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Pengantar  

Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd. 
(Bupati Enrekang)

 
 
Assalamu’alaikum wr wb. 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah 
Swt., sebab atas rahmat-Nya sehingga buku ini sampai di 
tangan pembaca, dan pengantar ini dapat tersaji me mulainya. 
Tak lupa mari kita senantiasa melantunkan selawat sebaik-
baiknya dan sebanyak-banyaknya, kepada Rasulullah 
Muhammad saw. Teladan terbaik bagi umat manusia.

Pertama, saya merasa terhormat bisa menjadi salah satu 
pembaca pertama Jejak Arsitektur Rumah Duri. Meskipun 
penulis tentu bukan orang lain bagi saya. Namun tetap saja, 
lahirnya buku ini merupakan kebanggaan. Bukan saja bagi 
kami, tetapi juga masyarakat dan pemerintah Kabupaten 
Enrekang.

Selama dua periode memimpin Kabupaten Enrekang, 
salah satu yang terus kami gaungkan adalah perjuangan agar 
Suku Massenrempulu menjadi salah satu etnis tersendiri yang 
diakui di Indonesia. Dalam banyak kali sambutan, saya sering 
sampaikan harapan ini.

Buku ini adalah salah satu upaya menuju ke sana. Meng-
identifikasi kekhasan sub etnis Massen rempulu, yakni 
arsitektur tradisional Duri. Sal   ah satu yang menarik karena 
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jejak aristektur tradisional diulas cukup detail di buku ini.
Bukan hanya sisi arsitektur rumah tradisional Duri, 

tetapi juga sampai kepada aspek-aspek yang mem engaruhi 
eksistensinya, hingga makna filosofisnya. Ditambah dengan 
ulasan mengenai ‘Landa’. Lumbung yang ada di setiap rumah 
ini letaknya terpisah. Berbeda misalnya dengan lumbung 
rumah suku Bugis yang biasanya menyatu dengan rumah.

Sebagai penutup, saya atas nama masyarakat dan 
pemerintah Kabupaten Enrekang menyampaikan apresiasi 
setinggi-tingginya kepada penulis atas karya ini. Harapan 
saya, ke depan semakin banyak akademisi, budayawan dan 
sejarawan yang berinisiatif mengulas Suku Massenrempulu 
dalam pelbagai aspek dan perspektif. Sehingga budaya 
yang adiluhung ini bisa terus lestari, dikenal dan menjadi 
kebanggaan Nusantara. 

Selamat membaca.
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Sambutan
 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang

Puji syukur kepada Allah Swt. atas terbitnya buku 
ini sebagai bagian dari konstribusi putra daerah untuk 
menghadirkan khazanah pengetahuan lokal. Kalau kita 
menelusuri terkait tulisan yang membicarakan arsitekur 
Enrekang, hampir dapat dikatakan masih terbatas, apalagi 
yang mengkajinya secara mendalam. Buku ini lahir dari riset 
yang mengantarkan penulisnya meraih pendidikan strata 
dua, sehingga sebagai buah karya ilmiah maka penjelasannya 
merupakan kajian yang mendalam terhadap detail-detail 
arsitektur rumah tradisional Duri beserta bentukannya yang 
dipengaruhi dari berbagai aspek, seperti religi, budaya dan 
geografis.

Di tengah upaya mengeksplorasi, melestarikan dan 
promosi kebudayaan Enrekang, hadirnya buku ini tentu dapat 
menjadi salah satu rujukan yang layak dibaca untuk lebih 
memahami budaya Enrekang. Buku ini juga mengajak kita 
untuk mengenal rumah tradisional Duri yang telah menjadi 
bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga anak cucu 
kelak menangkap cara pandang dan mengapresiasi khazanah 
budaya lokal. Karenanya pemerintah daerah Enrekang 
melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasi 
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atas terbitnya karya Dr. Ir. Zulkarnain, ST., MT. ini, seorang 
akademisi muda yang menggeluti bidang arsitektur. Upaya 
beliau haruslah diperkenalkan kepada generasi muda dan 
pelajar di kabupaten Enrekang agar tertanam literasi budaya 
yang kuat di tengah pesatnya modernisasi dan perubahan 
yang kian cepat terjadi.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis 
yang telah memberikan masukan kepada pemerintah 
daerah sebagaimana yang disampaikan pada bagian epilog 
buku ini, agar melestarikan budaya berupa rekonstruksi 
dan pembangunan duplikasi rumah tradisional Duri. Juga 
kepada penerbit lokal yakni Kulibuku Maspul yang berkenan 
menerbitkan karya ini, tentu ini akan mendukung ekosistem 
perbukuan di kabupaten Enrekang makin hidup. 

Selain itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran yang bermanfaat bagi para pembaca.

Selamat atas terbitnya buku ini. 
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Jejak Arsitektur Tradisional Duri 

 
Mengenal Ulang  
Arsitektur Tradisional 
 

 

Arsitektur tradisional berkembang mencapai 

bentuknya yang sekarang melalui proses dalam kurun 

waktu lama dan sulit diketahui secara pasti sejarah dan 

konsep-konsep bentuk bangunannya karena diturunkan 

dari generasi ke generasi tanpa peninggalan, baik berupa 

gambar maupun tulisan. Demikian juga konsep-konsep 

pola pikir yang abstrak, kepercayaan, budaya, adat 

istiadat, iklim, lingkungan dan juga bentuk arsitekturalnya 

tidak dapat diketahui secara pasti. 
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Arsitektur tradisional adalah merupakan cerminan 

sosial dan kehidupan masyarakat suatu daerah. Arsitektur 

tradisional disini juga meliputi arsitektur yang tumbuh 

dari masyarakat suatu komunitas tertentu. Selanjutnya 

tentu saja nilai sosial dan kehidupan masyarakat akan 

sangat ditekankan sebagai kajian yang mendasar. Hal ini 

merupakan gambaran bagaimana karya arsitektur sebagai 

produk budaya erat sekali dengan keadaan (pola) 

kehidupan sosialnya. 

Michael Foster dalam Alamsyah (2012) berpendapat 

bahwa arsitektur suatu komunitas masyarakat lebih 

merupakan cerminan kehidupan bersamanya berkaitan 

pada tempat dan waktu tertentu, bila dibandingkan 

dengan hasil yang berupa bentuknya. Alasan kuat Michael 

Foster mengemukaan hal ini terlihat dari pendapatnya 

kemudian bahwa setiap desain merupakan usaha yang 

keras dalam menghasilkan bentuk (bangunan) dengan 

memperhatikan konteks lingkungan dimana bentuk 

tersebut hadir. Konteks (lingkungan) ini akan diserap oleh 

arsitek (penggubah/perencana) dengan pengalaman dan 

ide-ide yang dikemukakannya. 
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Arsitektur Sulawesi Selatan dalam naskah kuno sastra 

Jawa dan kitab lontara Bugis Makassar dapat ditemukan 

hubungan relevansi antara lingkungan kehidupan budaya 

manusia dengan rumah adat yang diciptakannya. Semua 

yang menyangkut kehidupan masyarakat dilakukan 

menurut adat istiadat yang merupakan pedoman dalam 

bertindak yang menguasai pola kehidupan masyarakat, 

baik dalam tingkah laku, maupun dalam tata cara 

membangun rumah di dalam lingkungan alam sekitarnya. 

Seiring dengan pertumbuhan dan ekspansi 

kebudayaan luar terhadap segala aspek kehidupan 

masyarakat, pesatnya kemajuan teknologi informasi, 

komunikasi, dan perhubungan, akhirnya berbagai 

arsitektur tradisional mengalami perubahan-perubahan 

yang cenderung meninggalkan keasliannya, sehingga 

perlu kiranya kita melihat kembali kejadian yang telah 

tercapai. Dalam kondisi seperti ini ada pemikiran untuk 

melihat kembali arsitektur dari suatu aspek yang 

mempunyai kostribusi pada pembentukan arsitektural itu 

sendiri. Ditinjau dalam sebuah konteks yang utuh, 

bentukan arsitektural tidak ditentukan oleh satu aspek 

saja, akan tetapi ditentukan oleh banyak aspek. Hal ini 
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seperti yang diungkapkan Rapoport (1969), bahwa 

bentukan arsitektural khususnya hunian tidak ditentukan 

oleh satu aspek saja, namun baik aspek fisik lingkungan 

maupun aspek sosio-kultural sebagai faktor utama dalam 

perkembangan bentuk arsitektural. 

Koentjaraningrat (1984) mengatakan  bahwa  setiap  

bentuk  dari  wujud  benda budaya mencerminkan cara 

pandang, pikiran, kepercayaan  dan  sistem  sosial  

masyarakatnya  karena  itu selalu mengalami  perubahan. 

Malinowski dalam Poerwanto (2000) mengatakan bahwa 

perubahan disebabkan oleh faktor dan kekuatan spontan 

yang muncul dalam komunitas melalui kontak dengan 

kebudayaan yang berbeda. Pendapat itu sejalan dengan 

Rapoport (1969) bahwa perubahan itu dipengaruhi oleh 

faktor: kemajuan secara sadar (hasrat), sikap (motivasi), 

pengaruh eksternal, pribadi yang menonjol, peristiwa dan 

tujuan  bersama. Seperti halnya perubahan produk fisik, 

menurut Habraken (1978) dalam Ronald (2008) ada tiga 

aspek yang dapat dijadikan tolok ukur perubahan fisik 

permukiman: 

1. Spatial system (sistem spasial); organisasi ruang 

mencakup ruang, orientasi dan pola hubungan ruang. 
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2. Physical system (sistem fisik); konstruksi dan 

penggunaan material. 

3. Stylistic system (sistem gaya/model), mewujudkan 

bentuk, meliputi fasade, bentuk pintu dan jendela, serta 

unsur-unsur lain baik di dalam maupun di luar 

bangunan. 

Adapun sebab-sebab dari luar yang berpengaruh 

pada perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan 

penjelasan Soekanto (1982) adalah: lingkungan alam 

sekitarnya, peperangan, dan pengaruh kebudayaan 

masyarakat lain. Kecenderungan arsitektur tradisional 

rumah Duri terhadap arsitektur tradisional Bugis dan 

Toraja di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang, meliputi: bentuk rumah, bentuk atap, tata ruang 

dalam, sistem struktur dan konstruksi, tangga, ragam hias, 

orientasi bangunan dan lumbung. 

Penelusuran literatur mengenai arsitektur rumah 

duri ditemukan beberapa hal, diantaranya: 

Pertama, pada umumnya masyarakat memiliki 

keinginan yang kuat untuk tetap menggunakan pola 

penataan fungsi dan bentuk rumahnya sesuai dengan 
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pakem yang ditentukan oleh adat istiadat Bugis yang telah 

dikenalnya secara turun temurun, baik dari segi spatial, 

stilistika dan struktural. Namun hal ini sulit dilaksanakan 

karena beberapa pertimbangan berikut: 

a. Dari segi spatial 

1) Pertautan budaya dengan lingkungan sekitar yang 

kurang memiliki ikatan emosional yang kuat 

dengan budaya asalnya (masyarakat heterogen). 

2) Interaksi sosial yang menuntut perubahan bentuk 

secara fungsional dan kesejamanan. Ada rasa 

rendah diri dari anggota keluarga (khususnya 

remaja) terhadap pola rumahnya yang berbentuk 

panggung. 

3) Kebutuhan ruang aktifitas keluarga yang lebih 

privat, sehingga ruang-ruang disekat sesuai jumlah 

anggota keluarga. Hal ini berbeda dengan pola 

penataan ruang dalam yang ada pada pola spatial 

arsitektur Bugis. 

b. Dari segi stilistika 

1) Hilangnya makna simbolik terhadap elemen-

elemen bentuk stilistik. Rancangan bangunan lebih 

dipandang dari sudut fungsional semata. 
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2) Kurangnya pengetahuan masyarakat Bugis 

terhadap dasar-dasar filosofi bentuk disamping 

tidak adanya lembaga dan aturan yang mengikat 

nilai-nilai ini. 

c. Dari segi struktural 

1) Bahan bangunan utama (kayu ulin) sulit didapat di 

wilayah pemukiman sehingga harganya sangat 

mahal. 

2) Ketinggian kolom tidak direncanakan terhadap 

kemungkinan terjadinya abrasi pantai, sehingga 

fungsi ruang bawah (awa bola) tidak dapat 

difungsikan sebagaimana mestinya. Makin lama 

ketinggian ruang bawah rumah makin berkurang 

karena tuntutan pengurugan. 

3) Adanya anggapan bahwa rumah dengan bahan 

bata dipandang lebih baik dalam perawatan dan 

daya tahan. Selain itu, rumah bata juga dianggap 

menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi 

penghuni yang lebih baik.  

 

Kedua, pada masyarakat tradisional pada 

umumnya, pandangan terhadap ruang semesta, 
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mendasarkan pada unsur-unsur alam seperti gunung, 

sungai, matahari terbit, matahari tenggelam, laut dan lain-

lain. Masyarakat tradisional lazimnya memandang bumi 

tidak bulat, melainkan datar, sangat luas, berbatas laut. 

Kepercayaan masyrakat Toraja tradisional, memandang 

bumi sebagai suatu lempengan luas, terdiri dari dataran, 

bukit, gunung dan sungai, disangga salah satu dewa.  

Mengenai arah di mana arwah todolo atau nenek 

moyang berada dan para deata atau dewa yang berada 

masing-masing di Barat dan Timur, mendasarkan pada 

arah matahari terbit dan matahari tenggelam. Kedua arah 

terkait dengan aluk todolo, Timur arah kelahiran dan 

kehidupan, barat adalah arah kematian, sesuai dengan 

adanya matahari terbit dan tenggelam tersebut. Semua itu 

menjadi faktor penentu arsitektur adat Toraja, mulai 

bentuk, tata-letak, denah, konstruksi, hingga detail-detail 

termasuk ornamen. 

Arah matahari terbit dan tengelam dan arah tegak 

lurus padanya menjadi kutup-kutup sangat kuat karena 

masing-masing dipandang sebagai sesuatu yang satu 

dengan lain bertolak belakang. Terbentuknya Longa, 

bukan tidak mungkin karena “tarikan” kutup-kutup 
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tersebut. Pandangan primitif lainnya timbul karena 

terbatasnya lingkup kehidupan masyarakat tradisional 

dalam hal ini Toraja, adalah pembagian bumi menjadi tiga 

yaitu dunia atas atau langit, dunia tengah atau permukaan 

dan dunia bawah yaitu semua yang ada di dalam perut 

bumi. Rumah juga terbagi menjadi tiga, atas (atap), tengah 

(dinding dan lantai), bawah (kolong).  

Meskipun secara teoritis berbagai bentuk arsitektur 

tradisonal mempunyai persamaan, namun masing-masing 

mempunyai ciri yang satu dengan lain sangat berbeda dan 

khas. Hal itu terjadi karena meskipun masing-masing 

mempunyai pandangan terhadap alam, namun 

“interpetasi”nya satu dengan lain berbeda. Oleh karena itu 

arsitektur tradisional ataupun primitif di Nusantara 

hendaknya dikaji kasus-perkasus. 

Ketiga, untuk mencapai kondisi yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan, penyesuaian dilakukan dengan: 

a. Strategi adaptasi, yaitu mengubah perilaku 

individu disesuaikan dengan kondisi hunian saat 

ini, dengan cara berinteraksi dengan suku lain. 
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b. Strategi adjustment (fisikal dan spasial), perubahan 

lokasi tempat tinggal dari laut menjadi darat juga 

dipengaruhi oleh orientasi budaya dengan Suku 

Bugis 

Implikasi upaya adaptasi adjustment Suku Bajo, adalah 

terjadinya perubahan pada rumah tinggal. Faktor 

eksternal yang berpengaruh pada perubahan rumah Suku 

Bajo adalah: 

a. Lingkungan alam fisik mempengaruhi tapak pada 

lokasi Kampung Bajo 

b. Perang dengan negara lain, Suku Bajo sebagai 

sumber pertahanan laut di perairan 

c. Pengaruh budaya masyarakat lain, melalui 

perdagangan dan hubungan sosial 

Selanjutanya faktor internal yang menyebabkan 

terjadinya perubahan pada rumah tinggal Suku Bajo 

adalah: jumlah, tingkat pendapatan dan aktivitas 

penghuni. 

Faktor-faktor terpenting pada lingkungan 

permukiman Suku Bajo adalah: 



 

 | 11 

Jejak Arsitektur Tradisional Duri 

a. Faktor fisik aksesibilitas internal maupun eksternal 

(antar rumah dengan lingkungan dan fasilitas 

pendukung), fleksibilitas dan adaptabilitas ruang-

ruang dalam agar penghuni dapat berinteraksi di 

dalamnyam termasuk kedekatan dengan laut. 

b. Faktor non-fisik, konsep hunian menurut Suku 

Bajo sebagai tempat berlindung atau tempat tinggal 

yang aman untuk istri dan anak-anaknya saat 

kepala keluarga sedang di laut (berkumpul, 

bersosialisasi dengan keluarga) dan mengolah hasil 

laut tidak bergeser pada anggapan rumah sebagai 

lambang stratifikasi atau kehormatan keluarga 

seperti halnya makna rumah bagi Suku Bugis. 
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Sejarah Tanah Duri 

 

 “Duri” adalah salah satu daerah yang ada di 

Kabupaten Enrekang, yang memiliki nilai sejarah tentang 

asal mula lahirnya istilah Puang yang ada di Sulawesi 

Selatan. Dari beberapa fakta yang ada dilapangan 

menunjukkan bahwa, istilah Puang muncul karena akibat 

dari tidak terkendalinya keamanan didalam  masyarakat 

dan karena tidak adanya institusi yang mampu 

mempersatukan dan memimpin masyarakat ketika itu 

(Amir, 2010). 

Menurut Amir (2010) di tengah-tengah 

ketidakstabilan keamanan masyarakat Duri, tiba-tiba pada 

suatu hari, langit menderu dengan bunyi yang sangat 

keras dan bertalu-talu serta diikuti oleh sambaran kilat 

yang tiada henti. Pada saat itu muncullah satu sosok yang 
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menyerupai manusia diatas gunung Bamba Puang yang 

kemudian dengan sosok tersebut dikenal dengan nama 

Tamboro Langi yang kalau diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia berarti Genderang Langit. Karena Tamboro 

Langi muncul di atas gunung Bamba Puang maka dalam 

beberapa cerita rakyat Gunung Bambapuang disebut 

sebagai Pallapi Ajena Tamboro Langi. Di saat Tamboro Langi 

menjalani kehidupannya di bumi beliau sangat dihormati, 

karena memiliki kepribadian yang di anggap lebih baik 

dari seluruh masyarakat. Beliau dikenal sangat pintar, 

memiliki budi pekerti yang baik, bijaksana, jujur dan 

berani. Kemudian sejak saat itu Tamboro Langi bergelar 

Puang beserta seluruh keturunannya, sekaligus sebagai 

pemimpin Tanah Duri. Menurut Amir (2010) empat orang 

anaknya kemudian menyebar di beberapa daerah di 

Sulawesi Selatan, antara lain: Pata La Didi/Laki Padada 

tinggal di Tanah Duri, Pata La Merang hijrah ke Bone dan 

berkeluarga disana, Pata La Banteng hijrah ke Gowa dan 

berkeluarga disana, dan Pata La Bunga hijrah ke Luwu dan 

berkeluarga disana.  

