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ABSTRAK 

Nama   : A. Muh. Fatwa 

Nim  : 40200118092 

Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/Sejarah Peradaban Islam  

Judul skripsi  :Nilai Budaya Islam Pada Rumah Adat Bola Kembarae’ Di 

Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten  

Skripsi ini mengkaji tentang sejarah dan  nilai Islam terhadap Rumah Adat 

Bola Kembarae’di Kelurahan Tanete Kecamatan bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

Adapun pokok permasalahan dibagi menjadi tiga sub permasalahan, yaitu: 1) 

Bagaimana sejarah dan fungsi rumah adat bola kembarae Kelurahan Tanete 

Kabupaten Bulukumba, 2) Bagaimana makna simbolis dan nilai untuk dari rumah 

adat bola kembarae Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba, 3) Bagaimana nilai-

nilai kebudayaan islam rumah adat bola kembarae sebagai warisan budaya. 

Jenis metode penelitian yang digunakan merupakan kualitatif yang bersifat 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan Hitoris atau Sejarah, pendekatan Agama, 

pendekatan Sosilogi dan pendekatan Antropologi. Adapun sumber data dalam 

penelitian yang akan dilakukan terbagi menjadi dua yakni data primer yakni data 

yang didapat dari pemilik rumah dan toko masyarakat. Lalu data kedua yakni data 

sekunder berasal dari sumber-sumber seperti buku, skripsi dan sumber bacaan 

lainnya. Lalu metode selanjutnya metode pengumpulan data yakni metode Observasi, 

metode Wawancara dan Telaah Dokumen. 

Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa sejarah terbentuknya Rumah Adat 

Bola Kembarae’ yang dibangun pada tahun 1917 – 1920 Dibangun oleh Karaeng 

mannojengi bin krg pakaiyya seorang bangsawan. Rumah adat yang dominan warna 

kuning memiliki makna padi, atap yang berbentuk unik, dan memiliki nilai keislaman 

yang terdapat dalam unsur-unsur rumah adat ini Sebelum kemerdekaan Indonesia 

rumah adat ini berperan sebagai tempat tinggal bangsawan namun setelah 

kemerdekaan rumah adat ini beralih fungsi sebagai museum atau tempat 

penyimpanan barang-barang prasejarah. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap agar eksistensi dari 

rumah adat bola kembar ini terus dijaga oleh pemilik rumah maupun masyarakat 

yang ada di sekitar Kelurahan Tanete. Serta masyarakat tidak hanya tahu tentang 

keberadaan rumah adat ini akan tetapi tahu tentang sejarah dari rumah adat yang 

begitu bersejarahnya bagi Kelurahan Tanete.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah adat di Indonesiamemiliki bentukdanarsitekturnya unik di masing-

masing daerah, penyebab dari bentuk rumah adat yang berbeda-beda 

yaknimengikutisesuai dengan budaya adat lokal di setiap wilayahnya. Rumah adat 

pada umumnya dihiasi ukiran-ukiran indah, pada jaman dulu, rumah adat yang 

tampak paling indah biasa dimiliki oleh para keluargakerajaan atau ketua adat 

setemempat. Rumah adat menggunakan kayu-kayu pilihan dan pengerjaannya tidak 

sembarangan hanya dilakukan oleh orang-orang yang paham akan infrastruktur dari 

rumah adat yang akan dibangunnya dan dilakukan secara tradisional yang 

membutuhkan proses adat istiadat setempat ataupun butuh waktu khusus, Banyak 

rumahadat yang saat ini masih berdiri kokoh dan sengaja  dipertahankan dan 

dilestarikan sebagai simbol budaya Indonesia1 

Rumah adat tidak hanya digambarkan sebagai tempat untuk tinggal atau 

beristirahat. Namun ada jugaperan atau fungsitergantung darikebutuhan suatu daerah 

tersebut. Contohnya seperti tempat untuk melakukan tradisi upacara adat istiadat, 

sebagai tempat benda-benda bersejarah hingga berkumpulnya para suku untuk 

mendiskusikan hal seperti acara kebudayaan tergantung wilayah masing-

masing.Rumah adat pula menjadi simbol kekuasaan bagi suatu daerah dikarenakan 

struktur bangunan yang megah dan mewah menggunakan bahan-bahan pilihan hingga 

 

 

1 Abdulghani “Pengenalan Rumah Adat Indonesia Menggunakan Teknologi 

AugmentedRealitydengan Metode MarkerBasedTrackingSebagai Media Pembelajaran” Jurnal 

(Informatika vol. 11 no.1 juni 2019)h.1 
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hanya para bangsawanlah yang dapat memiliki rumah adat megah. Masyarakat biasa 

hanya bisa membangun rumah biasa untuk tidak menyaingi pemimpinnya atau 

rajanya sehingga hanya membangun bangunan yang istilah kata sederhana. Dengan 

adanya rumah adat peninggalan raja yang masih kokoh di zaman sekarang 

menjadikan simbol sebuah daerah seperti Tanah Toraja yang memiliki infrastruktur 

rumah adatnya yang begitu unik dengan bentuk rumahnya yang mereferensikan 

sebuah tanduk kerbau, ada dan di jawa ada rumah adat Joglo yang memiliki atap 

tinggi melunjang ke atas dan masih banyak lagi rumah adat diindonesia jika di bahas 

semuanya tak akan ada habisnya. 

Namun sayangnya pada era modernisasi sekarang banyak rumah adat, 

monumen, hingga masjid tua dan bangunan-bangunan prasejarah mulai dianggap 

kuno oleh para milenialyang memungkinkan bangunan bersejarah ini akan dilupakan 

dan akan menjadi monumen mati atau dead monument yang dapat menyebabkan 

penggusuran atau penghancuran bangunan yang  bersejarah pada zaman dahulu. Itu 

adalah hal negatif yang kemungkinan akan terjadi, tetapi hal positif dari era 

modernisasi yang menggunakan teknologi sebagai pokok kehidupan. Teknologijuga 

dapat membantu kita bisa lebih mengenal bangunan-bangunan ataupun monumen 

bersejarah hanya melalui teknologi-teknologi tersebut yang ada di sekitaran kita. Pada 

zaman sekarang eksistensi Rumah Adat masih dipertahankan banyak fungsi dari 

rumah adat ini salah satu contohnya sebagai museum yakni menyimpan barang-

barang bersejarah, menjadi simbolis kebudayaan suatu daerah atau menyesuaikan dari 
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keinginan yang memiliki tanggung jawab penuh atas rumah adat suatu daerah. Seperti 

Tongkonan yang difungsikan sebagai museum bernama Museum Indo’ Ta’dung.2 

Sulawesi Selatan memiliki 21 Kabupaten, tiga Kota, dan empat suku bangsa, 

yakni Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Empat etnis tersebut juga memiliki 

kebudayaan berbeda-beda. Dari empat etnis yang memiliki kebudayaan berbeda 

inilah yang melahirkan model rumah adat yang memiliki filosofi pada bentuk rumah.3 

Dengan banyaknya perbedaan suku dan etnis maka terbentuk pula adat istiadat 

tersendiri walaupun menghuni pulau yang sama, dengan kata lain Sulawesi Selatan 

menjadi lebih meriah dan seru jika dijelajahi satu persatu disetiap kabupatennya 

dengan wisata alam yang masih indah dan wisata kebudayaan yang masih kental di 

masyarakat. Inipun mempengaruhi rumah adat disetiap wilayah Sulawesi Selatan. 

Sebelum datangnya Islam di Makassar ada 4 unsur adat Pangadakkang(bugis-

makassar)yang di pegang oleh masyarakat Bugis-makassar yaitu Ada'(adat 

kebiasaan), Rappang (perumpamaan, penyerupaan, kebiasaan masyarakat) Wari 

(hiasan sosial atau silsilah keturunan) dan Bicara (pengadilan).4Ini bisa meninjau 

bagaimana pengaruh akulturasi sebelum dan sesudah kebudayan dan agama Islam 

masuk ke Makassar. Rumah juga menjadi nikmat Allah SWT dengan adanya tempat 

tinggal membuat kaumnya diberikan kenyamanan dan kesenangan dalam kehidupan 

dalam Al-Qur’an Allah SWT bersabda dalam QS. An Nahl;80; 

 

 

2 Abdillah M Marsuqi “Rumah Adat Tongkonan Tana Toraja” jurnal (media indonesia 

Jakarta; 2017) h.34. 

3 Kasda “Arsitektur Benteng Dan Rumah Adat Di Sulawesi” Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa Jurnal (Jakarta Timur: Rawamangun, 2018) h.35. 

4 Ahmad sewang, “Islamisasi Kerajaan Gowa( abad XVI sampai abad XVII)”Jurnal 

(CEY,II;jakarta: yayasan obor Indonesia, 2005), h 45. 
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ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ بيُوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلوُدِ الْْنَْعاَمِ بيُوُتاً تسَْتخَِفُّونهََا  وَاللَّه

رِهَا وَأشَْعاَرِهَا أثَاَثاً وَمَتاَعًا وْباَيَوْمَ ظَعْنكُِمْ وَيَوْمَ إقِاَمَتكُِمْ ۙ وَمِنْ أصَْوَافهَِا وَأَ 

 إلِىَٰ حِين  

Terjemahnya: 

“80. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia 

menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu 

rasakan ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu 

bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, 

alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu)”5 

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebuah rumah adalah kenikmatan yang begitu 

besar yang telah diberikan Allah SWT kepada kaumnya menjadiman tempat yang 

nyaman. Adanya rumah membuat kita memiliki ruang tersendiri tidak bercampur 

tangan dengan dunia luar, menjadikan rumah sebagai tempat ibadah kedua selain 

masjid dan rumah pula menjadi tempat perlindungan. 

Rumah panggung berbahan kayu mewakili sebuah tradisi yang bertahan lama 

bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, tradisi yang juga tersebar luas di kebudayaan 

Melayu. Rumah kayu, sejak muncul dalam catatan di abad ke-17 hingga kini, dapat 

dikategorikan sebagai rumah model Asia Tenggara jenis Melayu, yang juga dapat 

ditemukan di Aceh, Sumatra Selatan, dan Kalimantan. Bentuk dasar rumah adalah 

sebuah kerangka kayu di mana tiang yang menahan lantai dan atap, terdiri dari 

 

 

5Al-Qur’anKemenag (2019) In Microsof Word, Indonseia. 
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berbagai bahan yang sampai saat ini masih ditemukan pada beberapa daerah di 

Sulawesi Selatan.6 

Rumah adat yang akan kita bahas pada tulisan ini berada di Kabupaten 

Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 

km² dan berpenduduk 440 ribu jiwa. Kata Bulukumba konon bersumber dari dua kata 

bahasa Bugis yakni Bulu'ku dan Mupa yang berarti "masih gunung milik saya" yang 

dikatakan oleh raja bone saat itu saat berselisih dengan raja gowa.7 

Kabupaten Bulukumba terkenal dengan pantai-pantainya seperti pantai Bira, 

tebing apparalang dan masih banyak lagi pantai-pantai yang berada di Bulukumba. 

Namun bukan itu saja yang menjadi tempat destinasi wisata tetapi ada pula tempat 

destinasi budaya. Seperti kita ketahui bahwa Bulukumba adalah penghasil kapal yang 

terkenal yakni perahu Pinisi yang menjadi ciri khas kota Bulukumba dan Sulawesi 

Selatan. Ada pula suku adat kajang yang menjadi suku yang terkenal di kota 

Bulukumba, suku Kajang sendiri memiliki ciri khas dengan pakaian adatnya yang 

serba hitam dan daerahnya yang tertutup oleh dunia luar. 

Tidak hanya dengan destinasi budaya dan destinasi wisatanya, Kabupaten 

Bulukumba juga memiliki adat istiadat, yakni adat suku Bugis,  Suku Bugis adalah 

suku yang tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutero.8 Kata Bugis berasal dari 

 

 

6 Abbas, Irwan. “Nuansa Islami Pada Pendirian Rumah Adat Bugis Makassar Menurut 

Lontaraq”. Jurnal (ETNOHISTORI, Vol. II, No.2, 2015)h.2. 

