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ABSTRAK 

Nama  : Sitti Aisyah 

NIM  : 30100118122 

Judul : Filosofi Sulapa Eppa Walasuji dalam Perspektif Semiotika 

Roland Barthes  

 Penelitian ini mengenai “Filosofi Sulapa Eppa Walasuji dalam Perspektif 

Semiotika Roland Barthes” dilatarbelakangi oleh kebudayaan lokal, khususnya pada 

masyarakat Bugis-Makassar, yaitu Sulapa Eppa Walasuji yang pada umumnya 

dikenal sebagai pagar atau baruga sebagai tanda akan dilaksanakannya sebuah acara 

adat seperti halnya pernikahan pada masyarakat Bugis-Makassar. Sulapa Eppa 

Walasuji terbuat dari anyaman bambu yang berbentuk segi empat belah ketupat yang 

mempunyai nilai filosofi dan serat akan makna mengenai kesempurnaan alam 

semesta yang terkandung dalam nilai-nilai kemanusiaan yang dipercaya oleh 

masyarakat Bugis-Makassar. Penelitian ini menggunakan semiotika Roland Barthes 

untuk mengetahui penadan dan petanda serta makna denotasi, konotasi dan mitos dari 

simbol Sulapa Eppa Walasuji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana sejarah munculnya Sulapa Eppa Walasuji, bagaimana filosofi Sulapa 

Eppa Walasuji dan untuk mengetahui bagaimana Sulapa Eppa Walasuji dalam 

perspektif semiotika Roland Barthes.  

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research) termaksud 

penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif dari masalah yang diteliti dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: Pertama, pendekatan filosofis yang berfungsi 

untuk menjelaskan makna dari Sulapa Eppa Walasuji. Kedua, pendekatan semiotika 

yang berfungsi untuk memberikan gambaran atas sistem tanda yang tercakup dalam 

simbol Sulapa Eppa Walasuji melalui perspektif semiotika Roland Barthes. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sulapa Eppa Walasuji berasal 

dari aksara lontara yaitu huruf “sa” yang merupakan kepercayaan dan pandangan 

mitologis dari masyarakat Bugis-Makassar yang berisikan falsafah hidup yang serat 

akan makna filosofi. Pada perspektif semiotika Roland Barthes melihat Sulapa Eppa 

Walasuji sebagai tanda kebudayaan yang mengandung makna denotasi, konotasi serta 

Sulapa Eppa Walasuji juga merupakan cara untuk mengembangkan mitos tentang 

bagaimana makna yang digambarkan dalam Sulapa Eppa Walasuji yang dikenal 

sebagai ciri dan karakter dari masyarakat Bugis-Makassar. Implikasi dari hasil 

penelitian ini sebagai kontribusi dalam khazana keilmuan, khusunya yang berkaitan 

dengan penelitian semiotika yang mengarah pada bentuk penelitian analisis sebuah 

tanda atau simbol. Selain itu, penelitian ini dalam konteks masyarakat dapat menjadi 

bahan untuk mengetahui makna dari simbol Sulapa Eppa Walasuji.  



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sulapa Eppa Walasuji sudah lazim di tanah suku Bugis-Makassar. Ketika 

seseorang menghadiri kegiatan atau upacara adat seperti perkawinan pada masyarakat 

suku Bugis-Makassar, sering terlihat sebuah baruga dan lamming atau pagar hal 

tersebut dinamakan walasuji. Walasuji ini biasanya terdapat di depan rumah 

seseorang yang mengadakan acara baik itu acara walimahan ataupun hajatan. 

Walasuji ini di bentuk dengan cara menganyam bambu dengan bentuk Sulapa Eppa 

(segi empat belah ketupat). 

Masyarakat lokal suku Bugis-Makassar secara umum mengenal Sulapa Eppa 

Walasuji sebagai bentuk simbol yang digambarkan melalui garis-garis yang saling 

berhubungan dengan empat titik yang berbentuk segi empat belah ketupat. Sulapa 

Eppa Walasuji juga merupakan bentuk dasar dari Aksara Lontara yaitu huruf “sa” 

yang berbentuk belah ketupat dengan empat sisi yang membuat Sulapa Eppa 

Walasuji dikenal sebagai buah dari kebudayaan lokal, kekayaan intelektualitas, dan 

keyakinan dari masyarakat Bugis-Makassar.    

Sulapa Eppa Walasuji sendiri merupakan bentuk kreativitas yang terbuat dari 

bambu dengan cara dianyam berbentuk belah ketupat atau segi empat. Sulapa Eppa 

Walasuji pada umumnya dimasyarakat Bugis-Makassar adalah benda persegi 

panjang, terbuat dari bambu yang disusun dengan membentuk belah ketupat. 

Fungsinya sebagai tanda akan diadakannya acara pernikahan atau hajatan dalam 

masyarakat Bugis-Makassar dan walasuji juga berfungsi untuk menyimpan atau 
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mempersatukan barang yang akan dibawa oleh calon mempelai lelaki ke rumah 

mempelai perempuan. Walasuji secara harfiah terdiri atas kata “wala” dan “suji”. 

“Wala” artinya mempersatukan, “Suji” biasa diartikan pappoji, yang dimaknai 

dengan menyukai pasangannya dengan sepenuh hati. Sehingga kata “wala” dapat 

dimaknai sebagai mencegah perceraian rumah tangga yang didirikan. Kedua kata 

tersebut ketika digabungkan dan membentuk kata “Walasuji” maka dapat dimaknai 

sebagai suatu perilaku atau sikap yang menyukai pasangannya dengan kesungguhan 

hati agar terhindar dari perceraian rumah tangga.
1
  

Budayawan Prof. Mattulada mengatakan bahwa ada beberapa hal yang 

kemudian dapat digambarkan melalui Sulapa Eppa Walasuji dalam masyarakat di 

antaranya, yang pertama Kosmogoni; berupa air, tanah, angin dan api. Kedua, alam 

semesta yang terdiri dari langit, bumi atau disebut dengan benua tengah sedangkan 

masyarakat disebut dengan benua bawah. Sulapa Eppa Walasuji ini adalah hal yang 

berbicara tentang bentuk paripurna dari alam semesta yang di dalamnya terkandung 

nilai-nilai kemanusiaan.
2
 Dari hal tersebut, Sulapa Eppa Walasuji ini berisikan 

pandangan mitologi atau keyakinan dalam masyarakat Bugis bahwasanya Sulapa 

Eppa Walasuji diumpamakan sebagai alam semesta.  

Falsafah dari Sulapa Eppa Walasuji juga sangat berpengaruh bagi unsur-unsur 

yang relevan dengan manusia. Digambarkan sebagaimana segi empat belah ketupat di 

mana terciptanya garis-garis yang saling berhubungan antara empat sisi terhadap 

porosnya yang berputar, dengan garisnya yang tidak saling putus dan saling 

                                                             
1
Firman Saleh, “Simbol Wala Suji dalam Pesta Adat Perkawinan Masyarakat Adat Bugis di 

Sulawesi Selatan” Jurnal Cordova Journal  vol.9, no.2 (2019): h. 5. 
2
Kabar Makassar, “Makna Di balik Sulapa‟ Eppa‟ Wala Suji Bugis- Makassar” 

http://kabarmakassar.com/posts/view/1611/makna-dibalik-sulapa-eppa-lawa-suji-Bugis-makassar.html 

(22 Januari 2022).  

http://kabarmakassar.com/posts/view/1611/makna-dibalik-sulapa-eppa-lawa-suji-bugis-makassar.html%20(22
http://kabarmakassar.com/posts/view/1611/makna-dibalik-sulapa-eppa-lawa-suji-bugis-makassar.html%20(22
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berhubungan biasa disebutkan oleh masyarakat suku Bugis “simpul kelahiran awal 

mula, tiada awal, tiada akhir, hanya Tuhan yang tahu titik jalinannya”.
3
  

Simbol Sulapa Eppa Walasuji yang digambarkan pada garis-garisnya yang 

saling berhubungan antara satu sama lain, sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya di atas. Jika dilihat dalam agama Islam, Sulapa Eppa Walasuji ini dapat 

dilakukan sesuai syari‟at dan keberadaanya di tengah-tengah agama. Karena di 

dalamnya tidak terdapat hal-hal yang melenceng dari syari‟at Islam, serta 

kepercayaan atas simbol-simbol yang terdapat di dalamnya juga tidak ada yang 

menyekutukan Allah swt, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Hadid/57:3 

yang berbunyi : 

 

ءٍ عَهيِام    وَهوَُ بِكُمِّ شَيا
خِرُ وَانظَّاهِرُ وَاناباَطِنُُۚ ٰ لُ وَالْا وََّ   ٣  هوَُ الْا

 

Terjemahnya: 

 

Dialah yang Maha Awal, Maha Akhir, Maha Zahir, dan Maha Batin. Dia 

Maha Mengetahui segala sesuatu.
4
 

Penjelasan ayat al-Qur‟an di atas, menurut Quraish Shihab ayat ini 

menjelaskan bahwasanya Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada, hidup kekal 

setelah segala sesuatu musnah, tampak pada segala sesuatu, karena segala sesuatu 

merupakan tanda adanya Tuhan, tidak tampak sehingga tak dapat dilihat oleh mata. 

Dia mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak.
5
  

                                                             
3
Tribun Timur, “Puasa dalam Filsafat Sulapa Eppa, Manifestasi Manusia Bugis-Makasssar yang 

Sempurna dan Seutuhnya” https://makassar.tribunnews.com/2021/04/27/puasa-dalam-filsafat-sulapa-

eppa-manifestasi-manusia-Bugis-makassar-yang-sempurna-dan-seutuhnya?page=2 (16 Maret 2022). 
4
Kementrian Agama, Al-Qur‟an Terjemahannya (Bandung, CV Penerbit J-Art, 2011), h. 537. 

5
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, vol. 14 

(Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 18.  

https://makassar.tribunnews.com/2021/04/27/puasa-dalam-filsafat-sulapa-eppa-manifestasi-manusia-bugis-makassar-yang-sempurna-dan-seutuhnya?page=2
https://makassar.tribunnews.com/2021/04/27/puasa-dalam-filsafat-sulapa-eppa-manifestasi-manusia-bugis-makassar-yang-sempurna-dan-seutuhnya?page=2
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Selanjutnya, asumsi dari Emile Durkheim yang dikenal sebagai bapak 

sosiologi yang mencetus sosiologi modern dengan mengatakan bahwasanya 

masyarakat dalam proses berinteraksi dan menghasilkan budaya atau di dalam 

budaya-budaya tersebut muncul berbagai ratusan, ribuan bahkan jutaan tanda. 

Sebagaimana menurut Durkheim tanda atau simbol-simbol tersebut harus 

menyatukan situasi dan orientasi sub budaya agar penyatuan simbol mengakibatkan 

terjadinya interaksi sosial terhadap masyarakat.
6
  

Manusia sendiri mempunyai kemampuan untuk menerima, membaca serta 

memproduksi tanda-tanda.
7
 Saat kemampuan seseorang belum dikategorikan dalam 

kecerdasan intelektual, emosional majemuk dan lain sebagainya, maka terdapat syarat 

mendasar yang perlu dimiliki oleh seseorang adalah kemampuan seseorang membaca 

tanda atau yang disebut sebagai kecerdasan semiotik.
8
 

Salah satu ilmu yang mengkaji mengenai tanda, yakni semiotika. Semiotika 

dikenal dengan hal-hal yang membahas tentang tanda ataupun simbol yang terdapat 

dalam kehidupannya manusia. Segala yang terdapat dalam kehidupan bisa dijadikan 

sebagai tanda, yakni sebuah hal yang mengandung arti.
9
 Masyarakat menghasilkan 

tanda, dengan semiotika ini peneliti dapat mengetahui bagaimana realitas masyarakat 

yang kemudian dipresentasikan ke dalam suatu simbol maupun menjadi beberapa 

simbol serta mengetahui makna yang telah diciptakan masyarakat tersebut.
10

 

                                                             
6
Mohammad Syawaludin, Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit (Palembang: Noer Fikri, 

2017), h. 45-46. 
7
Muh. Abdi Goncing dan Fathullah Syahrul, “Simulasi Wacana Media Dan Permainan Wacana 

Politik,” Jurnal Politik Profetik 9, no. 1 (2021): 58. 
8
Yasir Amir Piliang dan Audifax, Kecerdasan Semiotik Melampaui Dialektika dan Fenomena 

(Bandung: Cantrik Pustaka, 2018), h. 7. 
9
Jafar Lantowa, dkk, Semiotika Teori, Metode dan Penerapannya dalam Penelitian Sastra 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 3. 
10

Muh. Abdi Goncing dan Fathullah Syahrul, “Simulasi Wacana Media Dan Permainan Wacana 

Politik”, h.58.  
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Semiotika sendiri diperkenalkan pertama kalinya oleh Ferdinan de Saussure 

seorang bapak linguistik, dalam karyanya yang sangat klasik dan dikenal dalam 

bidang linguistik adalah “Course de linguistique generale”. Buku tersebut membahas 

tentang teori dari prinsip dasar linguistik struktural yang digunakan oleh kalangan 

strukturalis. Saussure mengenalkan semiotika dengan dikotomi suatu sistem tanda 

yang bersifat atomistis, yaitu; signifed dan signifer atau signife dan significant. 

Konsep tersebut melihat bahwasanya kemunculan makna itu sendiri saat ada ikatan 

yang sifatnya asosiasi ataupun biasa disebut in absntia di antara signified (yang 

ditandai) dan signifier (yang menandai).
11

  

Ferdinan de Saussure mengemukakan semiotika ialah studi yang mengkaji 

suatu simbol sebagai bagian dari kehidupan sosial. ilmu yang mempelajari tanda 

sebagai bagian dari kehidupan sosial. Semiotika yang dipelajari mengenai tipologi, 

jenis, struktur, serta hubungan-hubungan simbol yang digunakan dalam masyarakat. 