Akan tetapi mitologi ini kontra produktif dengan 

yang pernyataan Tandilintin dalam Syafwandi (1993) 
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bahwa Tamboro Langi menikah dengan Sanda Bilik dan 

dikaruniai delapan orang anak yaitu empat orang putri 

yang mendiami daerah Barat Tondok Lempongan Bulan 

dam empat orang putra yang mendiami bagian tengah dan 

bergelar puang, yakni: Puang Sandoro Boro, Puang Mesok, 

Puang Tumambuli, dan Puang Pepailangi’. Puang Sandoro 

Boro menikah dan dikaruniai dua orang anak yaitu Puang 

Mate Maloto (perempuan) dan Puang Lakipadada (laki-

laki), kemudian Lakipadada dikaruniai tiga orang putra 

yaitu Pattala’ Bantan, Pattala La’ Merang dan Patta La 

Bunga. 

Atas dasar keyakinan masyarakat Tanah Duri 

tersebut maka diyakini bahwa Tanah Duri adalah 

sumber/asal dari pada raja-raja yang ada di Sulawesi 

Selatan tempo dulu sebelum lahirnya para raja yang 

terkenal di daerah-daerah yang dimaksud. Itulah 

sebabnya sehingga jasad-jasad para raja terdahulu 

semuanya dimumikan di atas Mandu’ Buntu Batu, karena 

dari ke tiga anak Puang Tamboro Langi tersebut menjadi 

Puang atau pemimpin di tempat hijrahnya masing-masing. 

Kemudian fakta lain akan keberadaan seorang yang 

bernama Laki Padada adalah terbentuknya organisasi 
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yang menamakan diri kerukunan keluarga Laki Padada 

yang anggotanya adalah orang-orang keturunan Duri 

tetapi merantau di Kalimantan. Dari fakta-fakta di atas 

maka budayawan-budayawan lokal beranggapan bahwa 

orang Duri bukan suku siapa-siapa. Bukan Suku Jawa, 

bukan Suku Makassar, bukan Suku Bugis tetapi orang 

Duri adalah Suku Duri. 

Wilayah kerajaan Tanah Duri saat itu dikenal 

dengan nama “Tallu Batu Papan”, yang artinya  tiga orang 

raja yang bersaudara kandung mendiami/menguasai 

wilayah-wilayah tertentu di seluruh Tanah Duri, meliputi: 

1. Batu Papan Malua, rajanya adalah To Puang Kamaniang 

2. Batu Papan Alla, rajanya adalah To Puang Kapataha 

3. Batu Papan Buntu Batu, rajanya adalah To Puang Kadere 

Dari segi kepercayaan, pada awalnya orang Duri 

merupakan penganut Aluk Todolo. Tapi setelah misi 

islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan Bone tahun 1595 

maka mayoritas masyarakat Duri menganut agama Islam.  

 

 



 

 | 17 

Jejak Arsitektur Tradisional Duri 

Transformasi Budaya dan Arsitektur 
Tradisional 

 

Arsitektur tradisional merupakan salah satu bentuk 

kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia. Keragaman 

arsitektur tradisional yang tersebar di bentang kawasan 

nusantara menjadi sumber ilmu pengetahuan yang tiada 

habis-habisnya. Arsitektur tradisional di setiap daerah 

menjadi lambang kekhasan budaya masyarakat setempat. 

Sebagai suatu bentuk kebudayaan arsitektur tradisional 

dihasilkan dari satu aturan atau kesepakatan yang tetap 

dipegang dan dipelihara dari generasi ke generasi. Aturan 

tersebut akan tetap ditaati selama masih dianggap dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat. 

Pada masa sekarang dimana modernisasi serta 

globalisasi demikian kuat mempengaruhi peri kehidupan 

dan merubah kebudayaan masyarakat. Adalah suatu 

kondisi alamiah bahwa suatu kebudayaan pasti akan 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun 

perubahan yang diinginkan adalah perubahan yang tetap 

memelihara karakter inti dan menyesuaikannya dengan 
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kondisi saat ini. Sehingga tetap terjaga benang merah masa 

lalu, masa kini dan masa yang akan datang. 

Budaya sebagai sebuah sistem tidak pernah berhenti 

tetapi mengalami perubahan dan perkembangan, baik 

karena dorongan-dorongan dari dalam maupun dari luar 

sistem tersebut. Perubahan ini logis terjadi karena aspek 

proses adaptasi dan belajar manusia sehingga selalu 

menuju pada tataran serta tuntutan yang lebih baik. 

Dengan perubahan tersebut waktu dalam arti masa dan 

kesejarahan menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. 

Dalam perkembangannya, akibat perpindahan atau 

hubungan antar masyarakat dalam berbagai kegiatan, 

persinggungan bahkan percampuran antara kebudayaan 

satu dengan kebudayaan yang lain tidak akan 

terhindarkan. Proses pertemuan dua kebudayaan yang 

berbeda menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi. 

Akulturasi terjadi ketika kelompok-kelompok individu 

yang memiliki kebudayaan yang saling berbeda 

berhubungan langsung dan intensif sehingga kemudian 

menyebabkan perubahan pola kebudayaan pada salah 

satu atau kedua kebudayaan tersebut. Syam (2005)  dalam 

Sardjono (2011) menyebutkan bahwa akulturasi lebih 
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merupakan pengayaan suatu kebudayaan tanpa merubah 

ciri awal kebudayaan tersebut. Menurut Park dan Burgess 

dalam Poerwanto (1997) dalam Sardjono (2011) asimilasi 

adalah proses peleburan kebudayaan dimana satu 

kebudayaan dapat menerima nilai-nilai kebudayaan yang 

lain dan menjadikannya bagian dari perkembangan 

kebudayaannya. 

Rapoport (1994) dalam Sardjono (2011) menyebut 

akulturasi ini sebagai salah satu bentuk kebudayaan 

berkelanjutan (Cultural Sustainability) yang merupakan 

upaya suatu kebudayaan agar dapat bertahan. Rapoport, 

menyatakan, walaupun suatu kebudayaan pasti berubah, 

yang diharapkan adalah sebuah perkembangan, dengan 

tetap mempertahankan karakter dari kebudayaan 

tersebut. Perubahan lebih merupakan adaptasi terhadap 

tuntutan dan tatangan baru agar kebudayaan tersebut 

dapat tetap hidup. Dengan demikian ada bagian-bagian 

yang tetap eksis dan menjadi ciri kuat dari kebudayaan 

tersebut serta ada bagian-bagian yang berubah 

menyesuaikan perkembangan zaman (continuity and 

change). Unsur-unsur yang tetap dipertahankan dan 

diturunkan antar generasi menjadi tradisi kebudayaan. 
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Menurut Sardjono (2011) dalam membahas 

arsitektur, terdapat tiga aspek yang sangat terkait di 

dalamnya, yakni contend, container dan context. Contend 

menyangkut isi, yakni manusia sebagai penghuni dengan 

segala aktifitas dan kebudayaanya. Container menyangkut 

wadah, bentuk fisik, lingkungan binaan atau bangunan 

yang mewadahi kegiatan manusia tersebut. Context 

menyangkut tempat, lingkungan alam dimana wadah dan 

isinya berada. Perubahan diantara ketiganya akan 

menyebabkan berubah pula yang lain.  

Dalam hal perubahan budaya, bentuk perubahan 

lingkungan permukiman tidak berlangsung spontan dan 

menyeluruh, tetapi tergantung pada kedudukan elemen 

lingkungan tersebut dalam sistem budaya (sebagai core 

atau sebagai peripheral element). Hal ini mengakibatkan 

adanya, elemen-elemen yang tidak berubah serta ada 

elemen-elemen yang berubah mengikuti perkembangan. 

Elemen yang tetap akan menjadi ciri khas dan pengenal 

dari arsitektur suatu daerah pada skala yang luas, 

sementara elemen yang berubah akan menjadi varian dan 

keragaman pada lingkup atau daerah yang lebih kecil. 
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Arsitektur sebagai wujud nyata kebudayaan dapat 

dipastikan akan ikut terimbas mana kala kebudayaan 

sebagai suatu sistem keseluruhan mengalami perubahan. 

Bahkan sebagai bentuk kebudayaan yang kedudukannya 

paling luar, arsitektur merupakan bentuk kebudayaan 

yang paling rentan berubah. Sebagai bentuk adaptasi, 

perubahan-perubahan bentuk arsitektur tersebut akan 

mewakili kondisi kebudayaan pada saat itu, yang apabila 

dirangkaikan akan dapat bercerita tentang sejarah suatu 

kebudayaan. 

Arsitektur sebagai produk kebudayaan akan 

mencerminkan peradaban masyarakat setempat. Pada 

kebudayaan yang bertahan karena nilai-nilainya tetap 

dipegang dan diturunkan antar generasi, akan tercermin 

pada tampilan arsitektur lingkungan binaannya. Wujud 

fisik kebudayaannya dikenal sebagai arsitektur tadisional. 

Arsitektur tradisional kerap dipadankan dengan 

vernakular architecture, Indigenous, tribal (Oliver dalam 

Martana, 2006), arsitektur Rakyat, anonymous, primitive, 

local atau folk architecture (Papanek dalam Wiranto, 1999). 

Istilah-istilah tersebut saling terkait dan pada 

penggambarannya sulit dipisahkan satu sama lain. 
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Beberapa persamaannya adalah karakter spesifik yang 

merujuk pada budaya masyarakat, keterkaitan yang 

dalam dengan lingkungan alam setempat (lokalitas), serta 

bersumber dari adat yang diturunkan antar generasi 

dengan perubahan kecil. Menurut Oliver dalam Martana 

(2006) arsitektur vernakular dibangun oleh masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam pandangan 

hidup masing-masing masyarakat. Kebutuhan khusus dari 

nilai-nilai yang bersifat lokal ini menimbulkan keragaman 

bentuk antar daerah. 

Kekhasan dari masing-masing daerah tergantung 

dari respon dan pemanfaatan lingkungan lokalnya yang 

mencerminkan hubungan erat manusia dan 

lingkungannya. Jadi keragaman arsitektur tradisional 

mencerminkan besarnya fariasi budaya dalam luasnya 

spektrum hubungan masyarakat dan tempatnya. Karakter 

kebudayaan dan konteks lingkungannya menjadi fokus 

bahasan arsitektur tradisional. Nilai-nilai yang cocok dan 

dapat memenuhi kebutuhan dipertahankan dan menjadi 

tradisi yang diturunkan dari ayah ke anak. Tradisi ini akan 

tetap dipertahankan bila mempunyai makna, baik praktis 

maupun simbolis. 
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Transformasi bentuk dalam arsitektur terutama 

sekali  merupakan  hasil  dari  proses  sosial  budaya. 

Termasuk didalamnya adalah perubahan-perubahan yang 

paling berguna  terhadap  lingkungan  fisik. Menurut Krier 

(2001) dalam Stephany (2009) bahwa perubahan bentuk 

terjadi salah satunya karena penetrasi. Sedangkan 

menurut Sachari (2005) transformasi  dalam  budaya  dapat 

dirangkum menjadi sebuah proses yang panjang yang 

didahului  oleh  terjadinya  inkulturasi  dan  akulturasi, 

proses  dialog  dan  sintesis  budaya,  serta  diikuti  oleh 

berbagai  pergeseran  dan  perkembangan  nilai-nilai untuk  

menjadi  suatu  sosok  budaya  baru.  

Menurut Stephany (2009) bahwa transformasi baik 

dalam arsitektur maupun budaya, harus melalui suatu 

proses yang panjang dan disesuaikan dengan 

perkembangan nilai-nilai budaya baru yang muncul  

dalam  kehidupan  bermasyarakat. Sedangkan dari segi 

bangunan terjadi suatu perkembangan  secara  fisik  yang  

didasari  oleh  pola  pikir masyarakat  yang  terus  berubah  

sesuai  dengan  perkembangan zaman, status sosial, diikuti 

dengan kebutuhan terhadap ruang. 
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Adapun transformasi dari  suatu  bangunan  tidak 

hanya  dapat  dilihat  pada  budaya  maupun  dari  segi 

sosial saja. Perubahan suatu bangunan ternyata dapat 

dilihat pula dari segi morfologi arsitekturnya.  Morfologi  

bentuk  tidak  bisa  lepas  dari  transformasi.  Hal ini  dapat  

dilihat  pada  bentuk  persegi  panjang.  Menyangkut  

kualitas figural dalam  konteks  wujud  pembentuk  ruang  

yang  dapat  dibaca melalui  pola,  hirarkhi  dan  

hubungan-hubungan  satu dengan  lainnya.  Hal ini 

menunjukkan pada cara mengidentifikasi karakteristik 

lingkungan yang diwujudkan  melalui  bentuk  bangunan.   
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Wujud Arsitektural Asli 
Rumah Tradisional Duri  
 

 

Desa Kendenan merupakan salah satu dari 15 desa 

di wilayah Kecamatan Baraka, terletak 13 km ke arah 

Timur dari ibu kota Kecamatan Baraka, dengan luas 

wilayah ± 60 ha. Terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Awo 

dengan 152 kk, Dusun Rumanden dengan 71 kk, Dusun 

Kendenan dengan 36 kk, Dusun Salongge dengan 47 kk 
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dan Dusun Pepondokan dengan 58 kk (kantor Desa 

Kendenan, 2012).  
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Desa Kendenan merupakan daerah pegunungan 

yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian 

sebagai petani. Masyarakat Desa Kendenan 100% 

beragama Islam, akan tetapi ada juga warga yang 

memadupadankan antara ajaran islam dengan 

kepercayaan nenek moyang (Aluk Todolo).  

Keberadaan Desa Kedenan tidak lepas dari sejarah 

panjang terbentuknya desa ini. Kata kendenan berasal dari 

kata kenden yang berarti singgah, sehingga kendenan 

dapat diartikan sebagai persinggahan. Menurut para 

tokoh masyarakat, daerah ini dinamakan kendenan karena 

pada awalnya daerah ini merupakan tempat turunnya 

seorang laki-laki dari langit yang mereka sebut walli dan 

seorang perempuan yang muncul dari mata air yang 

mereka namakan bimbi. Sejalan dengan turunnya walli ini 

dari langit dia juga membawa benih padi ketan merah 

(pulu’ mandoti) yang memiliki bau yang sangat harum dan 

padi ini hanya bisa ditanam di sekitar wilayah Desa 

Kendenan. Setelah bertemu dan memiliki keturunan (ulu’ 

banua, tangga banua dan pollo’ banua) yang nantinya 

menjadi cikal bakal warga di rumpun kendenan ini, 

mereka kemudian mengucap sumpah di lamunang batu 
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yang intinya agar berperilaku baik dan dilarang berbicara 

kasar antara suami-istri dan orang tua-anak.  

Sumpah inilah yang hingga kini menjadi ajaran yang 

mesti dilakukan oleh keturunan mereka bila tidak ingin 

mendapat bala. Setelah pengucapan sumpah itu mereka 

berdua kembali keasalnya, walli kembali ke langit dan 

bimbi kembali ke air. Oleh karena itu situs lamunang batu 

dan kaloh tua (irigasi tua) dianggap keramat.  

Aturan Sebelum Mendirikan Rumah 

Sebelum mendirikan rumah sang pemilih rumah 

sang pemilik rumah harus menyiapkan seluruh bahan 

material dari rumah tersebut, karena pantang untuk 

mendirikannya bila salah satu bahannya belum cukup, 

karena sistem bangunnya dengan teknik rangka kunci. 
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Gambar: Situs Lamunang Batu Kendenan, 2012 
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  Hal lain yang menjadi pantangan selama proses 

mendirikan rumah adalah dilarang melangkahi material 

bangunan. Mitosnya bila ada bahan yang terlangkahi 

maka proses mendirikan rumah bisa memakan waktu 

yang lama dan rumit, serta bagi yang melangkahinya bisa 

mendapat sial. Setelah semua bahan sudah siap, sang 

pemilik rumah akan meminta hari dan waktu mendirikan 

rumah yang tepat kepada tokoh masyarakat (adat).  

Proses mendirikan rumah yang pertama adalah 

rangka rumah, setelah itu dilanjutkan dengan finishing 

bagian bawah yang dijadikan kandang kerbau dan badan 

rumah berupa kamar dan dapur, dan terakhir pada bagian 

atap. Hal ini yang berbeda dengan teknik bangun rumah 

Bugis yang dimulai dengan memasang rangka, kemudian 

atap terakhir bagian badan rumah. 

Aturan ukuran yang digunakan adalah jengkal dan 

kaki untuk mengukur yang pendek dan depa (8 jengkal) 

untuk mengukur yang panjang. Untuk metode ukur ini 

ada beberapa mitos yang menyertainya, yaitu: 
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a. Aturan untuk jengkal mesti akhirnya ganjil. 

Mitosnya ganjil itu sama dengan hidup, bila genap 

diartikan sebagai mati dan rezeki penghuni bisa 

berkekurangan.  

 
b. Bila mengukur dengan depa, maka material yang 

diukur mesti melewati putting susu. Ini 

dimaksudkan agar menghuni rumah bisa 

mendapatkan banyak rezeki. 