7Profil Wakil Bupati Bulukumba”. Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bulukumba. (Humas 

Pemerintah Kabupaten Bulukumba:2020). 

8Deutro Melayu atau Melayu Muda adalah suku bangsa yang tiba di Kepulauan Indonesia 

pada sekitar 500 SM. 
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kata Ugi yang berarti orang Bugis.9Ada banyak rumah adat yang ada di Bulukumba 

seperti Balla to Kajang, Ammatoa, Sarajayya dan masih banyak lagi. Akan tetapi kita 

akan menguraikan rumah adat yang ada di daerah Kelurahan Tanete, Kecamatan 

bulukumpa Kabupaten Bulukumba yakni bernama rumah adat Bola Kembarae’. 

Sejarahnya Mitos penamaan Bulukumpa pertama kali muncul pada abad ke – 

16 M ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu 

kerajaan Gowa dan kerajaan Bone. Dan di batas Bukit yang bernama Karampuang. 

Raja Bone masih mengklaim bahwa bukit Karampuang (Wilayah ini didekat 

perbatasan Kab. Bulukumba dan Kab. Sinjai) mengklaim masih Bukitnya, yang 

merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompo Battang,oleh pihak kerajaan 

Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya. Namun pihak kerajaan Bone berkeras 

mempertahankan sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan. 

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis 

“Bulukumupa”, yang kemudian pada tingkatan dialeg tertentu mengalami perubahan 

proses bunyi menjadi “Bulukumpa”.10 

Namun ada pula teori lain dari berbagai literatur dalam penamaan Bulukumba 

yang sudah jauh dalam berbagai  Lontara11sebelum penamaan Bulukumba sekarang. 

Seperti contohnya Lontara Attoriolong Boneyang menyebutkan Bulukmba, lalu 

dalam Lontara Bilang Gowa  disebut Bulukumba, dalam Lontara SukkunaWajalodi 

 

 

9  Juma darmapoetra.“Suku Bugis, Pewaris Keberanian Luhur”Buku (Makassar:Arus 

Timur,2014)h. 209. 

10Derman dj”SejarahTanete”. Jurnal (Bulukumba, 4 februari 2013).h.87. 

11 Lontara merupakan huruf khusus sebagai sarana mengekspresikan bahasa bugis dan 

makassar dalam bentuk tulisan.yang sudah ada pada zaman dahulu dan mulai banyak revolusi 

perubahan penulisan. 
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sebut Bulukumba dan dalam Lontara Bulo-bulomenyebutkan kata Bulukumba dan 

Mungkin masih ada beberapa literatur dalam Lontara yang ada di luar sana. 

Bola kembarae’ salah saturumah panggung yang memiliki keunikan pada 

bagian atapnya yang kembar yang memiliki makna kekuasaan yang lebih dari satu 

suku kerajaan atau Andi 12 (Bugis), Arti dari nama Rumah Adat ini yaitu Bola 

Kembarae’ dari bahasa Bugis yaitu Bola yang artinya Rumah dan Kembarae’ yang 

artinya Kembar Sehingga dapat diartikan sebagai Rumah Kembar, Namun walaupun 

nama Rumah Adat ini memiliki arti rumah kembar namun Rumah Adat ini hanya 

punya satu rumah saja, biasanya kata “Kembar” identik dengan 2 hal benda atau hal 

yang memiliki rupa yang sama atau mirip. Namun rumah adat ini tidak memiliki 

rumah adat lainnya yang kembar, bagaimana bisa penamaan dari Rumah Adat ini bisa 

Rumah kembar jika tidak memiliki dua rumah. oleh karena itulah skripsi ini dibuat 

untuk mengetahui hal-hal kecil seperti ini. Rumah adat Bulukumba lain hanya 

memiliki satu atap namun pada rumah adat ini berbeda. Sehingga menyimpan banyak 

sekali cerita atau sejarah yang bisa dikaji dari keunikan rumah adat tersebut.Rumah 

adat ini terletak di pusat Kelurahan Tanete, berseberangan dengan kantor camat dan 

dan berada di jalan Poros bulukumba-sinjai. Yang menghadap ke arah barat sesuai 

dengan arah kiblat apakah pembuatan rumah adat ini menggunakan pengaruh dari 

kebudayaan Agama Islam. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dari dahulu 

hingga sekarang apakah ada penambahan mungkin dari mengganti kayu yang lapuk 

dan tambahan arsitektur islami didalam Rumah Adat ini, dan kegunaan dari Rumah 

Kembar ini dari awal terbentuknya hingga sekarang. 

 

 

12Andi dalam suku Bugis Menandaan gelar keturunan kerajaan. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengajak para pembaca untuk 

mengetahui bahwa di era modern sama sekarang rumah adat sudah dianggap kuno, 

dan juga banyak rumah adat yang menjadi bangkai di setiap daerah akan tetapi, 

apakah RumahAdatBolaKembarae’ ini masih eksis di kalangan masyarakat Tanete. 

Apakah RumahAdat ini masih dipandang dikarenakan daerah Tanete yang sudah 

menjadi destinasi bagi berbagai daerah dikarenakan memiliki pasar sentral sehingga 

masyarakat bagian wilayah Bulukumpa datang ke pusat itu dan juga sudah menjadi 

Kelurahan yang cukup luas sehingga rumah adat ini apakah masih eksis atau tidak di 

kalangan masyarakat. sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam keunikan dan 

sejarah dari Rumah Adat ini kemudian di angkat dan diteliti lebih mendalam tentang 

"Nilai Budaya Islam Terhadap Rumah Adat Bola Kembarae'Kelurahan Tanete 

Kabupaten Bulukumba".  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, penulis mencoba 

untuk merusmuskan beberapa sub masalah dari Nilai Budaya Islam Terhadap Rumah 

AdatBolaKembara’e Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba. Yakni: 

1. Bagaimana sejarah dan Fungsi Rumah Adat Bola Kembarae yang berada di 

Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana Makna simbolis dan nilai bentuk dari Rumah Adat Bola 

Kembarae' Kelurahan TaneteKabupaten Bulukumba? 

3. Bagaimana nilai-nilai kebudayaan islam pada Rumah Adat Bola Kembarae'? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah meninjau Kebudayaan islam dari Rumah 

AdatBola Kembarae' sebagai warisan budaya bugis. Hal ini tentu saja didasarkan 

pada permasalahan yang dikemukakan penulis berupa bagaimana sejarah RumahAdat 

ini dimasa lalu, makna simbolik dari bentuk Rumah Adat dan peranannya dari dulu 

hingga sekarang. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Yang menjadi subjek utama penelitian ini adalah mengetahui latar belakang 

berdiri berdirinya Bola Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba, dari sejarah jauh sebelum rumah adat ini terbentuk, makna simbolik dari 

rumah adat ini hingga peranannya dari dulu hingga sekarang.Rumah adat Bola 

Kembarae’dibangun sekitar tahun 1917 m. Oleh salah satu Gallarang Tanete pada 

saat itu. Dari terbentuknya rumah adat itu hingga sekarang bentuknya masih sama 

akan tetapi material dan bahan-bahan lain ada sedikit penambahan atau pembaruan 

yang mengikuti zaman dengan atap yang unik yang memiliki bentuk yang sama di 

antara kiri dan kanan sehingga dinamai lah rumah adat ini Bola Kembarae’atau 

rumah kembar. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah menentukan sebuah ringkasan penelitian-penelitian 

sebelumnya apakah itu sebuah buku, jurnal, skripsi dan sebagainya tentang topik 

tertentu yang berkaitan dengan topik yang akan di bahas yang bertujuan untuk 

melengkapi atau memperbaharui penelitian sebelumnya. 
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Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan dengan judul diatas yaitu: 

1. Penelitian, Raodah tentang,"BallaLompoa di Gowa (Kajian Arsitektur 

Tradisional Makassar) dalam penelitian menjelaskan tentang bentuk arsitektur 

dari bangunan Balla Lompoa, menjelaskan letak geografis Balla Lompoa, dan 

menjelaskan bagian bagian, bentuk dan fungsi ruangannya.13 

2. Skripsi, DeviaYolanda tentang "Rumah Adat Baajuang di Taman Marga 

Satwa dan Budaya  Kinantan  Bukittinggi(Tinjauan Historis-Akeologis Tahun 

1935-2018)" dalam penelitian ini menjelaskan tentang bentuk arsitektur dan 

keunikan rumah adat Baajuang, bentuk ukiran rumah adat yang misterius dan 

fungsi rumah adat.14 

3. Jurnal Laporan, Firman Nur dkk. Tentang “Keunikan Rumah Adat 

BolaKembarae’ (Rumah kembar) di tanete” dalam laporan ini menjelaskan 

tentang rumah adat Bola Kembarae’ itu sendiri dari hasil Kuliah Kerja Nyata 

angkatan 54 UINAM.15 

4. Jurnal TitiekSuliyati,  tentang “Rumah Bugis sebagai Bentuk Pemertahanan 

Budaya Masyarakat Bugis di Desa Kemojan Karimunjawa” dalam jurnal ini 

menjelaskan  Rumah Bugis di desanKemajoan adalah  hasil  peninggalan 

leluh dari kebudayaan orang Bugis.16 

 

 

13 Raoda, "BallaLompoa di Gowa (Kajian Arsitektur Tradisional Makassar)”Jurnal 

(makassar, 2012)h.378. 

14Devia Yolanda, “Rumah AdatBaajuang di Taman Marga Satwa dan Budaya  Kinantan  

Bukittinggi(Tinjauan Historis-Akeologis Tahun 1935-2018)" Skripsi (bukittiggi, 2019) h.53. 

15 Firman Nur dkk. “KeunikanRumah Adat Bola Kembarae’ (Rumah kembar) di tanete” 

Jurnal (Makassar, UIN 2017) h. 24 

16TitiekSuliyati,  “Rumah Bugis sebagai Bentuk Pemertahanan Budaya Masyarakat Bugis di 

Desa Kemojan Karimunjawa” Jurnal (UNDIP, Semarang 2019) h. 203. 
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5. Buku Syamsul Bahir Hamid, Tentang “Kerajaan Pemersatu Konjo-Bugis” 

Dalam Buku Ini mengkisahkan sejarah dari Kerajaan Kajang dan sejarah dari 

terbentuknya kerajaan kecil yang ada di Kajang dan sekitarnya.17 

6. Jurnal Yashinta Irma Pratami Hematang, Tentang “ Adaptasi Bentuk Dan 

Fungsi Arsitektur Rumah Tradsional Bugis-Makassar Di Kampung Kumbe, 

Marauke” dalam jurnal ini menjelaskan bentuk dan fungsi arsitektur dari 

Rumah Adat Bugis-Makassar yakni dari segi arsitektur dan makna yang 

tekandung dari pembangunan rumah adat Bugis-Makassar18 

Dari beberapa penelitian diatas yang menjadi bahan acuan dalam penulisan 

ini, penulis belum mendapatkan tulisan yang membahas secara khusus mengenai 

Rumah Adat BolaKembarae' Sebagai Warisan Budaya Bugis Tanete, Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini yang telah diuraikan dalam 

rumusan masalah dan fokus penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan 

penelitian dan kegunaan penelitiannya yakni: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ditulis sebagai pengembangan pengetahuan dalam bidang 

keilmuan yang pernah ada sebelumnya akankah itu sebagai pembuktian atau 

pengujian tentang kebenaran. Hal-hal yang akan diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

 

 

17Syamsul Bahir Hamid, “Kerajaan Pemersatu Konjo-Bugis” Buku (Bulukumba) 

18 Yashinta Irma Pratami Hematang, “Adaptasi Bentuk Dan Fungsi Arsitektur Rumah 

Tradsional Bugis-Makassar Di Kampung Kumbe, Merauke’ Jurnal (vol. 6 No. 3 Des 2017) 
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a. Untuk mengetahui Sejarah dan Fungsi Rumah Adat bola kembarae' yang 

berada di kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui Makna simbolik dan Nilai Bentuk dari Rumah Adat 

Bola Kembarae' Kelurahan Tanete. 

c. Untuk Mengetaui nilai-nilai kebudayaan islam pada Rumah Adat Bola 

Kembarae'? 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara praktis 

Penelitian ini diberikan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya 

untuk lebih mendalami pengetahuan dan memahami mengenai Rumah Adat Bola 

Kembara’e dari segi arsitektur, morfologi dan nilai-nialai yang terkandung maupun 

itu dari sudut pandang budaya asli dan budaya islam. 

b. Secara teoritis 

Penelitian ini dilakukan supaya dapat menambah wawasan dan 

pemahamanmengenai Rumah Adat BolaKembarae’dari segi arsitektur, morfologi dan 

nilai-nilai yang terkandung maupun itu dari sudut pandang budaya asli dan budaya 

islam. 
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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL 

A. Telaah Budaya Islam 

1. Budaya Islam 

Definisi budaya islam, Menurut para ahli Kebudayaan bagian dari kata budi 

dan daya, Budi yang maknanya akal dan daya memiliki makna usaha untuk 

memperbaiki hidup. Kebudayaan Islam merupakan suatu sistem yang memiliki hal 

yang bersifat sesuai, sempurna dan dapat diketahui keberadaannya dan berkpresi. 