Ada beberapa bidang terapan semiotika, salah satunya yaitu budaya. Saussure juga 

berasumsi bahwa: 

“... tanda-tanda itu seperti lembaran kertas, satu sisi adalah 

penanda dan sisi yang lain menjadi petanda dan kertas itu 

sendiri adalah tanda ...”.
12

 

Karya dari Saussure menyatakan bahwa cara untuk menyampaikan  

keberadaan ilmu yang membahas perihal tanda atau semiotika yang luas 

jangkauannya termasuk perihal linguistik. Semiotika ditunjuk untuk membongkar 

bagaimana semua sistem dari simbol, tanda dan juga maknanya, sama seperti gambar, 

gerakan tubuh, alunan musik, objek, dan kombinasi yang sempurna   dari zat-zat ini 

                                                             
11

Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi terj. M. Ardiansyah (Yogyakarta: Basabasi, 2017), 

h. 5-6. 
12

Arthur Asa Berger, Pengantar Semiotika Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer 

(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2010), h. 14. 
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adalah landasan awal dari ritual, adat istiadat, dan hiburan publik hal ini keseluruhan 

hal yang membangun, ketika hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bahasa 

setidaknya merupakan sistem penandaan.
13

 

Roland Barthes yang berangkat dari Seaussure mengatakan bahwa tanda juga 

mempunyai ideologi, ketika di dalam ruang hampa tanda tersebut tidak muncul, 

terdapat ideologi yang mengayomi suatu simbol dan mengayomi konotasinya di 

dalamnya melekat kebudayaan guna memberikan suatu arti. Menurut Barthes, 

semotika adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mempelajari beberapa 

tanda. Tanda ialah alat yang kemudian dipakai guna mencoba menemukan arah di 

dunia baik secara personal maupun kelompok atau dengan orang-orang sekitar.
14

 

Semiotika yang diperkenalkan oleh Barthes pada dasarnya merupakan semiotika yang 

mengkaji perihal bagaimana kemudian manusia tersebut memaknai segala sesuatu.
15

 

Banyak tanda yang dibuat oleh manusia, menjadikannya budaya yang erat 

kaitannya sebagai homo symbolicum. Tanda itulah yang menjadi sebuah cerita 

ataupun kisah yang lahir bersama sejarah kemanusiaan.
16

 Suatu cerita lahir dalam 

bentuk yang tidak terbatas, setiap zaman pasti lahir, di banyak tempat, berada di 

tengah-tengahnya masyarakat serta dapat dipastikan bahwa tak ada bangsa satu pun 

yang lahir tanpa cerita.
17

 Jadi, Barthes mengatakan mitos adalah kategori rangkaian 

bahasa dengan kondisi yang khusus untuk sebuah pesan. Mitos ini tidak ditetapkan 

                                                             
13

Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi terj. M. Ardiansyah, h. 17. 
14

Muh. Abdi Goncing dan Fathullah Syahrul, “Simulasi Wacana Media Dan Permainan Wacana 

Politik”, h.58. 
15

Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Cet.V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 15. 
16

Muh. Abdi Goncing, Wacana Politik Media: Studi Atas Berita Politik Pada Koran Kompas 

(Edisi Juli-Desember 2013) Dalam Tinjauan Teori Simulasi Jean Baudrillard, Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta, 2015. 
17

Roland Barthes, Petualangan Semiologi, terj. Stephanus Aswar Herwinarko (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2007), h. 193. 
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oleh objek pesan tetapi ditetapkan cara dalam menyampaikan pesan itu sendiri. 

melainkan ditetapkan oleh  sendiri pun tidak ditetapkan oleh objek pesan melainkan 

ditetapkan dengan cara menyampaikan  pesan tersebut.  

Barthes mengungkapkan bahwa penanda (signifer) adalah sebuah teks, 

signified (petanda) adalah konteks dari sig (tanda) pada saat memahami sebuah tanda, 

dan terdapat dua tahapan yang beda. Pertama, sebuah tanda bisa ditinjau dari latar 

belakangnya pada penanda ataupun petandanya. Tahapan tersebut, tanda dapat dilihat 

secara denotatif. Kedua, sebuah tanda dalam tahapan ini dapat dilihat secara konotatif 

misalkan dari konteks budaya di mana gabungan dari makna denotatif dan konotatif 

akan membawanya kepada sebuah mitos.
18

  

Perkembangan selanjutnya semiotika Roland Barthes yang banyak diketahui, 

bahwasanya selayaknya seorang pemikir dan filsuf strukturalis yang ada pada ruang 

lingkup pembahasan kebahasaan dan semiotika yang dikemukakan oleh Saussure.
19

 

Pandangan Barthes yang di titik beratkan pada tiga poin yang dijadikan sebagai 

pokok atas pembahasan yang disampaikan, yaitu makna denotatif, konotatif dan 

mitos. Denotatif dapat dikatakan sebagai bentuk fisik atau deskripsi dari sebuah 

objek, konotatif ialah merupakan makna ataupun bisa diartikan sebagai kandungan 

nilai dari suatu objek yang terdapat dalam sebuah tanda, sementara itu mitos ialah 

sesuatu hal yang dipengaruhi suatu budaya dari masyarakat itu sendiri dan 

berkembang di tengah-tengah masyarakat serta memperhatikan dan memaknai 

hubungan antara apa yang dapat dicerna oleh indra secara nyata.
20

  

                                                             
18

Kurniawan, Semiologi Roland Barthes (Magelang: Yayasan Indonesiatera, 2001), h. 52. 
19

 Muh. Abdi Goncing, Wacana Politik Media: Studi Atas Berita Politik Pada Koran Kompas (Edisi 

Juli-Desember 2013) Dalam Tinjauan Teori Simulasi Jean Baudrillard, Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta, 2015. 
20

Putri Krisdiana Kusuma dan Iis Kurnia Nurhayati, “Analisis Semiotika Roland Barthes adat 

Ritual Otonan di Bali” Jurnal Manajemen Komunikasi, vol. 1, no. 2 (2017): h. 201. 
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Roland Barthes menggambarkan prinsip-prinsip semiotika dan relevansinya 

bagi bidang-bidang kajian lain. Inti dari semiotika yang dimaksud oleh Barthes 

adalah terdiri dari dua tingkatan penting. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya yaitu tingkatan makna yang pertama adalah tanda ataupun hubungan 

antar tanda-tanda yang ditunjukkan oleh tanda maupun simbol itu. Jika ini 

menunjukkan akal sehat atau arti sebenarnya dari tanda, serta tanda yang mengacu 

pada realitas eksternal. Tingkatan kedua merepresentasikan bentuk makna, mitos dan 

tanda. Tingkatan pemaknaan yang terakhir ini dapat dijelaskan secara simbolis 

bagaimana mitos dan ideologi bekerja dalam teks.
21

 

Mitos itu hadir di teks, di mana mitos sebagai pesan yang mempunyai ideologi 

di dalamnya. Teks sendiri merupakan sebuah tanda-tanda yang di interpretasikan 

mengacu dengan kesepakatan yang dihubungkan dengan suatu jenis dalam 

komunikasi khusus. Tanda-tanda dihasilkan oleh, dan menghasilkan mitos-mitos 

yang berhubungan dengan kebudayaan di mana mitos-mitos tersebut melakukan 

fungsinya yaitu membuat nilai-nilai yang bersifat histori dan kultural. Pendekatan 

semiotik Barthes mengarah secara khusus, yaitu mitos.
22

 

Semiotika membuka atau mengkaji sebuah makna, bagaimana suatu tanda 

tersebut mengkomunikasikan ide, perasaan dan perilaku?, bagaimana suatu tanda itu 

bekerja? dan bagaimana masyarakat mampu menginterpretasikan makna yang 

digunakan dan disepakati? Jadi, semiotika merupakan ilmu penelaah terhadap tanda 

dalam kebudayaan. Ilmu inilah yang disebut oleh Barthes sebagai semiotika yang 

tujuannya untuk menjelaskan segala sistem tanda.
23

  

                                                             
21

Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi terj. M. Ardiansyah, h. 8-9. 
22

Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi terj. M. Ardiansyah, h. 9. 
23

Al Fiatur Rohmaniah “Kajian Semiotika Roland Barthes” Jurnal Komunikasi dan Penyiaran 

Islam, vol. 2, no. 2 (2021): h. 127. 



 

9 

 

Urgensi dari penelitian ini mengenai Simbol Sulapa Eppa Walasuji yang 

memiliki makna tersendiri dalam masyarakat Bugis yang cukup menyita perhatian, 

karena suku Bugis mengenal Sulapa Eppa Walasuji yang merupakan gambaran 

pandangan terhadap dunia dan dikenal sebagai salah satu ciri dan karakter masyarakat 

suku Bugis-Makassar. Sulapa Eppa Walasuji juga merupakan suatu kebudayaan dari 

masyarakat Bugis-Makassar yang sarat dengan makna. Proses dalam simbol budaya 

sebenarnya dilakukan dengan sangat penuh akan kesadaran, apresiasi dan penjiwaan 

yang nilainya cukup tinggi dan diikuti dengan cara tradisional secara turun-temurun. 

Dengan demikian, hadirnya penelitian ini di dengan penuh harapan mampu 

memudahkan peneliti dalam membahas dan mengetahui arti dari simbol-simbol 

kebiasaan yang wajib dilakukan. 

Jadi, untuk dapat mengetahui bagaimana filosofi Sulapa Eppa Walasuji 

tersebut, diperlukan mempelajari bagaimana makna dari simbol yang terdapat dalam 

Sulapa Eppa Walasuji, maka dari itu peneliti menganalisis beberapa hal yang menjadi 

landasan awal untuk menjadikan bahan tinjauan yang terkait dengan judul penelitian 

yaitu “Filosofi Sulapa Eppa Walasuji dalam Perspektif Semiotika Roland Barthes” 

hal ini ditinjau dari sudut pandang makna dari denotasi, konotasi dan mitos.  

Makna dari simbol Sulapa Eppa Walasuji menarik dan unik untuk diteliti 

lebih lanjut selain hal yang menarik Sulapa Eppa Walusuji ini memiliki nilai-nilai 

filosofi yang bisa diselidiki dari dalam. Filosofi simbol Sulapa Eppa Walasuji harus 

dikaji agar bisa lebih dikenal, dipahami dan dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat 

dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang akademisi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat tiga rumusan 

permasalahan, yaitu:  

1. Bagaimana sejarah munculnya Sulapa Eppa Walasuji?  

2. Bagaimana filosofi simbol Sulapa Eppa Walasuji? 

3. Bagaimana Sulapa Eppa Walasuji dalam perspektif semiotika Roland 

Barthes? 

 

C. Pengertian Judul 

Agar meminimalisir kesalahan pemaknaan dan interpretasi yang salah dalam 

mendefinisikan dan juga memahami variabel-variabel yang tercantum dalam judul 

penelitian ini, maka peneliti memberikan pengertian judul. Judul dari penelitian ini 

adalah “Filosofi Sulapa Eppa Walasuji dalam Perspektif Semiotika Roland Barthes”, 

untuk mempertegas dan menggambarkan secara umum maksud judul penelitian ini, 

maka diuraikan sebagai berikut, yakni: 

1. Filosofi 

Filosofi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris philosophy, di mana juga 

berasal dari kata serapan bahasa Yunani gabungan dari kata philo “cinta” dan sophos 

“kebijaksanaan” jadi philosophia artinya “cinta kebijaksanaan”. Filosofi juga 

merupakan kerangka berpikir untuk mencari jawaban dari permasalahan, di mana 

jawaban atas permasalahan tersebut ditemukan untuk menangani suatu masalah 

dengan cara berpikir kritis. Berpikir kritis inilah buah dari pemikiran filosofi.
24

  

 

                                                             
24

Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat Suatu Pengenalan Awal Memasuki Seluk Beluk 

Dunia Filsafat (Cet. II; Samata: Gunadarma Ilmu, 2014), h. 9-10. 
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2. Sulapa Eppa Walasuji  

Sulapa Eppa Walasuji (belah ketupat segi empat) salah satu yang dikenal 

sebagai ciri dan karakter dari masyarakat suku Bugis. Sulapa Eppa Walasuji adalah 

gambaran dalam masyarakat suku Bugis mengenai kesempurnaan dari semua yang 

terdapat pada alam semesta baik di bumi maupun di langit yang di dalamnya 

mengandung nilai-nilai kemanusiaan.
25

  

Mentalitas masyarakat suku Bugis yang didominasi atas empat sifat, di mana 

empat sifat tersebut adalah Sulapa Eppa Walasuji. Pada aksara lontara dinyatakan  

bahwasanya keempat sifat yang disebutkan merupakan Sulapa Eppa Walasuji (segi 

empat) yang mesti untuk  dipunyai oleh setiap manusia.
26

 

3. Perspektif 

Asal mula kata perspektif yakni dari kata perspective dalam bahasa inggris 

dan dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perspektif. Menurut KBBI 

perspektif merupakan suatu sudut pandang terhadap suatu objek atau tinjauan. 

4. Semiotika 

Asal mula kata semiotika yakni dari kata “semeion” yang memiliki makna 

“tanda”, ataupun dari kata “seme” yang bermakna “penafsiran tanda”. Objek dari 

semiotika bisa berupa kata, gambar, gerak tubuh dan objek material misalkan sebuah 

ritual atau tradisi. Semiotika sendiri merupakan studi atau ilmu tentang tanda dan 

segala yang memiliki sinkronisasi dengan tanda tersebut, sebagaimana halnya cara 

                                                             
25

Kabar Makassar, “Makna Di balik Sulapa‟ Eppa‟ Wala Suji Bugis- Makassar” 

http://kabarmakassar.com/posts/view/1611/makna-dibalik-sulapa-eppa-lawa-suji-Bugis-makassar.html 

(22 Januari 2022). 
26

Christian Pelras, Manusia Bugis (Cet II; Makassar: Penerbit Ininnawa, 2021), h. 255. 

http://kabarmakassar.com/posts/view/1611/makna-dibalik-sulapa-eppa-lawa-suji-bugis-makassar.html%20(22
http://kabarmakassar.com/posts/view/1611/makna-dibalik-sulapa-eppa-lawa-suji-bugis-makassar.html%20(22
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berfungsinya sebuah tanda, hubungannya tanda-tanda lainnya bahkan pada pengirim 

dan penerima oleh masyarakat yang menggunakan tanda tersebut. 
27

 

5. Roland Barthes 

Roland Bathes merupakan seorang ahli teori, penulis esai, filsuf dan 

sastrawan, budaya, semiotika atau semiologi Prancis dan ahli dalam bidang semiotik. 

Barthes mengembangkan semiotika dari Ferdinand de Saussure yang telah digagas 

sebelumnya. Ide-ide Roland Barthes banyak mengeksplorasi beragam bidang dan dari 

banyak mempengaruhi perkembangan banyak aliran teori, seperti dalam hal 

strukturalisme, semiotika, teori sosial, desain, antropologi dan post-strukturalisme. 

Barthes dikenal memperluas serta mengembangkan bidang semiotika melalui 

penganalisisan terhadap bermacam-macam bentuk tanda, khususnya yang berasal dari 

budaya.
28

 

 

D. Kajian Pustaka 

Hal yang kemudian mendeskripsikan berbagai jurnal, skripsi yang memiliki 

kesamaan dan sesuai dengan kajian peneliti untuk memudahkan peneliti dalam 

menyusun hasil skripsi, yakni: 

1. Jurnal Ilmiah Hutan dan Masyarakat Vol. III No. 1 Mei 2018, 001-110 oleh 

M. Asar Said Mahbud yang berjudul “Hurupu „Sulapa Eppa Walasuji‟, 

Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal” tahun 2008. Membahas mengenai 

Huruf Sulapa Eppa Walasuji yang merupakan simbol manusia dalam huruf 

lontara. Simbol Sulapa Eppa Walasuji ini memiliki filosofi bahwa manusia 

harus hidup rukun dan selaras dengan alam, adanya keseimbangan yang baik 

                                                             
27

Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, h. 16. 
28

Roland Barthes, Imperium Tanda (Yogyakarta: Circa, 2020), h. i. 
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seperti yang digambarkan oleh huruf “S” sedangkan dalam Etika 

lingkungan, didasari sebagai filosofi dalam memanfaatkan alam yang banyak 

terdapat dalam kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan seperti dalam 

prinsip-prinsip etika lingkungan.
29

 Persamaan dari jurnal ini sama-sama 

membahas mengenai Sulapa Eppa Walasuji, sedangkan perbedaannya dari 

jurnal tersebut penulis lebih membahas bagaimana gambaran Sulapa Eppa 

Walasuji yang dikaitkan dengan etika lingkungan dan kearifan lokal dari 

masyarakat Bugis, jadi berbeda dengan penelitian peneliti yang berfokus 

pada makna dan simbol dari Sulapa Eppa Walasuji itu sendiri. 

2. Skripsi Inaya yang berjudul “Filosofi Walasuji dalam Pernikahan Adat 

Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2021. 

Penelitian ini memfokuskan pada filosofi walasuji dengan menganalisis 

pernikahan adat Bugis yang kemudian di tinjau dari perspektif hukum Islam. 