 

 

 

 

 

c. Bila material yang digunakan lebih dari depa, maka 

sisanya mesti 1 lengan, dari jujung jari sampai ke 

bahu. Jika sisanya tidak sepanjang 1 lengan maka 

di potong dengan ukuran 1 depa dan sisa 

potongannya tidak boleh digunakan lagi. 
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d. Ukuran untuk tiang utama (ariri pangindo’na) 

memakai hitungan sulapa’ pa’ yaitu: tanah, angin, 

air dan api. Ujung dari tiang mesti pada hitungan 

ganjil dan air yang berarti penghuni bisa hidup 

dengan tenang dan damai. Adapun bila ujung tiang 

utamanya pada hitungan api diartikan 

penghuninya akan diliputi perasaan tidak nyaman 

selama berada dalam rumah dan bisa saja 

rumahnya akan terbakar. Angin diartikan 

penghuninya akan sakit-sakitan dan bila pada 

hitungan tanah, aturannya tanah tidak boleh di atas 

dan mesti tempatnya di bawah. 
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Bentuk Rumah 

 

Gambar: Ilustrasi Rumah Duri, 2012 

 

Awalnya bentuk rumah Duri kecil-kecil tapi 

memiliki banyak tiang, bentuk rumah persegi empat 

panjang dengan pola simetris yang diambil dari falsafah 

sulapa’ pa’ (segi empat). Rumah Duri yang pertama hanya 

terdiri dari 1 petak (lantang) ukuran 2x3 depa dengan 4 

buah tiang utama (ariri pengindo’na) disetiap sisinya dan 

diantara 2 ariri pangindo’na tersebut diletakkan 2 tiang 

bantu (ariri bantu). Walaupun ukuran rumah ini kecil akan 

tetapi secara visual kesannya akan menjadi rumah yang 



 

 | 35 

Jejak Arsitektur Tradisional Duri 

besar, hal ini dikarenakan penggunaan atap yang 

menjulang tinggi dan batas bawah hampir sejajar dengan  

jendela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  
1. Pa’tumpak batu bola;  
2. Pelalan;   
3. Ariri’ pangindo’na;  
4. Ariri’ bantu;     
5. Ariri’ bantu dea;  
6. Pattolo;  
7. Bareang;  
8. Rinding;  
9. Tangdo;  
10. Pesa’pi;                     
11. Timbo kalaja;  
12. Dea;  
13. Timbo. 
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Dea Bola 

Kale Bola 

Bala Bola 

Gambar: Tampak Deapan Rumah Duri, 2012 
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Secara vertikal bentuk rumah Duri berbentuk 

panggung, yang dibagi atas tiga bagian, yaitu: 

a. Bawah rumah (bala bola), secara visual bala bola 

mirip dengan bawah rumah Toraja. Difungsikan 

sebagai kandang kerbau dan tempat memelihara 

ayam. Dibagian bawah rumah juga terdapat ruang 

interakasi sosial antara ariri buntu dea dengan ariri 

pangindo’na yang ditandai dengan adanya salladang 

(tempat duduk) penghuni dengan ukuran 2 jengkal 

x 1 depa. Hal ini sejalan dengan Ching (1996) dalam 

Ronald (2008) bahwa sebagai tambahan peran 

struktural kolom-kolom sebagai penyangga bidang 

atap, juga mempertegas adanya batas ruang dalam, 

di samping tetap mempersatukan ruang-ruang 

berdekatan. Unsur-unsur vertikal dan horizontal 

secara bersama-sama dapat menentukan suatu 

volume ruang. Bentuk ruang ditentukan semata-

mata oleh adanya konfigurasi unsur-unsur linear. 

b. Badan rumah (kale bola), difungsikan sebagai 

tempat kehidupan utama penghuni, seperti, 

musyawarah, menerima tamu, tidur, memasak dan 

makan. 
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c. Atap rumah (dea bola), difungsikan sebagai tempat 

penyimpan perkakas pertanian, serta sebagai 

tempat alternatif menyimpan padi, bila lumbung 

(landa’) terisi penuh. 

Perkembangan selanjutnya rumah minimal memiliki 

4 lantang. Semakin banyak lantang yang digunakan 

semakin tinggi strata sosial penghuninya. Adapun 

pembagian strata sosial di Desa Kendenan serta fungsinya 

adalah: 

a. Adat, fungsinya sebagai dewan perwakilan rakyat 

yang akan bermusyawarah untuk memilih anak 

diriwa. 

b. Anak diriwa, fungsinya sebagai raja (puang) yang 

akan mengatur roda pemerintahan di wilayah 

tersebut. 

c. Panaungan, fungsinya sebagai orang yang 

ditugaskan khusus menangani masalah sawah 

adat, seperti kapan waktu mulai menanam dan 

memanen padi pulu’ mandoti, membagi batas 

sawah tiap kepala keluarga serta siapa yang 

menggarapnya dan tiap tahunnya orang yang 

menggarap sawah tersebut akan di ganti. 
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d. Guru, fungsinya layaknya seperti dukun kampung 

(sanro) yang menjadi perantara antara manusia 

dengan Sang Pecipta dan akan mendoakan warga 

disetiap acara-acara adat, seperti pernikahan, 

kematian, naik rumah baru, akikah, dan acara 

syukuran lainnya.  

e. Sorong, fungsinya khusus sebagai tukang sembelih 

binatang pada acara adat serta mereka inilah yang 

boleh membagi-bagi potongan daging dan tulang 

dari binatang tersebut yang nantinya akan 

dibagikan sesuai dengan tingkatan strata sosial 

masyarakat.  

f. To biasa, fungsinya sama dengan rakyat biasa. 

 

Terkait dengan pembagian strata sosial tersebut juga 

berimplikasi pada simbol-simbol yang diwujudkan pada 

bentuk rumah. Sehubungan dengan simbol status, 

Koentjaraningrat (1980) dalam Saing (2010) mengatakan 

bahwa hampir semua masyarakat di dunia, baik yang 

amat sederhana maupun yang amat kompleks sifatnya, 

dalam pergaulan antar individunya ada perbedaan 

kedudukan dan derajat (status).  
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Akan tetapi perwujudan rumah yang disesuaikan 

dengan tingkatan strata sosial mulai hilang setelah 

masuknya gerombolan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar 

yang menghapuskan gelar puang serta pembagian kasta, 

beliu berpendapat bahwa manusia itu derajatnya sama 

semua. 

 

Bentuk Atap 

Bentuk atap rumah Duri segi tiga sama kaki dengan 

pola simetris. Atap rumahnya menjulang tinggi dan 

hampir menutupi sisi kiri dan kanan badan rumah. 

Biasanya satu rumah menggunakan ± 400 atap ilalang (dea 

bangkawan) dan tingginya ± 7 m. Betuk atap yang 

memanjang turun sejajar dengan jendela, dengan tujuan 

untuk menjaga suhu dalam rumah agar penghuni tidak 

kedinginan dan over stek atap yang memanjang turun 

dengan jarak 5 jenggal dari badan rumah menciptakan 

ruang imaginer di bawah atap yang difungsikan sebagai 

tempat duduk (salladang) para tamu bila ada acara 

keluarga, dan juga sebagai tempat memberikan pakan 

untuk ayam. 
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Adapun ruang di atas badan rumah yang disebut 

tapan difungsikan sebagai tempat menyimpan perkakas 

pertanian, dan menyimpan padi bila hasil padi melimpah 

dan lumbung tidak mampu menampung seluruh padi 

tersebut. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  
1. Ruang imaginer tempat meletakkan salladang;  
2. Timbo kalaja;  
3. Timbo;   
4. Dea;  
5. Passambo. 
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Tata Ruang Dalam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. Denah ruang 
 
Keterangan:  
1. Tambing;  
2. sali sitammu;  
3. sali mamma;  
4.  tamuang lanta’;            
5. ngenan;  
6. dapoh 

 

 



 

| 42 

Zulkarnain AS 

“…iya to sang lantang si a’para sijiri lakon ar’ririna a’pa 

a’pa…” (hasil wawancara tanggal 12 Juli 2012, dengan Haji 

Ambe Ari, seorang pande bola).  

Terjemahan kutipan: satu ruang terdiri dari empat 

tiang berjejer. Ruang pada rumah Duri disebut lantang 

atau lanta’. 1 lantang terdiri atas 4 ariri pangindo’na. Jumlah 

lantang minimal 2, berarti 2 depan dan 2 ke belakang, akan 

tetapi ini jarang diaplikasikan pada rumah duri dengan 

alasan, yang pertama penghuni rumah bisa hidup dengan 

berkekurangan dan yang kedua para tetua adat tidak akan 

ada yang naik ke rumah tersebut. Hal ini disebabkan 

kepercayaan masyarakat bila ada tetua adat yang naik ke 

rumah yang memiliki 2 lantang maka mereka akan cepat 

meninggal dunia. Untuk hitungan jumlah lantang hanya 

pada bagian depan rumah saja yang dihitung dan tetap 

menerapkan hitungan ganjil yang bermakna hidup (tuona) 

dan genap (matena). Jadi walaupun rumah tersebut 

panjang ke belakang dengan jumlah lantang yang banyak, 

tetap yang dihitung hanya yang berderet di depan saja, 

sehingga kebanyakan yang digunakan adalah 3x3 lantang. 

Secara horizontal pembagian tata ruang dalam 

rumah Duri terbagi atas tiga bagian, yaitu: 
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a. Lantang olo (ruang depan). Terdiri dari tambing dan 

sali sitammu.  

b. Lantang tangnga (ruang tengah).  Terdiri dari ruang 

tidur (sali mamma), tamuang lanta dan ruang makan.  

c. Lantang boko’ (ruang belakang). Terdiri dari kamar 

khusus (ngenan) dan dapur (dapoh).  

Pada bagian dalam rumah Duri memiliki ruang yang 

sangat penting dan pribadi berupa kamar khusus yang 

disebut ngenan. Hal ini sejalan dengan Ching (1996) dalam 

Ronald (2008) empat buah bidang dapat membentuk suatu 

kawasan ruang dan kawasan visual untuk suatu tempat 

suci. Kamar ini letaknya di bagian belakang rumah 

(lantang boko’) dan selalu tertutup rapat, difungsikan 

sebagai tempat menyimpan barang-barang berharga 

seperti benda pusaka, emas dan uang. Kamar ini juga 

diperuntukkan sebagai ruang tidur bagi pengantin baru.  

Adapun ruang tidur (sali mamma) untuk anggota 

keluarga lainnya terletak di lantang olo untuk laki-laki dan 

lantang tangnga untuk perempuan. Alas yang digunakan 

sebagai tempat tidur adalah tikar yang terbuat dari rotan 

(jali uwe) atau yang terbuat dari tumbuhan sejenis pandan 

(jali nase), dengan ukuran ± 2x3 m. 
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Pada lantang tangnga juga terdapat tamuang lanta’ 

yang berfungsi sebagai tempat para guru meletakkan 

sesaji dan memanjatkan doa pada acara adat. Fungsi 

lainnya sebagai tempat melangsungkan akad pernikah 

dan meletakkan jenazah. 

Tambing adalah ruang setelah pintu yang lebih 

rendah 1 jengkal dari lantai utama (sali) dengan lebar 5 

jengkal. Tambing berfungsi sebagai tempat duduk 

sementara bagi para tamu sebelum dipersilahkan oleh 

tuan rumah untuk naik ke sali sitammu yang berfungsi 

sebagai tempat menerima tamu dan musyawarah. Selain 

itu tambing juga difungsikan untuk meletakkan hasil 

pertanian lainnya selain dari padi, seperti cengkeh, kopi 

dan sayur-sayuran. Di atas Sali sejajar dengan dinding 

(rinding) terdapat kalada yaitu balok ukuran 5x15 cm yang 

mengelilingi rumah ditempatkan 2 jengkal di atas sali, 

biasa difungsikan sebagai pengikat antara dinding dengan 

tiang dan sebagai tempat menyimpan rokok, buku-buku 

atau alat kosmetik.  

Dapoh (dapur) terletak di bagian lantang boko’ sejajar 

dengan tambing, bersebelahan dengan ngenan. Ukuran 



 

 | 45 

Jejak Arsitektur Tradisional Duri 

dapur 50x50 cm dan di depannya terdapat tempat untuk 

buang air kecil yang turun 10 cm dari tambing. 

 

Struktur dan Konstruksi 

Rumah tradisional Duri Menggunakan sistem 

rangka kunci. Adapun pembagian struktur dan bahan 

bangunannya sebagai berikut: 

a. Pondasi (Pa’tumpak batu bola) 

Pondasi dibuat dari batu kali atau batu gunung, 

yang diletakkan di atas tanah tanpa ditanam. 

b. Tiang 

“…banyak itu tiangnya, ada tiang yang sampe disini saja 
tidak naik, hanya di pinggirnya saja yang naik, di bawah 
lantai saja na pake patolo supaya kalo dimasuki kerbau tidak 
keluar mi lagi…dobol ini di sini ada tiang pendeknya, tapi 
sampai di lantai…satu yang langsun, dua yang sampai di 
lantai…” (hasil wawancara tanggal 12 Juli 2012, dengan 
Haji Ambe Ari, seorang pande bola) 

 

Interpretasi penulis terhadap wawancara: pada 

rumah Duri terdiri dari beberapa tiang, ada tiang yang 

berfungsi sebagai tiang utama, ada pula tiang yang 

berfungsi sebagai tiang bantu yang tingginya hanya 
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sampai di lantai dan terduri dari dua buah diantara tiang 

utama, selain itu fungsi dari tiang bantu ini untuk 

memperkuat balok melintang sebagai batas kandang 

kerbau. 

Tiang (ariri) rumah Duri terdiri dari: 

1) Ariri pangindo’na/tiang utama berfungsi sebagai 

pemikul beban atap. Berbentuk bulat dan 

materialnya dari kayu cenak duri, kayu bitti dan 

kayu besi. Jumlah dari tiang utama minimal 9 tiang, 

Ukuran dari ariri berdiameter ± 1 jengkal  pande 

bola dan panjang ± 3 hasta pande bola atau boleh 

juga menggunakan ukuran jengkal dengan filosofi 

sulapa’ pa’ yakni: tanah, angin, air dan  api, dengan 

syarat pada ujung atas tiang hitungannya mesti 

kena pada hitungan air. Pada ujung atas ariri diberi 

pasak (pa’joli) untuk mengunci balok pa’dongko dan 

bara’na. 

2) Ariri bantu terdiri atas 2 yakni ariri bantu yang 

pertama berada di bawah lantai yang berfungsi 

sebagai kolom praktis membantu tiang utama 

untuk memikul beban lantai dan juga difungsikan 

juga sebagai penguat kandang kerbau secara 
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vertikal. Ariri bantu  ini ukuran diameternya lebih 

kecil dari ariri pangindo’na, dan tingginya 1 hasta + 

1 lengan atau 10 jengkal. Ariri bantu yang kedua 

berada di bawah atap yang berfungsi menahan 

beban overstek dari atap. Bahan dari ariri bantu dea 

ini menggunakan kayu cenak duri, kayu bitti dan 

kayu besi. 

c. Konstruksi lantai 

Menurut letaknya lantai pada rumah Duri terbagi 

atas 3 yaitu lantai yang terletak di atas bala bola disebut 

sali, lantai yang terletak di atas kale bola disebut tapan, 

dan lantai yang terletak 1 jengkal di bawah sali disebut 

tambing. Material dari sali dan tapan terbuat dari papan 

kayu (sali papan) yang diletakkan di atas balok-balok lantai 

(tuma’bak), sedangkan untuk tambing menggunakan 

material dari bilah-bilah bambu (sali kajao) yang juga 

diletakkan di atas tuma’bak. Tuma’bak diletakkan melintang 

di atas garasang yang jumlahnya harus ganjil antara 5, 7, 9 

dan 11 buah. Jarak dari masing-masing tuma’bak 

disesuaikan dengan jarak antar ariri pangindo’na. 
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d. Konstruksi dinding 

Material dinding bisa menggunakan kayu (rinding 

papan) dan bambu (kamacca). Papan kayu dipasang 

berderet secara vertikal dengan alur dan lidah, ada juga 

yang dipasang bersusun melintang horizontal dan dijepit 

oleh balok penjepit (pesa’pi) kemudian di ikat di tiang 

utama dengan menggunakan rotan.  

e. Konstruksi atap 

Konstruksi atap rumah Duri terdiri dari:  

1) Kaki kuda-kuda (kaso) dari kayu bulat, yang 

disusun berderet di atas bara’na (balok blander) 

dengan jarak tiga jengkal atau disesuaikan dengan 

ukuran panjang dari atap. Untuk kemiringan 

disesuaikan dengan panjang balok makelar/balok 

penggantung (petuo). 

2) Balok makelar (petuo), dari kayu bulat yang 

dipasang menusuk ke balok pa’dongko (balok 

pengerat). Pajang petuo tidak ada aturan khusus 

hanya saja ujung petuo bila menggunakan alat ukur 

jengkal mesti kena yang ganjil. Semakin tinggi 

petuo maka semakin curam kemiringan atap yang 
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memungkinkan atap tidak akan bocor. Di petuo ini 

juga dipasang kepala kerbau baik petuo yang 

disebelah Utara atau Selatan. Semakin tinggi petuo 

dan banyak kepala kerbau yang dipasang 

menandakan derajat tuan rumah di masyarakat. 

3) Bubungan (pattukka’), dari balok kayu dan di atas 

bubungan ini diberikan penutup (passambo) dengan 

ijuk. Biasanya balok pattukka ini dilebihkan 5 

jengkal dari petuo. 

4) Atap (dea), pada rumah duri atapnya biasanya 

sangat tebal sehingga udara dalam rumah bisa 

sejuk. Atap biasanya disusun sebanyak 3 lapis, 2 

lapis menggunakan atap alang-alang yang 

biasanya 1 rumah menghabisakan ± 400 buah atap 

alang-alang dan 1 lapisan paling atas 

menggunakan atap ijuk. Material dari atap terdiri 

dari dea bangkawan/atap alang-alang, dea 

bulu’/atap ijuk, dea kaju sasak/atap sirap, dan dea 

tallang/atap bambu. 
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Gambar. Struktur dan Konstruksi 
Keterangan:  
1. Pelalan;  
2. Ariri panggindo’na;  
3. Ariri bantu;  
4. Ariri bantu dea;  
5. Pattolo’;  
6. Garasang;  
7. Tuma’bak;  
8. Pa’dongko;  
9. Bara’na; 
 10. Petuo;  
11. Kaso;  
12. Pattukka. 
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Tangga dan Bukaan  

Tangga (pelalan) pada rumah Duri di bagi atas 2 yaitu 

tangga yang naik ke rumah (pelalan bola) dan tangga yang 

naik ke loteng (pelalan tapan).  

Pelalan bola diletakkan di depan rumah sejajar 

dengan pintu dan arahnya searah dengan orientasi rumah 

yaitu Utara-Selatan yang menusuk ke kale bola. Terbuat 

dari kayu dengan jumlah anak tangganya selalu ganjil 

antara 5, 7, 9 atau 11 buah anak tangga. Pada bagian dasar 

tangga diberikan landasan dan tangga ini tidak memiliki 

pegangan. Perkembangan selanjutnya pelalan bola dibagi 

atas 2 yaitu pelalan olo (tangga depan) yang arahnya 

menyamping sesuai dengan panjang rumah atau lebar 

rumah dan pelalan boko’ (tangga belakang), arahnya juga 

menyamping. Bila pada rumah memiliki 2 buah tangga 

maka syaratnya antara tangga depan dan belakang 

arahnya tidak boleh berhadapan, karena menurut 

kepercayaan setempat orang yang tinggal di rumah 

tersebut akan selalu berselisih paham dengan warga 

lainnya.  
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Pelalan tapan sifatnya temporal yang akan dipasang 

bila ada barang yang ingin ditaruh atau diambil. Tangga 

ini terbuat dari kayu bulat, bambu, atau pelepah enau yang 

ditakik sebagai landasan pijakan saat naik atau turun. 

Jumlah jumlah pijakan kaki yang dibuat selalu ganjil yakni 

antara 3 atau 5 buah. 

Terkait bukaan pada rumah Duri terbagi atas 3 yaitu: 

pintu, jendela dan ventilasi. Pintu pada bola Duri terdiri 

atas 3 yaitu pintu utama (bareang bola), pintu kamar 

(bareang ngenan) dan pintu untuk tapan (bareang tapan). 

Bareang bola diletakkan setelah tangga pada sisi kanan 

depan rumah, bareang ngenan boleh diletakkan di sisi kiri, 

tengah atau kanan dari ngenan, masing-masing ukuran 

bareang disesuaikan dengan penghuni rumah. Sedangkan 

untuk bareang tapan terletak di tapan dengan ukuran 2 x 

3 jengkal. Pintu tersebut terbuat dari kayu yang disusun.  