Dalam Al-Qur’an memandang kebudayaan sebagai sesuatu hal yang tak bisa lepas 

dari manusia karena budaya itu sendiri tak lepas dar manusia itu sendiri, hal yang 

dilakukan manusia pasti terbentuk suatu kebiasaan atau budaya yang selalu terjadi 

atau berkembang di setiap saat. Kebudayaan Islam menjadi sebuah suatu kultur yang 

sangat melengkapi karena kebudayaan yang ada di indonesia dengan memasukan 

kultur agama islam atau hukum-hukum islamdapat bersalin menjadi suatu 

kebudayaan siehingga terbentuk akulturasi1 

2. Akulturasi Islam Sulawesi Selatan 

Setelah Masukya Islam pada abad ke-7-10 M melalui jalur perdagangan  

khususnya di daerah malaka, kekuasaan Samudra Pasai di Aceh. Terdapat berbagai 

macam teori tentang masuknya islam di Indonesia seperti Teori Gujarat, Teori Persia 

dan Teori Mekkah yang mejelaskan sejarah tentang Islamisasi yang ada di Indonesia 

dengan bukti-bukti yang telah ditemukan oleh para ahli. Setelah Menyebar di seluruh 

 

 

1 Suparno “Keterkaitan Kebudayaan Islam Dengan Karakter Orang Jepang” 

Jurnal(UNDIP,2019)h.4 
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Indonesia pada Abad ke 16 M. Penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan 

menggunakan cara politik atau istilahnya  Top-Down, Kerajaan pertama yang masuk 

Islam Yakni Kerajaan Gowa-Tallo yakni Kerajaan lalu tersebarlah ajaran agama 

Islam di Sulawesi selatan dengan cara Kerajaan Gowa ini mengumumkan atau 

memberitahukan ajaran ini ke Kerajaan-kerajaan lainnya. Walaupun sempat ada 

perselisihan antara kerajaan-kerajaan ini namun ajaran islam tetap diterima.2 

Penyebaran agama Islam di nusantara menyebabkan pertukaran kebudayaan 

antara agama Islam dan kebudayaan asli setiap suku dan kerajaan mengakibatkan 

terbentuknya kebudayaan baru yang disebut akulturasi. Akulturasi adalah proses 

pencampuran dua atau lebih kebudayaan menjadi kebudayaan baru.3  Dikarenakan 

kebudayaan Islam lebih fleksibel dalam mempengaruhi suatu wilayah atau 

kebudayaan suatu suku. Agama Islam dengan kebudayaannya yang melarang khamar 

dan judi dan hal-hal negatif lainnya mempengaruhi kebudayaan yang ada di 

nusantara. Karena kita ketahui bahwa sebelum Islam datang sistem keamanan yang 

dianut oleh kerajaan-kerajaan atau suku-suku yang ada di nusantara menganut 

animisme dan dinamisme yakni mempercayai kata leluhur mereka dan ilmu hitam. 

Dengan masuknya agama Islam di wilayah nusantara menghilangkan atau 

memperbaiki susunan sistem kebudayaan yang dianut oleh orang-orang di Indonesia.  

Seperti contoh orang-orang pada zaman kerajaan atau suku menggemari judi, 

minum-minuman keras, dan melakukan tindakan seksual bebas dan pada zaman itu 

hal-hal tersebut dianggap biasa setelah masuknya agama Islam mempengaruhi 

 

 

2Anzar Abdullah, “Islamisasi di Sulawesi Selatan dalam Perfektif Sejarah” Jurnal (Makassar, 

2016) vol.6 no.1. 

3Muhammad Haramain, “Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal” Jurnal (IAIN Sultan Amai 

Gorontalo, vol.11,No.2.2017)h.192. 
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kebudayaan kebudayaan buruk sehingga mengurangi hal-hal negatif yang ada di 

nusantara. Mempengaruhi budaya sistem hukum dan politik di suatu kerajaan Islam 

sangat berpengaruh dalam hal itu. 4 

Akulturasi juga mempengaruhi sistem kebudayaan yang telah dianut jauh 

sebelum Islam masuk tetapi Islam tidak ingin merubah itu sehingga Islam ini 

dianggap fleksibel. Pada Sulawesi Selatan akulturasi Islam ada beberapa seperti 

Ma’barasanji, Mabbaca, Mappacing dan tradisi-tradisi lainnya yang ada di Sulawesi 

Selatan mungkin itu tradisi pernikahan, tradisi syukuran panen dan lain sebagainya, 

sehingga masyarakat senang dengan agama Islam dikarenakan kebudayaannya yang 

turun temurun dari nenek moyang dapat diakulturasikan dengan agama Islam tanpa 

harus merubah keseluruhan tradisi tersebut walaupun masih ada beberapa yang ingin 

mengubah tradisi yang telah lama yang mereka anut seperti suku-suku kedalaman 

yang menganggap dapat merusak kebudayaan dan tradisi asli suatu suku. 

B. Rumah Adat Secara Konseptual 

1. Pengertian Rumah Adat Bugis (Bola) 

Rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama 

dari generasi kegenerasi dan tanpa atau dikit sekali mengalami perubahan. Rumah 

tradisional dapat juga dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan 

memperhatikan kegunaan, serta fungsi sosial dan arti budaya dibalik corak atau gaya 

bangunan.5 

 

 

4Danawir Ras Burhani, “ Sejarah Perkembannagan Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan” 

Jurnal(Ujungpandang UAIN,1984)h. 108 
5Siswono Yudohusodo. “Rumah untuk seluruh rakyat”.jurnal( Publisher: INKOPPOL, Unit 

Percetakan Bharakerta. 2007). h 32. 
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Rumah tradisional ialah ungkapan bentuk rumah karya manusia yang 

merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh atau berkembang bersamaan 

dengan tumbuh kembangnya kebudayaan dalam masyarakat.Rumah tradisional 

merupakan komponen penting dari unsur fisik cerminan budaya dan kecendrungan 

sifat budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat.6 

Rumah Adat Bola terbuat dari kayu pilihan dan berbentuk panggung. 

Berbentuk segi empat. Keunikan lain dari Rumah Adat Bugis (Bola) rumah tanpa 

menggunakan paku atau besi sebagai penahan. Diperkirakan pada zaman dahulu 

masyarakat Bugis belum mengenal alat pertukangan. Suku Bugis baru mengenal alat 

pertukangan manual seperti mata bor manual,gergaji, pahat dan parang. Konon alat-

alat pertukangan diperoleh dari sistem barter dari daerah tempat para pedagang Bugis 

singgah.7 

Rumah Adat bugis (Bola) arti nama atau sebutan berdasarkan siapa yang 

tinggal. Salah satunya adalah rumah Saoroja. RumahSaoroja berarti rumah besar 

yang ditempati oleh keturunan raja (kaum bangsawan Bugis). Sementara itu, Bola 

adalah rumah yang ditempati oleh rakyat biasa. Model atau bentuk kedua rumah ini 

sama-sama berbentuk rumah panggung. Perbedaannya adalah Saorojadalam 

ukurannya yang lebih luas. Begitu juga dengan tiang penyangganya, atap berbentuk 

prisma sebagai penutup bubungan yang biasa disebut timpak laja yang bertingkat-

tingkat, antara tiga sampai lima, sesuai dengan kedudukan penghuninya.Rumah adat 

 

 

6Suzanna Ratih Sari. “Arsitektur tropis bangunan tradisional Indonesia”.Jurnal( Publisher: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.2010), h 34. 

7TitiekSuliyati,  “Rumah Bugis sebagai Bentuk Pemertahanan Budaya Masyarakat Bugis di 

Desa Kemojan Karimunjawa” Jurnal (UNDIP, Semarang 2019) h. 230 
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Suku Bugis baik Saoroja maupun Bola Terdiri atas tiga bagian, yaitu kolong, tengah, 

dan loteng. Tiga bagian ini memiliki fungsi masing-masing. Kolong sebagai tempat 

penyimpanan hewan ternak, tengah sebagai tempat tinggal atau bermusyawarah, dan 

bagian loteng adalah tempat hasil pertanian, misalnya padi atau hasil pertanian lainya. 

Pada bagian tengah juga terdapat sekat-sekat atau ruangan-ruangan dan masing-

masing memiliki fungsi.8 

Pada zaman dahulu suku Bugis sudah memperhitungkan gempa terhadap 

ketahanan rumah. Hal ini dikarenakan rumah Bugis menggunakan kayu yang panjang 

tanpa sambungan. Struktur kayu yang tidak Disambung tersebut dapat meredam 

getaran, hingga lebih tinggi.9 

2. Fungsi atau Peran Rumah Adat 

Rumah adat bugis atau Bola semuanya berbentuk rumah panggung. Bukan 

hanya dari segi penampilan yang menarik akan tetapi rumah adat panggung juga 

memiliki fungsi atau keunggulan yang unik, Orang Bugis terdahulu yang tinggalnya 

bersuku-suku biasanya tinggal di tengah pedalaman hutan atau alam liar yang 

biasanya banyak hewan buas, Rumah Adat yang berbentuk panggung inilah yang 

menjadi solusi bagi suku Bugis terdahulu karena hewan buas tak dapat menjangkau 

manusia yang berada tinggi di atas permukaan. Rumah adat berbentuk Panggung pula 

dikatakan bisa tahan dari berbagai gejala alam seperti banjir karena rumahnya berada 

di ketinggian dan juga tahan dari bencana alam yang dahsyat seperti gempa bumi 

mungkin karena itulah hinggah saat ini Rumah Adat masih bertahan hingga saat ini 

 

 

8 Riska Saha dan Zulkarnain, “Ragam Hias Rumah Saoraja di Desa Binaga Karaeng” 

Jurnal(Pinrang;2020)Jil.2 No. 1. 

9Kasdar, “Arsitektur Benteng Dan Rumah Adat Di Sulawesi” Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa (Jakarta Timur: Rawamangun, 2018) h.38-39. 
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karena tahan dari segala macam gejala alam.Dalam teknik arsitektur pula Rumah 

Panggung memiliki sirkulasi udara yang lebih banyak sehingga Rumah Adat bisa 

terasa sejuk karena tidak menyentuh tanah secara langsung membuay banyak udara 

yang masuk ke dalam rumah. 

Penilaian kategori rumah tradisonal dapat juga dilihat dari kebiasaan-

kebiasaan masyarakat ketika rumah tersebut didirikan misalnya seperti untuk upacara 

adat. Ragam hias arsitektur pada rumah tradisional merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan.Rumah tradisional ialah sebagai hasil karya seni para aksitektur 

tradisional.10 

Rumah adat memberikan banyak sekali fungsi dan dan dan yang besar bagi 

sebuah budaya oleh karena itu itu ada beberapa apa macam fungsi dan perannya, 

yakni: 

a. Sebagai identitas 

b. Rekam jejak masa lalu 

c. Simbol filosofi kebudayaan 

d. Hunian atau tempat tinggal 

e. Museum atau tempat penyimpanan benda-benda bersejarah 

f. Tempat acara adat istiadat suatu budaya11 

Di atas adalah fungsi dan peran secara umum rumah adat yang ada di 

Indonesia, Fungsi dan peran ini tergantung dari masing-masing wilayah yang ada di 

Indonesia. Bagaimana penulis mencari tahu apa peran dan fungsi dari Rumah Adat 

 

 

10Sunarmi. “Arsitektur & Interior Nusantara” Buku ( Publisher: Kerja sama Institut Seni 

Indonesia (ISI) Surakarta dan UNS 2010)h.236 

11Yunita Syafitri Rambe,“Perkembangan Bentukan dan Fungsi Rumah Tradisional Bugis” 

Jurnal (Universitas Medan Area;2018)h. 11 
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Bola Kembarae, apakah rumah adat yang ada di Tanete ini hanya sebagai tempat 

huniankah Ataukah sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah atau 

museum. Banyak kemungkinan fungsi dan peran adat yang akan diteliti oleh penulis. 