Dengan tujuan agar mengetahui makna filosofi yang ada dan juga tersirat 

pada walasuji pada proses pernikahan dan untuk menganalisis cakupan 

tentang pernikahan dalam perspektif Islam.
30

 Persamaan dari skripsi ini 

sama-sama membahas mengenai filosofi dari Walasuji yang berkaitan 

dengan Sulapa Eppa, sedangkan perbedaanya dalam skripsi tersebut penulis 

lebih menjelaskan bagaimana filosofi Walasuji tersebut dalam proses 

pernikahan masyarakat Sulawesi Selatan terkhususnya pada masyarakat 

Bugis dengan sudut pandang dari hukum Islam.  

                                                             
29

M. Asar Said Mahbud, “Hurupu‟ Sulapa Eppa Walasuji‟, Etika Lingkungan dan Kearifan 

Lokal” Jurnal Hutan dan Masyarakat, vol. 3,  no. 1 (2018): h. 21. 
30

Inaya, Filosofi Walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum 

Islam, Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), h. 1. 



 

14 

 

3. Buku yang berjudul “Pola Interaksi Bugis Perantau (Filosofi Sulapaeppa 

Wolasoji)” tulisan dari Jamaluddin Iskandar & Ismawati, yang menulis 

tentang interaksi sosial orang Bugis perantau dengan masyarakat Kota 

Samarinda dan Palu yang menyoroti perilaku pola interaksi yang mewarnai 

kehidupan orang Bugis perantau sebagai warga dari komunitas, 

keterlibatannya yang berbentuk hubungan kerja umumnya didasari ikatan 

kekerabatan dan persahabatan.
31

 Persamaan dari buku ini sama-sama 

membahas mengenai filosofi dari Sulapa Eppa Walasuji yang digambarkan 

pada masyarakat Bugis. Perbedaannya, buku ini lebih banyak menjelaskan 

bagaimana fenomena mengenai interaksi sosial masyarakat Bugis di tempat 

perantauannya. 

4. Skripsi Achmad Tuki yang berjudul “Simbol dan Makna Carok Perspektif 

Roland Barthes” pada tahun 2017. Skripsi ini memfokuskan persoalan 

bagaimana simbol dan makna dari Carok yang ada pada masyarakat Madura 

dengan menggunakan perspektif dari Roland Barthes dengan 

mempergunakan semiotika Barthes yakni dengan konotasi, denotasi serta 

metodologi simbol carok.
32

 Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas 

mengenai sebuah makna dari simbol dengan menggunakan  perspektif 

semiotika Roland Barthes. Perbedaannya skripsi ini membahasa tentang 

makna carok dalam masyarakat Madura sedangkan dalam penelitian penulis 

berfokus filosofi makna dari simbol Sulapa Eppa Walasuji. 

 

                                                             
31

Jamaluddin Iskandar dan Ismawati, Pola Interaksi Bugis Perantau (Filosofi Sulapaeppa 

Wolasoji), (Samata: Alauddin University Press, 2021), h. 6. 
32

Achmad Tuki, Simbol dan Makna Carok Perspektif Roland Barthes, Skripsi (Ciputat: 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h. 5. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai berikutnya:   

a. Untuk mengetahui sejarah munculnya Sulapa Eppa Walasuji. 

b. Untuk mengetahui filosofi Sulapa Eppa Walasuji. 

c. Untuk mengetahui Sulapa Eppa Walasuji dalam perspektif semiotika Roland 

Barthes. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan 

bisa menjadi sumber informasi  dalam bidang akademisi dan menjadi riset ilmiah 

pada masa yang akan datang guna mengetahui bagaimana Filosofi Sulapa Eppa 

Walasuji dalam Perspektif Semiotika Roland Barthes. 

b. Secara praktis, penelitian ini boleh menjadi sebuah dasar pengetahuan bagi 

akademisi dan pembaca agar dapat merefleksi ulang mengenai simbol yang tidak 

terlepas dari keseharian manusia sebagai alat komunikasi dan dapat di 

implementasikan filosofi Sulapa Eppa Walasuji dan kajian semiotika Roland 

Barthes. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Fokus utama yang kaitannya terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang 

berjudul “Filosofi Sulapa Eppa Walasuji dalam Perspektif Semiotika Roland 

Barthes”. Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka yang termasuk juga penelitian 

kualitatif, yang berarti penelitian ini membuat keterangan berbentuk data pelukisan 
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maupun catatan yang masih ada pada bacaan yang akan diteliti. yaitu penelitian yang 

membuat keterangan berupa catatan dan data pelukisan yang masih ada pada teks 

yang diteliti. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang menaruh citra dan berita 

yang analitis, sistematis, objektif, jelas serta kritis dalam memberikan penjelasan dan 

probelematik dalam masalah yang sedang dihadapi dan dapat diamati.
33

 Penelitian ini 

bersifat mendeskripsikan atau menguraikan sesuatu hal dalam keadaan tertentu, 

seperti halnya dalam penelitian ini mengenai Sulapa Eppa Walasuji dalam perspektif 

semiotika Roland Barthes.  

2. Pendekatan Penelitian 

Langkah awal dalam penelitian ialah pendekatan penelitian harus dicapai oleh 

peneliti yang berupaya menganalisis landasan berpikir dari pemikiran tokoh yang 

dikaji. Adapun pendekatan penelitiannya sebagai berikut :  

a. Pendekatan Filosofis  

Filsafat ialah ilmu yang mengusahakan pencarian sebab bagi segala 

sesuatu mengacu rasio atau pikiran secara mendalam.
34

 Secara filosofis 

pendekatan ini menjadi kegiatan pencarian klarifikasi keilmuan-akademis serta 

refleksi atas suatu objek kajian yang ingin dikaji. Manfaat pendekatan ini ialah 

guna menelaah sejarah atau fakta di masyarakat secara objektif kaitannya dengan 

produksi atau aktivitas kebudayaan.
35

 Pendekatan filosofis bertujuan guna 

mendapatkan inti dari segala inti, penemuan makna, dan dasar atas kebenaran 

dari kajian yang dilakukan.
36

 Pendekatan Filosofis peneliti digunakan untuk 

                                                             
33

Moleong J.Lexi, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. XXI; Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 4. 
34

Harun Nasution, Teologi Islam  (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), h. ix. 
35

Muzairi, Dkk, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: FA Press, 2014), h. 77-79. 
36

Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: 

Kanisius, 1994), h. 15. 
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mengumpulkan data agar melihat makna filosofi dalam simbol Sulapa Eppa 

Walasuji dalam Perspektif Semiotika Roland Barthes. 

b. Pendekatan Semiotik 

Pendekatan semiotik merupakan ilmu atau teknik mengenai tanda yang 

dipergunakan untuk mengkaji makna pada simbol ataupun tanda. metode atau 

ilmu mengenai tanda yang digunakan untuk mengkaji makna dalam tanda 

ataupun simbol. Pada dasarnya semiotika berfungsi sebagai pengkajian tentang 

bagaimana seseorang memberikan makna pada sebuah hal.
37

 Jadi, semiotika ialah 

studi yang mempelajari beberapa tanda yang ada  di tengah masyarakat. 

Berdasarkan pendekatan semiotik ini, untuk mengkaji simbol, makna dari Sulapa 

Eppa Walasuji dalam Perspektif Semiotika Roland Barthes.  

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, meliputi: 

a. Data Primer  

Data primer yaitu sebuah data yang didapatkan secara langsung dari buku 

maupun literature tentang Barthes dan simbol Sulapa Eppa Walasuji. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sebuah data yang bersumber pada beberapa literatur 

contohnya meliputi tulisan, jurnal,  dokumen-dokumen atau karya-karya 

yang berkaitan tentang Roland Barthes dan Sulapa Eppa Walasuji serta 

literatur yang memiliki kaitan dengan judul penelitian ini dan bisa dijadikan 

sebagai rujukan referensi. 
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18 

 

4. Teknik Analisis Data 

Analis data menurut Suryabrata adalah tahapan di dalam penelitian yang 

paling kritis. Penganalisisan data merupakan salah satu metode yang dipakai untuk 

mengkaji atau menganalisis data hasil penelitian yang kemudiannya perlu untuk 

ditarik kesimpulan dari hasil peneliti yang diperoleh.
38

 Data yang telah dikumpulkan 

nantinya akan dianalisis supaya mendapatkan simpulan yang sahih (valid). 

Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data tersebut adalah lebih bersifat 

library research (kepustakaan) yakni sebuah informasi atau beberapa data yang 

didapatkan serta bersumber dari kepustakaan baik dari sumber yang bersifat primer 

maupun sekunder seperti literatur pendukung yaitu, jurnal, artikel dan beberapa 

literatur lainnya yang ada kaitannya terhadap topik yang menjadi fokus pada 

penelitian serta buku yang kaitannya terhadap objek yang nantinya diteliti. 

Penulis memakai data-data perspektif semiotika Roland Barthes dalam 

penelitian ini, yang dikenal dengan pengungkapan dan hasil dari relasinya dianalisis 

sebagai denotasi, konotasi dan menjadi mitos. Pengungkapan tersebut didapat dari 

denotasi yang merupakan makna dari deskripsi sebuah objek, sedangkan konotasi 

merupakan sebuah makna yang sesungguhnya dari konotasi sehingga menjadi hal 

yang homogen atau sesuatu yang dianggap normal. 

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah melalui prosedur pengumpulan data yang didapatkan dari sumber dan 

berbagai literatur meliputi internet, artikel ilmiah, jurnal, buku maupun referensi yang 

berhubungan dengan judul penelitian. Tahap berikutnya, ialah penganalisisan semua 

data yang sudah diperoleh tersebut.  
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Tahap awal penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data, yang telah 

didapatkan dari artikel ilmiah, jurnal, buku serta sumber lainnya. Pada tahap yang 

kedua, setelah data-data terkumpul dianalisis dengan baik, lalu memilah dan 

mengelompokkan data tersebut yang ada hubungannya terhadap penelitian serta 

beberapa data yang tak memiliki sinkronisasi dengan penelitian harus dibuang agar 

tidak bercampur dengan topik yang akan diteliti. 

Pada tahap yang ketiga, penelitian mengumpulkan data dan menyajikan data 

dalam model tertentu yang sesuai dengan topik sehingga terlihat lebih sempurna dan 

valid. Penyajian data tersebut, peneliti akan menyajikan secara induktif yaitu 

menjelaskan secara umum mengenai setiap fokus permasalahan dalam penelitian, 

kemudian menjelaskan pembahasan penelitian menjadi lebih spesifik secara khusus. 
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BAB II 

BIOGRAFI ROLAND BARTHES 

 

A. Latar Belakang Kehidupan Roland Barthes 

Roland Barthes merupakan seorang ahli teori sastra Prancis, penulis esai, 

filsuf, kritikus dan ahli dalam bidang semiotik. Ide-ide Barthes mengeksplorasi 

beragam bidang dan Barthes juga mempengaruhi perkembangan banyak aliran terori, 

termasuk strukturalisme, semiotika, teori sosial, teori desain, antropologi dan 

pascastrukturalisme. Barthes dikenal memperluas serta mengembangkan bidang 

semiotika melalui penganalisisan terhadap bermacam-macam bentuk tanda, 

khususnya kepopuleran budaya yang berasal dari barat.
39

 

Roland Gerard Barthes anak laki-laki yang lahir di kota Cherbourg, 

Normandia, Prancis pada tanggal 12 November 1915 yang lahir dari seorang 

pasangan Louis Barthes ayahnya dan Henriette Barthes ibunya. Barthes dilahirkan 

oleh keluarga protestan dari kelas menengah serta di desa kecil Urt Kota Bayonne 

letaknya di sebelah barat daya Prancis yang dekat dengan pantai Atlantik di situlah 

Barthes dibesarkan.
40

  

Dalam sejarah, Barthes tidak pernah mengenal ayahnya dikarenakan tewas 

pada pertempuran. Ayahnya merupakan perwira angkatan laut yang tewas dalam 

pertempuran selama perang Dunia I di Laut Utara sebelum ulang tahun pertama 

Barthes. Ibunya yang merupakan seorang Protestan yang taat dan patuh terhadap 
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Gerard-Barthes, (13 April 2022). 

https://www.britannica.com/biography/Roland-Gerard-Barthes,%20(13
https://www.britannica.com/biography/Roland-Gerard-Barthes,%20(13


 

21 

 

agamanya. Setelah ayahnya meninggal, Barthes diasuh dan dibesarkan oleh ibu, 

kakek dan neneknya.
41

 

Roland Barthes menghabiskan masa kecilnya di Bayonne karena saat muda 

kesehatannya yang buruk, di mana Barthes menderita TBC yang membuatnya harus 

sering kali mendapatkan perawatan di Sanatorium. Kesehatan fisiknya sering 

berulang-ulang memburuk sehingga menghambat karier akademik, mempengaruhi 

kemampuan dan studinya untuk ikut serta melaksanakan ujian kualifikasi, tetapi dari 

hal tersebut Barthes dibebaskan dari wajib militer selama Perang Dunia II.
42

 

Roland Barthes pindah ke Paris bersama keluarganya dan Barthes tumbuh 

menjadi dewasa dan melaksanakan pendidikan formal. Pada tahun 1927 Barthes 

mempunyai adik tiri bernama Michel Salzado. Setelah adik tirinya dilahirkan, nenek 

Roland Barthes sudah tidak ikut membantu membiayai kehidupan finansialnya 

dikarenakan adik tirinya tidak mendapatkan restu oleh keluarga. Dari hal tersebut, ibu 

dari Roland Barthes mulai menjadi tukang jilid buku sebagai pekerjaannya dengan 

gaji yang kecil.
43

 

Pendidikan tinggi pertama yang ditempuh oleh Roland Barthes adalah French 

Literature and Classics University Paris di mana Barthes mengambil gelar dalam 

sastra klasik pada tahun 1939 dan dalam tata bahasa dan filologi pada tahun 1943. 

Roland Barthes memulai karier sebagai seorang penulis yang menunjukkan 

kecemerlangannya sebagai seorang pelajar di Universitas Sambornne, di tempat 

Barthes mendapatkan ijazahnya dalam bidang sastra klasik.
44

 Setelah pendidikannya 
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selesai Barthes memilih mengajar di daerah Bukarest dan Kairo untuk mengampu 

pelajaran bahasa dan sastra Prancis. Banyak buku yang telah ditulis oleh Barthes yang 

di antaranya menjadi rujukan untuk studi semiotika. 

Barthes yang membaca tulisan dari Saussure pada pertengahan 1950-an dan 

Barthes merasa kagum saat melihat kemungkinan dari pengembangan teoretis yang 

dijanjikan oleh semiotika untuk memecahkan problema hubungan antara bahasa, 

budaya dan ideologi. Jadi, Barthes memilih semiotika dipilih sebagai pendekatan 

ilmiah, dikarenakan dalam program dan tugasnya cocok dengan keinginannya untuk 

melakukan kritik ideologi, di mana kritik yang dijalankan melalui analisis 

pemaknaan.
45

 

Hal tersebut merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Barthes 

yaitu menjalankan serta mempelajari semiotika menggunakan cara berdialog, 

meneliti, menulis serta mengajar dengan para pemikir pada zamannya. Dari hal 

itulah, Barthes melahirkan bukunya yang berjudul Elements of Semiologi 1964 yang 

ditulis untuk kepentingan mengajar semiotika. Selanjutnya pada tahun 1957 sampai 

1963 Barthes melakukan penelitian tentang mode yang hasilnya berupa buku The 

Fashion System tahun 1967. Lalu dilanjut dengan bukunya yang berjudul 

Mythologies yang disebut sebagai the founding text dalam kajian budaya media. 