Jendela (tangdo) hanya terletak di sisi depan rumah, 

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, tapi biasanya 

antara 1 atau 2 buah jendela dengan ukuran minimal 2 x 3 

jengkal. Bukaan tangdo merupakan tolak ke depan yang 

menggunakan kayu atau bilah bambu sebagai materialnya 

dan pada ujung atas terdapat gulungan rotan sebagai 
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engsel penutup dari tangdo.  Sedangkan untuk ventilasi 

rumah terletak di bagian atap (timbo kalaja) dan dapur 

(dapoh), masing-masing dengan ukuran 1 x 2 jengkal. 

Ragam Hias 

Pada bola Duri perwujudan elemen-elemen ragam 

hias diadobsi falsafah sulapa’pa, flora dan fauna, seperti: 

ukiran kepala kerbau yang diartikan sebagai 

kesejahteraan, dan bentuk segi empat yang mewakili 

empat elemen bumi, tanah, angin, air dan api. Hal ini 

sejalan dengan Van der Hoop (1949) dalam Saing (2010) 

bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dalam zaman 

batu muda (neolitikum) sudah mengenal kerbau sebagai 

binatang keramat. Ragam hias kepala kerbau dan tanduk 

kerbau sebagai simbol personifikasi tentang kesuburan 

dan penolak kejahatan, seterusnya dianggap sebagai 

binatang tunggangan bagi arwah orang-orang yang sudah 

meninggal untuk mencapai surge. 

Adapun letak dari ragam hias tersebut pada bola 

Duri adalah: 
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a. Timbo bola dengan ukiran tanduk kerbau. 

b. Petuo bola atau petuo landa’, sebagai tempat 

digantungkannya kepala kerbau. Semakin banyak 

kepala kerbau yang dipasang pasang pada petuo 

maka semakin tinggi derajat dari tuan rumah. 

khusus untuk petuo landa’ biasanya diperindah 

dengan ulir lengkung. Hal ini sejalan dengan Colin 

Rowe (1979) dalam Ronald (2008) karakter dalam 

arsitektur adalah kesan artistik yang individual 

dan ekspresi fungsi seperti simbol dan maksud 

bangunan didirikannya. 

c. Lindo para pada landa’ (lumbung) dengan ukiran 

tanduk kerbau dan segi empat. 

 

Orientasi Bangunan 

Orientasi bangunan rumah dalam pandangan orang 

Duri mesti menghadap Utara-Selatan, indikator orientasi 

yang dimaksudkan disini adalah penghadapan timbo 

kalaja atap. Akan tetapi sejalan dengan bertambahnya 

populasi penduduk ditunjang dengan kondisi topografi 
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perbukitan maka orientasi Utara-Selatan tidak menjadi 

keharusan lagi, orientasi rumah lebih mengikuti kondisi 

topografi tanah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan 

Snyder dan Catanese (1985) dalam Ronald (2008) bahwa 

pemahaman tentang unsur-unsur alam dari tempat 

bangunan dan lokalitasnya (iklim, air, bumi, topografi, 

vegetasi, dan kehidupan hewan) adalah penting bagi 

rancangan tempat. 

Landa’ (Lumbung) 
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Gambar. Tapak Landa 

 

Hal yang menarik dari rumah tradisional Duri ini 

adalah adanya ruang tambahan berupa lumbung (Landa’) 

yang berfungsi sebagai tempat menyimpan beras merah 

dan ketan merah (pulu’ mandoti). Menurut sato (2014) 

lumbung secara simbolik jauh lebih penting dari pada 

rumah, ia dianggap sebagai tempat penyimpanan barang 

berharga, wilayah para dewa, pusat kegiatan upacara, 

petunjuk martabat, tempat pertemuan dan sebagainya. 

Keberadaan lumbung paling banyak ditemukan di 

sepanjang kepulauan pasifik dan memiliki peran penting 

bagi masyarakat. Sato mengungkap bahwa lumbung 
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menjadi bagian penting dalam rumah karena pada 

dasarnya rumah adalah hasil perkembangan dari 

lumbung. Namun dalam tulisannya tersebut hanya, ia 

mengambil lumbung Toraja (alang) sewbagai objek 

kajiannya, padahal masih ada lumbung lain yang secara 

bentuk dan penempatan berbeda dengan alang, yakni 

lumbung Suku to Duri di Kabupaten Enrekang yang biasa 

disebut Landa’. 

Orang Duri khususnya di Desa Kendenan menyimpan 

padi di Landa’, tidak di atas tapan (loteng) seperti rakkeang 

pada rumah tradisional Bugis atau pammakkang pada 

rumah tradisional Makassar dengan beberapa alasan, 

diantaranya untuk mencegah binatang penggerat 

memakan padi, hal inilah yang menjadi alasan utama 

pengunaan kayu banga (pigafetta elata) sebagai tiang 

karena tipologi batang pohon ini spesifik berbentuk 

silinder berdiameter ±40 cm, dengan ketinggian batang 

bisa mencapai 50 m yang berwarna hijau tua/hijau 

kecoklatan, mengkilat, dan memiliki cincin pelepah daun  

yang sangat licin sehingga sulit untuk dipanjat. Warga 

Duri Kendenan juga meyakini bahwa bila padi disimpan 

di atas tapan, bisa berakibat gatal-gatal bagi penghuninya. 
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Secara logika hal tersebut memang sangat beralasan 

karena kebiasaan mereka menyimpan padi tidak 

dimasukkan dalam karung atau wadah terlebih dahulu, 

biasanya mereka langsung menyimpan batang padi kering 

dalam ikatan tertentu pada Landa’. Bila perlakuan ini juga 

diterapkan pada tapan, tentunya ada bagian dari padi 

tesebut yang jatuh ke ruang tengah badan rumah, bagian 

kecil dari padi inilah yang bisa membuat penghui rumah 

gatal-gatal.  

Perwujudan bentuk Landa’ merupakan manifestasi 

dari penghormatan (kesyukuran) kepada pencipta (dewa) 

yang memberikan kelimpahan rezeki, dimana padi adalah 

simbol kehidupan dan yang memberi kehidupan adalah 

pencipta, sehingga padi  tidak boleh diletakkan di bawah 

rumah (nista), harus ditinggikan (sakral). Hal inilah yang 

menjadi alasan sehingga bentuk Landa’ berbentuk 

panggung. Landa’ juga merupakan simbol kesejahteraan, 

sehingga tiap satu unit bola (rumah)  memiliki minimal 

satu Landa’. Semakin banyak Landa’ yang dimiliki maka 

semakin tinggi nilai prestise yang dimiliki oleh pemilik 

Landa’. 
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Orientasi Landa’ sama dengan orientasi bola yaitu 

Utara-Selatan dan untuk perletakan Landa’ boleh di depan, 

belakang, samping kiri atau kanan ‘bola’ (AS 2013). 

Perletakan Landa’ bisa berkelompok di satu titik tertentu, 

seperti di puncak bukit yang dianggap sakral oleh 

masyarakat setempat, dan ada juga yang berada di dekat 

ladang persawahan, intinya mengikuti lahan pemilik,  

kondisi topografi tanah dan memudahkan untuk akses 

menuju ke Landa’. Terdapat tiga jenis lumbung yang 

digunakan masyarakat Duri yaitu: 

a. Pa’pak. Berbentuk bulat, terbuat dari anyaman bambu 

dengan diameter ± 100 cm dan tinggi 1,2 m. Pa’pak ini 

digunakan oleh masyarakat Duri Buntu Batu, Curio dan 

Masalle. Jenis lumbung ini tidak digunakan oleh 

`masyarakat Duri Kendenan. 

b. Batutu. Berbentuk segi empat dengan 4 buah tiang dari 

pa’tung (bambu besar dan tebal) mirip dengan Landa’ 

tapi atap tidak menjorok ke depan. Semua material 

yang digunakan menggunakan bambu mulai dari 

tiang, lantai dan dinding. Khusus untuk atap 

menggunakan material atap bangkawan (ilalang) yang 



 

| 60 

Zulkarnain AS 

dikombinasikan dengan bulu’ (ijuk). Tapi kondisi saat 

ini batutu tidak ditemukan lagi. 

c. Landa’. Berbentuk persegi panjang dengan sistem 

struktur rangka dan siamma (tumpu/pemikul). 

Memiliki 4 buah tiang dari kayu banga, ± 40 – 60 cm di 

atas permukaan tanah difungsikan sebagai sali (Balai-

Balai) tempat masyarakat melakukan interaksi sosial. 

Atap menjorok kedepan tapi materialnya atap sudah 

mengalami perubahan yang tadinya menggunakan 

atap ilalang sekarang sudah menggunakan atap seng. 

Terdapat ragam hias pada balok petuo dan pesa’pi 

berupa ornamen serta pada bagian lindo para dan 

bareang berupa ukiran tanduk kerbau. Letak Landa’ ini 

berada di dekat rumah, baik itu di depan, belakang, 

samping kanan atau samping kiri bola. 

Menurut kepercayaan setempat saat ingin mendirikan 

sebuah Landa’ semua material bangunan yang digunakan 

tidak boleh dilangkahi oleh manusia karena akan 

mengakibatkan tikus bisa naik ke Landa’. Proses 

pembuatan Landa’ ini unik, yang mana pada tahap 

pertama yang dibuat adalah Kale Landa’ kemudian Dea 

Landa’. Setelah semua selesai termasuk ornamentasinya 
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kemudian diangkat dan dipasang di atas empat buah tiang 

dari kayu banga, yang di dudukkan di atas batu. Aturan 

ukuran yang digunakan adalah jengkal dan kaki untuk 

mengukur yang pendek dan depa (8 jengkal) untuk 

mengukur yang panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Ukuran denah dan tinggi dari Landa’   

 

Struktur Landa’ 

Struktur vertikal Landa’ sama dengan struktur vertikal 

rumah tradisional Duri yang terbagi atas tiga bagian 

utama, yaitu: 

a. Bagian kaki/bawah (Bala Landa’), Bagian bawah dari 

lumbung ini berfungsi sebagai sali (Balai-Balai), ruang 

interaksi sosial dari masyarakat. Bala Landa’ 
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menggunakan sistem struktur rangka kolom (ariri 

banga) dan balok (Pattolo’-garasang) yang diperkuat 

dengan adanya balok anak (tuma’bak). 

b. Bagian badan/tengah (Kale Landa’) Bagian tengah dari 

lumbung difungsikan sebagai tempat menyimpan 

meras merah dan ketan merah (pulu’ mandoti). Kale 

Landa’ menggunakan sistem struktur siamma (Sir, 

2015), sistem ini sama fungsinya dengan dinding 

pemikul beban, yang membedakan adalah bahan dan 

penyusun dinding ini terbuat dari susunan papan. 

c. Bagian kepala/atas (Dea Landa’) Bagian atas dari 

lumbung berfungsi sebagai penutup dari seluruh 

struktur Landa’. Sistem struktur Dea Landa’ 

menggunakan rangka balok. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar: Pembagian Landa’ secara vertikal   
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Tiga bagian pada sistem struktur Landa’ ini 

merupakan sistem struktur yang dapat saling menopang 

satu dengan lainnya. Penyatuan dan penyusunan dari 

ketiga bagian ini dilakukan dengan cara; mendudukkan 

setiap bagian pada bagian lainnya. Penempatan sistem 

rangka kolom kayu banga pada Bala Landa’ didudukkan 

pada pondasi umpak (pa’tumpak batu), sistem struktur 

siamma pada Kale Landa’ didudukkan pada sistem rangka 

kolom kayu banga pada bagian Bala Landa’. Pada bagian Dea 

Landa’ terdapat dua sistem struktur, yakni sistem bidang 

pada atap didudukkan pada sistem rangka kolom balok, 

dan kedua sistem ini didudukkan diatas sistem struktur 

siamma pada bagian Kale Landa’. 

Beban-beban struktural pada Landa’ adalah beban 

gravitasi bumi yang bekerja secara vertikal pada struktur.  

Beban ini meliputi beban yang disebabkan oleh adanya 

gaya tarik bumi. Beban lateral angin dan gempa bumi 

adalah beban yang bekerja secara horizontal pada struktur. 

Ketika terjadi beban akibat hembusan angin struktur 

tersebut akan bergoyang ke arah samping, begitu pula 

ketika terjadi gempa bumi pada tanah tempat 

didirikannya, maka struktur Landa’ akan cepat 
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menyeimbangkan gaya tersebut dengan stabil. Gaya 

gempa bumi yang besar bekerja pada struktur ketika 

massa struktur tersebut menahan gaya lateral yang 

mendadak. Elemen-elemen struktural pada Landa’ yang 

berdiri bebas akan tetap stabil karena memiliki struktur 

yang saling mengunci, dengan sistem join purus, takik, dan 

jepit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Tektonika Landa’ 
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Gambar: Ilustrasi Pembebanan Landa’  

 

Sub-structure 

Sistem struktur dan konstruksi Bala Landa’ 

menggunakan sistem rangka, dimana kolom dan balok 

masing-masing saling menguatkan satu sama lain. Proses 

pembuatan struktur Bala Landa’ ini merupakan tahap ke 

tiga atau tahap akhir seluruh proses pembuatan Landa’. 

Struktur dan konstruksi bagian bawah Landa’ terdiri dari 4 

buah tiang berbentuk bulat dari kayu banga (pigafetta elata) 

yang dikuatkan oleh balok gara’sang arah memanjang dan 

balok Pattolo’ arah melintang dari Landa’. Penggunakan 

kayu banga sebagai tiang karena karakter kayu yang 

mengkilat, dan memiliki cincin pelepah daun yang sangat 
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licin sehingga sulit untuk dipanjat oleh binatang 

penggerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ariri banga didudukkan di atas pa’tumpak batu yang 

berfungsi sebagai pondasi bebas dan juga sebagai 

pembatas agar tiang tidak langsung bersentuhan dengan 

tanah yang bisa mempercepat pelapukan dari kayu banga. 

Balok tuma’bak diletakkan bebas di atas balok gara’sang 

yang sejajar dengan balok Pattolo’ sebagai landasan dari 

sali tapan (lantai papan kayu) atau sali ta’tak kajao (lantai 

bambu) yang berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dari 

masyarakat. 

Gambar: Bala Landa’ 
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Gambar: Sub Structure Landa’   

  
Middle-structure 

Bentuk dari Kale Landa’ berbentuk persegi panjang 

dengan sistem struktur dan konstruksinya berupa sistem 

dinding pemikul yang berdiri sendiri, terpisah dengan 

sistem struktur Bala Landa’. Bagian Kale Landa’ ini 

didudukkan di atas balok Pattolo’ yang terhubung dengan 

ariri banga. Kekuatan struktur dan konstruksinya berasal 

dari hubungan perpaduan siamma pada pasangan dinding. 

Elemen-elemen pembentuk ruang dari Kale Landa’ ini 

saling mengikat dan bertumpu satu sama lain.  
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Gambar: Middle Structure Landa’ 

 
Balok bara’na bertumpu pada balok pa’dongko dengan 

sistem takikan yang tiap ujungnya diberikan takikan 

melengkung sebagai elemen estetik. Masing-masing dari 

balok ini terhubung dengan balok-balok pesa’pi dengan 

sistem sambungan purus dan lubang terbuka, yang 

berfungsi sebagai balok jepit dari rinding banga (dinding 

kayu banga). Terdapat elemen estetik pada balok pesa’pi 

yang ditempatkan di masing-masing sudut dari Kale 

Landa’. 
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Keterangan: 1. Garasang, 2. Pattolo Landa’, 3. Pattolo, 4. Sali banga, 5. 
Pesa’pi, 6. Rinding banga, 7. Bareang  
(Detail Middle Structure Landa’) 

 
Pada bagian kanan atas Kale Landa’ terdapat bareang 

(pintu) yang memiliki motif ukiran tanduk kerbau dan 

buliran padi, tapi tidak semua bareang diberikan motif 

ukiran tergantung dari keinginan dari pemilik Landa’. 

Penggunaan tanduk kerbau sebagai motif ukiran karena 

ajaran aluk tojolo (kepercayaan nenek moyang) meyakini 

bahwa kerbau adalah binatang suci yang akan digunakan 

sebagai kendaraan ke surga, dan juga sebagai simbol 

penghormatan kepada kerbau yang menjadi teman petani 

dalam menggarap sawah dan ladangnya. Adapun ukiran 

buliran padi hanya merupakan simbol bahwa Landa’ ini 

merupakan tempat penyimpanan padi.  
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Pada bagian bawah bareang terdapat balok melintang 

yang memiliki lubang pada bagian tengah sebagai tempat 

pa’joli panglacak (pasak pengunci pintu), balok ini juga 

berfungsi sebagai penguat dari balok pesa’pi. Untuk bagian 

lantai menggunakan material papan kayu yang pada 

bagian ujung kanan terdapat papan kayu yang lebih 

menonjol ke depan sebagai tempat sandarnya pelalan 

(tangga) dan pijakan sebelum memasuki Landa’. Pelalan ini 

sifatnya temporari jadi setelah dipakai ditempatkan di sisi 

kanan Landa’ dekat bareang di atas balok Pattolo 

 

Super-structure 

 

 
 

Gambar: Bentuk dan Struktur atap Landa’ 

Keterangan: 
 1. Petuo para, 2. Lindo para, 3. Tanduk kelang, 4. Bara’na, 5. Ballo petuo, 6. 
Kaso, 7. Passambo. 
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Atap Landa’ berbentuk pelana dengan masing-

masing ujung bagian atas menjorok kedepan, sehingga 

akan berbentuk trapesium bila dilihat dari samping dan 

berbentuk heksagon bila dilihat dari atas. Sistem 

konstruksi pada Dea Landa’ menggunakan sistem rangka 

dan bidang yang disusun sehingga menghasilkan suatu 

sistem struktur yang dapat memikul beban dari atap. 

Sistem konstruksi Dea landa terdiri dari sambungan takik, 

ikat dan lubang. 

Susunan dari struktur Landa’ ini terdiri dari balok 

kaso yang bertumpu pada balok bara’na dan passambo 

dengan sambungan ikat. Untuk menopang dan 

memperkokoh balok passambo terdapat balok petuo dengan 

sistem takik yang tegak lurus bertumpu pada balok 

pa’dongko dan tanduk kelang (balok dirangkai berbentuk 

segitiga) pada bagian muka depan dan belakang atap yang 

juga berfungsi sebagai balok penjepit dari timbo sebagai 

penutup depan dan belakang atap. Balok tanduk kelang 

bertumpu pada lindo para yang memiliki motif ukiran 

tanduk kerbau dan buliran padi. Untuk menopang atap 

yang menjorok kedepan terdapat petuo para yang 

bertumpu pada Pattolo’ menerus ke lindo para sampai ke 
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balok passambo. Pada bagian depan petuo para terdapat ballo 

petuo yang memiliki motif ulir lengkung, selain sebagai 

elemen estetik juga sebagai balok pengunci antara balok 

lindo para dengan petuo para. Untuk material penutup atap 

menggunakan Dea bangkawan (atap ilalang) yang biasa 

dikombinasikan dengan Dea bulu’ (atap ijuk) pada bagian 

bubungan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Struktur dan konstruksi atap Landa’ 

 

Landa’ merupakan sebutan lumbung untuk Suku Duri 

Kendenan.  Berbentuk persegi panjang dengan 4 buah 

tiang dari kayu banga, ± 40 – 60 cm di atas permukaan 

tanah difungsikan sebagai sali (Balai-Balai) tempat 

masyarakat melakukan interaksi sosial. Atap menjorok 

kedepan tapi materialnya atap sudah mengalami 
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perubahan yang tadinya menggunakan atap ilalang 

sekarang sudah menggunakan atap seng. Terdapat ragam 

hias pada balok petuo dan pesa’pi berupa ornamen serta 

pada bagian lindo para dan bareang berupa ukiran tanduk 

kerbau. Letak Landa’ ini berada di dekat rumah, baik itu di 

depan, belakang, samping kanan atau samping kiri bola. 