C. Budaya Bugis Secara Konseptual 

1. Pengertian Budaya Bugis 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya. 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari 

banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, 

perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang 

cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Seseorang bisa berkomunikasi 

dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan di 

antara mereka, sehingga membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari.12 

Sulawesi Selatan juga merupakan wilayah yang dikelilingi oleh berbagai 

macam pulau. Wilayah kepulauan tersebut membuat Sulawesi Selatan memiliki 

banyak keunikan tradisional, salah satunya adalah budaya. Suku yang banyak 

mendiami di Sulawesi Selatan adalah suku Makassar dan suku Bugis, yang kemudian 

menjadi dikenal dengan perpaduan suku Makassar-Bugis. Terdapat beberapa 

kebudayaan yang dimiliki oleh suku Makassar – Bugis, seperti pakaian adat, rumah 

 

 

12Edward Taylor, “PrimitiveCulture” Book(New York, J.P. Putnam’s Son;1871)vol.1. 
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tradisional, tari tradisional, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan lagu daerah 

tradisional.13 

Namun dalam penulisan ini kita akan membahas Budaya yang berada di 

Sulawesi Selatan, ada 4 Etis suku yakni Makassar, Toraja, Mandar dan Bugis, dalam 

pembahasan ini kita akan berfokus pada Suku Bugis. Suku Bugis salah satu suku 

terbesar pertama di Sulawesi Selatan dengan mencapai 41,9%. Suku Bugis Juga 

mendiami beberapa daerah, misalnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Dan Jakarta. 

Bukan hanya di daerah itu saja karena Kepiawaian suku Bugis sebagai pelaut ulung 

yang dianggap penjelajah lautan sehingga suku bugis juga mendiami sejumlah 

Negara, antara lain Malaysia, Singapura, Brunai, Thailan, Australia, Madagaskar, dan 

Afrika Selatan.14 

Sulawesi Selatan juga merupakan wilayah yang dikelilingi oleh berbagai 

macam pulau. Wilayah kepulauan tersebut membuat Sulawesi Selatan memiliki 

banyak keunikan tradisional, salah satunya adalah budaya. Suku yang banyak 

mendiami di Sulawesi Selatan adalah suku Makassar dan suku Bugis, yang kemudian 

menjadi dikenal dengan perpaduan suku Makassar-Bugis. Terdapat beberapa 

kebudayaan yang dimiliki oleh suku Makassar – Bugis, seperti pakaian adat, rumah 

tradisional, tari tradisional, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan lagu daerah 

tradisional. 

 

 

 

13“Pewarisan Nusantara”. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pariwisata. 168. 1988) [t.p.] 

14Kasdar, “Arsitektur Benteng Dan Rumah Adat Di Sulawesi” Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa Buku (Jakarta Timur: Rawamangun, 2018) h.37. 
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2. Konsep pangaderran 

Konsep mitologi yang tetap di lakini oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada 

umumnya berawal dari mitos ToManurung. ToManurung tersebut dianalogikan 

sebagai sosok pemimpin yang memiliki kemampuan dan kelebihan di segala bidang. 

Di kerajaan Bone To Manurung muncul yakni sekitar abad ke-13  atau pada awal 

abad ke-14 yang merupakan cikal bakal dari awal terbentuknya suatu tatanan 

pemerintah.15 

Dikerjaan Bone ini mempunyai adat istiadat yang terstruktur yakni contohnya 

Pangadereng, Pengadereng wujud kebudayaan yang meliputi sistem, norma dan 

hukum aturan aturan serta tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. 16 Sebelum 

masuknya Islam sistem bearing terdiri atas empat unsur Ade, Ma Bicara,Ma Rappang 

dan Ma Wari. Namun setelah masyarakat Bugis Bone memeluk agama Islam maka 

sistem unsur tersebut ditambah satu unsur yakni Sara'. Sehingga lima unsur tadi 

cocok dan masuk dalam refleksi dan nilai-nilai ajaran Islam.17 

Adapun pengertian dari unsur-unsur Pangandaran tersebut yakni: 

1. Ade’Aturan adat yang mengikat atau tata tertib yang berlaku di tengah 

masyarakat Bugis. Misalnya: Larangan mengambil sesuatu yang bukan hak 

miliknya; Larangan mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai 

dengan adat; 

 

 

15Asmat Riada Lamallongeng dan A. Muhammad Faisal, “Kerjaan Bone Lintas Sejarah Buku 

(cet.1;Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisataan Kabupaten Bone, 2015), h. 1 

16Rahmatunnair, Lihat. “Kontekstualisasi Pangadereng Dalam Penegakan syariat Islam Pada 

Masyarakat Bugis Bone, Jurnal (STAIN Watampone,2006) h 61. 

17Ratih Sari, Suzanna. “Arsitektur tropis bangunan tradisional Indonesia”. Buku(Publisher: 

Badan Penerbit Universitas Diponegor(2010), h 34. 



22 

 

 

2. Bicaraadalah aspek hukum atau peradilan. Berisi penjelasan hukuman atau 

sanksi bagi yang melanggar. Misalnya: Jika seseorang berbuat salah dan 

merugikan masyarakat umum, dia akan dikenai sanksi dipoppangi tana 

(dikucilkan atau diusir dari kampung). 

3. Rapangadalah pesan atau petuah leluhur, biasanya berupa perumpamaan atau 

perbandingan. Rapang seringkali hadir dalam bentuk bahasa yang halus atau 

kalimat-kalimat puitis, seperti pantun. Misalnya: Lele bulu tellele abiasang, 

artinya: perubahan hanya bisa diwujudkan dengan kebiasaan; Dua kuala 

sappo, unganna panasae, belona kanukue, maknanya: saya memegang dua 

prinsip, yakni kejujuran (lempu) dan suci (paccing).18 

4. Wariadalah penataan dan pola hubungan-hubungan dalam kehidupan sosial. 

Misalnya: Mengatakan tabe dan menurunkan tangan kanan saat 

melintas/berjalan di hadapan orang lain. Menghormati yang tua menyayangi 

yang muda (Memanggil puang ke orang yang dituakan, memanggil nak 

kepada atau anri kepada yang lebih muda)19 

5. Syara'(syariat), adalah pembauran (akulturasi) budaya dengan syariat agama 

(islam). Misalnya: Dalam upacara perkawinan, budaya mengatur tentang uang 

panaik, sementara syariat mengatur tentang syarat sah pernikahan (wali, mas 

 

 

18 Subarman salim,”RevilitasiPangadereng(Ade, Bicara dan Rapang),Upaya Penguatan 

Otentitas Budaya Lokal Bugis di Era Digitalisasi”Jurnal( 2020) 

 
19Subarman salim,”RevilitasiPangadereng(Wari)”,Upaya Penguatan Otentitas Budaya Lokal 

Bugis di Era Digitalisasi, Agustus 2020,https://www.qureta.com/post/revitalisasi-pangadereng, 

(Diakses april 2022) 
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kawin, ijab kabul). Kewajiban melaksanakan syariat agama Islam: puasa, 

zakat, dll,  di dalam adat dan tatanan hidup masyarakat Bugis.20 

  

 

 

20 Subarman salim,”RevilitasiPangadereng ( syara’)”,Upaya Penguatan Otentitas Budaya 

Lokal Bugis di Era Digitalisasi, Jurnal(Agustus 2020) h.64. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang memadai suatu hal, baik itu berupa konsep, pengertian, 

maupun karakteristik objek tersebut kemudian dikemukakan denhan jenis penelitian 

deskriptif.1 Penelitian Deskriptif adalah data yang isinya yakni kata-kata,gambar,dan 

dena atau skema dan juga penelitian ini terjun langsung ke tempat kejadian atau 

fiedresearch, yakni penelitian yang terjun langsung ke lapangan atau masyarakat 

tempat penelitian untuk mengetahui lebih jelas tentang berbagai penjelasan dari 

masyarakat Tantete sehingga lebih menekankan kepada aslinya fakta yang dipaparkan 

oleh masyarakat yang tidak lari dari fakta yang masyarakat sebagai penonton 

langsung dari tempat kejadian. 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan sesuai yang tertera di judul 

pembahasanyakni Budaya Islam Terhadap Rumah Adat Bola Kembarae' Tanete, 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Jadi lokasi penelitian yakni 

Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Secara geografis 

 

 

1Salim dan Syahrum, “Metodologi Penelitian Kualitatif”Buku(Bandung: Citapustaka Media, 

2012) 
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kelurahan tanete terletak di 5°33” lintang selatan dan 120°13 bujur timur. Menurut 

demografi Kelurahan Tanete terletak di perbatasan Sinjai dan Bulukumba.2 

Peneliti memilih lokasi Rumah Adat yang terletak diKelurahan Tanete 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Karenabanyak kekeliruan yang 

terjadi pada masyarakat awam terhadap sejarah kerajaan yang terstruktur di daerah 

kecamatan Bulukumpa. Sehingga peneliti mengangkat kasus penelitian ini dan ingin 

mengeksiskan kembali apa sebetulnya Sejarah dari Rumah Adat Bola Kembarae’di 

masa lampau sehingga tak terjadi kekeliruan. 

2. Waktu Penelitian 

Telah dilaksanakan penelitianini pada tanggal 26 mei 2022 hingga 26 juni 

2022. Setelah penulis menyelesikan observasi di Rumah Adat  Bola 

Kembara’emenambah wawasan dan ilmu sejarah bagi penulis dan dapat di 

impletasikan ke dalam tulisan ini. 

C. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah adalah suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa 

lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui fikiran kritis dari 

prosedur penelitian ilmiah di masa lampau.3Penulis menggunakan pendekatan sejarah 

dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejarah dan fungsi, 

makna simbolis dari dan nilai-nilai budaya islam yang terkandung dalam Rumah 

Adat Bola Kembara’e di Tanete. 

 

 

2“Peta Kabupaten Bulukumba”. Bulukumba, maret 2017. [t.p.] 

3Khoirotun Nisak, “PendekatanHistoris, Antropologidansosiologis” Jurnal (Lumajang; 2019) 
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2. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi ialah suatu gambaran masyarakat  yang memiliki struktur, laisan, 

serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan.4 Pendekatan Sosiologi digunakan 

untuk melihat mengenai perubahan serta perkembangan yang terjadi pada masyarakat 

sekitar tentang sejarah dan fisik dari rumah adat Bola kembara’e. 

3. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan Antropologis merupakan suatu upaya untuk mendalami atau 

memahami suatu agama dengan cara melihat langsung wujud kegiatan beragama 

yang sedang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. 5 Pendekatan 

Antropologis yag digunakan peneliti untuk mengetahu kebudayaan setempat agar 

dapat memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang di teliti untuk mencapai 

sumber kebudayaan. 

4. Pendekatan Arkeologis 

Pendekatan Arkologis yakni usaha dari peneliti untuk menggali data-data 

yang memuat tentang kondisi dan fisik dari Rumah Adat Bola Kembara’e di Tanete. 

D. Sumber Data 

Adapula pengumpulan data dan sumber data dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh bahan-bahan penelitian yakni informasi atau keterangan yang 

berhubungan dengan penelitian yang dapati dipercaya. Sumber data yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

4Agus sudarsonodkk, Pengantar Sosiologi, (Yogyakarta:UNY, 2016)h.5. 