Ketiga tulisan Barthes ini merupakan contoh dari jejak perjalanan teoritis Barthes 

yang mencari pendekatan semiotik sebagai pendekatan ilmiah.
46

 

Setahun setelah menempuh pendidikan sarjananya, Roland Barthes 

menjelajahi Yunani dengan grup teater yang telah didirikan. Selanjutnya, Barthes 

menjadi pengajar di Universitas Lycee Voltair dan Lycee Carnot Paris Perancis. Pada 
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tahun 1952-1959 setelah bekerja di Pusat Nasional de la Recherche Scientifique, 

Barthes diangkat ke cole Pratique des Hautes tudes dan pada tahun 1976, di Collegt 

de France Barthes menjadi orang pertama yang menduduki kursi semiologi sastra. 

Pada tahun 1980 Barthes menjadi profesor di bidang semiologi literal.
47

  

Makalah yang pertama diterbitkan oleh Roland Barthes, mendapatkan bagian 

studi medis, dan selalu bergumul mengenai kesehatannya. Barthes menerima gelar 

diplome d‟etudes superieures pada tahun 1941 dari Universitas Paris untuk karyanya 

mengenai tragedi Yunani. Kemudian pada tahun 1948, Barthes kembali dengan 

pekerjaan akademisinya dan memperoleh banyak posisi jangka pendek di berbagai 

institut di Prancis, Rumania, dan Mesir. Pada waktu tersebut, Barthes banyak 

berkontribusi di Paris Combat yang menghasilkan karya panjang pertamanya, yaitu 

Le degre zero de lecriture tahun 1953.
48

 

Roland Barthes menetap di Center National de la Recherche Scientifique pada 

tahun 1952 di tempat Barthes belajar sosiologi serta leksikologi. Di sana dengan 

kurun waktu tujuh tahun lamanya, Barthes memulai untuk menulis serangkaian esai, 

dua bulanan yang populer untuk majalah Les Letters Nouvelles di mana Barthes 

membongkar mitos dari budaya populer yang terkumpul dalam Mythologies yang 

terbit pada tahun 1957. Terdiri dari lima puluh empat esai pendek, sebagian besar 

ditulis antara tahun 1954-1956 yang merupakan refleksi dari budaya populer Prancis, 

mulai dari analisis detergen sabun hingga pembedahan gulat populer. Bermodal 

bahasa Inggris yang sedikit, Barthes mengajar di Middlebury College pada tahun 

1957 dan berteman dengan penerjemah bahasa Inggris yang nantinya 
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mengalihbahasakan banyak karya dari Barthes yaitu Richard Howard pada musim 

panas di New York City.
49

 

Pada awal tahun 1960-an Roland Barthes menghabiskan waktu dengan 

menjelajahi semiotika dan strukturalisme dan mengampu berbagai posisi fakultas di 

seluruh Prancis serta terus menghasilkan studi yang lebih lengkap lagi. Banyak dari 

karyanya menantang pandangan akademisi tradisional tentang kritik sastra dan tokoh 

sastra terkenal. Pada tahun 1960-an akhir, Barthes sudah membangun reputasinya. 

Barthes melakukan suatu perjalanan ke Jepang dan Amerika Serikat, untuk 

menyampaikan presentasinya di Universitas Johns Hopkins. Selama perjalanannya 

Barthes menulis karyanya yang paling terkenal, La mort de l‟auteur pada tahun 1967 

yang dipengaruhi oleh dekonstruksi Jacques Derrida di mana kelak akan terbukti 

sebagai bagian transisi dalam penelitian logis pemikiran struktruralis. 

Roland Barthes juga terus bekerja sama dengan Philppe Sollers dalam majalah 

sastra avant-garde Tel Quel di mana mengembangkan penelitian teoritis yang serupa 

dengan tulisan-tulisan Barthes. Tahun 1970, Barthes menghasilkan karya yang paling 

luar biasa yang dianggap oleh banyak orang. Pembacaan kritis Sarrasine karya 

Balzac yang padat dan kritis yang berjudul S/Z. Sepanjang tahun tersebut, Barthes 

terus mengembangkan kritik sastra, dan mengembangkan cita-cita baru tekstualitas 

dan netralitas novelistik. Tahun 1971 juga Barthes menjabat sebagai profesor tamu di 

Universitas Jenewa.
50

 

Tanggal 26 Maret 1980, Barthes meninggal dunia dikarenakan cedera di 

dadanya yang telah diderita pada saat kecelakaan mobil ketika akan makan siang 
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dengan Francis Mitteran dan Michael Foucault yang merupakan tokoh oposisi.
51

 Pada 

sore hari awal April 1980 terjadi perasaan yang mengharukan dan dramatis yang 

menimpa Foucault yang harus mengungkapkan eulogia di hadapan jenazah Barthes 

yang meninggal secara tidak terduga.
52

 

 

B. Karya-karya Roland Barthes 

Roland Barthes di dalam sejarah pemikiran, merupakan seorang intelektual 

terpenting khususnya dalam kajian budaya (culture studies) di mana sumbangan dari 

pemikirannya sangatlah besar tentang budaya massa dan mengembangkan analisa 

budaya menjadi lebih luas lagi. Kunci utama dari mengkaji kebudayaan yang 

dikembangkan oleh Barthes adalah teori mitos yang dapat menyelisik budaya yang 

bisa dilihat dengan alami dan natural. Menurut Barthes teks itu ialah ruang 

multidimensi di mana keorisinalan tidak ada di dalamnya, saling melebur serta 

berbenturan dan dari karya-karyanya yang ada, menurut Barthes merupakan bagian 

dari peleburan itu.
53

 Roland Barthes juga merupakan seseorang pemikir yang 

konsisten dalam memberikan hasil penemuan-penemuannya yang baru kepada dunia. 

Barthes juga banyak berkontribusi pada ilmu budaya, khususnya pada sastra. Hal 

tersebut dapat dilihat bagaimana Barthes membuka dirinya terhadap dekonstruksi 

Derrida dan kemudian membuat semiotika yang baru.
54

  

                                                             
51

M. Hafidz Al-Bastomi, Pemikiran Roland Barthes tentang Mitos Studi Kasus Sumpah Pati di 

Desa Kedondong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel, 2018), h. 20. 
52

St. Sunardi, Semiotika Negativa,  h. 3. 
53

Roland Barthes, Imaji Musik Teks, h. 146. 
54

Muh. Abdi Goncing, “Bahasa Media dalam Tinjauan Semiotika Roland Barthes” (Makalah 

yang disajikan pada Tugas Akhir Mata Kuliah Filsafat Kontemporer di Universitas Gajah Mada, 

Yogyakarta, 2013), h. 5. 



 

26 

 

Berikut di bawah ini, merupakan beberapa karya dari Roland Barthes yang 

sudah terbit sesudah maupun sebelum kematiannya dan telah diterjemahkan ke dalam 

bahasa Inggris
55

. 

1. L‟Adventure Semiologique (1985) 

2. Barthes: Selected Writings (1982) 

3. Image-Music-Text (1977) 

4. Incidents (1987) 

5. A Lover‟s Discore: Fragments (1978) 

6. La Chambre Claire: A Barthes Reader, Camera Lucida (1982) 

7. The Grain of the Voice: Interviews 1962-1980 (1985) 

8. Roland Barthes par Roland Barthes (1973) 

9. Le Plaisir du texte (The Pleasure of the Text (1973) 

10. Inaugural Lecture (1982) 

11. Critisism and Truth (1987) 

12. New Critical Essays (1986) 

13. On Racine (1964) 

14. Michelet (1987) 

15. The Semiotic Challenge, S/Z (1970) 

16. L‟Obvie et l‟Obtus (1982) 

17. Elements d Semologie (Element of Semiologi) (1964) 

18. Essais Critique (1964) 

19. Empire of Sign, The Fasion System (1972) 
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20. Mythologies (1957) 

21. Le Degree Zero de I‟Ecriture (1953) 

22. The Eiffel Tower and Other Mythologies (1979) 

23. The Rustle of Language (1986) 

24. „Responses: Interview with Tel Quel‟ (1998) 

25. Sade/Fourier/Loyola (1976) 

26. Sollers Writer (1987) 

27. “Theory of the Text” (1981) 

 

C. Semiotika dalam Pandangan Roland Barthes 

Semiotika dalam bahasa Inggris adalah semiotic yang berasal kata semieon 

dari bahasa Yunani yang berartikan tanda. Semiotika merupakan studi yang 

berhubungan dengan tanda, di mana “tanda” ini dikhususkan sebagai perangkat yang 

digunakan oleh manusia agar mengetahui makna dengan melalui simbol sebagai 

tujuannya. Dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan Roland Barthes pada 

dasarnya di mana untuk mengkaji bagaimana humanity (kemanusiaan) memaknai 

things (perihal yang tertentu). 

Dalam istilah Barthes, semiotika adalah semiologi, di mana sama halnya 

dengan istilah semiotika yang pada dasarnya mempelajari bagaimana seseorang  

memberikan makna pada sebuah hal. Semiotika ialah ilmu yang meneliti mengenai 

beberapa tanda yang ada di tengah masyarakat dan berfungsi guna mempelajari  

bagaimana manusia itu memberikan makna pada suatu hal.
56

  

Saat konferensi di Italia ada fakta yang unik, di mana Barthes mengatakan 

bahwa raja Louis XVIII adalah orang yang mempunyai nafsu makan yang tinggi, di 

                                                             
56

Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Cet.V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 16. 



 

28 

 

mana diketahui raja Louis selalu menyuruh juru masak istananya untuk membuat 

masakan seperti halnya daging iga sapi yang dipanggang secara bertumpuk-tumpuk. 

Dari daging iga sapi yang telah dibakar tersebut yang dimakan oleh raja ialah daging 

yang paling bawah di mana dalam daging tersebut di dalamnya banyak terkumpul 

resapan rempah-rempah yang telah tersaring dari banyaknya tumpukan daging di 

atasnya. Dari hal ini, begitu juga yang diinginkan Barthes agar petualangan 

semiotiknya sekarang bisa menampung sari-sari dari para pendahulunya agar persis 

sama dengan daging yang di atas, di mana saringannya dibuat dari jenis bahan yang 

memiliki kesamaan terhadap bahan yang telah disaring.
57

 Dari pernyataan Barthes 

tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ketika Barthes jauh melangkah dengan 

semiotikanya saat itu juga secara bersamaan pula Barthes masih menginjakkan 

kakinya pada pemikir-pemikir semiotika sebelumnya. Sebagai seorang yang pemikir 

Barthes melakukan suatu kebenaran, di mana Barthes tidak memberikan batas kepada 

intelektual serta kreativitasnya dan Barthes tidak keluar dari prinsip dasar semiotika 

itu sendiri dan tetap bersandar pada kaidah. 

Semiotika Roland Barthes sendiri bermazhab dari teori semiotika yang 

dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Dari beberapa karya yang diciptakan oleh 

Saussure, dapat dilihat bahwasanya Barthes sukses untuk mengembangkan beberapa 

dasar teori linguistik sebagai sistem tanda, bukan hanya melanjutkan teori dari 

Saussure. Menurut Barthes orientasi dari suatu bahasa tidak hanya dalam ranah untuk 

berkomunikasi saja, tetapi lebih dari perihal itu, karena pendapatnya bahwa bahasa 

selalu terlibat dalam kehidupannya seorang manusia.
58
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Teori Roland Barthes di mana Barthes menjabarkan sebuah bahasa dengan 

tanda imitasi budaya pada masyarakat tertentu melalui waktu yang tertentu juga. 

Dalam teori ini di mana Barthes menjelaskan bahwa adanya metabahasa dan 

konotasi. Significant tersebut berdiri dengan istilah ekspresi (E) dan Signifie berdiri 

dengan istilah content (C) yang menjadi sebuah isi. Dari ekspresi dan konten ini 

saling berhubungan dan mengandung relasi (R) tertentu sehingga membentuk suatu 

sign atau tanda.
59

 

 

Ekspresi Content 

Ekspresi Content 

Ekspresi Content 

 Gambar di atas, Barthes masih memakai teori dari Saussure yaitu teori 

(signifiant-signife) tapi melalui Hjemslev, Barthes menggunakan istilah Ekspresi (E) 

untuk penanda dan konten (C) isi untuk petanda dan dihubungkan dengan adanya 

relasai (R) maka terjadilah model E-R-C di mana dalam Primary Sign atau sistem 

tanda primer bisa menjadi tanda yang meluas yaitu konotatif. Selanjutnya dari sistem 

tanda tingkat pertama tersebut juga muncul bersamaan tambahan dari ekspresi yang 

baru. Dari tanda-tanda inilah dalam istilah metalinguistik di mana pada sistem primer 

merupakan denotasi dan sistem sekunder Second Sign merupakan metabahasa atau 

metalanguage. Dari sistem tanda tingkat kedua konotasi mengambil tanda primer 
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menjadi ekspresinya dan dari metabahasa mengambil itu sebagai isinya atau 

kontennya.
60

 

Lebih jelasnya hal ini berlangsung dengan dua cara, pertama sistem E-R-C 

cenderung pada ekspresi (E) di sistem kedua, seperti gambar berikut: 

 

E-R-C 

 

E 

 

 

 

 

Sedangkan sistem kedua dari sistem E-R-C cenderung pada isi (C) dari sistem 

kedua. 

 

E  

E-R-C 

Metabahasa 

Penggambaran tersebut di atas, bisa dilihat adanya keberadaan metabahasa 

yang merupakan sistem yang cenderung isinya telah ada dengan sendirinya sebagai 
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sistem dari penandaan. Chris Baker menyatakan metabahasa ini yang akan menjadi 

sistem semiotika tingkat kedua atau disebut dengan mitos.
61

 

 Penjelasan tersebut, Barthes yang meyakini mengenai hubungan di antara 

petanda serta penanda seutuhnya secara alamiah tidak terbentuk, tetapi sifatnya lebih 

arbiter dikarenakan dalam teori semiotika Saussure hanya fokus pada penandaan 

dalam tingkat denotatif, lalu disempurnakan oleh Barthes dengan mengembangkan 

sistem penandaan tersebut pada tingkat konotatif dan Barthes sendiri melihat aspek 

lain dari penandaan yaitu mitos yang terdapat di dalam masyarakat. Sesungguhnya 

inilah sumbangan pemikiran Barthes guna menyempurnakan semiotika Saussure yang 

secara sederhana hanya berhenti pada penandaan dalam tingkat denotatif.
62

 

 Peta Tanda Roland Barthes 

1.Signifer 

(Penanda)  

2.Signified  

(Petanda) 

3.Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

4.Conotative Signifier (Penanda Konotatif) 5.Conotative Signified 

(Petanda Konotatif) 

6.Conotative Sign (Tanda Konotatif) 

Peta tanda Roland Barthes di atas, dapat dilihat bahwasanya tahap pertama (1) 

terdiri dari atas penanda (1) dan petanda (2) dalam tanda menghasilkan tanda 

denotatif (3) selanjutnya tahap kedua konotasi menghasilkan interaksi yang terjadi 

ketika penanda konotasi (4) bertemu dengan petanda konotasi (5) di mana perasaan 
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dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaan. Tanda konotasi (6) di mana konotasi 

mempunyai makna yang subjektif atau paling tidak intersubjektif. Dari denotasi 

pandangan Barthes tersebut merupakan tingkat pertama bersifat tertutup. Tingkat dari 

denotasi tersebut memperoleh makna eksplisit, pasti serta langsung di mana denotasi 

merupakan makna yang sebenarnya yang disepakati bersama secara sosial dengan 

melihat pada realitas yang ada. Selanjutnya tanda konotatif adalah tanda di mana 

penandanya bersifat keterbukaan makna atau menghasilkan makna implisit yaitu 

tidak langsung dan tidak pasti, jadi dapat diartikan terbuka dari kemungkinan-

kemungkinan terhadap penafsiran akan yang baru.
63

 

Dapat dilihat dari gambar tabel di atas bagaimana pada peta Roland Barthes 

terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri dari penanda (1) dan petanda (2) akan tetapi, 

pada saat bersamaan, tanda denotatif juga merupakan penanda konotatif (4). Jadi, 

pada konsep Barthes tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan, tetapi 

juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. 