Karakteristik Landa’ secara vertikal terbagi atas tiga 

bagian utama, yaitu: bagian kaki/bawah (Bala Landa’), 

bagian badan lumbung/tengah (Kale Landa’), dan bagian 

kepala/atas (Dea Landa’). Bagian Bala Landa berfungsi 

sebagai sali (Balai-Balai), ruang interaksi sosial dari 

masyarakat. Bala Landa’ menggunakan sistem struktur 

rangka kolom (ariri banga) dan balok (Pattolo’-garasang) 

yang diperkuat dengan adanya balok anak (tuma’bak). 

Sistem konstruksi menggunakan sistem tumpu dan pen 

berlubang. Bagian Kale Landa’ berfungsi sebagai tempat 

menyimpan meras merah dan ketan merah (pulu’ mandoti). 

Kale Landa’ menggunakan sistem struktur dan konstruksi 

siamma. Sistem ini sama fungsinya dengan dinding 

pemikul beban, yang membedakan adalah bahan dan 

penyusun dinding ini terbuat dari susunan papan. 

Sedangkan bagian Dea Landa’ berfungsi sebagai 
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penutup dari seluruh struktur Landa’. Sistem struktur Dea 

Landa’ menggunakan rangka balok dan bidang. Sistem 

konstruksi mengunakan sistem tumpuk, takik dan pen 

lubang. 

Pengetahuan dan proses rancang bangun dari Landa’ 

sendiri sarat akan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk 

tanggap terhadap bencana. Beban-beban struktural pada 

Landa’ adalah beban gravitasi bumi yang bekerja secara 

vertikal pada struktur. Beban ini meliputi beban mati dan 

beban hidup yang disebabkan oleh adanya gaya tarik 

bumi. Beban lateral angin dan gempa bumi adalah beban 

hidup yang bekerja secara horizontal pada struktur. 

Ketika terjadi beban akibat hembusan angin struktur 

tersebut akan bergoyang ke arah samping, begitu pula 

ketika terjadi gempa bumi tanah tempat didirikannya 

struktur Landa’ akan cepat bergoyang ke arah samping. 
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Jejak Arsitektural Asli 
Rumah Tradisional Duri  
 

Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut 

dikhawatirkan akan mengurangi bahkan dapat 

menghilangkan keaslian, keunikan dan keindahan yang 

sebetulnya justru menjadi daya tariknya. Proses atau 

kecenderungan semacam itu berlangsung di banyak 

tempat termasuk di Desa Kendenan yang bila kita telusuri 

lebih jauh lagi bisa dikatakan perwujudan arsitektur 

tradisional Duri yang asli sudah hilang.  

Dusun Awo dan Dusun Rumanden, Desa Kendenan, 

Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Propinsi 

Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan salah satu dari 15 

desa di wilayah Kecamatan Baraka yang terletak 13 km ke 

arah Timur dari ibukota Kecamatan Baraka, dengan luas 

wilayah ± 60 ha dan kondisi togografi berupa perbukitan. 

Konon, wilayah ini adalah kerajaan Duri tempo dulu. 
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Secara visual dapat kita lihat dari fasade rumah yang 

mirip dengan fasade rumah tradisional Bugis, tapi di satu 

sisi juga terdapat lumbung yang mirip dengan lumbung 

Toraja. Rekam sejarah yang mengindikasikan interaksi 

antara Suku Duri, Suku Toraja dan Suku Bugis.  

Rumah tradisional Duri di Dusun Awo dan Dusun 

Rumanden, Desa Kendenan sebanyak 223 unit rumah. 

Menelisik bangunan rumah tradisional Duri di dalam 

tapaknya dengan kriteria, yakni: Tahun mendirikan 

rumah yang berbeda, Orientasi Utara-Selatan atau Timur-

Barat, Memiliki atau tidak memiliki lumbung, dan 

Dibangun oleh pande bola yang berbeda, dan di peroleh 

tujuh rumah; lima kasus berada di Dusun Awo dan dua 

kasus berada di Dusun Rumanden.  
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N
o 

Rumah 
Tahun 

mendirikan 
rumah 

Orientasi 
rumah 

Kepemilikan 
lumbung 

Pande bola 

1 Rumah Pak Pasa 1940 Utara-Selatan Memiliki 
lumbung 

Ambe’ 
Badduha 

2 Rumah Pak 
Baco 

1973 Utara-Selatan Memiliki 
lumbung 

La Kolli 

3 Rumah Indo’ 
Midi 

1980 Utara-Selatan Memiliki 
lumbung 

Ambe’ 
Giman 

4 Rumah Pak 
Gunawan 

1986 Utara-Selatan Memiliki 
lumbung 

Ambe’ Ari 

5 Rumah Pak 
Mustari 

1996 Timur-Barat Tidak memiliki 
lumbung 

Pandile 

6 Rumah Pak 
Ansar Ahmad 

1997 Utara-Selatan Tidak memiliki 
lumbung 

Ari 

7 Rumah Pak 
Bakri 

2006 Utara-Selatan Memiliki 
lumbung 

Kasiran 

 

Penentuan Informan kunci dilakukan secara purposive 

berdasarkan kategori: 

1. Keturunan Raja Buntu Batu sekaligus sejarahwan dan 
budayawan Duri sebanyak dua orang, yakni Puang 
Muh. Djafar dan Puang Mustamin Amir 

2. Tokoh masyarakat sebanyak tiga orang, yakni: 
a. Kepala Desa Kendenan. 
b. Tokoh agama 
c. Tokoh adat atau orang yang dituakan. 

3. Pande bola yang dikenal setanah Duri sebanyak satu 
orang dalam hal ini Haji Ambe Ari. 



 

| 78 

Zulkarnain AS 

Kecenderungan wujud arsitektur tradisional rumah 

Duri terhadap arsitektur tradisional Bugis dan Toraja di 

Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, 

diperoleh dalam tiga tahap yaitu:  

1. Mengidentifikasi wujud arsitektural asli rumah 

tradisional Duri di Desa Kendenan Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang Teknik analisis menggunakan 

teknik matriks arsitektural.  

2. Menjelaskan perkembangan kecenderungan wujud 

fisik arsitektur tradisional rumah Duri terhadap 

arsitektur tradisional Duri asli, Bugis dan Toraja di 

Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang. Teknik analisis menggunakan teknik 

matriks arsitektural.  

3. Merumuskan aspek-aspek non fisik yang 

mempengaruhi perkembangan kecenderungan 

arsitektur tradisional rumah Duri terhadap arsitektur 

tradisional Duri asli, Bugis dan Toraja di Desa 

Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

Teknik analisis menggunakan teknik matriks 

arsitektural. 
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Kecenderungan wujud arsitektural asli rumah 

rumah Duri di Desa Kendenan Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang secara fisik, sama kuat dipengaruhi 

oleh arsitektur tradisional Bugis dan Toraja. 

Dari aspek non fisik dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Historis 

Variabel-variabel yang disebabkan oleh aspek 

historis adalah: 

1) Bentuk rumah 

Bentuk rumah yang segi empat panjang yang mirip 

dengan bentuk rumah tradisional Bugis maupun Toraja 

berasal dari sejarah panjang hubungan ke tiga suku ini. 

2) Bentuk atap 

Bentuk atap segitiga pelana dipengaruhi oleh 

arsitektur tradisional Bugis yang dibawa oleh Kerajaan 

Bone pada tahun 1595. 

3) Lumbung 

Menurut sejarah wilayah dari Duri dan Toraja 

dulunya adalah satu rumpun kerajaan, sehingga bisa 
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dikatakan bahwa budaya maupun bentuk arsitektural 

dulunya satu. Hal ini terlihat dari model lumbung Duri 

yang mirip dengan model lumbung Toraja. 

b. Religi 

Variabel-variabel yang disebabkan oleh aspek religi 

adalah: 

1) Bentuk rumah 

Unsur religi berupa kepercayaan dan keyakinan 

terhadap falsafah dasar masing-masing suku. Suku Bugis 

dengan falsafah sulapa eppana ogie (segi 4 orang Bugis) yang 

menjadi ukuran keseimbangan hidup dan menganggap 

alam raya persegi empat dengan empat mata angin. Oleh 

karena itu, rumah Bugis sebagai mikro kosmos harus 

berbentuk segi empat. Hal ini sejalan dengan Abidin (1969) 

dalam Saing (2010) bahwa pandangan hidup orang Bugis-

Makassar ini menunjukkan pada usaha untuk 

menyempurnakan diri yang diajarkan turun-temurun 

secara lisan. Begitu pula pada falsafah Suku Toraja, 

menurut Syafwandi (1993) Suku Toraja mengenal falsafah 

aluk a’pa oto’na, yang terdiri dari hidup, kehidupan 

manusia, kemuliaan Tuhan dan adat atau kebudayaan. 
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Falsafah inilah yang kemudian muncul sebagai bentuk 

dasar rumah Toraja denga bentuk empat persegi panjang. 

2) Tata ruang dalam 

Pola ruang dari rumah rumah Duri tidak lepas dari 

falsafah sulapa pa’, begitu pula penempatan ruang-ruang 

private yang dianggap sacral. 

3) Struktur dan konstruksi 

Kaitan faktor religi terhadap variabel struktur dan 

konstruksi lebih pada aturan ukuran pada beberapa 

elemen struktur. misalnya mitosnya ganjil itu sama 

dengan hidup, bila genap diartikan sebagai mati dan 

rezeki penghuni bisa pas-pasan.  

4) Tangga  

Kepercayaan terhadap mitos genap dan ganjil 

berimplikasi pada penerapan jumlah anak tangga yang 

selalu ganjil, baik pada rumah Duri, Bugis maupun Toraja. 

5) Ragam hias 

Penggunaan kepala kerbau dan ukiran tanduk 

kerbau diyakini bisa mendatangkan kesejahteraan, 

kesuburan dan penolak kejahatan. Hal ini sejalan dengan 
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Van der Hoop (1949) dalam Saing (2010) bahwa nenek 

moyang bangsa Indonesia dalam zaman batu muda 

(neolitikum) sudah mengenal kerbau sebagai binatang 

keramat.  

6) Orientasi bangunan 

Adanya kepercayaan alluk todolo yang berimplikasi 

pada orientasi rumah yang menghadap Utara-Selatan. 

c. Interaksi budaya 

Adanya hubungan secara sosial maupun ekonomi 

antara warga suku Duri Desa Kendenan dengan warga 

suku Toraja dan Bugis menghasilkan informasi baru baik 

dari segi model maupun teknologi bangun hal ini tentunya 

berimplikasi pada perlakuan wujud bangunan rumah. 

Adapun variabel-variabel yang disebabkan oleh aspek 

interaksi budaya adalah: bentuk rumah, bentuk atap, tata 

ruang dalam, stuktur dan konstruksi, dan tangga. 

d. Letak geografis 

Variabel-variabel yang disebabkan oleh aspek letak 

geografis adalah: 

1) Struktur dan konstruksi 
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Melihat secara geografis letak Duri dan Toraja yang 

berdekatan sehingga kesamaan budaya begitu pula 

metode konstruksi bisa sama pula, hal ini dapat kita lihat 

pada penggunaan tiang utama dan tiang bantu. 

2) Tangga 

Tangga tanpa pengangan tangan dengan jumah anak 

tangga ganjil mirip dengan arsitektur tradisional Toraja. 

Proses pengaplikasian model tangga seperti ini boleh jadi 

karena faktor letak geografis yang berdekatan. 

3) Ragam hias 

Adanya penggunaan dan perletakan kepala kerbau, 

begitu pula ornamen tanduk kerbau yang sama dengan 

ragam hias pada rumah tradisional Toraja menandakan 

bahwa jarak atau lokasi juga berperan penting dalam 

kesamaan pola ini. 

4) Lumbung 

Penggunaan lumbung yang mirip dengan lumbung 

Toraja dipengaruhi oleh letak geografis Duri dan Toraja 

yang berdekatan sehingga kesamaan budaya bisa saja 

terjadi. 
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Dari penjabaran aspek non fisik tersebut dan juga 

merujuk pada matriks analisis pada lampiran 1 (hal. 175) 

maka dapat disimpulkan bahwa yang paling kuat 

mempengaruhi kecenderungan wujud arsitektural asli 

rumah tradisional Duri terhadap arsitektur tradisional 

Toraja dan Bugis secara non fisik adalah aspek religi, yang 

kuat mempengaruhi  adalah aspek interaksi budaya, yang 

lemah mempengaruhi adalah aspek letak geografis dan 

yang paling lemah mempengaruhi adalah aspek historis. 

Dari segi penamaan arsitektural (lihat lampiran 2, 

hal. 181) dapat disimpulkan bahwa penamaan unsur-

unsur pada rumah tradisional Duri paling kuat pada 

bahasa asli Duri, kuat dipengaruhi oleh Toraja dan lemah 

dipengaruhi oleh Bugis. Hal ini dikarenakan masyarakat 

Duri memiliki bahasa dan penamaan sendiri terhadap 

benda-benda keseharian mereka. 
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Kecenderungan Arsitektur 
Tradisional Rumah Duri  
 

Kecenderungan Wujud Fisik 

 

Kecenderungan wujud fisik ini merupakan hasil dari 

pengamatan dan analisis yang di tinjau dari pelbagai 

aspek. Kecenderungan bentuk rumah tradisional Duri di 

Desa Kendenan terhadap bentuk rumah tradisional Duri 

asli, Toraja dan Bugis paling kuat kecenderungannya ke 

arsitektur tradisional Bugis. Hal ini terlihat dari ketujuh 

sampel yang secara bentuk rumah mirip dengan bentuk 

rumah tradisional Bugis. 

Kecenderungan bentuk atap rumah tradisional Duri 

di Desa Kendenan terhadap bentuk atap rumah tradisional 

Duri asli, Toraja dan Bugis paling kuat kecenderungannya 

ke arsitektur tradisional Bugis. Hal ini terlihat dari ketujuh 

sampel yang secara bentuk atap mirip dengan atap rumah 

tradisional Bugis 
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Kecenderungan tata ruang dalam rumah tradisional 

Duri di Desa Kendenan terhadap tata ruang dalam pada 

rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis sama kuat 

kecenderungannya ke arsitektur tradisional Duri asli dan 

Bugis. Hal ini terlihat dari pembagian ruang yang terdiri 

dari tiga bagian yaitu ruang depan, ruang tengah dan 

ruang belakang. 

Kecenderungan struktur dan konstruksi rumah 

tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap struktur dan 

konstruksi pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan 

Bugis paling kuat kecenderungannya ke arsitektur 

tradisional Bugis dan lemah kecenderungannya ke 

arsitektur tradisional Duri asli.  

Kecenderungan tangga rumah tradisional Duri di 

Desa Kendenan terhadap tangga pada rumah tradisional 

Duri asli, Toraja dan Bugis paling kuat kecenderungannya 

ke arsitektur tradisional Duri asli, kuat kecenderungannya 

ke arsitektur tradisional Toraja dan lemah 

kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis.  

Kecenderungan ragam hias rumah tradisional Duri 

di Desa Kendenan terhadap ragam hias pada rumah 
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tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis paling kuat 

kecenderungannya ke arsitektur tradisional Duri asli dan 

lemah kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis.  

Kecenderungan ragam hias rumah tradisional Duri 

di Desa Kendenan terhadap ragam hias pada rumah 

tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis paling kuat 

kecenderungannya ke arsitektur tradisional Duri asli dan 

sama-sama lemah kecenderungannya ke arsitektur 

tradisional Bugis dan Toraja.  

Kecenderungan lumbung rumah tradisional Duri di 

Desa Kendenan terhadap lumbung pada rumah 

tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis paling kuat 

kecenderungannya ke arsitektur tradisional Duri asli, kuat 

kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis dan 

lemah kecenderungannya ke arsitektur tradisional Toraja. 

Dari kesimpulan masing-masing variabel tersebut 

maka dapat diakumulasikan bahwa perkembangan 

kecenderungan wujud fisik arsitektur tradisional rumah 

Duri di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang paling kuat kecenderungannya ke arsitektur 

tradisional Bugis, kuat kecenderungannya ke arsitektur 
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tradisional Duri asli dan lemah kecenderungannya ke 

arsitektur tradisional Toraja. 

 

Kecendrungan Non Fisik  

Aspek non yang mempengaruhi perkembangan 

kecenderungan arsitektur tradisional rumah Duri 

terhadap arsitektur tradisional Bugis dan Toraja di Desa 

Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 

dijelaskan dalam pelbagai kecenderungan 

Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Aspek religi, tercermin dari bentuk segi empat 

panjang yang diadopsi dari falsafah sulapa’ pa’.  

b. Aspek historis, adanya afiliasi antara kerajaan Duri 

Buntu Batu dengan kerajaan Bugis Bone yang 

secara tidak langsung juga mengakibatkan adanya 

akulturasi budaya bangun rumah termasuk dalam 

bentuk rumah, dan adanya kecemasan dari warga 

Desa Kendenan untuk membangun rumah dengan 

bentuk rumah tradisional Duri terkhusus pada 

kasus satu dan kasus dua. Saat periode 
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pemberontakan DI/TI, TNI beranggapan bahwa 

rumah-rumah tradisional Duri merupakan basis 

dari gerombolan pemberontakan Kahar Muzakkar. 

c. Interaksi budaya, meliputi hubungan  sosial  dan 

ekonomi warga Desa Kendenan dengan Suku 

Bugis yang secara tidak langsung juga memberikan 

informasi baru terhadap bentuk-bentuk rumah. 

Perubahan-perubahan ini sejalan dengan 

Malinowski dalam Poerwanto (2000) mengatakan 

bahwa perubahan disebabkan oleh faktor dan 

kekuatan spontan yang muncul dalam komunitas 

melalui kontak dengan kebudayaan yang berbeda. 

Aspek non fisik yang mempengaruhi bentuk rumah 

tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap bentuk 

rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah sama-

sama kuat dipengaruhi oleh aspek religi dan interakasi 

budaya, dan lemah dipengaruhi oleh aspek historis.  

Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Aspek historis, adanya kecemasan dari warga Desa 

Kendenan untuk membangun rumah dengan bentuk 

atap sama dengan bentuk atap rumah tradisional Duri 

saat periode pemberontakan DI/TI, yang dianggap 
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oleh TNI ikut membantu pemberontakan Kahar 

Muzakkar. 

b. Interaksi budaya, meliputi hubungan  sosial  warga 

Desa Kendenan dengan suku Bugis yang secara tidak 

langsung juga memberikan informasi baru terhadap 

bentuk atap yang low cost bila dibandingkan dengan 

budget dikeluarkan warga bila menggunakan atap 

dengan model atap Duri asli.  

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

aspek non fisik yang mempengaruhi bentuk atap rumah 

tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap bentuk atap 

rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah 

paling kuat dipengaruhi oleh aspek interaksi budaya dan 

lemah dipengaruhi oleh aspek historis. Aspek-aspek 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Aspek religi, dilihat dari penggunanan jumlah 

lantang yang harus ganjil.  

b. Interaksi budaya, meliputi hubungan  sosial  warga 

Desa Kendenan dengan suku Bugis yang secara 

tidak langsung juga memberikan informasi baru 

terhadap penataan ruang dalam. Perubahan 

mencolok yang terjadi dari ketujuh rumah dalam 
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penataan ruang dalam adalah sama sekali tidak 

ditemukan tambing sebagai ruang peralihan. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

aspek non fisik yang mempengaruhi tata ruang dalam 

rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap tata 

ruang dalam pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan 

Bugis adalah sama kuat dipengaruhi oleh aspek religi dan 

intekasi budaya. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Aspek religi, dilihat dari metode penghitungan 

panjang ariri pangindo’na dan petuo yang sesuai 

dengan falsafah sulapa’ pa’ dalam hal ini: tanah, angin, 

air dan api.  

b. Interaksi budaya, meliputi hubungan  sosial  warga 

Desa Kendenan dengan suku Bugis yang secara tidak 

langsung juga memberikan informasi baru terhadap 

sistim struktur dan konstruksi. Hal ini dapat kita lihat 

dari struktur bawah rumah yang mana tidak lagi 

menggunakan tiang bantu, selain itu telah digunakan 

struktur kolom dari beton. Struktur lantai 

menggunakan balok bantu yang tidak terdapat pada 

arsitektur Duri asli dan juga dari beberapa kasus telah 
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menggunakan lantai cor utamanya pada bagian 

dapur. Selain itu juga terlihat dari konstruksi atap 

yang mirip dengan konstruksi atap rumah Bugis. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

aspek non fisik yang mempengaruhi struktur dan 

konstruksi rumah tradisional Duri di Desa Kendenan 

terhadap struktur dan konstruksi pada rumah tradisional 

Duri asli, Toraja dan Bugis adalah paling kuat dipengaruhi 

oleh aspek interaksi budaya dan lemah dipengaruhi oleh 

aspek religi.  Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Aspek religi, dapat dilihat dari jumlah anak tangga 

yang mesti ganjil antara 3, 5, 7, 9 11 buah anak tangga.  

b. Aspek historis yang secara turun temurun warga Duri 

menggunakan model tangga yang sama. 

c. Interaksi budaya, meliputi hubungan  sosial  warga 

Desa Kendenan dengan suku Bugis dan suku Toraja 

yang tercermin dari bentuk tangga baik yang 

menggunakan atau tidak menggunakan railing 

tangga, begitu pula penempatan ornamentasi pada 

reiling tangga.  
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d. Letak geografis, melihat jarak antara Duri dan Toraja 

yang berdekatan dan secara kultur hampir sama, 

memungkinkan menggunakan model tangga yang 

sama pula. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

aspek non fisik yang mempengaruhi tangga rumah 

tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap tangga pada 

rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah sama-

sama kuat dipengaruhi oleh aspek religi dan historis dan 

sama-sama lemah dipengaruhi oleh aspek interaksi 

budaya dan letak geografis.  Aspek-aspek tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Aspek religi, dapat dilihat dari penggunaan kepala 

kerbau di bagian petuo bola pada rumah pertama.  

b. Aspek historis disini adalah pengaruh dari 

pemberontakan Kahar Muzakkar yang melarang 

penggunakan media yang bisa menimbulkan 

bid’ah atau kemusrikan, seperti pemasangan 

kepala kerbau dan ornamentasi dari makhluk 

hidup. Hal inilah yang sangat mempengaruhi 

sehingga sampai sekarang sangat sedkit ditemukan 



 

 | 95 

Jejak Arsitektur Tradisional Duri 

penggunakan ragam hias pada bagian rumah di 

Desa Kendenan. 

c. Interaksi budaya, meliputi hubungan sosial warga 

Desa Kendenan dengan suku Bugis dan suku 

Toraja yang secara tidak langsung juga 

memberikan informasi terkait ragam hias yang bisa 

menambah keindahan rumah. Pengaruh dari suku 

Bugis terlihat pada penggunanaan susunan timpak 

laja, bentuk yang menyerupai tanduk kerbau di 

puncak bubungan, penggunaan ornamen flora 

pada bagian dinding dan railing lego-lego dan 

tangga. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

aspek non fisik yang mempengaruhi ragam hias rumah 

tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap ragam hias 

pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah 

paling kuat dipengaruhi oleh aspek historis, kuat 

dipengaruhi oleh aspek interaksi budaya dan lemah 

dipengaruhi oleh aspek religi.  

Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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a. Aspek religi, dapat dilihat dari enam rumah yang 

orientasi rumahnya menghadap Utara-Selatan 

yang merupakan bagian dari kepercayan nenek 

moyang atau aluk todolo, serta satu rumah yang 

orientasi rumahnya Timur-Barat yang merupakan 

bagian dari kepercayaan islam yang di bawah oleh 

suku Bugis. 

b. Letak geografis, melihat jarak antara Duri dan 

Toraja yang berdekatan dan secara kultur hampir 

sama, memungkinkan menggunakan orientasi 

rumah yang sama pula. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

aspek non fisik yang mempengaruhi ragam hias rumah 

tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap ragam hias 

pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah 

paling kuat dipengaruhi oleh aspek religi dan lemah 

dipengaruhi oleh aspek letak geografis.  

 Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Aspek historis, dari tujuh rumah dapat dua rumah 

yang tidak memiliki lumbung karena  lumbung di 
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Desa Kendenan diwriskan secara turun temurun. 

Sampai sekarang bentuk dari lumbung masih sama 

dengan bentuk lumbung tempo dulu, kalaupun 

ada yang berubah hanya pada bagian material atap 

dan tiang lumbung. 

b. Aspek religi, dapat dilihat dari penggunaan 

ornamentasi tanduk kerbau yang dipercayai bisa 

menambah kesuburan dan hasil panen. 

c. Interaksi budaya, meliputi hubungan  sosial  warga 

Desa Kendenan dengan suku Bugis yang 

memberikan informasi terkait penempatan hasil 

panen yang tidak hanya ditaruh di dalam 

lumbung.  

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

aspek non fisik yang mempengaruhi lumbung rumah 

tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap lumbung 

pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah 

paling kuat dipengaruhi oleh aspek historis, kuat 

dipengaruhi oleh aspek religi dan lemah dipengaruhi oleh 

aspek interaksi budaya.  

Berdasar pada masing-masing kesimpulan variabel 

tersebut maka dapat diakumulasikan bahwa aspek non 
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fisik yang mempengaruhi perkembangan kecenderungan 

arsitektur tradisional rumah Duri terhadap arsitektur 

tradisional Duri asli, Bugis dan Toraja di Desa Kendenan 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah sebagai 

berikut: yang paling kuat mempengaruhi adalah aspek 

interaksi budaya, yang kuat mempengaruhi adalah aspek 

religi, yang lemah mempengaruhi adalah aspek historis 

dan  yang paling lemah memperngaruhi adalah aspek 

letak geografis. 
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EPILOG: Kekinian Rumah 
Tradisional Duri di Desa 
Kendenan 
 

Wujud arsitektural asli rumah tradisional Duri di 

Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 

adalah berbentuk segi empat panjang dan atap segitiga 

sama kaki yang menjulang dengan pola simetris dan 

orientasi menghadap Utara-Selatan. Ditunjang oleh tiang 
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dan memiliki lumbung minimal satu unit disetiap 

rumahnya. 

Perkembangan kecenderungan wujud fisik 

arsitektur tradisional rumah Duri di Desa Kendenan 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah paling 

kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis, 

kuat kecenderungan ke arsitektur tradisional Duri asli dan 

lemah kecenderungan ke arsitektur tradisional Toraja. 

Aspek non fisik yang mempengaruhi perkembangan 

kecenderungan arsitektur tradisional rumah Duri 

terhadap arsitektur tradisional Bugis dan Toraja di Desa 

Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah 

aspek historis, aspek religi, aspek interaksi budaya dan 

aspek letak geografis. Dari keempat aspek tersebut, yang 

paling kuat mempengaruhi adalah aspek interaksi budaya, 

yang kuat mempengaruhi adalah aspek religi, yang lemah 

mempengaruhi adalah aspek historis dan yang paling 

lemah memperngaruhi adalah aspek letak geografis. 

Peran aktif dari pemerintah untuk melestarikan 

budaya yang adiluhung ini berupa rekonstruksi dan 
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pembangunan duplikasi rumah tradisional Duri agar bisa 

diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat Duri. 

Pengembangan kawasan budaya terpadu pada Desa 

Kendenan khususnya di wilayah Dusun Awo. Agar 

selanjutnya bisa menganalisis aspek kekeluargaan sebagai 

salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan 

wujud arsitektural Duri di Desa Kendenan. 

Rumah tradisional Duri di Desa Kendenan juga sama 

dengan rumah-rumah tradisional di daerah lain yang 

memiliki aturan atau pakem tertentu, sayangnya saat ini 

rumah-rumah tersebut telah mengalami transformasi dari 

wujud aslinya. Secara umum trasformasi ini dipicu oleh 

dua faktor yaitu: 

a. Faktor eksternal 

Pengaruh eksternal terdiri dari: 

1) Pengaruh dari Budaya Bugis yang dibawa oleh 

Kerajaan Bone yang berafiliasi dengan Kerajaan 

Batu Papan Butu Batu tahun 1595. 

2) Pengaruh pergejolakan antara TNI dengan 

gerombolan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar 

pada periode tahun 1951-1964. Pada periode ini 
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rumah raja (sallasa) dibakar serta harta kekayaan 

berupa benda pusaka dan emas di jual guna 

dijadikan  sebagai dana perjuangan DI/TII. Dilain 

sisi rumah-rumah tradisioanal Duri ikut juga 

dibakar oleh pasukan TNI karena dicurigai bahwa 

penghuninya ikut membantu perjuangan para 

pemberontak DI/TII. 

3) Pengaruh informasi mengenai model-model 

rumah baik yang dibawa oleh pendatang maupun 

informasi dari media cetak maupun elektronik. 

 
b. Faktor internal 

Pengaruh internal terdiri dari: 

1) Pengaruh dari kecemasan dari warga untuk 

membangun rumah Tradisional Duri saat dan 

pasca periode pemberontakan DI/TII. 

2) Pengaruh dari budaya yang dibawa oleh warga 

yang sering bepergian keluar dari kampung atau 

yang biasa pergi merantau dan adanya kawin-

mawin dari warga dengan orang luar yang secara 

tidak langsung juga membawa budaya dari luar. 
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Dari penyebab-penyebab tersebut sejalan dengan 

Soekanto (1982) Adapun sebab-sebab dari luar yang 

berpengaruh pada perubahan sosial dan kebudayaan 

adalah: lingkungan alam sekitarnya, peperangan, dan 

pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pendapat itu juga 

sejalan dengan Rapoport (1969) bahwa perubahan itu 

dipengaruhi oleh faktor: kemajuan secara sadar (hasrat), 

sikap (motivasi), pengaruh eksternal, pribadi yang 

menonjol, peristiwa dan tujuan  bersama. 
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Studi Kasus I 

  

Gambar: Rumah Pak Pasa 
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Rumah ini dimiliki oleh Pak Pasa dibangun pada 

tahun 1940 an, oleh pande bola Ambe Badduha.  

Rumah berbentuk persegi empat panjang dengan 

pola asimetris dan tipikal rumah panggung. Bila dianalisis 

secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai berikut: 

1) Secara fungsional tiang yang digunakan adalah 

tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu. 

2) Bagian kolong rumah tidak lagi difungsikan 

sebagai kandang kerbau sehingga tidak lagi 

menggunakan beberapa pattolo’ yang 

menggelilingi bagian bawah rumah. 

3) Sebelum mengalami perubahan rumah ini juga 

menggunkan lego-lego yang merupakan salah satu 

ciri dari rumah tradisional Bugis. 

4) Penempatan jendela pada badan rumah tidak 

hanya di bagian depan rumah, tapi juga di bagian 

samping kanan dan belakang rumah 
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Bentuk atap 

Bentuk atapnya sama dengan atap rumah panggung 

pada iklim tropis, dalam hal ini bentuk segitiga atap pelana 

dengan pola asimetris. Perubahan bentuk atap yang tidak 

sesuai dengan bentuk atap pada rumah Duri asli, 

dipengaruhi oleh pengalaman sejarah masa lalu dan juga 

faktor efisiensi budget, yang menurut mereka cost untuk 

atap rumah duri mahal.  

Hal ini sejalan dengan Rapoport (1969) bahwa 

perubahan itu dipengaruhi oleh faktor: kemajuan secara 

sadar (hasrat), sikap (motivasi), pengaruh eksternal, 

pribadi yang menonjol, peristiwa dan tujuan bersama. 

Tata ruang dalam 

Pada kurun waktu 1940-1985 rumah ini terdiri dari 4 

lantang dari depan dan 3 lantang dari samping. Bila 

melihat aturan adat, maka rumah ini telah keluar dari 

aturan filosofi dari rumah tradisional Duri, karena 

hitungan lantang berada pada matena atau hitungan 

ganjil. 

Secara horizontal pola denah awal ini asimetris 

dengan pembagian ruang sebagai berikut: 
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1) Ruang depan dan tengah yang difungsikan sebagai 

ruang tamu, ruang keluarga dan kamar tidur. Akan 

tetapi tidak terdapat ruang khusus setelah pintu 

yang disebut tambing. 

2) Ruang belakang digunakan sebagai ngenan 

(kamar) dan disampingnya digunakan sebagai 

dapur. 

3) Terdapat pula ruang tambahan dibagian depan 

yang disebut lego-lego sebagai teras dan tempat 

menerima tamu sebelum dipersilakan masuk ke 

dalam rumah. 

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1985 rumah 

ini mengalami mengalami perubahan dan bertahan 

sampai sekarang. Perubahannya adalah pelebaran rumah 

dengan menambahkan satu lantang, sehingga secara 

aturan adat peruntukan lantang telah memenuhi syarat. 

Selain itu perubahan lainnya adalah dengan 

menghilangkan lego-lego, memindahkan letak tangga dan 

dapur. 

Struktur dan konstruksi 

Pada bagian paling bawah menggunakan batu cadas 

sebagai landasan (pa’tumpak batu) bagi tiang. Tiang 
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berbentuk persegi dari bahan kayu besi dengan ukuran 

14/14 dan tinggi 450 cm, bila dikonversi ke ukuran jengkal 

maka tingginya ±23 jengkal yang secara hitungan adat 

telah memenuhi syarat karena ujung atas tiang kena pada 

hitungan ganjil (tuona) dan hitungan air (falsafah 

sulapa’pa’). 

Tiang-tiang (ariri) diperkuat oleh balok garasang 

5/15, pattolo 5/15, pa’dongko 5/15 dan bara’na 5/15, bahan 

dari balok ini dari kayu besi. Hal yang berbeda dengan 

rumah tradisional Duri adalah adanya balok 5/5 semacam 

tuma’bak yang menusuk ke dalam ariri, yang pada rumah 

Bugis disebut pate’. Jumlah balok lantai (tuma’bak) yang 

digunakan sesuai dengan aturan dalam hal ini ganjil. 

Material dinding dari panil kayu yang disusun dan 

dijepit oleh balok pesa’pi. Material atap menggunakan seng 

dan pada bagian timbo menggunakan kamacca. Konstruksi 

atap ditunjang dengan adanya balok petuo 12/12dengan 

panjang 210 cm, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka 

ukurannya ± 11 jengkal, dan ujung atas petuo akan kena 

dengan hitungan ganjil (tuona). Balok kuda-kuda (kaso) 

6/12, balok gording (pakkalang) 5/7 juga diambil dari kayu 

jati. 
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Tangga 

Awal pembangunannya posisi tangga rumah ini 

melintang dari kiri ke kanan fasad bangunantanpa 

menggunakan pegangan tangan yang dihubungkan oleh 

lego-leg¬o. Setelah adanya perubahan tangga dipindahkan 

ke lantang yang ke empat, dengan orientasi Utara-Selatan 

menusuk ke badan rumah. Adapun jumlah anak tangga 

yang digunakan sebanyak tujuh buah anak tangga. 

Penggunaan jumlah anak tangga yang ganjil telah sesuai 

dengan aturan dari rumah tradisional Duri. 

Ragam hias 

Awal pembangunannya rumah ini menggunakan 

tanduk kerbau sebagai ornamen yang diletakkan di petuo 

rumah, akan tetapi lambat laun tanduk-tanduk kerbau ini 

hanya disimpan di atas tapan bersama dengan beberapa 

perkakas rumah tangga yang tidak digunakan. 

Orientasi bangunan 

Orientasi bangunan rumah bila di lihat dari orientasi 

atap menghadap Utara-Selatan. Bila dilihat dari jalan 

dusun maka orientasinya adalah Timur-Barat. Akan tetapi 

sejalan dengan bertambahnya populasi penduduk 
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ditunjang dengan kondisi topografi perbukitan maka 

orientasi Utara-Selatan tidak menjadi keharusan lagi, 

orientasi rumah lebih mengikuti kondisi topografi tanah. 

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Snyder dan 

Catanese (1985) dalam Ronald (2008) bahwa pemahaman 

tentang unsur-unsur alam dari tempat bangunan dan 

lokalitasnya (iklim, air, bumi, topografi, vegetasi, dan 

kehidupan hewan) adalah penting bagi rancangan tempat. 

Lumbung 

Lumbung berada di depan rumah dengan orientasi 

Timur-Barat, model lumbung yang digunakan adalah 

landa’ lombon. Lumbung ini telah berumur ratusan tahun 

yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem struktur 

pada lumbung ini menggunakan sistem dinding pemikul 

dengan kolom-kolom rangka. Terdiri dari empat buah 

tiang bulat dari kayu banga dengan jarak 103 x 140 cm. 

Dinding-dinding disusun satu sama lain dengan 

sambungan pada masing-masing sisi dengan pengikat 

utama yang dinamakan pesa’pi, material yang digunakan 

dari kayu dan bambu.  