5Pebri Yanasari “Pendekatan Antropologi dalam Peneliyian Agama bagi Sosial Worker”, 

Jurnal (IAIN Belitung:2019),h.5. 
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1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang 

atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data primer 

seperti data hasil wawancara langsung dan Observasi.sumber data primer yang 

dimaksud pada penelitian ini yakni data wawancaranyang diperoleh langsung dari 

pemilik rumah adat yakni Andi Rahmat S.H sebagai pemilik atau penanggung jawab 

dari Rumah Adat Bola Kembara’edi Tanete. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Seperti buku, jurnal, berita 

atau lainnya untuk memperkuat data primer yang sudah ada. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut; 

1.  Metode Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap fenomena penelitian. 

Peneliti telah melakukan pengamatan terhadap Rumah Adat Bola Kembara’e dari 

segi arsitektur, morfologi, bahan maupun yang digunakan terhadap rumah adat. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek 

penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa 

dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya 
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wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam 

tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.6 

3. Telaah Dokumen 

Metode penelusuran data telaah dokumen adalah metode dimana peneliti 

dapat menemukan informasi tentang pembahasan penelitian melalui jurnal dan buku 

yang pernah membahas tentang Rumah Adat Bola Kembarae' Tanete, mau itu situs 

berita atau situs lainnya yang berhubungan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode adalah hal yang tersusun rapi dalam melakukan suatu pekerjaan atau 

mengerjakan sesuatu khsusnyadalam sebuah penelitian dengan sistem yang konkrit 

dan tersusun rapi dan terencana.7 

Adapun metode pengumpulan data yang diperoleh dan dapat membantu 

penulis dalam menyusun tulisannya, yaitu: 

a. Metode deduktif, yaitu metode yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Metode Induktif, yaitu metode pengolahan data digunakan dengan meninjau 

beberapa hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat umum. 

c. Metode komparatifyaitu penelitian yang bersifat membandingkan variabel 

yang satu dengan variabel yang lain atau variabel satu dengan standar. 

 

 

6 Prof. Dr H. MudjiaRahardjo,M.si.“Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif 

Jurnal(UIN Malang april 2021) 

7M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi,”Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar”, h. 217. 
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G. Metode Penulisan 

Metode penulisan adalah tahap akhir dari penelitian karya ilmiah baik dalam 

bentuk narasi etnogafi yang merupakan proses penyusunan fakta ilmiah dari berbagai 

sumber yang telah di seleksi menghasilkan suatu bentuk penulisan antropologi 

budaya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Geografis  

Pentingnya memahami kondisi suatu wilayah sangat penting yang 

dikarenakan penjelasan tata letak suatu daerah dapat memudahkan seseorang untuk 

mendapatkan tujuan dan lokasi yang diinginkan oleh karena itu peneliti mennjelaskan 

lokasi geografis dari Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba. 

Kelurahan Tanete adalah salah satu kelurahan yang merupakan bagian dari 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba menurut UU 

No. 29 tahun 1959 terbetuk pada tanggal 4 Februari 1960 yang memiliki luas 

wilayah1.154,58 Km² dan memiliki 10 kecamatan dan salah satunya sesuai lokasi 

penelitian ini yakni Kecamatan Bulukumpa. Kelurahan Tanete adalah satu diantara 3 

kelurahan dan 14 desa atau dusun yang berada pada bagian Kecamatan Bulukumpa, 

memiliki jarak 32 km ke arah utara jika dari Kota Bulukumba, adapun batas-batas 

wilayah dari Kelurahan Tanete: 

(sumber : Profil Desa 2020) 

Batas Desa 

Sebelah utara – berbatasan dengan Desa Balangpesoang 

Sebelah timur –berbatasan dengan Kelurahan Jawi-jawi 

Sebelah Selatan – Berbatasan dengan Desa Bulo-bulo dan Desa Balla saraja 

Sebelah Barat – berbatasan dengan Desa Kambuno 
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Secara geografis, Kelurahan Tanete terletak antara 5. 3378° Selatan hingga 

120.1304° Barat. Kelurahan Tanete merupakan kawasan yang 60% dari wilayahnya 

adalahsawah sehingga pekerjaan utama masyarakat Tanete adalah sebagai Petani 

tidak hanya sawah namun ada pula perkebunan buah-buahan masyarakat. Kelurahan 

Tanete merupakan daratan tinggi sehingga memiliki tanah yang subur sehingga 

masyarakat memanfaatkan kesuburan tanah untuk menanam berbagai tanaman buah 

seperti manggis, durian, rambutan dan sebagainya. Namun yang terkenal di 

Kelurahan Tanete Adalah Buah Manggis dan Buah Duriannya yang tiap Tahun 

memiliki musim tersendiri dan mengundang berbagai masyarakat untuk dapat 

menikmati hasin panen di kawasan Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa.Secara 

Administratif kelurahan tanete ini terbagi menjadi dua bagian yakni lingkungan 

Tanete yang memiliki luas 2,9 km dan lingkungan Biroro 1,9 km. 

2. Keadaan Iklim 

Iklim kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba ini sama halnya dengan iklim 

yang ada di indonesia yakni iklim tropis dengan memiliki 2 (dua) iklim yakni musim 

kemarau dan musimpenghujan. Dikarenakan indonesia berada di garis katulistiwa 

sehingga tidak memiliki musim-musim lainnya seperti musim gugur, musim salju dan 

lainnya. 

gambar 4. 1. 1 Peta KulrahanTanete (sumber : Profil Desa 

2020) 
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Dengan iklim yang hanya ada dua musim yakni musim kemarau dan musim 

dan terletak di daratan tinggi membuat iklim dari kelurahan Tanete Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ini memiliki hawa yang sejuk disaat musim 

kemarau namun disaatmusim hujan tiba iklim dan hawa membuat kelurahan Tanete 

ini cuacanya sulit ditebak.Mungkin dikarenakan dataran tinggi sehingga cuacanya 

mudah berganti-ganti. 

3. Kebudayaan 

Dalam penelitian Budaya setidaknya untuk mengetahui Budaya apa yang ada 

di suatu daerah itu penting, berupaya untuk membantu orang luar daerah untuk lebih 

memiliki sopan terhadap suatu kebudayaan yang ada di suatu daerah oleh karena itu 

peneliti mencoba untuk menginformasikan kebudayaan apa yang ada pada Kelurahan 

Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

Kebanyakan masyarakat di kelurahan Tanete memiliki budaya adat Bugis 

dikarenakan Bulukumpa adalah wilayah kekuasaan dari kerajaan Bone pada zaman 

dahulu saat sistem kerajaan masih eksis, Namun adapula yang memiliki kebudayaan 

adat konjo kajang itu dikarenakan ada beberapa masyarakat yang datang dari kajang 

yang menetap di Kelurahan Tanete tapi itu hanya sebagian Kecil masyarakat. 

4. Demografis 

Kelurahan Tanete memeiliki 3 Lingkungan yakni Lingkungan Tanete, 

Lingkungan kampung toa dan Lingkungan biroro jika keduanya digabung maka 

memiliki luas 6,33 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4,334 jiwa. 

 

No. Nama Dusun Jumlah Jumlah Jiwa 

KRT KK L P 
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1. Tanete 582 574 893 1041 

2. Biroro 41 483 719 968 

3. KampongToa 222 215 311 402 

Tabel 4. 1 Tabel Jumlah Penduduk (Sumber: Profil Desa) 

No. Nama Dusun Jumlah RT Jumlah RW 

1. Tanete 12 5 

2. Biroro 8 3 

3. KampongToa 4 3 

Tabel 4. 2 Jumlah RT dan RW (Sumber: Profil Desa 2020) 

5. Perasarana dan Sarana Kelurahan 

Adapun perasarana dan Sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk 

masyarakat Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sebagai 

berikut: 

a). Perasana Kesehatan 

1) Puskesmas 

2) Apotek 

3) Posyandu  

b). Perasana Pendidikan  

1) Taman kanak-kanak  

2) Sekolah Dasar  

3) Sekolah Menengah pertama 
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4) Sekolah Menengah atas 

c). Perasana Umum dan lainnya  

1) Tempat ibadah 

2) Gedung serbaguna 

3) Lapangan 

4) Pasar 

5) Rest area 

B. Sejarah dam Fungsi Rumah Adat Bola Kembarae 

Rumah Adat adalah Rumah yang disakralkan disetiap tempat wilayah yang 

ada di Indonesia. Sangat disayangkan jika peninggalan dari nenek moyang kita itu 

hilang begitu saja mungkin dikarenakan tidak terurus ataupun berbagai macam cara 

lainnya. Karena jika kita melihat masa lalu kita dapat mengingat nenek moyang kita 

sendiri. Oleh karena itu dalam pembahasan sejarah rumah adat bola 

kembarae’Penulis ingin menyampaikan sebuah pernyataan bahwa Rumah Adat Bola 

Kembarae’ ini adalah rumah bagi Gallarangatau tingkatan pada zaman sekarang 

ialah kepala desa. 

Seperti yang dikatakan salah satu narasumber yakni Andi Uunk Penikmat 

Sejarah, mengatakan. 

 
”Gallarang itu setara dengan Kepala Desa dan Arung Setara dengan Bupati 
atau Gubernur Sekarang, Lompo itu adalah Dewan Adat  dan Anrong guru itu 
adalah Ulama.”1 
 

 

 

1Andi Uunk, Penikmat Sejarah, Wawancara. Bulukumba 05 Sseptember 2022. 
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Menurut Informan Andi Uunk mengatakan bahwa Gallarang sederajat dengan 

Kepala Desa di zaman sekarang, Arung Yakni Sederajat dengan Bupati Atau 

Gubernur di zaman sekarang, Lompo setara dengan Dewan Adat dan Anrong Guru itu 

adalah sederajat dengan Ulama Agama di zaman sekarang. Dalam konteks yang 

tertera di atas adalah susunan sistem pemerintahan yang tersusun cukup rapi yang 

sudah ada pada zaman kerajaan tempo dulu.  

Gallarang bulukumba adalah salah satu dari tujuh Gallarang yang memiliki 

kekuasaanya masing-masing yakni Gallarangjawi-jawi, Gallarang Bulo-bulo, 

Gallarang Kambuno, Gallarang Jojjolo, Gallarang Balla taroang dan 

GallarangBatu Lohe, dan diatasi oleh kerajaan kecil yakni 

KerajaanBulukumba.Sebelum pembahasan yang lebih jauh pada penjelasan lebih 

lanjut akan di jelaskan secara rinci di point ke-2 yakni Sejarah Kerajaan Bulukumba. 

Penulis akan membahas letak dari rumah adat bola Kelurahan Tanete Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.  

1. Letak Rumah Adat 

Rumah Adat Bola Kembarae’ terletak di Jalan KemakmuranKelurahan Tanete 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Posisinya berada pada sudut Jalan 

Karet Tanete. Berhadapan langsung dengan kantor camat Kecamatan Bulukumpa, 

memiliki jarak 200 m dari Mess Passanggarahan Tanete dan 1 km dari Pasar Tanete. 

Posisi dari Rumah Adat Bola Kembarae’ ini menghadap ke barat. Dan berada pada 

Antara Keluarahan Tanete dan Kelurahan Jawi-jawi berada di pusat kelurahan  

Rumah Adat Bola Kembarae’ jika ingin kesana dari kota Bulukumba harus 

menempuh jarak kurang lebih 30 km menuju utara ke Kelurahan Tanete untuk sampai 

ke Rumah Adat ini. Kota Bulukumba pun berada pada Kecamatan Ujung Bulu, 
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Kabupaten Bulukumba jika dari Makassar menuju ke Kabupaten Bulukumba 

menempuh jarak kurang lebih 150 km menuju timur. 

2. Sejarah Kerajaan Bulukumba 

Sejarah dari Kerajaan Bulukumba (Tanete) memiliki beberapa versi dari 

terbentuknya hingga ke sejarah kekuasaanya. Namun penulis akan mencoba 

menyatukan seluruh informasi yang terlah diterima oleh penulis maupun itu dalam 

sistem wawancara ataupun pengumpulan informasi dari buku dan artikel. Dari awal 

terbentuknya suatu komunitas, diakui oleh dua kerajaan besar, terbentuknya sistem 

kekuasaan yang terstruktur atau terbentuknya Gallarang, hingga masuknya penjajah 

dan berubahnya sistem kerajaan ke sistem ketatanegaraan yang dipimpin oleh 

presiden atau biasa disebut dengan systempresidensial. 