Inilah yang menjadi sumbagan Barthes untuk menyempurnakan semiotika dari 

Saussure yang hanya berhenti pada penandaan dalam tataran denotatif.
64

 

Semua hal di atas yang dikembangkan oleh Barthes di mana sistem tingkat 

pertama yaitu denotasi, atau sering disebut dengan tanda dan sistem tingkat kedua 

yaitu mitos, metabahasa serta konotasi. Di dalam buku Barthes yaitu beberapa elemen 

Semiologi sebenarnya tak membahas mitos dari konsep dasar semiotikanya, 
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melainkan pembahasan mitos Barthes dibahas dalam kehidupan sehari-hari dalam 

bukunya yang berjudul Mitologi di mana mitos sebagai sistem dari penandaan.
65

 

Kerangka Barthes menjelaskan bahwa makna dari konotasi menitikberatkan 

ideologi yang diungkap sebagai “mitos” yang berfungsi untuk membongkar suatu 

budaya yang berlaku pada masyarakat dalam waktu yang tertentu. Dalam “mitos” 

dijelaskan memiliki tiga dimensi, yang pertama penanda, kedua petanda dan ketiga 

tanda yang dibangun oleh rantai pemaknaan.  

Hubungan antara penanda dan petanda dipercayai sebagai keterkaitan makna 

dalam pandangan teori semiotik. Hal tersebut tidak terbentuk secara ilmiah akan 

tetapi bersifat arbiter. Kembali lagi di mana Saussure menekankan pada penandaan 

dalam denotasi maka Barthes menyempurnakan semiotika Saussure dengan 

mengembangkan sistem penandaan pada tingkat konotasi dengan membahas aspek 

yang beda dari penandaan yaitu “mitos” yang memberikan citra dari suatu masyarakat 

tertentu dalam waktu yang tertentu juga.
66

 

Roland Barthes menjelaskan bahwa semiotika memang berhubungan erat 

dengan trans-linguistik yang biasanya berasal dari mitos dan sebagainya. Mitos yang 

berhubungan dengan semiotika ini berkaitan dengan istilah, yaitu penanda signifier 

(significant) dan petanda signified (signife) dan berhubungan lagi dengan istilah tanda 

(sign).
67

  

Roland Barthes menurut pemikirannya mitos dan ideologi itu bekerja dengan 

mengilmiahkan penafsiran yang sebetulnya bersifat sementara atau tidak tetap dan 
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bersifat spesifik. Jadi, mitos memberikan perspektif mengenai pandangan dunia 

seolah-olah seakan tidak mungkin ditentang karena memang itu yang dialami atau 

dalam kata lain itulah takdir Tuhan.
68
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BAB III 

FILOSOFI SULAPA EPPA WALASUJI 

 

A. Pengertian Sulapa Eppa Walasuji 

Sulapa Eppa Walasuji secara etimologi diartikan sebagai segi empat belah 

ketupat. Dalam KBBI segi empat belah ketupat ini digambarkan sebagai bentuk 

bangunan datar bersegi empat yang sisinya berhadapan sejajar dan sama panjangnya 

atau berbentuk jajar genjang. 

Sulapa Eppa Walasuji bentuknya dikenal identik dengan konsep mengenai 

kosmologi yang menggambarkan suatu pandangan terhadap alam semesta. Pandang 

inilah yang dikenal sebagai konsep dari simbol Sulapa Eppa Walasuji. Masyarakat 

Bugis-Makassar secara umum mengenal Sulapa Eppa Walasuji sebagi suatu simbol 

yang digambarkan dari garis-garis yang saling berhubungan dengan empat titik dan 

berbentuk segi empat belah ketupat. Sulapa Eppa Walasuji ini merupakan berbentuk 

dasar dari aksara lontara. 

Walasuji sendiri asal katanya dari wala (penjaga, pemisah, pagar) yang artinya 

mempersatukan serta kata suji berartikan putri atau biasa diartikan sebagai pappoji 

yang mempunyai makna menyukai dengan sepenuh hati. Walasuji sejenis pagar yang 

terbuat dari anyaman bambu dalam acara ritual masyarakat Bugis-Makassar.
69

 

 Walasuji berbahan dasar bambu yang di mana bambu sendiri mempunyai 

filosofi mengenai pohon yang mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari 

terkhusus pada masyarakat Bugis. Bambu sendiri bisa dijadikan sebagai pagar, tiang, 

jemuran, alat musik seperti suling bambu, bahkan sebagai rangka untuk atap rumah. 
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Tunas dari pohon bambu yang muda atau biasa disebut rebbung bagi masyarakat 

Bugis biasa dijadikan sayur. Potongan dari pohon bambu yang disebut timpo bisa 

digunakan sebagai tempat menyimpan minum atau tua‟ minuman khas Bugis dan 

bambu juga bisa sebagai tempat cetakan untuk membuat gula merah, bambu juga 

dapat digunakan sebagai bahan untuk penerang atau obor, tapi masyarakat Bugis 

biasa menyebutnya sulo dan banyak manfaat bambu lainnya.  

Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari pohon bambu sendiri yaitu, pada 

masa pertumbuhannya, di mana pada awal pertumbuhannya terlebih dahulu 

munculnya tunas serta daun untuk menyempurnakan struktur akarnya dari pohon 

bambu. Akarnya yang menunjang ke dasar tanah menjadikan sebatang pohon bambu 

yang tidak patah, lentur serta kuat sekali walaupun angina kencang meniupnya. Dari 

hal itu, manusia dapat diajarkan untuk hidup bertumbuh, berkembang serta mencapai 

kesempurnaannya.
70

 

Sulapa Eppa Walasuji ini merupakan simbol yang erat dengan tradisi dari 

salah satu proses jalannya pernikahan masyarakat Bugis-Makassar. Ada beberapa 

ragam Sulapa Eppa Walasuji dalam budaya pernikahan masyarakat Bugis yaitu, 

Sulapa Eppa Walasuji yang digunakan oleh orang bangsawan dan yang digunakan 

oleh masyarakat yang bukan bangsawan atau masyarakat yang pada umumnya. Ada 

beberapa tingkatan dari Sulapa Eppa Walasuji yang pertama, yaitu Sulapa Eppa 

Walasuji dari orang bangsawan di mana proses dalam membuatnya dengan 

mempergunakan anyaman dari bambu serta terpasang dengan tinggi seperti halnya 

baruga atau biasa disebut landra “gerbang yang dilewati oleh tamu yang hadir dan 

mau masuk ke dalam rumah yang berukuran sampai dada orang dewasa”. Kedua, 

                                                             
70

Inaya, Filosofi Walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum 

Islam, h. 35. 



 

37 

 

Sulapa Eppa Walasuji dari keturunan biasa yang terbuat dengan tiga lapisan anyaman 

bambu yang tinggi gerbangnya berukuran dan digunakan di bawah pusat orang 

dewasa dan yang ketiga, Sulapa Eppa Walasuji bagi orang campuran di mana salah 

satu orang tuanya mempunyai keturunan bangsawan dibuat dengan dua lapis 

anyaman bambu dan tinggi baruga atau landranya yang dipakai sampai pusat orang 

dewasa.
71

 

Sulapa Eppa Walasuji ini memperlihatkan strata sosial dalam masyarakat 

Bugis-Makassar dengan lapisan-lapisan dari anyaman Sulapa Eppa Walasuji di mana 

dalam halnya, yang memiliki dua lapisan diartikan sebagai “tau maradeka” yang tiga 

lapisan diartikan sebagai “ceraq” dan yang lima lapisan diartikan sebagai “datu”.
72

 

Sulapa Eppa Walasuji pada umunya juga, sebagai wadah yang berbentuk segi 

empat yang panjang, di mana dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang dibuat 

berbentuk segi empat belah ketupat seperti halnya baruga yang ada di depan rumah 

pengantin. Sulapa Eppa Walasuji ini berfungsi sebagai wadah mempersatukan buah-

buah yang akan dibawah oleh pengantin mempelai laki-laki ke rumah pengantin 

mempelai perempuan. Jadi secara harfiah bagi masyarakat Bugis sebagai mana dari 

arti kata Walasuji wala (mempersatukan) suji atau pappoji (menyukai atau perasaan 

suka) dimaknai dengan sikap suka terhadap pasangannya sepenuh hati agar jauh dari 

yang katanya perceraian dalam rumah tangganya.
73

 

Sulapa Eppa Walasuji ini merupakan representasi dari kebudayaan lokal 

masyarakat Bugis-Makassar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi 
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lingkungan di mana masyarakat hidup, berkembang biak dan hidup saling 

berdampingan.  

 

B. Bentuk dan Makna Sulapa Eppa Walasuji 

Masyarakat suku Bugis-Makassar umumnya mengenal Sulapa Eppa Walasuji 

sebagai simbol yang digambarkan melalui garis-garis yang saling berhubungan 

dengan empat titik yang berbentuk segi empat belah ketupat. Sulapa Eppa Walasuji 

juga merupakan bentuk dasar dari Aksara Lontara yaitu huruf “sa” yang berbentuk 

belah ketupat dengan empat sisi yang membuat Sulapa Eppa Walasuji dikenal 

sebagai buah dari kekayaan intelektualitas, keyakinan dan kebudayaan dari 

masyarakat Bugis-Makassar. 

Sulapa Eppa Walasuji menurut budayawan Prof. Mattulada ada banyak hal 

yang digambarkan dalam Sulapa Eppa Walasuji atau segi empat belah ketupat yang 

mempunyai makna mengenai masyarakat Bugis-Makassar tentang alam semesta yang 

di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Sama halnya keharmonisan 

sebagaimana hubungan antara elemen-elemen kehidupan manusia yaitu bumi, langit, 

manusia serta Tuhan. Jadi, dalam Sulapa Eppa Walasuji ini berisikan pandangan 

mitologi serta kepercayaan dalam masyarakat Bugis yang memandang Sulapa Eppa 

Walasuji sebagai alam semesta. 

Empat sisi tersebut yang mengatur alam semesta, biasanya disangkutpautkan 

oleh empat arahnya mata angin yakni, selatan, barat, timur serta utara. Arah ke empat 

mata angin ini juga di gambarkan oleh Sulapa Eppa Walasuji menurut keyakinan 

masyarakat Bugis-Makassar.  

Sulapa Eppa Walasuj berbentuk segi empat belah ketupat yang tebuat dari 

anyaman bambu, seperti gambar di bawah: 
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Gambar anyaman bambu Sulapa Eppa Walasuji dan gambar ilustrasi Simbol Sulapa 

Eppa Walasuji dari aksara lontara “sa”. 

Gambar di atas memperlihatkan proses dari adanya huruf “sa” (dari aksara 

lontara) yang diambil dari simbol Sulapa Eppa Walasuji (anyaman dari bambu yang 

dibuat untuk acara ritual masyarakat Bugis) yang mempunyai empat sudut berisikan 

nilai-nilai keyakinan dari masyarakat Bugis-Makassar. 

Sulapa Eppa Walasuji juga digambarkan sebagai tubuh manusia, yang biasa 

disebut dengan segi empat tubuh manusia (Sulapa Eppa na taue‟) seperti gambari di 

bawah ini: 

 

  

 

 

 

Gambar ilustrasi Sulapa Eppa na taue‟ 

Dapat dilihat bahwa segi empat belah ketupat ini seperti menggambarkan 

manusia, di mana sisi atasnya sebagai kepala manusia, sisi kanan dan sisi kiri sebagai 

tangan manusia dan sisi yang di  bawahnya sebagai kedua kaki manusia sebagaimana 

gambar di atas.  
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Gambar ilustrasi Sulapa Eppa yang menggambarkan kepercayaan masyarakat 

Bugis-Makassar 

 

Ada juga yang menggambarkan Sulapa Eppa Walasuji juga menginspirasi 

empat warna dari makanan songkolo yang biasanya dibuat untuk acara adat 

masyarakat Bugis-Makassar yang sampai ini masih ada ditemukan di acara-acara adat 

tertentu. Warna kuning diartikan sebagai penguasa angin, warna merah diartikan 

sebagai penguasa api, warna putih di artikan sebagai penguasa air dan warna hitam 

diartikan sebagai penguasa tanah sebagaimana gambar ilustrasi di atas.
74
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BAB IV 

SEMIOTIKA ROLAND BARTHES TENTANG SULAPA EPPA WALASUJI 

 

A. Sejarah Munculnya Sulapa Eppa Walasuji 

Kebudayaan lokal masyarakat suku Bugis-Makassar, Sulapa Eppa Walasuji 

sudah tidak asing lagi. Jika mendatangi sebuah acara ritual atau tradisi masyarakat 

Bugis pasti sudah sering melihat baruga atau gerbang yang dibuat dari anyaman 

pohon bambu dan berbentuk simbol segi empat belah ketupat yang ada di depan 

rumah yang melakukan acara atau hajatan, misalnya acara pernikahan. Baruga atau 

gerbang tersebutlah yang dinamakan Sulapa Eppa Walasuji. 

Dikutip dari buku Latoa, Prof. Mattulada menjelasakan bahwa: 

“... Sehubung dengan penjelasan tanda-tanda bunyi yang disebut 

aksara lontara‟ terdapat anggapan bahwa hal itu berpangkal pada 

kepercayaan dan pandangan mitologis orang Bugis-Makassar, 

yang memandang alam semesta ini, sebagi “sulapa eppa‟ walasuji” 

(segi empat belah ketupat). Sarwah ini adalah suatu kesatuan yang 

dinyatakan dalam simbol (sa) yang berarti “seua” atau tunggal 

dan esa. Simbol tersebut, disimbolkan sebagai 

mikrokosmos/sulapa‟ eppa‟na taue (segi empat tubuh manusia), di 

mana dipuncak terletak kepalanya, di sisi kiri dan kanan adalah 

tangannya, dan ujung bawah adalah kakinya. Simbol ini 

menyatakan diri secara konkret pada bagian kepala manusia yang 

disebut “saung/mulut atau tempat keluar” yang di mana dari 

mulutlah segala sesuatu dinyatakan dalam bentuk “sadda/bunyi”, 

lalu kemudian tersusun sehingga memiliki makna sebagai 

“ada/kata, sabda, titah”, dari kata “ada” ini dibubuhi kata sandang 

tertentu yakni (bunyi “E”) makna kata “ada” menjadi “adae/kata 

itu” dan kata “adae” inilah yang menjadi pangkal kata dari ade‟ 

atau adat dan sabda penerbit yang meliputi sarwa alam (sa).”
1
 

                                                             
1
Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, 

(Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 9. 



 

42 

 

Asal usul dari Sulapa Eppa Walasuji ini menurut Prof. Mattulada bermula dari 

huruf aksara lontara yang berawal dari pandangan mitologi serta kepercayaan 

masyarakat Bugis-Makassar yang memandang segi empat belah ketupat (Sulapa 

Eppa Walasuji) sebagai alam semesta. Jadi, pada awalnya sastra Bugis ditulis di atas 

daun lontar lalu dikumpulkan, hasilnya tersebut itulah yang dinamakan lontara. 