 

| 112 

Zulkarnain AS 

Konstuksi pada atap menggunakan balok kaso, petuo dan 

pattukka. Bagian yang berubah pada material penutup atap 

yang menggunakan seng dan beberapa material lain 

diganti karena sudah lapuk.ragam hias terdapat pada 

bagian petuo dan lindo para dengan menggunakan pola-

pola geometri. 
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Studi Kasus II 

 

  

Gambar: Rumah Pak Baso, 2012 
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Rumah ini dimiliki oleh Pak Baco, dibangun pada 

tahun 1973 an, oleh pande bola La Kolli, akan tetapi rumah 

ini dianggap sebagai bola tonggo (rumah besar) atau 

rumah adat, karena sejarahnya di atas tapak ini sebelum 

adanya perubahan berdiri rumah Duri pertama di Desa 

Kendenan yang dibangun oleh Ditolatau. Rumah ini 

mengalami 4 kali perubahan hingga saat ini. Perubahan 

pertama dan kedua dikarenakan adanya pembakaran 

secara sengaja oleh TNI saat penghapusan gerombolan 

kahar muzakkar. Pada perubahan ketiga sekitar tahun 

1950an,  rumah ini mengalami tranformasi dari bentuk asli 

rumah trandisional Duri ke bentuk rumah yang mirip 

dengan rumah Bugis, perubahan ini besar ini salah satu 

penyebabnya karena adanya traumatik dari pemilik 

rumah dari kejadian pembakaran sebelumnya. Terakhir 

perubahannya pada tahun 1973 an, oleh pande bola La 

Kolli, alasan pemilik rumah merubahnya karena 

menginginkan model rumah yang lebih baik menurut 

mereka. 

Rumah berbentuk persegi empat panjang, dengan 

pola asimetris dan tipikal rumah panggung. Secara umum 

bentuk rumah lebih mengarah ke bentuk rumah Bugis. Bila 
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di analisis secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai 

berikut: 

a) Secara fungsional tiang yang digunakan adalah 

tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu. 

b) Bagian kolong rumah difungsikan sebagai tempat 

memelihara ayam, menyimpan kayu bakar dan 

beberapa alat pertanian dan juga terdapat kamar 

mandi/wc. 

c) Penempatan jendela pada badan rumah tidak 

hanya di bagian depan rumah, tapi juga di bagian 

samping kanan dan belakang rumah. 

d) Terdapatnya lego-lego yang merupakan salah satu 

ciri dari rumah tradisional Bugis. Lego-lego ini 

terletak di bagian depan rumah dilengkapi dengan 

tempat duduk, difungsikan sebagai ruang 

peralihan sebelum masuk ke dalam rumah dan ke 

kamar mandi, dan juga sebagai tempat mejemur 

pakaian. Adanya ruang tambahan ini tidak sesuai 

dengan aturan dari rumah tradisional Duri. 
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Bentuk atap 

Bentuk atapnya sama dengan atap rumah panggung 

pada iklim tropis, dalam hal ini bentuk segitiga atap pelana 

dengan pola asimetris.  

Tata ruang dalam 

Rumah ini terdiri dari 5 lantang dari depan dan 3 

lantang dari samping. Bila melihat aturan adat, maka 

penerapan jumlah lantang pada rumah ini telah sesuai dari 

aturan filosofi dari rumah tradisional Duri. 

Secara horizontal pembagian ruang pada rumah ini 

terdiri dari: 

a) Ruang depan difungsikan sebagai ruang tamu, dan 

dapur pada lantang ujung kiri rumah. Penempatan 

dapur pada ruang depan tidak sesuai dengan 

aturan dari rumah tradisional Duri, yang 

seharusnya berada pada ruang belakang. 

b) Ruang tengah difungsikan sebagai ruang keluarga. 

c) Ruang belakang terdapat dua unit kamar tidur. 
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Struktur dan konstruksi 

Sistem struktur menggunakan sistem rangka. Pada 

bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai 

landasan bagi tiang. Tiang yang digunakan dari bahan 

kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 452 cm 

sebanyak 24 buah, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka 

tingginya ±23 jengkal yang secara hitungan adat telah 

memenuhi syarat falsafah sulapa’pa’. 

Agar ariri bisa berdiri kokoh, maka dikuatkan 

dengan balok garasang 5/15, pattolo 5/15, pa’dongko 5/15 

dan bara’na 5/15, bahan dari balok ini dari kayu besi. 

Metode pemasangan balok-balok ini sama dengan metode 

pemasangan balok-balok rangka pada rumah tradisional 

Duri. Bagian yang paling menonjol adalah pada 

pemasangan balok pa’dongko berada di atas ariri dan 

dikuatkan dengan pasak (pa’joli) sebagai pengunci. 

Pada konstruksi lantai menggunakan balok tuma’bak 

5/5 sebagai landasan papan kayu sebagai lantai. Jumlah 

dari tuma’bak ini masing-masing 7 buah ditiap lantang, 

kecuali pada bagian lego-lego menggunakan 5 buah 
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tuma’bak. Jumlah balok lantai yang ganjil ini telah sesuai 

dengan aturan adat dari rumah tradisional Duri. 

Material dinding luar dari panil kayu yang disusun 

dan dijepit oleh balok pesa’pi, sedangkan untuk dinding 

ngenan menggunakan tripleks. Pada dinding ini terdapat 

bukaan berupa pintu dan jendela. Jumlah jendela 

sebanyak 8 unit, terdiri dari 3 unit jendela kaca naco 

dikombinasikan dengan jendela kaca mati yang di pasang 

di dinding sebelah kanan rumah dan 5 unit jendela kaca 

naco yang dipasang di dinding bagian depan, belakang, 

dan samping kiri rumah.  

Konstruksi atap secara umum mirip dengan 

konstruksi atap pada rumah tradisional Duri yang tidak 

menggunakan balok skor, balok sokong dan balok apit. 

Konstruksi atap ditunjang dengan adanya balok petuo 

12/12 dari kayu besi dengan panjang 180 cm, bila 

dikonversi ke ukuran jengkal maka ukurannya ± 9 jengkal, 

dan ujung atas petuo akan kena dengan hitungan ganjil 

(tuona). Balok kuda-kuda (kaso) 6/12, dan balok gording 

(pakkalang) 5/7 menggunakan material dari kayu jati. 

Material untuk atap dan timbo kalaja menggunakan seng 
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Tangga 

Rumah ini memiliki 1 unit tangga, yang diletakkan 

melintang dari kiri ke kanan fasad bangunan tanpa 

menggunakan pegangan tangan yang dihubungkan oleh 

lego-leg¬o, dengan orientasi Timur-Barat.Jumlah anak 

tangga sebanyak 8 buah. Penerapan jumlah anak tangga 

yang genap menyalahi aturan dari rumah tradisional Duri. 

Ragam hias 

Pada rumah ini tidak ditemukan ragam hias. 

Orientasi bangunan 

Orientasi bangunan rumah bila di lihat dari orientasi 

atap menghadap Utara-Selatan.  Bila dilihat dari jalan 

dusun orientasi rumah menghadap Timur-Barat 

Lumbung 

Letak lumbung tidak berada di sekitar tapak rumah, 

akan tetapi berada di sekitar sawah pemilik rumah. Model 

lumbung yang digunakan adalah landa’ dengan orientasi 

Utara-Selatan.  
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Sistem struktur pada lumbung ini menggunakan sistem 

dinding pemikul dengan kolom-kolom rangka. Terdiri 

dari empat buah tiang bulat dari kayu banga dengan jarak 

110 x 140 cm. Dinding-dinding disusun satu sama lain 

dengan sambungan pada masing-masing sisi dengan 

pengikat utama yang dinamakan pesa’pi, material yang 

digunakan dari kayu dan bambu. Konstuksi pada atap 

menggunakan balok kaso, petuo dan pattukka. Bagian yang 

berubah adalah penggunaan seng pada material penutup 

atap yang sebelumnya menggunakan atap alang-alang. 
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Studi Kasus III 

  

Gambar: Rumah Indo’ Midi, 2012 
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Rumah ini dimiliki oleh Indo’ Mindi, dibangun pada 

tahun 1980, oleh pande bola Ambe Giman, dan 

penambahan dapur dan kamar mandi dari pasangan batu 

batu tahun 1999. 

Rumah berbentuk persegi empat panjang, dengan 

pola asimetris dan tipikal rumah panggung. Secara umum 

bentuk rumah lebih mengarah ke bentuk rumah Bugis. Bila 

dianalisis secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai 

berikut: 

a) Secara fungsional tiang yang digunakan adalah 

tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu. 

b) Bagian kolong rumah difungsikan sebagai tempat 

interaksi sosial dengan ditempatkannya bale-bale 

(salladang), gudang tempat menyimpan alat dan 

hasil pertanian dan juga terdapat kamar mandi. 

c) Penempatan jendela pada badan rumah tidak 

hanya di bagian depan rumah, tapi juga di bagian 

samping kanan dan belakang rumah. Jumlah 

jendela sebanyak 10 unit, terdiri dari 3 unit jendela 

kaca naco dikombinasikan dengan jendela kaca 

mati yang di pasang di dinding sebelah kanan 

rumah dan 7 unit jendela kaca naco yang dipasang 
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di dinding bagian depan, belakang, dan samping 

kiri rumah.  

d) Terdapatnya lego-lego yang berada pada bagian 

depan rumah, yang merupakan salah satu ciri dari 

rumah tradisional Bugis. 

e) Model atap tidak seperti model atap selayaknya 

pada rumah Duri, tapi menggunakan model atap 

safari. 

Bentuk atap 

Bentuk atapnya sama dengan atap rumah panggung 

pada iklim tropis, dalam hal ini bentuk segitiga atap pelana 

dengan pola asimetris.  

Tata ruang dalam 

Rumah ini terdiri dari 3 lantang untuk ruang depan, 

3 lantang untuk ruang tengah dan 4 lantang untuk ruang 

belakang. Bila melihat aturan adat, maka penerapan 

jumlah lantang pada rumah ini telah sesuai dari aturan 

filosofi dari rumah tradisional Duri. Secara horizontal 

pembagian ruang pada rumah ini terdiri dari: 
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a) Ruang depan difungsikan sebagai ruang tamu, dan 

terdapat satu kamar tidur. 

b) Ruang tengah difungsikan sebagai ruang keluarga. 

c) Ruang belakang terdapat dua kamar tidur, dapur 

dan satu kamar mandi. Pada bagian dapur ini 

terdapat oversteak 50 cm yang difungsikan sebagai 

tempat menyimpan alat-alat dapur. 

Struktur dan Konstruksi 

Sistem struktur menggunakan sistem rangka. Pada 

bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai 

landasan bagi tiang. Tiang yang digunakan dari bahan 

kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 503 cm 

sebanyak 18 buah, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka 

tingginya ±25 jengkal yang secara hitungan adat tidak 

memenuhi syarat falsafah sulapa’pa’, walaupun 

hitungannya ganjil tapi berada pada bagian tanah. 

Struktur ini di perkuat dengan adanya balok 

garasang 5/15, pattolo 5/15, pa’dongko 5/15 dan bara’na 

5/15, bahan dari balok ini dari kayu besi. Selain itu 

terdapat struktur bantu berupa pattolo bantu 5/10 yang 

ditopang oleh balok sompo-sompo 10/10.  
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Pada konstruksi lantai menggunakan balok tuma’bak 

5/5 sebagai landasan papan kayu sebagai lantai. Jumlah 

dari tuma’bak ini masing-masing 7 buah ditiap lantang, 

kecuali pada bagian lego-lego menggunakan 2 buah 

tuma’bak, begitu pula pada konstruksi tapan. Jumlah balok 

lantai yang ganjil ini telah sesuai dengan aturan adat dari 

rumah tradisional Duri. Material dinding luar dari panil 

kayu yang disusun dan dijepit oleh balok pesa’pi, 

sedangkan dinding kamar menggunakan tripleks untuk 

kamar tamu dan panil kayu untuk kamar keluarga. Pada 

bagian dapur dan kamar mandi menggunakan dinding 

batu batu dengan plasteran dan untuk gudang yang 

berada dibawah rumah menggunakan dinding bambu. 

Konstruksi atap ditunjang dengan adanya balok 

petuo 12/12 dari kayu besi dengan panjang 175 cm, bila 

dikonversi ke ukuran jengkal maka ukurannya ± 9 jengkal, 

balok kuda-kuda (kaso) 6/12, dan balok gording 

(pakkalang) 5/7 menggunakan material dari kayu jati. 

Material untuk atap dan timbo kalaja menggunakan seng. 
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Tangga 

Rumah ini memiliki 2 unit tangga yang terletak di 

depan dan belakang rumah. Tangga depan diletakkan 

menyamping sesuai dengan lebar rumah bagian depan 

dekat lego-lego dengan orientasi Timur-Barat dan 

memiliki 11 buah anak tangga. Tangga belakang 

diletakkan meyamping sesuai dengan lebar rumah bagian 

belakang dekat dapur dengan orientasi Timur-Barat dan 

memiliki 11 buah anak tangga. Penerapan jumlah anak 

tangga yang ganjil dan arah dari 2 unit tangga tersebut 

telah sesuai dengan aturan rumah tradisional Duri. 

Ragam Hias 

Ragam hias pada rumah ini terletak di railing lego-

lego. Pola-pola ornamentasi ini dinamakan tau-tau. 

Orientasi Bangunan 

Orientasi bangunan rumah bila di lihat dari timbo 

kalaja atap menghadap Utara-Selatan. Bila dilihat dari 

jalan dusun, orientasi rumah menghadap Utara-Selatan. 
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Lumbung 

Letak lumbung berada di samping kiri depan rumah 

dengan ukuran 130 x 160 cm dengan orientasi Utara-

Selatan. Sistem struktur pada lumbung ini menggunakan 

sistem dinding pemikul dengan kolom-kolom rangka. 

Terdiri dari 4 buah tiang utama dari kayu banga, dan 

sebuah  tiang bantu dari bambu. 

Adanya penambahan satu buah tiang bantu dari 

bambu pada lumbung ini karena dikhawatirkan balok 

bara’na tidak mampu menerima beban. Dinding-dinding 

lumbung disusun satu sama lain dengan sambungan pada 

masing-masing sisi dengan pengikat utama yang 

dinamakan pesa’pi, material yang digunakan dari kayu 

dan bambu, sedangkat atap dari material seng. 

Pada lumbung ini terdapat ragam hias berupa ukiran 

tanduk kerbau pada bagian lindo para lumbung. 
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Studi Kasus IV 

 

 

  

Gambar: Rumah Pak Gunawan, 2012 
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Rumah ini dimiliki oleh Pak Gunawan, dibangun 

pada tahun 1986, oleh pande bola Ambe Ari.  

Rumah berbentuk persegi empat panjang dengan 

pola asimetris dan tipikal rumah. Secara umum bentuk 

rumah lebih mengarah ke bentuk rumah Bugis. Bila 

dianalisis secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai 

berikut: 

a. Secara fungsional tiang yang digunakan adalah 

tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu. 

b. Memiliki lego-lego di depan rumah sebagai ruang 

peralihan sebelum masuk ke dalam rumah, dan 

lego-lego belakang sebagai ruang peralihan antara 

dapur dan kamar tidur yang ada di bawah rumah. 

c. Penempatan jendela pada bagian depan, samping 

kanan dan belakang rumah. 

Bentuk Atap 

Bentuk atap segi tiga atap pelana dengan pola 

asimetris, dan juga terdapat atap dengan plat beton. Hal 

yang unik pada sisi atap sebelah Utara yakni terdapatnya 

pintu keluar ke atap dak beton rumah 
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Tata Ruang dalam 

Rumah ini terdiri dari 2 lantang untuk lego-lego, 3 

lantang untuk ruang depan, 3 lantang untuk ruang tengah 

dan 3 lantang untuk ruang belakang. Bila melihat aturan 

adat, maka penerapan jumlah lantang pada rumah ini 

telah sesuai dari aturan filosofi dari rumah tradisional 

Duri.Pada rumah ini terdapat penambahan ruang pada 

bagian dapur dan kamar mandi. 

Secara vertikal pada rumah ini terdapat tiga ruang 

yang difungsikan yakni:   

a) Bawah rumah yang difungsikan sebagai kamar 

tidur, kamar mandi dan tempat mengangin-

anginkan kacang merah. 

b) Badan rumah sebagai tempat aktivitas utama. 

c) Atas rumah, memiliki tapan yang difungsikan 

sebagai tempat menjemur pakaian, hasil pertanian 

seperti kopi dan cengkeh, dan juga sebagai tempat 

meyimpan sebagian alat-alat pertanian. Di tapan 

ini juga terdapat akses ke luar dari tapan atap dak 

beton rumah. 
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Secara horizontal pembagian ruang pada rumah ini terdiri 

dari: 

a) Ruang depan difungsikan sebagai ruang tamu, dan 

terdapat satu kamar tidur. 

b) Ruang tengah difungsikan sebagai ruang keluarga 

dan ruang makan. 

c) Ruang belakang terdapat satu unit kamar mandi, 

tempat cuci, dapur bersih dan dapur tradisional 

dan satu kamar mandi. 

Struktur dan Konstruksi 

Sistem struktur menggunakan sistem rangka.Pada 

bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai 

landasan bagi tiang. Tiang yang digunakan dari bahan 

kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 451 cm 

sebanyak 16 buah, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka 

tingginya ±23 jengkal yang secara hitungan adat telah 

memenuhi syarat falsafah sulapa’pa’. terapat pula tiang 

ukuran 12/12 sebanyak 4 buah yang digunakan pada 

bagian lego-lego.  

Struktur ini di perkuat dengan adanya balok 

garasang 5/15, pattolo 5/15, pa’dongko 5/15 dan bara’na 
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5/15, bahan dari balok ini dari kayu besi. Selain itu 

terdapat struktur bantu berupa pattolo bantu 5/10 yang 

ditopang oleh balok sompo-sompo 10/10. Metode 

pemasangan balok pa’dongko dan bara’na masih mengikuti 

aturan dari rumah tradisional duri. 

Konstruksi lantai menggunakan balok tuma’bak 5/5 

sebagai landasan papan kayu sebagai lantai.Jumlah dari 

tuma’bak ini masing-masing 7 buah ditiap lantang, begitu 

pula pada konstruksi tapan. Jumlah balok lantai yang 

ganjil ini telah sesuai dengan aturan adat dari rumah 

tradisional Duri. Terdapat pula penggunaan plat lantai 

dari cor beton pada bagian dapur dan kamar mandi.  

Material dinding luar dari panil kayu yang disusun 

dan dijepit oleh balok pesa’pi (5/7). Sedangkan dinding 

kamar menggunakan tripleks dan panil kayu.Pada bagian 

dapur dan kamar mandi menggunakan dinding batu batu 

dengan plasteran, begitu pulapada kamar dan kamar 

mandi di bawah rumah. 

Konstruksi atap ditunjang dengan adanya balok 

petuo 12/12 dari kayu besi dengan panjang 209 cm, bila 

dikonversi ke ukuran jengkal maka ukurannya ± 11 
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jengkal, balok kuda-kuda (kaso) 6/12, dan balok gording 

(pakkalang) 5/7 menggunakan material dari kayu jati. 

Material untuk atap dan timbkalaja menggunakan seng. 