Dalam Buku “Kerajaan Pemersatu Konjo Bugis” oleh Syamsul Bakir Hamid 

menjelaskan dalam Bukunya. Pada awal abad ke 10 M seseorang yang bernama 

Gallung Dg. Raukang berasal dari Kajang diperintahkan oleh ayahnya untuk berjalan 

bersama rombongannya menuju ke arah barat arah gunung untuk membuat suatu 

sistem komunitas disana. Beliau dan rombongannya pun melakukan perjalanan 

menujuh barat ke bulu atau gunung, dalam perjalanannya beliau dan rombongannya 

singgah di hutan yang rimbun dan ada disekitaran bukit untuk beristirahat tanpa 

sengaja rombongan tersebut melihat Pakombong (hewan besar yang bertanduk) lalu 

dinamakanlah tempat itu Pakombong. Setelah hari esoknya beliau melanjutkan 

perjalanan bersama rombongan ke bukit tinggi (Tanete)setelah Gallung Dg Raukang 

beserta pengikutnya sampai mereka mulai sedikt demi sedikit membangun suatu 

perkemahan dan mulai melakukan menenaman bercocok tanam. Setelah beberapa 

tahun dengan ilmu bercocok tanam, beliau memiliki hasil panen yang berlimpah 
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sehingga membuat orang-orang di sekitaran yang juga bercocok tanamnya kurang 

memuaskan ingin mengetahui rahasia dari hasil panen yang berlimpah. Gallung dg 

Raukang pun memberikan informasi yang orang-orang beriman namun ada syaratnya 

mereka harus menjadi pengikut beliau. Dan membentuk sebuah sistem pemerintahan 

kecil di daerah tersebut. Beliaulah yang memersatukan Bugis-Konjo dengan hasil 

kebun dan membentuk kerajaan Bulukumba tua yang memiliki makna gunung yang 

di olah. Kerajaan Bulukumba Tua ini berpusat di Balleanging.2 

Silsilah keluarga Gallung Dg Raukang menurut penulis buku “Kerajaan 

Pemersatu Konjo Bugis” yakni Syamsul Bahir Hamid. Gallung dg raukang adalah 

keturunan dariTo’Manurung, To’Manurungini memiliki delapan keturunan yaitu 

Tanuntung, Tammatto, Sangkala Lembu, Ambong, Ternate dan ketiga lainnya tak 

diketahuai, Lalu Sangkala Lembu memiliki empat anak namun yang diketahui hanya 

KrgPa’jali diketahui orang yang berkuas di kajang, Beliau ini memiliki tiga Anak 

yaitu Pa’ Baoteng Dg Sarikang anak beliau ini memerintah di daerah kajang. Anak 

selanjutnya Danko Dg Matasa beliau ini di perintahkan untuk membuat kekuasaaan di 

Dato, lalu anak yang di perintahkan utuk berkuasa di Bulukumpa yaitu Gallung Dg. 

Raukang. Gallung Dg. Raukang ini lah yang membuat sistem kerajaan di Bulukumpa 

setelah beberapa tahun anaknya yaitu Krg. Lompo Topa anak sekaligus menjadi 

keturunan raja di Bulukumpa, dan Raja yang Terakhir diketahui di kerajaan 

Bulukmpa ini iyalah Lompo Pakokko. 

 

 

2Syamsul Bahir Hamid, “Kerajaan Pemersatu Konjo-Bugis” Buku (Bulukumba). 
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. Informasi ini Penulis dapatkan Melalui Wawancara dari Andi Ashar, 

Seorang Mahasiswa, Tentang hasil telaahnya dari buku yaitu keturunan Kerajaan 

Bulukumba dari Tomanurung. 

 
“Jadi dulu itu sebelum Kerajaan Bulukumba Terbentuk Ada di To’ Manurung 
yang memiliki beberapa anak yang menjadi penguasa di kajang. Yakni Dg 
Sangkala Lembu, nah Sangkala Lembu ini ada lagi anaknya namanya itu Krg. 
PA’jali, setelah ada anaknya ini kan tiga itu anaknya. Pa’ Baoteng Dg. 
Sarikang, Danko Dg matassa sama Gallung Dg. Raukang. Dg. Raukang ini 
disuruh keluar dari kajang ke Bulu untuk bercocok tanam nah karena pandai 
bercocok tanam ini adami pengikutnya orang asli bulu  saat itu terbentukmi 
sebuah komunitas dan menjadi sebuah kerajaan di tanete.”3 

Menurut andi Ashar sebagai mahasiswa menjelaskan dari Buku “Kerajaan 

Bugis-Konjo” yaitu Terbentuknya Kerajaan Bulukumba ini berasal dari Kajang yakni 

keturunan To’Manurungyang melakukan perjalanan ke arah Bulu  untuk membangun 

kerajaannya senidiri. Dilihat dari kutipan diatas bahwa Ilmu dapat membuat sesorang 

menjadi seseorang yang dipandang dengan ilmu. Dengan berilmu kita dapat 

mendapatkan semua hal seperti yang dikatakan Imam Ahmad seorang Ulama 

mengatakan bahwa “Manusia itu lebih membutuhkan Ilmu daripada makan dan 

minum karena ilmu dibutuhkan setiap saat. 

Pada tahun 1400 M anak dari Gallung Dg Raukang yang bernama lompo topa. 

Sebenarnya ada beberapa versi yang mengatakan dari berbagai literatur mengatakan 

bahwa Lompo topa yang berkuasa di kerajaan Bulukumba Tua ini adalah Raja Bone 

ke-24 ada pembiasan cerita di dalam sejarah terbentuknya kerajaan Bulukumba Tua 

ini.Disamping pembiasan cerita zaman dulu ini, Lompo Topa lah yang melanjutkan 

sistem kekuasaan di kerajaan Bulukumba tua ini dan membangun sistem kerajaan 

yang mengikuti sistem kerajaan Bone yakni membentuk 7 Gallarang pada zamannya. 

 

 

3Andi Ashar (21 Tahun) Mahasiswa, Wawancara, Makassar. 24 juli 2022 
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Dengan prestasi dan sistem yang digunakannya, Lompo Topa ini di akui oleh dua 

kerajaan besar yakni Raja Bone dan Raja Gowa. Dipanggilah beliau ke Kerajaan 

Bone diakuilah dan diangkat sebagai Puang oleh Raja Bone dan diperintahkan lah 

Puang Lompo Topa ini untuk pulang dan memipin rakyat –rakyatnya disana, Beliau 

dipanggil ke kerajaan Gowa untuk menemui Raja Bone dan diangkay menjadi 

Karaeng dan diperintahkan untuk memipin rakyatnya di Bulukumba Tua. Sehingga 

beliau diberikan gelar sebagai Puang Karaeng Lompo Topa dan memerintahkan 

rakyatnya.4 

Lompo Topa mengatur kerajaannya dengan sistem yang mengikuti Budaya 

Kerajaan Bone yakni Pitu Ade atau Tallasalapang. Beliau membuat Pitu Gallarang 

sehingga menjadi sistem kerajaanyang baku dan terstruktur. Adapun Gallarangitu 

yakni Gallarang Jawi-jawi, Gallarang Kambuno, Gallarang Balangtaroang, 

Gallarang Bulo-bulo, Gallarang Buttakeke, Gallarang kuadesampeang dan 

Gallarang Bulolohe.yang dipimpin langsung oleh Puang Karaeng Lompo Topa.  

Luas kekuasaan dari kerajaan Bulukumba toa yang berpusat di Balleanging 

sebelum Belanda memasuki wilayah ini meliputi dari salomekko' hingga korong batu 

dataran Keke. Setelah beberapa ratus tahun sistem kekuasan kerajaan Bulukumba 

Tua ini diakhir sistem kekuasanya dipimpin oleh Lompo pakoko sebagai arung atau 

raja terakhir disana dan sekarang balla lompo dari kerajaan ini sudah tidak ada yang 

tertinggal hanyalah perkuburan raja-raja sebelumnya. Sangat disayangkan rumah 

arung atau balla lompoa kerajaan Bulukumba ini sudah tidak ada sehingga sangat 

 

 

4Syamsul Bahir Hamid, “Kerajaan Pemersatu Konjo-Bugis” Buku (Bulukumba) 
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disayangkan jika peninggalan dari leluhur kita sudah tidak ada membuat kita tidak 

bisa melihat sejarah yang begitu hebat dizamannya. 

Kerajaan Bulukumba Toa (Tanete) menurut sumber wawancara dengan 

Karaeng Andi Uunk mengatakan bahwa Bulukumba iyalah kerajaan bawahan dalam 

istilahnya biasa dikenal dengan kata Kerajaan Palili5.  Kerajaan Bulukumba Toa ini 

adalah Kerajaan Bawahan dari salah satu Kerajaan besar yakni Kerajaan Bone.6 

Struktur Gallarangini juga dapat dilahat dari beberapa catatan Sejarah 

Belanda. Berdasarkan Analisis istilah yang digunakan dalam sistem struktur Kerajaan 

BulukumbaAkkarungengBulukumba yakni yang berada pada diatas kebangsawanan 

yakni Arung Bulukumba Sullewatang dan AnrouguruPalambbara. Dan yang 

membawahinya yakni Para Gallarang dan Lompo Bulukumba Toa.Seperti yang 

dikatakn olehAndi Uunk, yaitu; 

 
“Gallarang ini sudah dijelaskan dalam beberapa Catatan sejarah. Seperti 
Akkarungeng Bulukumba itu seorang raja, baru ada lagi di bawanya Arung 
atau raja lalu Gallarang”.7 

Menurut Andi uunk Sebagai Penikmat Sejarah mengatakan bahwa Gallarang 

ini hanyalah bawahan raja seperti ada di beberapa catatan sejarah seperti catatan 

Akkaruangeng Bulukumb.  Akkarungeng sendiri adalah sebuah kitab yang membuat 

yang terjadi di Kerajaan Bone, sama halnya dengan Catatan- catatan yang di tulis 

 

 

5KerjananPaliliadalah kerajaan kecil yang berada pada sistem kekuasaan kerajaan besar. 

6 Andi Uunk (32 Tahun), Penikmat Sejarah, Wawancara. Tanete Kab. Bulukumba,05 

September 2022 

7 Andi Uunk (32 Tahun), Penikmat Sejarah, Wawancara. Tanete Kab. Bulukumba,05 

September 2022 
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sebagai dokumentasi Kerajaan. Akkarungeng senidiri hanya menulis peristiwa-

peristiwa yang penting yang terjadi di kerajaan Bone sahaja. 

3. Sejarah Rumah Adat 

Penjelasan dari Sejarah Kerajaan Bulukumba Tua Sendiri mengisahkan 

terbentuknya Pitu Gallarang yang dipimpin langsung oleh raja Atau Arung dari 

Kerajaan Bulukumba Tua ini. Dari ketujuh Gallarang salah satunya terletak di 

wilayah Tanete sehingga Gallarang di tanete membuat Rumahnya sendiri yakni yang 

kita ketauhui sekarang adalah Bola Kembarae’. Bola Kembarae ini dibangun oleh 

gallarangpada zamannyayaknidibangun oleh Karaeng Mannojengi bin Krg 

Pakaiyyadan tahun 1917 membangun Rumah Adat sebagai tempat tinggal dan pusat 

kekuasaan Gallarang Tanete/Bulukumbatua. Material yang digunakan untuk 

membangun rumah adat ini adalah menggunakan berbagai macam jenis material kayu 

seperti kayu pohon nangka, kayu pohon Gaharu dan kayu pohon Mehu. Seperti yang 

dikatakan oleh Andi Rahmat sebagai pemilik rumah, yaitu: 

 
“Dibangun oleh Karaeng Mannojengi bin Krg. Pakaiyya dari tahun 1917 
sampai tahun 1920. Pakai kayu gaharu, kayu nangka dan mehu”.8 

Menurut Andi Rahmat Selaku pemilik Rumah, Rumah adat ini dibangun oleh 

karaeng Mannonjengi Bin Krg. Pakaiyya pada tahun 1917 sampai dengan 1920. 