Lontara sendiri menyajikan sastra atau tulisan berupa kepercayaan dan bacaan-bacaan 

mitologis. Kemudian berkembang pula karya sastra yang bercirikan kehidupan 

duniawi, di mana hal ini didasari pada perkembangan lontara dan perilaku hidup 

masyarakat serta budayanya.
2
 

Aksara lontara sendiri menurut sejarahnya disederhanakan oleh Daeng 

Pammate‟ seorang Syahbandar Kerajaan Gowa. Aksara lontara sendiri merupakan 

tulisan tradisional masyarakat Bugis-Makassar di mana pada awalnya Karaeng 

Tumpakrisik Kallonna memerintahkan Daeng Pamatte untuk membuat aksara yang 

dapat gunakan untuk tulis-menulis. Akhirnya, pada tahun 1538 Daeng Pamatte 

berhasil menciptakan aksara lontara yang awalnya terdiri dari 18 huruf dan sekaligus 

tulisan huruf Makassar kuno lalu pada lontara dipermodern dan disederhanakan, di 

mana jumlahnya menjadi 19 huruf akibat huruf h (ha) masuknya pengaruh bahasa 

Arab.
3
 Ada beberapa jenis-jenis lontara yaitu lontara jangang-jangang, lontara 

bilang-bilang dan lontara sulapa eppa. 

Huruf lontara pada zaman dulu, memperlihatkan bagaimana gambaran budaya 

dimasa silam yang pada umunya digunakan untuk menulis tata aturan dari 

pemerintahan dan kemasyarakatan penduduk Sulawesi Selatan khususnya masyarakat 

                                                             
2
Syarif, dkk, “Sulapa Eppa As The Basic or Fundamental Philosophy of Traditional 

Architevture Buginese, SHS Web of Conferences, 41, 04005, (2018): h. 2. 
3
Sakaruddin “Lontaraq: Artefak Budaya Purba Yang Gagal Bertransformasi (Sebuah Tinjauan 

Hermeneutika), Jurnal Publisitas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, edisi. 05, no. 2 (2016): h, 23. 
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Bugis-Makassar. Tulisan-tulisan tersebut ditulis di atas dau lontar dengan 

menggunakan lidi yang terbuat dari lidi ijuk.
4
 

Bentuk aksara lontara ini menurut Prof. Mattulada berasal dari Sulapa Eppa 

Walasuji. Alam semesta ini, menurutnya merupakan sebuah kesatuan yang 

dilambangkan dalam simbol S huruf lontara yaitu “Sa” = esw/seua = tunggal atau esa. 

Simbol Sulapa Eppa atau S ini menggambarkan mikrokosmos. Pada sudut atas 

simbol ini digambarkan sebagai kepala manusia, pada sudut kiri dan kanan 

digambarkan sebagai tangan dan sudut bawahnya digambarkan sebagai kakinya. Pada 

bagian kepala terdapat mulut atau sw atau tempat keluarnya suara. Menurut 

masyarakat Bugis-Makassar berawal dari mulutlah segala sesuatu dinyatakan yaitu 

berupa bunyi atau sd. Dari bunyi-bunyi inilah tersusun menjadi kata-kata atau kalimat 

yang mempunyai makna atau simbol disebut dengan ad= ada (kata, sabda, titah). 

Kata atau ad ini selanjutnya merupakan segala sesuatu yang meliputi semua alam 

yang diatur dengan ad= ada (kata atau logos).
5
  

Wala=pemisah/pagar/penjaga dan suji=putri. Walasuji merupakan sejenis 

pagar bambu dalam acara tradisi dan berbentuk belah ketupat di mana sulapa 

eppa=segi empat/empat sisi yang merupakan bentuk kepercayaan mistik masyarakat 

Bugis-Makassar yang menyimbolkan susunan dari alam semesta dengan kronologis 

dan interrelated, yaitu: api, air, angin dan tanah dan makna Sulapa Eppa juga 

digambarkan pada empat penjuru mata angin, yaitu Barat, Timur, Utara dan Selatan. 

Oleh karenanya itu bentuk dari aksara lontara sendiri berbentuk segi empat belah 

                                                             
4
Muhammad Agung, “Perkembangan Huruf Lontra dalam Adat Daerah Sulawesi Selatan, 

https://osf.io/mwjqa/download/?format=pdf.(Di akses 27 Mei 2022), h. 3. 
5
M. Asar Said Mahbud, “Hurupu‟ Sulapa Eppa Walasuji‟, Etika Lingkungan dan Kearifan 

Lokal” Jurnal Hutan dan Masyarakat, vol. 3,  no. 1 (2018): h. 21. 

https://osf.io/mwjqa/download/?format=pdf.(Di
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ketupat di mana di dalamnya terdapat filosofi kultural bahwa manusia itu berasal dari 

empat unsur yang telah disebutkan sebelumnya.
6
 

Pandangan filosofinya sendiri, aksara lontara adalah hubungan antara dunia 

profan dan dunia transendental misalnya, bentuk dari aksara lontara dapat dibunyikan 

untuk disebut dan sebagai alat interaksi, hal tersebut mewakili dunia profan di mana 

dunia yang realitas objektif yang menghubungkan satu dengan yang lainnya melalui 

media material yang penuh akan makna dan simbol dari huruf-huruf. Sedangkan 

filosofi susunan dari bentuk huruf-hurufnya yang tegas mewakili dunia yang 

transendental yang bisa dimaknai sebagai dunia yang spiritual yang hanya bisa 

ditangkap dengan hubungan jiwa kepada pencipta. Aksara lontara mengandung nilai 

magis sebagai hasil dari arti dunia transendental menjadi dunia yang profan. Jadi, 

aksara lontara bermaksud menunjukkan pada penggunanya untuk selalu menjadi 

pribadi yang sempurna.
7
 Sama halnya pada konsep Sulapa Eppa Walasuji pada 

masyarakat Bugis-Makassar memandang dunia sebagai sebuah kesempurnaan dan 

mengukur bagaimana tingkat kesempurnaan yang dimiliki seseorang di mana 

kesempurnaan yang dimaksud adalah keberanian, kebangsaan, kecantikan dan 

kesalehan seperti yang di jelaskan oleh Pelras. 

Kebenaran yang ada di sekitar, memberikan pengalaman dan pelajaran 

mengenai bagaimana kebudayaan yang senantiasa mengalami proses melalui sejarah 

dan hal yang dapat dilihat sampai sekarang sama halnya pada kebudayaan lokal 

masyarakat Bugis-Makassar yaitu Sulapa Eppa Walasuji.  

                                                             
6
Sakaruddin “Lontaraq: Artefak Budaya Purba Yang Gagal Bertransformasi (Sebuah Tinjauan 

Hermeneutika), h. 24. 
7
Sakaruddin “Lontaraq: Artefak Budaya Purba Yang Gagal Bertransformasi (Sebuah Tinjauan 

Hermeneutika), h. 24-25. 
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B. Filosofi Sulapa Eppa Walasuji 

Falsafah dari bahasa Arab berasal dari kata filsafat dari bahasa Yunani yaitu 

Philosophia yang berartikan cinta akan pengetahuan.
8
 Filsafat juga bisa diartikan 

sebagai metode dan teknik, sikap kebijaksanaan dalam kehidupan. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa falsafah hidup sebagai suatu pedoman yang bijaksana yang penuh 

akan kearifan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Sulapa Eppa Walasuji (segi empat belah ketupat) dengan gambaran simbol 

yang berasal dari bentuk aksara lontara, yaitu huruf “Sa” dikenal sebagai falsafah 

hidup dari masyarakat suku Bugis-Makassar yang berisikan kepercayaan dan 

pandangan mitologi dalam masyarakat Bugis yang memandang alam semesta sebagai 

Sulapa Eppa Walasuji dan mempunyai banyak makna, di mana di dalamnya 

terkandung nilai-nilai filosofi.
9
 

Sulapa Eppa Walasuji sendiri merupakan suatu gambaran dalam masyarakat 

suku Bugis tentang kesempurnaan alam semesta yang terkandung dalam nilai-nilai 

kemanusiaan.
10

 Budayawan Prof. Mattulada mengatakan bahwa ada banyak hal yang 

lain dalam masyarakat dapat digambarkan melalui Sulapa Eppa Walasuji, yaitu: 

 

 

 

 

                                                             
8
Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat Suatu Pengenalan Awal Memasuki Seluk Beluk 

Dunia Filsafat (Cet. II; Samata: Gunadarma Ilmu, 2014), h. 9. 
9
Suriadi Mappangara, Glosarium Sulawesi Selatan: Daftar Istilah Budaya Makassar, 

(Makassar: BPSNT, 2007), h.458. 
10

Kabar Makassar, “Makna Di balik Sulapa‟ Eppa‟ Wala Suji Bugis- Makassar” 

http://kabarmakassar.com/posts/view/1611/makna-dibalik-sulapa-eppa-lawa-suji-Bugis-makassar.html 

(22 Januari 2022).  
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1. Kosmogoni; Angin, Air, Api dan Tanah 

 

 

 

 

 

 

2. Alam Semesta; langit/atas, dunia/benua tengah (pertiwi), dan dunia bawah 

adalah masyarakat. 

 

 

 

 

 

Secara vertikal, kosmos terdiri dari langit, bumi dan pertiwi menjadikan angka 

tiga sebagai kosmos dan mengandung nilai religi. Nilai religi tersebut sebagai 

pandangan bahwa alam raya terdiri dari tiga susun yaitu dunia atas, dunia tengah dan 

dunia bawah yang tercermin dari bentuk rumah adat Makassar yang terdiri dari tiga 

bagian. Pertama, bagian atas rumah atau loteng, kedua yaitu bagian badan rumah 

kalle balla dan ketiga, bagian bawah rumah yaitu kolom rumah atau passiringang. 

Pada rumah adat, ada banyak tiang, dan salah satunya yaitu tiang tengah atau pocci 

balla “pusat rumah”. Dalam konsep inilah berbentuk segi empat dalam Sulapa Eppa 

Walasuji yang berpangkal dari kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar.
11
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Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 8. 
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Secara makro, alam semesta merupakan kesatuan yang tergambar dalam 

simbol aksara lontara yaitu huruf “Sa” yang berartikan seuwa “tunggal/esa”. 

Mengingat juga pada pandangan mitologis masyarakat suku Bugis-Makassar yang 

menganggap Sulapa Eppa Walasuji sebagai gambaran manusia atau Sulapa Eppana 

Taue‟ di mana menggambarkan sudut atas sebagai kepala, sudut kanan dan kiri 

sebagai kedua tangannya dan sudut bawah sebagai kakinya. Secara mikro manusia 

merupakan kesatuan yang diwujudkan dalam Sulapa Eppa yang berawal dari mulut 

manusia. Pada kepala manusia ini, terdapat mulut yang mengeluarkan bunyi. 

Selanjutnya bunyi-bunyi yang keluar dari mulut ini tersusun menjadi sesuatu yang 

mempunyai makna atau ad = kata. Jadi, Segala hal yang berawal dari mulut manusia 

yang keluar dan dinyatakan seperti bunyi, kata, dari kata menuju perbuatan dan dari 

perbuatan menjadi jati diri dari manusia sendiri.  

Sulapa Eppana Taue‟ juga bermaknakan bagaimana seseorang, khususnya 

masyarakat Bugis-Makassar harus bertanggung jawab untuk menjaga prinsip 

keseimbangan atas-bawah (keadilan) dan kiri-kanan (kesetaraan).
12

 Jadi gambaran 

Sulapa Eppa Walasuji dalam dunia ini, digunakan sebagai titik acuan dari tingkat 

kesempurnaan manusia yang dimilikinya. 

Sulapa Eppa Walasuji juga disebut konsep yang ditempatkan secara 

horizontal dengan dunia tengah. Dari padangan tersebut masyarakat Bugis-Makassar 

memandang dunia sebagai sebuah kesempurnaan di mana digambarkan pada empat 

penjuru mata angin, yaitu utara, timur, barat, dan selatan. Hal ini terkait dengan 
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Muh. Sudirman Sesse, “Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif 

Hukum Islam” Tesis (Samata: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

2017), h. 167. 
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pandangan kosmogoni masyarakat Bugis melihat dunia berbentuk segi empat. 

Olehnya, keempat mata angin ini memiliki kedudukan yang sama. 

Sulapa Eppa Walasuji ini juga menyimbolkan elemen-elemen kehidupan pada 

alam semesta seperti hubungan antara Tuhan, manusia, langit dan bumi beserta isinya 

yang tidak dapat dipisahkan. Dari hubungan tersebut Sulapa Eppa Walasuji 

mempunyai makna dengan adanya keselarasan hidup manusia dengan alam, Tuhan 

beserta langit dan bumi. Jika keempat hal tersebut tidak selaras serta seimbang maka 

pasti akan ada petaka yang menimpa manusia dikarenakan manusialah yang 

merupakan pengolah utama alam semesta yang mempunyai tanggung jawab atas 

pemanfaatan bumi beserta isinya, maka dari itu terciptanya kearifan oleh manusia 

yang mengarah pada keselarasan hidup manusia dengan alam semesta beserta 

isinya.
13

 Jadi sama halnya, menjaga keselarasan mengenai hubungan antara Tuhan 

dan manusia beserta alam semesta merupakan kewajiban sebagai jalan untuk 

mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. 

Suriadi Mappangara juga menjelaskan bahwa Sulapa Eppa Walasuji yang 

menggambarkan kosmos yang dihubungkan dengan adanya sarwa alam yaitu angin, 

air, udara, dan tanah yang keempat unsur ini tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Akan hal itu, seseorang yang mengetahui pengetahuan tersebut dianggap 

sebegai manusia yang sempurna. Adapun keempat ilmu pengetahuan tersebut ialah, 

pertama ilmu surat yaitu ilmu yang berhubungan dengan baca tulis, kedua ilmu 

syariat yaitu, ilmu agama yang berhubungan erat dengan dunia akhirat, ketiga ilmu 

                                                             
13

M. Asar Said Mahbud, “Hurupu‟ Sulapa Eppa Walasuji‟, Etika Lingkungan dan Kearifan 

Lokal”, h. 22. 
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silat yaitu ilmu bela diri dan ilmu magic dan yang keempat ilmu yang menggunakan 

tenaga alam.
14

 

Simbol Sulapa Eppa Walasuji berisikan pesan mitologi dari budaya 

masyarakat Bugis-Makassar. Prof. Mattulada mengatakan bahwa ada hal lain yang 

banyak di dalam masyarakat dan bisa digambarkan melalui Sulapa Eppa Walasuji, 

yaitu yang pertama Kosmogoni; Api, Angin, Tanah, dan Air yang dimaknai sebagai 

sifat dari manusia. Kedua, Alam Semesta meliputi dunia tengah/pertiwi (benua), 

atas/langit dan bawah adalah seluruh masyarakat dan juga dari keempat sisi tersebut 

menjadi pengatur alam semesta, lazimnya disangkutpautkan oleh arah 4 mata angin 

yaitu, selatan, barat, timur serta utara, timur yang seimbang. Arah empat mata angin 

ini juga di gambarkan oleh Sulapa Eppa Walasuji menurut keyakinan masyarakat 

Bugis-Makassar.  