Tangga 

Rumah ini memiliki 3 unit tangga yakni tangga 

depan, tangga belakang dan tangga ke loteng. Tangga 

depan diletakkan di depan dekat lego-lego dengan 

orientasi Timur-Barat dan memiliki 3 buah anak tangga. 

Tangga belakang diletakkan meyamping sesuai dengan 

lebar rumah bagian belakang dekat dapur dengan 

orientasi Utara-Selatan dan memiliki 7 buah anak 

tangga.Tangga loteng diletakkan di kamar tengan dengan 

orientasi Timur-Barat dan jumlah anak tangga 7 buah. 

Penerapan jumlah anak tangga yang ganjil dan arah dari 2 

unit tangga tersebut telah sesuai dengan aturan rumah 

tradisional Duri, walaupun terdapat pengaruh dari Bugis 

dengan penerapan pegangan atau railing pada tangga. 

Ragam Hias 

Ragam hias pada rumah ini terletak di railing tangga 

dan lego-lego yang ini disebut tau-tau. Selain itu juga 
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terdapat pada material tegel, baik yang dipasang di lantai 

maupun di dinding. 

Orientasi Bangunan 

Orientasi pada rumah ini bila dilihat dari atap 

menghadap ke Utara-Selatan. Bila melihat letak pintu 

depan dan arah jalan dusun maka orientasi rumah ini 

menghadap Timur-Barat. 

Lumbung 

Jenis lumbung yang digunakan adalah landa. Letak 

lumbung berada di belakang rumah dengan ukuran 130 x 

160 cm dan orientasi Utara-Selatan. Sistem struktur pada 

lumbung ini menggunakan sistem dinding pemikul 

dengan kolom-kolom rangka yang terdiri dari 4 buah dari 

kayu banga. 

Pada lumbung ini terdapat ornamentasi yang terletak di 

lindo para berupa ukuran tanduk kerbau dan pola 

geometri pada petuo dan bareang. 

  



 

 | 135 

Jejak Arsitektur Tradisional Duri 

Studi Kasus V 

  

Gambar: Rumah Pak Mustari, 2012 
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Rumah ini dimiliki oleh Pak Mustari, dibangun pada 

tahun 1996, oleh pande bola Pandile.  

Rumah berbentuk persegi empat panjang dengan 

pola asimetris dan tipikal rumah panggung.Secara umum 

bentuk rumah lebih mengarah ke bentuk rumah Bugis. Bila 

di analisis secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai 

berikut: 

a) Secara fungsional tiang yang digunakan adalah 

tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu. 

b) Pada bagian kolong rumah difungsikan sebagai 

tempat interaksi sosial. 

c) Memiliki lego-lego dari depan hingga sampaing 

kiri rumah. Lego-lego ini difungsikan sebagai akses 

masuk ke dalam rumah, serta dijadikan sebagai 

ruang jemur pakaian dan kopi 

d) Penempatan jendela pada bagian depan, samping 

kanan dan samping kiri. 
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Bentuk Atap 

Bentuk atap segi tiga, atap pelana dengan pola 

simetris. Pada bagian timbo  tidak terdapat lubang angin. 

Tata Ruang dalam 

Rumah ini terdiri dari 3 lantang dari depan dan 4 

lantang dari samping. Bila melihat aturan adat, maka 

penerapan jumlah lantang pada rumah ini telah sesuai dari 

aturan filosofi dari rumah tradisional Duri. Secara 

horizontal pembagian ruang pada rumah ini terdiri dari: 

1) Ruang depan dan ruang tengah difungsikan 

sebagai ruang tamu, dan terdapat dua unit kamar 

tidur. 

2) Ruang belakang terdapat ruang keluarga, ruang 

makan, 1 unit kamar tidur, 1 unit kamar mandi, 

tempat cuci, dan dapur. 

Struktur dan Konstruksi 

Sistem struktur menggunakan sistem rangka. Pada 

bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai 

landasan bagi tiang. Tiang yang digunakan dari bahan 

kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 468 cm 
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sebanyak 18 buah, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka 

tingginya ±23 jengkal yang secara hitungan adat telah 

memenuhi syarat falsafah sulapa’pa’. 

Struktur ini di perkuat dengan adanya balok 

garasang 5/15, pattolo 5/15, pa’dongko 5/15 dan bara’na 

5/15, bahan dari balok ini dari kayu besi. Selain itu 

terdapat struktur bantu berupa pattolo bantu 5/10 yang 

ditopang oleh balok sompo-sompo 10/10. Metode 

pemasangan balok pa’dongko dan bara’na masih mengikuti 

aturan dari rumah tradisional duri. 

Konstruksi lantai menggunakan balok tuma’bak 5/5 

sebagai landasan papan kayu sebagai lantai. Jumlah dari 

tuma’bak ini masing-masing 7 buah untuk lantang depan 

dan tengah, 5 buah untuk lantang paling belakang dan 3 

buah untuk lego-lego. Jumlah balok lantai yang ganjil ini 

telah sesuai dengan aturan adat dari rumah tradisional 

Duri. Terdapat pula penggunaan plat lantai dari cor beton 

pada bagian dapur dan kamar mandi. Material dinding 

luar dan kamar tidur dari panil kayu yang disusun dan 

dijepit oleh balok pesa’pi (5/7).Sedangkan pada bagian 

kamar mandi dan tempat cuci menggunakan dinding batu 

batu dengan plasteran. 
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Konstruksi atap mirip dengan konstruksi atap pada 

rumah tradisional Duri yang tidak menggunakan balok 

skor, balok sokong dan balok apit. Kontruksi ini ditunjang 

dengan adanya balok petuo 12/12 dari kayu besi dengan 

panjang 62 cm, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka 

ukurannya ± 11 jengkal, balok kuda-kuda (kaso) 6/12, dan 

balok gording (pakkalang) 5/7. Material untuk atap dan 

timbo kalaja menggunakan seng. 

Tangga 

Rumah ini hanya memiliki satu unit tangga tanpa 

menggunakan pegangan tangan, yang diletakkan di depan 

dengan posisi menyamping dari badan rumah. Tangga ini 

memilik sembilan buah anak tangga dengan orientasi 

Utara-Selatan tanpa menggunakan railing. 

Ragam Hias 

Pada rumah ini tidak terdapat ragam hias. 

Orientasi Bangunan 

Orientasi pada rumah ini bila dilihat dari atap dan 

letak pintu maka orientasi rumah ini menghadap ke 
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Timur-Barat.Bila dilihat dari jalan dusun maka rumah ini 

menghadap Utara-Selatan. 

Lumbung 

Pemilik rumah ini tidak memiliki lumbung, hasil 

pertanian biasanya disimpan di bawah rumah atau di lego-

lego. 
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Studi Kasus VI 

  

Gambar: Rumah Pak Ansar Ahmad, 2012 
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Rumah ini dimiliki oleh Pak Ansar Ahmad, 

dibangun pada tahun 1997, oleh pande bola Ari (anak dari 

pande bola Ambe Ari).  

Rumah berbentuk persegi empat panjang dengan 

pola asimetris dan tipikal rumah panggung.Secara umum 

bentuk rumah lebih mengarah ke bentuk rumah Bugis. Bila 

dianalisis secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai 

berikut: 

a. Secara fungsional tiang yang digunakan adalah 

tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu. 

b. Bagian bawah rumah tidak lagi difungsikan 

sebagai kandang kerbau selayaknya pada rumah 

Duri, tapi digunakan sebagai tempat interaksi 

sosial dengan menempatkan salladang sebagai 

tempat duduk, selain itu juga sebagai area 

memelihara ayam, menyimpan kayu bakar dan 

beberapa alat pertanian. 

c.  Penempatan jendela pada badan rumah tidak 

hanya di bagian depan rumah, tapi juga di bagian 

samping kanan dan samping kiri  rumah. Pada 

bagian depan terdapat 2 unit jendela kombinasi 

jendela kaca naco dan jendela kaca mati, samping 
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kanan terdapat 3 unit jendela kombinasi jendela 

kaca naco dan jendela kaca mati, dan samping kiri 

terdapat 2 unit jendela kombinasi jendela kaca naco 

dan jendela kaca mati. 

d. Terdapatnya lego-lego yang merupakan salah satu 

ciri dari rumah tradisional Bugis. Lego-lego ini 

berada pada bagian depan,samping kanan dan 

belakang rumah. Pada lego-lego depan lebih besar 

dengan ukuran 700 x 290 cm dengan maksud bila 

ada acara keluarga bisa menampung banyak orang 

dan juga bisa digunakan untuk mengangin-

anginkan kopi atau cengkeh bila hujan. Lego-lego di 

samping kanan difungsikan sebagai tempat 

menjemur pakaian, sedangkan yang dibelakang 

sebagai akses untuk naik kerumah melalui dapur. 

Bentuk atap 

Bentuk atap segi tiga, atap pelana dengan pola 

asimetris. Pada atap ini terdapat tiga susun timbo kalaja 

dan juga penggunaan ballo-ballo pada puncak atap. 
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Tata ruang dalam 

Rumah ini terdiri dari 3 lantang dari depan dan 4 

lantang dari samping. Bila melihat aturan adat, maka 

penerapan jumlah lantang pada rumah ini telah sesuai dari 

aturan filosofi dari rumah tradisional Duri. Secara 

horizontal pembagian ruang pada rumah ini terdiri dari: 

a) Ruang depan dan ruang tengahdifungsikan 

sebagai ruang tamu, ruang keluarga dan dua unit 

kamar tidur. 

b) Ruang belakang terdapat satu unit kamar tidur, 

ruang makan, dapur, tempat cuci dan kamar 

mandi. 

Struktur dan konstruksi 

Sistem struktur menggunakan sistem rangka. Pada 

bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai 

landasan bagi tiang. Tiang yang digunakan dari bahan 

kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 469 cm 

sebanyak 20 buah, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka 

tingginya ±23 jengkal yang secara hitungan adat telah 

memenuhi syarat falsafah sulapa’ pa’. 
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Agar ariri bisa berdiri kokoh, maka dikuatkan 

dengan balok garasang 5/15, pattolo 5/15, pa’dongko 5/15 

dan bara’na 5/15, bahan dari balok ini dari kayu besi. 

Metode pemasangan balok-balok ini sama dengan metode 

pemasangan balok-balok rangka pada rumah tradisional 

Duri. Bagian yang paling menonjol adalah pada 

pemasangan balok pa’dongko berada di atas ariri dan 

dikuatkan dengan pasak (pa’joli) sebagai pengunci. 

Pada konstruksi lantai menggunakan balok tuma’bak 

5/5 sebagai landasan papan kayu sebagai lantai.Jumlah 

dari tuma’bakini masing-masing 7 buah ditiap 

lantang.Jumlah balok lantai yang ganjil ini telah sesuai 

dengan aturan adat dari rumah tradisional Duri.Terdapat 

juga kostruksi dengan cor beton pada plat lantai dapur dan 

kamar mandi. 

Material dinding menggunakan panil kayu yang 

disusun dan dijepit oleh balok pesa’pi, terkecuali pada 

bagian dapur dan kamar mandi menggunakan dinding 

batu bata. 

Pada awalnya konstruksi atap pada rumah ini secara 

umum mirip dengan konstruksi atap pada rumah 
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tradisional Duri yang hanya ditunjang oleh balok petuo 

12/12, kaso-kaso 6/12, pakkalang 5/7 dan pattukka 6/12, 

akan tetapi karena terjadi kerusakan sehingga awal tahun 

2012 dilakukan perubahan dan penggatian kostruksi 

dengan menambahkan balok sokong 12/12. Tinggi dari 

petuo atau kayu tiang tengah 268 cm, dari material kayu 

jati, bila tinggi dikonversi ke ukuran jengkal maka 

ukurannya ± 13 jengkal.. Material untuk penutup atap dan 

timbo kalaja menggunakan atap seng. 

Tangga 

Rumah ini memiliki 2 unit tangga, yakni tangga 

depan yang memiliki jumlah anak tangga sebanyak 7 buah 

dengan orientasi Timur-Barat diletakkan di samping kiri 

lego-lego depan, dan tangga belakang yang memiliki 

jumlah anak tangga sebanyak 11 buah dengan orientasi 

Utara-Selatan diletakkan di depan lego-lego belakang. 

Penerapan jumlah anak tangga yang ganjil telah sesuai 

dengan aturan dari rumah tradisional Duri. 
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Ragam hias 

Ragam hias terletak pada bagian puncak atap 

dengan mengunakan ballo-ballo dan juga penggunaan 

timbo kalaja sebanyak tiga susun. 

Orientasi bangunan 

Orientasi pada rumah ini bila dilihat dari atap dan 

letak pintu maka orientasi rumah ini menghadap ke Utara-

Selatan. Bila dilihat dari jalan dusun maka rumah ini 

menghadap Timur-Barat. 

Lumbung 

Pemilik rumah ini tidak memiliki lumbung, hasil 

pertanian biasanya disimpan di bawah rumah atau di lego-

lego. 
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Studi Kasus VII 

  

Gambar: Rumah Pak Bakri, 2012 
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Rumah ini dimiliki oleh Pak Bakri, yang dibangun 

pada tahun 2006, oleh pande bola Kasiran. Rumah ini terdiri 

dari bagian yang menggunakan kayu dan yang 

menggunakan cor beton dan batu bata.  

Rumah berbentuk persegi empat panjang dengan 

pola asimetris dan tipikal rumah panggung.Secara umum 

bentuk rumah lebih mengarah ke bentuk rumah 

Bugis.Dari semua rumah yang ada di Desa Kendenan 

rumah ini termasuk yang paling mewah. Bila dianalisis 

secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai berikut: 

a) Secara fungsional tiang yang digunakan adalah 

tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu. 

b) Bagian bawah rumah digunakan sebagai tempat 

interaksi sosial dengan menempatkan salladang 

sebagai tempat duduk, selain itu juga sebagai 

tempat menyimpan kendaraan. 

c) Penempatan jendela pada badan rumah tidak 

hanya di bagian depan rumah, tapi juga di bagian 

samping kanan dan samping kiri  rumah.  

d) Terdapatnya lego-lego yang merupakan salah satu 

ciri dari rumah tradisional Bugis. Lego-lego ini 

berada pada bagian depan rumah.  
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Bentuk atap 

Bentuk atap segitiga atap pelana dengan pola 

asimetris dan menggunakan empat susun timbo kalaja, 

bila dilihat dari arah Selatan tampak atap bersusun dua, 

dan dari arah Utara tampak pintu keluar atap dak beton 

Tata Ruang dalam 

Rumah ini terdiri dari 3 lantang dari depan, 3 lantang 

dari samping dan penambahan ruang dari cor beton dan 

batu bata. Bila melihat aturan adat, maka penerapan 

jumlah lantang pada rumah ini telah sesuai dari aturan 

filosofi dari rumah tradisional Duri. Secara vertikal ruang 

dalam pada rumah ini terdiri dari:   

a) Ruang di bawah rumah difungsikan sebagai 

gudang. 

b) Ruang pada badan rumah sebagai tempat aktivitas 

utama penghuni. 

c) Ruang di atas rumah, memiliki tapan yang 

difungsikan sebagai tempat menjemur pakaian, 

hasil pertanian seperti kopi dan cengkeh, dan juga 

sebagai gudang meyimpan alat-alat rumah tangga 
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yang tidak digunakan. Di tapan ini juga terdapat 

akses ke luar dari tapan ke atap dak beton rumah. 

Secara horizontal pembagian ruang pada rumah ini 

terdiri dari: 

a) Ruang depan teridiri dari ruang tamu, mushollah 

dan satu kamar tidur. 

b) Ruang tengah terdiri dari ruang makan, ruang 

keluarga dan dua unit kamar tidur. 

c) Ruang belakang kamar tidur utama, dapur, tempat 

cuci dan dua unit kamar mandi. 

Struktur dan konstruksi 

Sistem struktur menggunakan sistem rangka. Pada 

bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai 

landasan bagi tiang. Tiang yang digunakan dari bahan 

kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 511 cm 

sebanyak 16 buah, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka 

tingginya ± 26 jengkal yang secara hitungan adat tidak 

memenuhi syarat falsafah sulapa’ pa’. Agar ariri bisa berdiri 

kokoh, maka dikuatkan dengan balok garasang 5/15, 

pattolo 5/15, pa’dongko 5/15 dan bara’na 5/15, sompo-sompo 

10/12, dan pattolo’ bantu 5/10. Material dari balok ini 
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menggunakan kayu besi, terdapat pula kolom cor beton 

25/25 sebanyak 6 buah. 

Pada konstruksi lantai menggunakan balok tuma’bak 

5/5 sebagai landasan papan kayu sebagai lantai. Pada 

bagian lego-lego dan ruang tengah menggunakan 7 buah 

tuma’bak,  sedangkan ruang belakang menggunakan 8 

buah tuma’bak. Penggunaan tuma’bak dengan jumlah genap 

tidak sesuai dengan aturan adat dari rumah tradisional 

Duri. Terdapat juga kostruksi cor beton pada balok lantai 

15/30 dan plat lantai pada bagian kamar tidur utama, 

dapur, ruang cuci dan kamar mandi. 

Material dinding menggunakan panil kayu yang 

disusun dan dijepit oleh balok pesa’pi, terkecuali pada 

bagian kamar tidur utama, dapur dan kamar mandi 

menggunakan dinding batu bata. 

Konstruksi atap pada rumah ini menggunakan balok 

petuo 12/12, kaso-kaso 6/12, balok sokong 6/12, pakkalang 

5/7 dan pattukka 6/12. Material untuk penutup atap dan 

timbo kalaja menggunakan atap seng. 
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Tangga 

Rumah ini memiliki 2 unit tangga, yakni tangga 

untuk naik ke atas rumah yang memiliki 9 buah dengan 

orientasi Timur-Barat, diletakkan menusuk ke tengah lego-

lego, dan tangga untuk naik ke atas tapan yang memiliki 

11 buah anak tangga dengan orientasi Timur-Barat, 

diletakkan di dalam kamar tidur pada ruang tengah 

sebelah kiri. 

Ragam hias 

Ragam hias pada rumah ini terdapat pada atap 

berupa timpa laja yang bertingkat empat dan pada 

ornamen di puncak atap yang disebut ballo-ballo, ceiling 

rumah, railing lego-lego yang disebut tau-tau dan juga 

pada pintu dan jendela rumah. 

Orientasi bangunan 

Orientasi pada rumah ini bila dilihat dari atap dan 

letak pintu maka orientasi rumah ini menghadap ke Utara-

Selatan. Bila dilihat dari jalan dusun maka rumah ini 

menghadap Timur-Barat. 
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Lumbung 

Jenis lumbung yang digunakan adalah landa. Letak 

lumbung berada di samping kiri rumah dengan ukuran 

120 x 140 cm dan orientasi Utara-Selatan. Sistem struktur 

pada lumbung ini menggunakan sistem dinding pemikul 

dengan kolom-kolom rangka yang terdiri dari 4 buah dari 

kayu banga.  

Pada lumbung ini terdapat ornamentasi yang 

terletak di lindo para berupa ukuran tanduk kerbau dan 

pola geometri pada petuo dan bareang. 
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