Menggunakan kayu  Nangka,Pohon Kayu Gaharu dan mehu. Dilihat dari tahun 

pembangunan Rumah Adat ini yang dibangun pada awal abad 20 sehingga rumah 

adat ini sudah memiliki nilai budaya islam didalamnya. 

 

 

8Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 
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Rumah Adat ini dinamakan Bola Kembarae’ dikarenakan pengaruh budaya 

kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Makna dari nama Bola Kembarae’ingin 

menjelaskan bahwa Rumah Adat ini menerima kedudukan dan ingin menjalin 

hubungan baik terhadap kedua kerajaan besar yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan 

Gowa walaupun kedua kerajaan itu masih sering berselisih pada saat itu. Kerajaan 

Bulukumba Toa pada zaman dahulu memiliki sifat netralitas yang tinggi sehingga 

dapat menjalin suatu hubungan baik kepada kerajaan-kerajaan besar. Sesuai yang 

dikatakan Andi Rahmat, sebagai pemilik Rumah,yaitu; 

 
“Rumah ini itu kenapa dua atapnya Karena netral di kedua kerajaan besar, 
sehingga bisaki menerima tamu dari kerajaan Gowa na kerajaan Bone”.9 

Menurut Andi Rahmat Selaku Penanggung jawab atau pemilik rumah yakni 

pemaknaan dari atap yang berbentuk kembar ini mengisyaratkan bahwa rumah adat 

ini netral terhadap dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa. 

Dikarenakan secara yang kita ketahui kerajaan Bone dan kerajaan Gowa, Netral sediri 

memiliki arti tidak berpihak ke seiapapun. 

Rumah adat ini dibangun pada tahun 1917 sehingga Islam sudah 

mempengaruhi kebudayaan lokal dan pembangunan rumah adat ini sehingga 

memiliki makna-makna islami di dalamnya.Contoh terbesarnya yaitu rumah adat ini 

menghadap ke arah barat atau arah kiblat sehingga rumah adat ini memiliki unsur-

unsur keislaman di dalamnya. bukan hanya itu rumah adat ini pusat dari agama Islam 

di kekuasaan Gallarang Tanete karena pada saat itu masyarakat sekitar belajar 

kepada Gallarang yang memiliki kecerdasan dan kebajikan. 

 

 

9Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 
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Pada saat terbentuknya rumah adat Bola Kembarae’ ada pula Mess 

Passanggarahan Tanete yang tidak jauh tahun pembuatannya. Menurut masyarakat 

mengatakan bahwaMess Passanggarahan Tanete dibangun pada tahun 1913 oleh 

Hindia Belanda pada saat itu yang menetap di Tanete Kelurahan Bulukumpa di era 

Regentschap dengan ditemukannya cap pada toples yang bertuliskan 1913. Dikatakan 

bahwa Hindia Belanda pada saat itu merencanakan untuk membangun pusat 

pemerintahan Bulukumba di Tanete, namun menjelang 3 tahun pemerintahan Hindia 

Belanda memindahkan pusat pemerintahannya dari Tanete ke Ujung Bulu dengan 

cara mengambil segenggam tanah dari Tanete dan menyimpannya di ujung bulu 

sehingga sekarang kota itudiketahui dengan nama Kota Bulukumba. Karena 

berpindahnya pusat pemerintahan Hindia Belanda ke ujung bulu membuat kebebasan 

kekuasaan kepada gelarang Tanete di Bulukumpa.10 

Bukti dari hampirnya Tanete menjadi pusat pemerintahan Bulukumba terbukti 

dengan literatur Belanda yang menuliskan bahwa Tanete itu adalah distrik 

Bulukumba lama oleh Hindia Belanda pada tahun 1951 atau beberapa tahun setelah 

pre-merdekanya Indonesia oleh Belanda. Membuat Tanete menjadi tempat 

persinggahan bagi peninggi-peninggi dari pemimpin pemerintahan Hindia Belanda.  

Setelah kemerdekaan republik Indonesia pada tahun 1945. Belanda pun 

mundur dari sistem pemerintahan membuat Bulukumba merdeka. Setelah 15 tahun 

kemerdekaan Indonesia pada tahun 1960 Bulukumba resmi menjadi sebuah daerah 

tingkat II di Sulawesi sehingga Bulukumba menjadi sebuah Kabupaten yang berada 

di Sulawesi Selatan. 

 

 

10“Sejarah PassenggrahanTanete” Web. Situsbudaya.id. Diakses 22 Oktober 2022 
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Adapun  orang-orang yang telah menetap di rumah Adat ini Sebagai Arung 

atau Gallarang dan semacamnya yakni: 

a) Karaeng Haji Makkaroda, Sebagai Sulle Watang Bulukumba 

b) Andi Mappa Dg. Jarre, beliau sebagai Pelaksana Arung. 

c) Imanddolangeng Dg NgilauKarettaHajjie, beliau adalah Arung ke-10 dari 

kerajaan Bulukumba Toa. 

d) Immannodhengi Dg Tiro Krg. Nodjeng Bin Pakaiyya, beliau sebagai arung 

ke-11 kerajaan Bulukumba Toa 

e) H. Andi Abduh syukur Dg. Pabeta, beliau sebagai Arung ke-12 kerajaan 

Bulukumba toa 

f) H. Andi Mansyur Dg. Masikki, Beliau sebagai Kepala Distrik 

Bulukumba/Tanete 

g) Andi Rahmat Ansaruddin S.H, beliau sebagai ketua bulukumbatoa.11 

4. Peran Rumah Adat Bola Kembarae’Tanete 

Rumah adat memiliki peran utama yakni sebagai tempat tinggal pemilik 

rumah. Namun peranan dari rumah adat itu tergantung dari situasi dan waktu, seperti 

contoh kasus Rumah adat pada zaman kerajaan rumah adat menjadi pusat 

pemerintahan, pusat kekuasaan dan sebagainya. Namun setelah lewatnya masa 

kerajaan yang berpaling ke sistem pemerintahan presidensial yakni negara yang 

dipimpin oleh satu pemerintah yang disebut presiden yang dipilih melalui masyarak 

atau demokrasi. Sehingga membuat sistem kerajaan pada zaman dahulu tergantikan 

menjadikan rumah adat yang ada di Indonesia beralih fungsi sebagai monumen 

 

 

11Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 
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bersejarah. Seperti rumah adat bola kembarae yang memiliki peranan dia setiap 

masanya terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Peranan di masa kerajaan (1917 - 1960) 

Pada masa sistem kerajaan Bulukumba Tua dalam sejarahnya memiliki sistem 

pemerintahan yang mengikuti sistem pemerintahan Bone yaitu PituGellarang. 

Disetiap penguasa memiliki rumah untuk menjadi tempat tinggalnya sehingga Rumah 

Adat Bola Kembarae’menjadi tempat tinggal Gallarang pertama hingga kerajaan 

Bulukumba Tua menjadi sebuah Kecamatan. Namun bukan hanya sebagai tempat 

tinggal bagi penguasa Gallarang Tanete pada saat itu tapi masih ada peranan lain dari 

Rumah Adat ini seperti yaitu: 

a) Rumah adat menjadi Pusat Pemerintahan  

b) Rumah adat menjadi tempat keilmuan 

c) Rumah adat menjadi tempat bermusyawah 

d) Rumah adat menjadi tempat upacara adat 

e) Rumah adat menjadi pusat kegiatan masyarakat 

Ada beberapa lagi peranan dari Rumah Adat Bola Kembarae’ ini namun 

peranan di atas adalah fungsi utama dari Rumah Adat ini. Dikarenakan Rumah Adat 

yg masih memiliki arung/raja diatasnya sehingga tempat musyawarah yang 

dilaksanakan oleh Gallarang tanete dan keenam Gallarangbersama Arung /rajanya 

sehingga diskusi harus di pusat kerajaan Bulukumba Tua. Kecamatan Salassae juga 

pernah menjadi tempat musyawarah para Gallarang di kenal dengan Tujuh Batu. 12 

 

 

12Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 
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Peranan yang tidak disebutkan diatas mungkin hanya sebagai fungsi yang 

alternatif atau mungkin sebagai peran yang tidak terduga dari Rumah Adat ini. 

Mungkin seperti sebagai tempat menyambutnya arung dan sebagai tempat 

menyambut tamu yg memiliki derajat yang tinggi, seperti keturunan raja bone atau 

keturunan raja gowa. 

Mungkin seperti itulah peran atau fungsi dari rumah adat bola kembarae’ini 

pada masa kerajaan dulu sebelum sistem pemerintahan bulukumba belum berubah 

menjadi kecamatan. Namun setelah tergantinya sistem pemerintahan Bulukumpa 

menjadi kecamatan Rumah Adat ini memiliki peran atau fungsi yang baru yakni 

sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah yang telah terpakai oleh 

kerajaan Bulukumba Tua/Tanete. 

b. Peranan di masa sekarang 

Pada masa kemerdekaan setelah sistem pemerintahan yang berubah dari 

sistem pemerintahan Monarki atau sisterm kekerajaan berubah menjadi sistem 

pemerintahan presidensial membuat Indonesia berubah dari segi kekuasaannya yang 

mempengaruhi fungsi dari sistem kerajaan. Dampak perubahan ini melibatkan 

kerajaan Bulukumba Tua yang menjadi sebuah kecamatan. Inipun berdampak bagi 

fungsi dari Rumah Adat Bola Kembarae’dari menjadi pusat pemerintahan dan 

sebagainya menjadi sebuah tempat destinasi atau menjadi museum. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa museum 

/mu·se·um/ /muséum/ adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran 

tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, 
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seni, dan ilmu; tempat menyimpan barang kuno. 13  Penjelasan dari museum ini 

menjelaskan bahwa Rumah Adat Bola Kembarae’ ini menjadi museum dikarenakan 

lepas dari masa kerajaan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membuat 

fungsi dari Rumah Adat ini berubah. Sehingga Rumah Adat ini menjadi tempat 

bersejarah dan peninggalan sejarah kerajaan Bulukumba Tua/Tanete. Beralih 

fungsinya Rumah adat ini menjadi museum dan sebagai tempat wisata sejarah yang 

ada di Kelurahan Tanete bersamaan dengan peninggalan belanda yaitu Mess 

Passanggarahan Tanete. 

Ada beberapa barang dan naskah peninggalan sejarah di masa kerajaan lalu, 

adapula foto-foto bangsawan penghuni sebelumnya beserta sertifikat yang dipajang 

dan beberapa naskah-naskah sejarah.Adapun benda rumah tanggayang bercorak adat 

zaman dahulu seperti Sofa, Meja, Lemari dan berisikan Piring-piring dan gelas-gelas 

era kerajaan. Ada juga peninggalan alat pusaka yang berada di Rumah Adat ini yakni 

Tombak Kerajaan yang menjadi simbol kebesaran bagi kerajaan dan juga konon 

mempunyai kekuatan atau ilmu yang ada di dalam alat pusaka ini. 

5. Fungsi Arsitektur 

Rumah adat Bugis biasanya dibagi menjadi tiga bagian, karena rumah adat 

bugis-makassar itu sendiri benbentuk rumah panggungfungsi dari rumah panggung 

sendiri yakni bagian bawah, bagian tengah dan bagian atas. Tiga bagian ini memiliki 

fungsinya masing masing; 

a. Rakkaeng Adalah bagian atas Rumah di bawah atap, terdiri dari lotong 

dan atap rumah yang berfungsi untuk menyimpan benda-benda pusaka 

 

 

13 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Museum” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 

Kemendikbud(2018) 
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atau bahan makanan, dan juga karena tempatnya yang tertutup sehingga 

biasanya digunakan sebagai tepat untuk menenun dan tempat untuk 

berdandan bagi wanita. 

b. Alle Bola atau dalam rumah adalah bagian yang terletak diantara lantai 

dan loteng rumah dimana bagian ini adalah tempat yg dibagi lagi seperti 2 

ruang tidur, ruang tamu dan ruang dapur. 

c. Awa Bola adalah kolong rumah, berlantai tanah dan tak berdiniding. 