Menurut Rustan dalam Disertasinya yang berjudul “Perilaku Komunikasi 

Orang Bugis dalam Hubungan antara Umat Manusia Menurut Islam pada tahun 

2007” menjelaskan bahwa,  Sulapa Eppa Walasuji ditafsirkan sebagai Sahabat 

Rasulullah Saw., Diinterpretasikan sebagai empat sahabat Rasulullah Saw., yakni: 

Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar Bin Khattab serta Abu Bakar Ash-

Shiddiq. Sehingga kepercayaan dari tradisi sebagian masyarakat Bugis-Makassar 

mengatakan bahwa anak laki-laki yang akan merantau harus dibekali dengan ilmu 

Sulapa Eppa‟ untuk menjaga dirinya, yaitu: “Abu Bakkareng tettong riolo, 

Ummareng tettong ri atauwm bagenda Ali tetong ri abeo, Usman tetteongi ri munri, 

Kun Fayakun Barakka Laa illaaha illallah Muhammadun Rasulullah” yang artinya, 

Sayyidina Abu Bakar berdiri di belakang, Sayyidina Umar berdiri di sebelah kanan, 
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Meisar Ashari, “Menakar Eksistensi Estetika Ornamen Makam Kuno”, Jurnal Pusaka 

Khazanah Keagamaan, vol. 2, no. 1 (2014): h. 87. 
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Sayyidina Ali berdiri di sebelah kiri, dan Sayyidina Usman berdiri di belakang, 

jadilah maka jadilah berkah Allah SWT, dan Rasulullah Muhammad.
15

 

Selanjutnya Sulapa Eppa Walasuji digambarkan pada konsep fitrah manusia, 

di mana masyarakat Bugis disebut sempurna jika memenuhi empat fitrah yaitu 

bersifat seperti angin, tanah, air dan api. Keempat bentuk tersebut menggambarkan 

keteraturan alam semesta.
16

  

Simbol “sa” atau Sulapa Eppa Walasuji juga bermakna empat klasifikasi 

unsur alam yang menjadi sifat manusia, yang disimbolkan melalui unsur angin, air, 

api dan tanah dengan warna-warna yang berbeda menurut kepercayaan masyarakat 

Bugis. Seperti halnya angin digambarkan dengan warna kuning, air dengan warna 

putih, api dengan warna merah dan tanah dengan warna hitam.  

Empat sifat unsur seperti angin, air, api dan tanah ini mempunyai filosofi di 

mana sifat angin dimaknai sebagaimana angin yang berhembus ke mana saja yang 

membawa kesejukan dan kadang pula membawa bencana, begitu pula dengan 

manusia yang bisa bebas melangkah ke mana saja, tetapi kembali kepada dirinya 

sendiri. Jika manusia melangkah ke arah yang baik dan benar maka kebaikan juga 

datang kepada dirinya, begitu pula sebaliknya jika manusia melangkah ke arah yang 

salah, maka yang datang juga adalah keburukan. 

Sifat air yang dimaknai dengan air yang mengalir menunjukkan bahwa 

manusia sendiri mempunyai tempat air berasal dan mempunyai tempat yang 

ditujunya seperti halnya air yang mengalir dari hilir ke hulu. Sifat air juga 

menggambarkan sifat yang tenang yang ada pada manusia. 

                                                             
15

Jamaluddin Iskandar dan Ismawati, Pola Interaksi Bugis Perantau (Filosofi Sulapaeppa 

Wolasoji), h. 70. 
16

Hasbi, dkk, “Sappo: Sulapa Eppa Walasuji as the Ideas of Creation Three Dimensional 

Painting, Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni, vol 16, no. 1. (2021): h. 39. 
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Sifat api yang dimaknai emosi dari manusia atau perasaan yang terkadang 

turun naik, seperti apa yang bergejolak kadang membesar dan kadang kecil. Dari sifat 

api ini yang ada pada diri manusia, jika tidak diiringi oleh sifat air maka bisa jadi ada 

dampak yang timbulkan seperti halnya kerugian atau kekurangan yang ditimbulkan 

seperti halnya sifat pemarah.  

Sifat tanah, di mana diketahui manusia itu diciptakan dari tanah oleh Tuhan 

jadi dapat dimaknai bahwa manusia pada awalnya diciptakan dari lalu pada tubuh 

manusia juga memiliki unsur-unsur tanah dan pada waktunya juga manusia itu akan 

kembali ke tanah.
17

 

Seperti halnya yang diajarkan oleh para tokoh filosof Pra-Socrates yang 

dikenal sebagai filosof alam, di mana cenderung menjadikan alam sebagai pusat 

kajiannya (kosmosentris). Seperti halnya Thales 625-542 SM yang berpusat pada 

alam dibuktikan dengan ungkapannya yang sangat filosofi yaitu: 

“Kenalilah dirimu, ingat akhir perbuatanmu, sayangilah 

saudaramu dan sesungguhnya kamu bagian dari alam. Oleh 

karena itu engkau pasti berasal dari air.”
18

 

Bagi Thales asal mula segala sesuatu bersumber dari air, dibuktikan dengan 

alasan-alasan yang dikemukakan selalu memiliki hubungan dengan air, seperti halnya 

Thales mengatakan “air dapat diamati dari beberapa bentuk, air dapat menjadi benda 

halus berbentuk uap, air juga dapat menjadi benda cair (air) bahkan air dapat menjadi 

                                                             
17

Anggi Anggraini, Makna filosofis Tari Pakkarena Tradisi Gowa Tallo di Kel. Tombolo Kec. 

Somba Opu Kab. Gowa (Studi Semiotika), Skripsi (Samata: Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2019), h.59-60. 
18

Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat Suatu Pengenalan Awal Memasuki Seluk Beluk 

Dunia Filsafat, h. 53. 
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benda keras berupa es. Secara totalitas air dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan 

seluruh makhluk hidup hewan, tumbuhan, maupun manusia”.
19

 

Anaximenes 538-480 SM seorang filosof yang mengatakan asal mula alam 

bukanlah berasal dari satu anasir (air) akan tetapi asas utama dari alam semesta 

berasal dari “hawa atau udara”. Menurutnya proses terbentuknya alam segalanya 

berasal dari prinsip bahwa udara apabila direnggangkan akan menjadi api, apabila 

dipadatkan akan menjadi dingin, apabila dipadatkan lagi akan menjadi awan, dan dari 

awan menjadi api. Dari air dipadatkan menjadi tanah, kemudian dipadatkan menjadi 

batu. Kosmos ini terbentuk karena proses pemadatan, sebagian udara yang 

membentuk bumi yang mirip dengan daun meja yang pipih, dan dengan dukungan 

udara lagi memungkinkan bumi dapat bergerak.
20

 

Selanjutnya filosof Heraklitos 535-475 SM yang memberikan pendapat bahwa 

asal mula segala sesuatu adalah “Api” kata api ini digunakan kata logos. Menurutnya 

logos dalam arti sesuatu tentang yang menerangi sebagaimana nyalanya api, memberi 

penerangan kepada kegelapan yang dimaknai dengan logos merupakan penerang bagi 

kebodohan dalam diri manusia.
21

 

Pemikiran dari Parmenides 529-444 SM seorang filosof alam yang 

mengatakan bahwa sesuatu yang dapat dilihat oleh indera memperlihatkan hal yang 

lazim. Tapi bentuk yang bermacam-macam itu hanya disebabkan karena gabungan 

dan pemisah antara empat anasir yaitu air, api, udara dan tanah. Dari empat anasir ini 

dapat berubah dan saling berkaitan dengan yang lainnya seperti, api dikaitkan dengan 
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Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat Suatu Pengenalan Awal Memasuki Seluk Beluk 

Dunia Filsafat, h. 54. 
20

 Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat Suatu Pengenalan Awal Memasuki Seluk Beluk 

Dunia Filsafat, h. 56. 
21

Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat Suatu Pengenalan Awal Memasuki Seluk Beluk 
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panas, udara dikaitkan dengan dingin, tanah dikaitkan degan kering dan air dikaitkan 

dengan basah. Apabila di analisa secara filosofis maka segala sesuatu dapat ada, 

berkat adanya berbagai pencampuran beberapa anasir di dalamnya seperti tulang yang 

terdiri dari anasir tanah, air, udara dan api.
22

 Jadi dari gambaran Sulapa Eppa 

Walasuji juga tidak lepas dari empat anasir yaitu api, air, tanah dan udara sama 

halnya dengan ajaran dari beberapa filosof di atas yang saling berhubungan dengan 

kehidupan manusia dan alam semesta. 

Sulapa Eppa Walasuji ini terbuat dari anyaman bambu di mana, pohon bambu 

sendiri mempunyai filosofi bagi masyarakat Bugis-Makassar. Seperti halnya pada 

masa pertumbuhan pohon bambu dimulai dengan munculnya tunas dan daun terlebih 

dahulu untuk menyempurnakan struktur akar dari pohon bambu tersebut. Selanjutnya, 

akarnya ini yang menunjang ke dasar bumi menjadikan sebatang pohon bambu yang 

kuat, lentur dan tidak patah sama sekali walaupun ditiup oleh angin kencang. Dari hal 

tersebut mempunyai filosofi bagaimana mengajarkan manusia agar hidup tumbuh, 

berkembang dan mencapai kesempurnaan.
23

 

Sulapa Eppa Walasuji ini di dalamnya berisikan pandangan mitologi serta 

kepercayaannya masyarakat Bugis mengenai Sulapa Eppa Walasuji yang dipandang 

sebagai alam semesta serta di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Sama 

halnya keharmonisan sebagaimana hubungan di antara beberapa elemen kehidupan 

manusia yakni bumi, langit, manusia serta Tuhan. Jadi, dalam Sulapa Eppa Walasuji 

ini berisikan pandangan mitologi serta kepercayaan dalam masyarakat Bugis 

mengenai Sulapa Eppa Walasuji yang dipandang sebagai alam semesta. 
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Ada 4 asas kehidupan yang berbentuk pesan ideologis dari Sulapa Eppa 

Walasuji, yaitu: 

1. Asas kehidupan mengenai eksistensi kelahiran manusia. 

2. Asas kehidupan mengenai kematian manusia  

3. Asas kehidupan mengenai eksistensi kehadiran manusia. 

4. Asas kehidupan mengenai eksistensi pengabdian manusia dalam 

mikrokosmos.
24

 

Keempat asas tersebut merupakan falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar 

yang dihubungkan dengan sarwa alam yaitu air, udara, angin dan api sebagaimana 

yang disimpulkan pada simbol Sulapa Eppa Walasuji sebagai bentuk dari 

makrokosmos yang harus diikuti dari bentuk mikrokosmos.
25

 

Sebagaimana masyarakat Bugis-Makassar memandang alam raya sebagai 

Sulapa Eppa Walasuji yang ditempatkan secara horizontal dengan dunia tengah, 

dengan hal itu masyarakat memandang dunia sebagai kesempurnaan. Kesempurnaan 

ini yang dimaksud meliputi empat persegi penjuru mata angin yang kedudukannya 

setara dan sama. Secara makrokosmos, alam semesta adalah satu kesatuan yang 

terdapat di dalam simbol aksara lontara “sa” yang berartikan tunggal atau esa. 

Sedangkan secara mikrokosmos, manusia digambarkan dalam Sulapa Eppa Walasuji 

di mana dari mulut manusialah segala sesuatu berawal yaitu dari bunyi yang 

membentuk kata, kata menjadi perbuatan dan perbuatan yang mewujudkan jati diri 

manusia itu. 
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C. Sulapa Eppa Walasuji dalam Perspektif Semiotika Roland Barthes 

Semiotika Roland Barthes bermula dari perkembangan pemikiran semiotika 

Ferdinan de Saussure dengan melihat hubungan antara signifier (penanda) dan 

signified (petanda) pada sign (tanda) di mana hubungan dari penanda dan petanda 

mempunyai arti yang sebanding. Bukan sesuatu yang kemudian membawa pada hal 

yang lain, melainkan hubungan yang menyatukan keduanya.
26

 

Perspektif semiotika Roland Barthes memiliki perbedaan dari Ferdinan de 

Saussure, di mana Barthes diketahui dengan gagasannya yaitu order of signification 

yang terdiri dari denotasi (sistem pemaknaan tingkat pertama) yaitu  makna yang 

sebenarnya dan konotasi (sistem pemaknaan tingkat kedua) yang mengungkapkan 

makna yang terkandung dalam tanda-tanda atau merupakan makna yang lahir dari 

pengalaman kultural dan personal.
27

 Jadi, dalam konsep Barthes, konotasi tidak hanya 

memiliki makna yang mendasari keberadaannya tetapi dari hal ini sumbangan 

Barthes yang menyempurnakan semiotika Saussure, yang berhenti pada penandaan 

dalam tataran denotasi. Hal tersebutlah yang membedakan semiotika Barthes dan 

Saussure walaupun Barthes tetap menggunakan istilah signifier-signified yang 

digagas oleh Saussure.
28

 

Semiotika yang berhubungan dengan tanda-tanda. Dari tanda dapat dilihat 

secara sederhana apa yang dimaksud dengan signification yaitu hubungan antara 

signifier dan signified. Ketiga hal tersebut bisa dilihat dengan gambaran secara umum 

bahwa tanda itu selalu dalam posisi relasional. Suatu tanda mempunyai makna 
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(signification) karena makna berhubungan baik dengan tanda lainnya, baik secara 

vertikal maupun horisontal, baik secara internal maupun eksternal.
29

 

Sulapa Eppa Walasuji dalam semiotika Roland Barthes sebagaimana secara 

semiotika Sulapa Eppa Walasuji ini dilihat dalam bentuknya, dan secara ideologis 

bagaimana mengungkapkan sebuah ide-ide. Pertama, untuk mengurai lebih lanjut 

semiotika Sulapa Eppa Walasuji melalui perspektif semiotika Roland Barthes, ada 

baiknya melihat kembali definisi umum dari Sulapa Eppa Walasuji. Sulapa Eppa 

artinya segi empat belah ketupat atau bisa disebut berbentuk jajar genjang. Definisi 

tersebut dapat dikaitkan dengan gagasan Saussure mengenai bahasa, di mana bahasa 

merupakan khazanah tanda. Tanda itu terdiri dari penanda dan petanda yang ditandai 

dengan sifatnya yang arbitrer dan konvensional berdasarkan kesepakatan. 

Sementara Walasuji yang berasal dari bahasa Bugis yang artinya 

mempersatukan. Walasuji ini dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar dimaknai 

dengan suatu sikap menyukai pasangannya sepenuh hati. Intinya, walasuji simbol 

dari tradisi adat dalam pernikahan pada masyarakat Bugis-Makassar. Jadi, dalam 

kedua definisi secara umum tersebut digabungkan maka sistem bahasa arbitrer yang 

dijadikan komunikasi dalam hubungan dengan realitaas kebudayaan dan transenden. 

Sulapa Eppa Walasuji didefinisikan sebagai bahasa mengenai tanda yang 

berpangkal dalam kepercayaan mitologis masyarakat Bugis-Makassar yang 

memandang alam semesta atau sebagai sarwah alam yang disimbolkan sebagai 

mikrokosmos atau manusia yang digambarkan melalui Sulapa Eppa Walasuji atau 

segi empat belah ketupat. Pertama, ungkapan tersebut menggambarkan realitas 

metafisik. Sebagaimana pada bahasa manusia tidak mungkin mencapainya, untuk 
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mengatasi ketidakmungkinan tersebut, ungkapan tentang segi empat belah ketupat 

mengenai alam semesta atau sarwah alam dalam hal lain gambaran alam semesta 

harus diungkap dalam kerangka analogis atau metafora. Bahasa manusia mampu 

memahami mengenai realitas metafisik, termaksud alam semesta, asalkan bahasa 

yang digunakannya berupa analogi-analogi. Melalui analogi tersebut diharapkan 

kehadiran metafisik tersebut dapat dirasakan sebagai yang transenden. Kedua, 

mikrokosmos atau dalam hal lain merupakan manusia. Sulapa Eppa Walasuji tidak 

hanya terbatas pada bahasa oral, tetapi juga bahasa tubuh dan isyarat. Dalam hal ini 

mikrokosmos atau manusia merupakan Sulapa Eppa Walasuji. 

Hermeneutik dari Sulapa Eppa Walasuji ini, tidak terlepas dari unsur alam 

semesta yang terdiri dari sarwa alam (Angin, air, api dan tanah) dimana dalam empat 

anatsir tersebut selalu berhubungan dengan kehidupan manusia, sebagaimana juga 

Sulapa Eppa Walasuji ini digambarkan sebagai hubungan Tuhan, manusia, langit dan 

bumi beserta isinya. Pada hal lain juga sebagaimana manusia, di mana pada 

kepalanya yang terdapat mulut di mana mulut tersebut mengeluarkan bunyi, bunyi 

menjadi kata, dan kata menjadi perbuatan, di mana perbuatan inilah yang menjadikan 

jati diri pada manusia melalui apa yang manusia perbuat.  

Sulapa Eppa Walasuji atau segi empat belah merupakan tanda yang tampil 

adalah wacana dari kepercayaan dari suatu budaya. Meskipun demikian, tidak 

menutup kemungkinan bercampur dengann kepercayaan budaya lainnya dalam relasi 

antara tanda sehingga membentuk langue atau bahasa dalam suatu masyarakat. 

Misalnya, budaya, politik, dan sebagainya. Jadi, dalam hal ini Sulapa Eppa Walasuji 

yang dibicarakan sebagaimana yang terkait erat dengan ungkapan metafisik, 

kepercayaan masyarakat pada ranah sosial, kebudayaan dan lain-lain. 
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Secara mental, Sulapa Eppa Walasuji dapat dimengerti, walaupun tidak 

masuk akal. Karena terdiri dari penanda dan petanda yang menyatu dalam tanda. Jika 

bunyi dari Sulapa Epaa Walasuji tidak memiliki konsep, maka hanya sebagai iguan 

belaka. Begitupula dengan konsep tanpa penanda, tidak akan pernah terungkap ke 

permukaan. Maksudnya, Sulapa Eppa Walasuji (segi empat belah ketupat) bagian 

dari bahasa manusia yang dapat diurai secara semiotik.  

Selanjutnya, bagaimana mitologis Sulapa Eppa Walasuji berlangsung secara 

semiotik? Sebagaiman yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, semiotika Roland 

Barthes terhdap semiotika yang dilahirkan oleh Ferdinan de Saussure terdapat dalam 

dua hal: pertama, sistem tanda yang bukan hanya dapat mengidentifikasi sistem 

bahasa saja, tetapi juga sistem tanda yang lebih luas lagi. Semiotika dapat 

menganalisis sistem dari makanan di restoran, sistem tanda yang ada dalam pakaian, 

foto, film, simbol dan sebagainya.
30

 Kedua, Barthes menyumbangkan semiotikanya 

dengan membelah sistem tanda menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama dan 

tingkatan yang kedua, di mana tingkat kedua berdiri pada tanda tingkat pertama. 

Masing-masing mempunyai struktur tanda yang sama yaitu, terdiri dari penanda, 

petanda, dan tanda. Sistem konotasi yang berdiri pada sistem denotatif. 

Berbeda dengan konotasi, mitos sebagai metabahasa yang menjadikan sistem 

bahasa menjadi petanda yang siap dibubuhi penanda baru. Sistem bahasa yang 

dijadikan petandanya disebut dengan bahasa-objek (object-language). Bahasa 

dibicarakan sebagai objek. Dari banyak-banyaknya buku yang telah ditulis oleh 

pemikir mengenai alam semesta atau hubungan antara Tuhan, manusia, langit dan 

bumi beserta isinya adala bentuk konkret dari metabahasa. Doktrin seputar hubungan 

                                                             
30

 Roland barthes, Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi terj. M. Ardiansyah, h. 17. 
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Tuhan, manusia, langit dan bumi beserta isinya melahikan beragam wacana. Jadi, 

konsepnya berpijak pada sistem bahasa dan melahirkan penanda-penanda yang 

beragam. Jika di imajinasikan, Sulapa Eppa Walasuji paling awal muncul dalam 

masyarakat merupakan produk dari sistem mistis. Karena bahasa yang digunakan 

untuk mengungkapkan apa yang diyakini sudah menggunakan prinsip analogi. 

Prinsip dari analogi ini terpaksa dilakukan dikarenakan faktor fenomena alam di luar 

jangkauan pikiran manusia primitif. Sebagaimana Barthes mengatakan bahwa mitos-

mitos kuno tidak ada yang abadi, sebab sejarah manusialah yang mengubah realitas 

menjadi wicara dan sejarah ini mengatur hidup matinya bahasa mistis.
31
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1.Signifer (Penanda)  

Sulapa Eppa 

Walasuji 

 

 

 

 

 

 

2.Signified  

(Petanda) 

Anyaman yang 

terbuat dari bambu 

berbentuk segi empat 

belah ketupat. 

3.Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

Sebuah tanda yang merupakan pagar atau 

baruga dalam ritual masyarakat Bugis-

Makassar misalkan pada acara pernikahan. 

4.Conotative Signifier (Penanda Konotatif) 

Sulapa Eppa Walasuji adalah sebuah tanda  

yang ke empat sisi ujungnya saling 

berhubungan satu sama lain sehingga 

berbentuk segi empat belah ketupat yang 

menjadi sebuah tanda adanya acara ritual. 

5.Conotative Signified (Petanda 

Konotatif) 

Sebagai “tanda” atau “simbol” pada 

kepercayaan masyarkat Bugis-

Makassar. 

6.Conotative Sign (Tanda Konotatif) 

Sebagai ciri dan karakter dari masyarakat Bugis-Makassar. 
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Analisis penulis dengan menggunakan perspektif semiotika Roland Barthes 

terhadap Sulapa Eppa Walasuji. 

1. Signifer (penanda) dalam ranah denotatif 

Penanda merupakan suatu lambang bunyi atau objek dari tanda tersebut. Jadi, 

objek dari Sulapa Eppa Walasuji adalah simbol Sulapa Eppa Walasuji itu sendiri. 

2. Signified (petanda) dalam ranah denotatif 

Petanda merupakan konsep makna dari penanda. Penanda tadi membuahkan 

petanda. Jadi, dilihat dari objek Sulapa Eppa Walasuji konsep maknanya jika dilihat 

dari objeknya Sulapa Eppa Walasuji adalah sebuah anyaman bambu berbentuk segi 

empat belah ketupat. 

3. Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

Inti teori semiotika Roland Barthes sebenarnya menyangkut pada dua 

tingkatan signifikasi. Tingkatan pertama adalah denotasi yaitu relasi antara penanda 

dan petanda dalam sebuah tanda dan tanda dengan acuan dalam realitas eksternal 

yang menunjukkan pada common-sense atau makna tanda yang nyata. Dilihat dari 

Sulapa Eppa Walasuji tanda denotatifnya adalah sebuah tanda yang merupakan pagar 

atau baruga dalam ritual masyarakat Bugis-Makassar, misalkan pada acara 

pernikahan. 

4. Conotative Signifier (Penanda Konotatif) 

Tingkatan kedua adalah bentuk konotasi dan mitos yang menjelaskan 

bagaimana mitos-mitos dan ideologi beroperasi dalam bentuk teks melalui tanda-

tanda 
32

 dan juga yang mengungkapkan makna yang terkandung dalam tanda-tanda 

atau makna yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Jadi, Sulapa Eppa 
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Walasuji dalam rahan penanda konotatif merupakan sebuah tanda yang ke empat sisi 

ujungnya saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk segi empat belah 

ketupat yang menjadi tanda adanya acara ritual pada masyarakat Bugis-Makassar. 

Tingkat konotasi ini menghasilkan makna secara luas bersifat implisit atau tidak 

secara langsung. Sulapa Eppa Walasuji ini dapat bermaknakan banyak hal. Jadi, 

Sulapa Eppa Walasuji dapat dimaknai keseluruhan dari kehidupan manusia tentang 

makrokosmos yang harus diikuti dari bentuk mikrokosmos sebagai mana 

kepercayaan pada masyarakat Bugis-Makassar dari falsafah Sulapa Eppa Walasuji 

untuk mengetahui gambaran mengenai hubungan antara Tuhan sang pencipta dan 

yang Tuhan ciptakan seperti halnya, manusia, langit dan bumi beserta isinya yang 

digambarkan dengan segi empat belah ketupat di mana ke empat ujung sisinya saling 

berhubungan 

5. Conotative Signified (Petanda Konotatif) 

Roland Barthes menegaskan bahwa makna konotasi ibarat pagar putar yang 

tidak pernah berhenti. Jadi penelusuruan bukan pada makna objektif, melainkan pada 

bentuk atau dengan cara apa makna yang muncul.
33

 Sulapa Eppa Walasuji 

keberadaanya sudah ada sejak lama hingga kini tentu sama seperti pagar putar 

tersebut. Hal tersebut tidak berhenti melahirkan mitos-mitos baru, hal itu hanya akan 

mau sebegai mitos, hanya jika tipe dari ujaran tersebut sudah tidak dipilih lagi. Jadi, 

secara semiotik, sebagaimana Sulapa Eppa Walasuji merupakan bahasa yang 

memiliki struktur langue dan parole. Sulapa Eppa Walasuji memiliki langue, berupa 

perangkat bahahasa yang memungkinkan masyarakat pemeluknya percaya akan 

hubungan Tuhan, manusia, langit dan bumi beserta isinya. Sementara parole, sebagai 
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respon seseorang atau kelompok berupa kepercayaan dari masyarakat Bugis-

Makassar yang melestarikan kebudayaan sehingga Sulapa Eppa Walasuji ini ditahu 

keberadaannya. Jadi Sulapa Eppa Walasuji merupakan tanda atau simbol yang 

memiliki makna yang dipercaya oleh masyarakat Bugis-Makassar. 

6. Conotative Sign (Tanda Konotatif) 

Pada tanda konotatif ini juga terdiri dari penanda dan petanda konotatif yang 

telah dijelaskan di atas yang saling berhubungan dan menjadi mitos yang 

menjelaskan bagaimana mitos yang muncul dan beroperasi dalam bentuk teks melalui 

tanda-tanda. Sulapa Eppa Walasuji dalam membedakan yang mana tanda tingkat 

pertama dan yang mana tanda tingkat kedua. Jadi, Sulapa Eppa Walasuji dapat 

dikatakan dalam tanda konotatif adalag sebagai ciri dan karakter dari masyarakat 

Bugis-Makassar dikarenakan mitos dalam semiotika Roland Barthes ini merupakan 

tipe wicara, sebagai bentuk komunikasi atau negoisasi mengenai kebuadayaan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pada uraian dan pemaparan di atas 

meliputi: 

1. Sejarah Sulapa Eppa Walasuji berasal dari tulisan aksara lontara. Asal usul 

dari Sulapa Eppa Walasuji ini menurut Prof. Mattulada bermula dari 

pandangan mitologis serta kepercayaannya masyarakat Bugis-Makassar 

terhadap segi empat belah ketupat (Sulapa Eppa Walasuji) yang dipandang 

sebagai alam semesta ini. Menurut Prof. Mattulada bahwa asal mula bentuk 

aksara lontara tersebut yakni dari Sulapa Eppa Walasuji di mana wala 

adalah penjaga/pemisah/pagar serta suji adalah putri. Alam semesta ini, 

menurutnya merupakan sebuah kesatuan yang dilambangkan dalam simbol S 

huruf lontara yaitu Sa = esw/seua = esa ataupun tunggal. Simbol dari Sulapa 

Eppa atau S tersebut menggambarkan mikrokosmos. 

2. Filosofi Sulapa Eppa Walasuji berisikan falsafah hidup masyarakat Bugis-

Makassar mengenai kesempurnaannya alam semesta ini yang terkandung 

dalam beberapa nilai kemanusiaan. Seperti halnya Sulapa Eppa Walasuji 

menggambarkan kosmogoni, angin, air, api dan tanah yang ada dalam diri 

manusia. Gambaran sebagai alam semesta seperti duni atas/langit, dunia 

tengah (pertiwi) dan dunia bawah yaitu masyarakat. Sulapa Eppa Walasuji 

juga digambarkan sebagai mata angin dari empat penjuru yakni selatan, 

barat, timur serta utara yang menggambarkan keseimbangan dan kesetaraan. 

Sulapa Eppa Walasuji juga digambarkan sebagai manusia di mana sisi 
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atasnya sebagai kepalanya, sisi kanan dan kiri sebagai kedua tangannya dan 

sisi bawahnya sebagai kakinya di mana manusia sebagai pemimpin yang 

menurut masyarakat Bugis-Makassar harus mempunyai empat sifat yaitu 

keberanian, kecerdasan, kaya dan saleh. Intinya Sulapa Eppa Walasuji 

berisikan tentang kesempurnaan alam dalam nilai-nilai kemanusiaan. Sulapa 

Eppa Walasuji juga disebut sebagai gambaran tentang hubungan Tuhan, 

manusia langit dan bumi beserta isinya. 

3. Sulapa Eppa Walasuji dari perspektif semiotika Roland Barthes yang terdiri 

penanda dan petanda, lalu menghasilkan makna denotasi, makna konotasi 

dan mitos. Pemaknaan terhadap semiotika Roland Barthes yaitu penandanya 

merupakan objek dari Sulapa Eppa Walasuji itu sendiri, petandanya 

merupakan anyaman bambu berbentuk segi empat belah ketupat, makna 

denotasi peneliti memaknai Sulapa Eppa Walasuji sebagai sebuah tanda 

yang menjadi pagar atau baruga dalam ritual masyarakat Bugis-Makassar 

misalkan pada acara pernikahan. Sedangkan makna konotasinya Sulapa 

Eppa Walasuji sebuah pagar yang menjadi tanda akan dilakukannya acara 

ritual masyarakat Bugis-Makasssar. Terakhir, Mitos dari Sulapa Eppa 

Walasuji sebagai ciri dan karakter dari masyarakat Bugis-Makassar 

mengenai falsafah hidup dari masyarakat Bugis-Makassar yang dihubungkan 

dengan sarwa alam. Sulapa Eppa Walasuji sebagai bentuk dari 

makrokosmos yang harus diikuti dari bentuk mikrokosmos. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi teoritis: Makna dari Sulapa Eppa Walasuji yang disimbolkan dari 

segi empat belah ketupat untuk mengetahui nilai-nilai kehidupan seperti 

halnya kesempurnaan alam dan nilai-nilai kemanusiaan untuk menjadi 

manusia yang sempurna yang digambarkan dalam Sulapa Eppa Walasuji 

melalui hubungan antara Tuhan, manusia, langit dan bumi beserta isinya. 

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

yang berkaitan dengan penelitian semiotika, khususnya pada perspektif 

Semiotika Roland Barthes terkhusus pada penanda dan petanda yang 

berhubungan dengan makna denotasi, makna konotasi dan mitos dari 

perspektif semiotika Roland Barthes. 

2. Implikasi praktis: peneliti mengharapkan agar penelitian ini bisa 

memberikan manfaat untuk masyarakat umum, khususnya pada akademisi 

agar dapat mengetahui dan memahami serta dapat menggali informasi yang 

terdapat dalam makna simbol Sulapa Eppa Walasuji yang ada di Indonesia, 

khususnya suku Bugis-Makassar dan mampu melestarikan budaya lokal dari 

masyarakat Bugis-Makassar. 
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