Bagian ini biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan barang, tempat 

bersantai atau tempat bermain anak-anak.14 

C. Makna dan Bentuk dari Rumah Adat Bola Kembarae’Tanete 

Rumah adat adalah suatu bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. 

Peninggalan leluhur kita yang menjunjung nilai keaestetikan dan keindahan. 

Arsitektur tradisional adalah suatu bangunan yang memiliki fungsi, bentuk, struktur 

ragam hias dan cara pembuatannya yang yang diwariskan secara turun temurun oleh 

para leluhur.15Rumah adat bola kembarae’ terbentuk setelah budaya islam masuk 

sehingga memiliki unsur bentuk arsitektur, nlai-nilai dan kebudayaan islam yang 

terkandung di Rumah Adat ini dan juga makna dibalik keunikan bentuk rumah adat 

ini dan apa saja nilai-nilai budaya tradsisinya. 

 

 

 

 

14 Yashinta Irma Pratami Hematang, “Adaptasi Bentuk Dan Fungsi Arsitektur Rumah 

Tradsional Bugis-Makassar Di Kampung Kumbe, Merauke’ Jurnal (vol. 6 No. 3 Des 2017) 

15 Andi Hidayat, “integrasi konsep arsitektur islam pada rumah adat saorajalapinceng 

kabupaten barru’ Jurnal (vol. 5 No. 1 (2018) 
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1. Komponen Rumah 

Rumah adat Bola Kembarae’Tanete berbentuk rumah panggung yang 

memiliki tiang-tiang penyangga yang berjumlah 40 tiang,memiliki panjang 15x22 

meter berbentuk persegi panjang menghadap ke barat. Rumah adat ini dibangun tanpa 

menggunakan paku besi melainkan menggunakan teknik yang diwariskan secara 

turun temurun oleh para leluhur menggunakan material kayu Nangka, kayu bahari 

dan kayu meru.seperti yang dikatakan oleh Andi Rahmat sebagai pemilik 

Rumah,yaitu; 

 
“Rumah ini disangga oleh 40 tiang dibawanya diatas rumah juga, ukurannya 
sekitaran 15x22 M. Menghadap ke barat seperti arah Kiblat baru pake 
sambung kayunya itu pake patto kayu Nangka, bahari meru”.16 

Andi Rahmat mengatakan bahwa rumah ini disangga oleh 40 tiang utama, 

rumah ini menghadap ke kiblat dan cara membangun rumah ini tidak menggunakan 

besi namun menggunakan paku yg terbuat dari kayu. Dari tulisan di atas juga 

mengatakan bahwa rumah adat ini mengarah kekiblt menjelaskan secara tidak 

langsung bahwasanya rumah adat ini adalah unsur akulturasi budaya islam. 

Rumah adat bola kembarae’ di Tanete Kabupaten Bulukumba ini tetap eksis 

dan menjadi rumah yang memiliki keunikan tersendiri yakni bentuknya yang terlihat 

memiliki dua atap.Rumah adat yang sudah ditempati oleh Gallarang tanete atau 

pemimpin di tanete ialah Immandolange Dg ngilu ini memiliki nuansa yang damai.  

 

 

 

16Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 
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d. Depan Rumah 

Rumah dengan tinggi 6 meter ini jika dipandang begitu sangat indah dengan 

warna kuning terangnya hiasan warna hijau yang menjadi aksen penambah keindahan 

rumah adat.Kedua atap rumah adat ini memiliki ukuran yang berbeda, sebelah kanan 

atap lebih besar daripada ukuran atap sebelah kiri.Diantar kedua atap rumah ini 

terdapat juga atap tangga yang menutupi akses naik ke rumah adat dari hujan maupun 

panas matahari.Bagian depan rumah adat memiliki empat jendela dan satu pintu 

masuk menuju ke dalam rumah langsung ke ruang tamu.17 

 

 

 

17Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 

gambar 4. 2 Depan Rumah 
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e. Samping Rumah 

Bagian kiri rumah adat bola kembarae’ memiliki jendela berjumlah 4 

menghadap ke selatan atau menghadap ke Jalan Karet. Di bagian sebelah kanan 

rumah adat memiliki jendela yang berjumlah 3 dan juga ada pintu masuk bagian 

belakang rumah adat, di bagian ini juga memiliki akses menuju ke sumur.  

Rumah Adat ini memiiki arsitektur yang memiliki keunikan bisa terlihat 

dalam perbedaan sisi samping rumanh yang keduanya memiliki perbedaan ukuran 

dan kedua panjang kebelakang Rumah Adat ini memiliki perbedaan ukuran. Bagian 

kanan rumah adat lebih panjang daripada bagian kiri rumah adat. Walaupun terlihat 

terpisah diluar akan tetapi didalam rumah adalah satu ,rumah yang begitu unik.18 

f. Pintu 

 

 

18Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 

gambar 4. 3 Pintu 
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Pintu rumah adalah tempat keluar masuknya orang dari suatu rumah atau 

tempat. Rumah adat Bola Kembarae’ memiliki dua jalur masuk ke bagian dalam 

rumah ada di bagian depan rumah dan bagian samping kanan rumah adat. Pada 

bagian rumah depan memiliki dua pintu yang memiliki unsur luas dan pintu bagian 

samping hanya menggunakan satu pintu.  Jendela dan pintu rumah adat ini memiliki 

corak yang hampir sama dengan dasar kuning dan dipercantik dengan warna hijau.19 

Adanya akses masuk Melalui Rumah Adat ini yang memiliki sistem dua pinu 

membuat kelegaan dan luas dalam masuk dalam rumah ini, dan juga membuat 

sirkulasi udara yang masuk kedalam rumah ini menjadi nyaman tentunya. Dengan 

adanya teras kecil sebelum pintu masuk yang berfungsi sebagai area tunggu sebelum 

tamu dipersilahkan untuk masuk pula dengan adanya pola hiasan arsitektur membuat 

adat kebudayaan setempat melekat. 

g. Jendela 

Jendela adalah unsur dari sebuah rumah yang berfungsi untuk memasukkan 

cahaya dan sebagaitempat mengalirnya siklus udara. Jendela pada rumah adat ini 

memiliki warna dasar kuning dan dihiasi oleh warna hijau. Model jendela yang 

memiliki lubang yang bersusun-susun yang berfungsi untuk mengalirkan udara dan 

memasukkan cahaya namun tidak bisa memasukkan percikan air hujan. Model yang 

sangat menarik yang fungsional yang orang pada zaman dahulu bisa pikirkan di saat 

belum menggunakan kaca dan sebagainya. 

 

 

19Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 
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Jumlah jendela Rumah Adat ini berjumlah 12 jendela, bagian depan Rumah 

memiliki 4 buah jendela menghadap ke barat, bagian kiri rumah memiliki 4 buah 

jendela menghadap ke selatan dan samping kanan rumah yang berjumlah 4 buah 

jendela yang menghadap utara. Tentunya dengan jendela yang sebanyak ini bagian 

dalam rumah bisa terang dengan sempurna dan rumah adat ini akan terasa segar 

karena siklus masuk dan pembuangan udara yang banyak varian jalurnya.20 

h. Tangga 

Rumah panggung adalah model sebagian besar rumah adat yang ada di 

Sulawesi Selatan. Berfungsi untuk anti gempa dan terhindar dari hewan-hewan buas, 

rumah panggung juga memberikan kesan tentram dan damai. Rumah panggung itu 

sendiri berada pada ketinggian untuk mencapai rumah yang berada pada ketinggian 

harus menggunakan tangga.21 

 

 

20Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 

21 Andi Muhammad Akbar, “Konsep Dan Bentuk RuagRakkeang Rumah Tradsional 

Bangsawan Bugis Bone Sulawesei Selatan” Jurnal (UMI)h. 1. 

gambar 4. 4 Tangga 
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Tangga dari rumah adat Bola Kembarae’ memiliki warna coklat tua. Rumah 

adat ini memiliki dua tangga pada bagian depan bagian samping kanan rumah adat. 

Ukuran dari tangga bagian depan lebih besar daripada tangga bagian samping kanan 

dikarenakan tangga bagian depan digunakan khusus untuk tamu menuju ke bagian 

utama rumah adat. 

i. Gerbang 

Gerbang atau gate adalah tempat keluar atau masuknya dari suatu tempat yang 

biasanya di support oleh pagar dinding dan sebagainya 22 .Gerbang rumah adat 

memiliki corak yang berbeda-beda tergantung rumah adat yang ada di Indonesia 

namun pada rumah adat bola kembarae’ gerbang memiliki corak yang sama dengan 

atap rumah adat tersebut. Yang memiliki tiga sisun timpa’laja yang berfungsi untuk 

dapat lebih mudah untuk menemukan rumah keturunan bangsawan.  

Gerbang rumah adat Bola kembarae’memiliki warna kuning terang yang 

mengikuti warna rumah adat, terbuat dari kayu berbentuk sepertigazebo yang 

biasanya berfungsi untuk tempat bagi penerima tamu atau hanya sebagai tempat 

 

 

22Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Gerbang” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 

Kemendikbud(2018) 

gambar 4. 5 gerbang 
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peristirahatanyang biasanya di tempat itu berdiri menunggu gerbang atau istilah 

lainnya satpam pada zaman sekarang. pagar berwarna abu-abu dengan aksen kuning 

pada bagian besi pagar yang memanjang hingga ke bagian belakang halaman rumah 

yang menggunakan material batu bata dan besi. Pintu gerbang yang terbuat dari besi 

meningkatkan keamanan dari rumah adat tersebut. 

j. RuangTamu 

Ruang tamu adalah ruangan pertama yang dijumpai oleh para tamu saat 

memasuki sebuah rumah karena biasanya ruang tamu terletak di bagian depan 

susunan bangunan rumah, ruang tamu adalah tempat untuk menerima tamu sekaligus 

untuk berkomunikasi dengan orang luar. Ruang tamu menjadi pembatas atau pemisah 

tamu ke ruangan lainnya untuk menjaga privasi si pemilik rumah. Begitu pula dengan 

Rumah Adat Bola Kembarae’ yang mirip dengan rumah pada umumnya yang 

memiliki ruang tamu di bagian depanrumah. Ini berfungsi untuk menjaga privasi 

Gallarang dan keluarga, ruangan ini juga berfungsi sebagai ruangan untuk 

menyambut para tamu bangsawanseperti Karaeng atau Gallarang lainnya. Ruang 

tamu juga pada masa kerajaan berfungsi untuk tempat di adakannya sebuah 

acarakerajaan. 23 

Ruang tamu Bola Kembarae’ ini memiliki ruangan yang luas hampir setengah 

dari rumah adat itu sendiri. Ruangan ini memiliki panjang 8 meter dan luasnya yakni 

4 meter dengan luas ruangan yang begitu besar membawa kesan nyaman dan hangat 

dalam ruangan ini. Dalam rumah memiliki warna mirip dengan warna rumah bagian 

luar yakni berwarna kuning dan memiliki aksen garis-garis berwarna hijau. 

 

 

23 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Ruang Tamu” Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa. Kemendikbud(2018) 
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k. Ruang Tidur 

Ruang tidur adalah salah satu ruangan yang harus dimiliki di setiap rumah 

yang memiliki sifat pribadi yang mengartikan bahwa ruang tidur ini memiliki ruang 

privasinya tersendiri bagi pemilik rumah. Namun ada pula ruang tidur yang 

dikhususkan untuk parah tamu yang ingin menginap. Di setiap rumah pasti memiliki 

satu atau lebih ruang tidur. Berfungsi untuk melepaskan lelah atau tempat beristirahat 

seseorang.24 

Bola kembarae’ ini memiliki dua ruang tidur yang berfungsi untuk tempat 

beristirahatnya Gallarang pemilik rumah. Kamar pertama ditempati oleh pasutri 

galarang suami istri dan kamar kedua ditempati oleh keluarga lainnya misalnya anak, 

orang tua atau saudara Gallarang25kamar-kamar ini sebagai pembatas dari tamu yang 

disebut dengan Pabbala’ Tengnga untuk memberikan ruang privasi pemilik rumah 

dan keluarga atau kerabat dari orang yang bertamu. 

l. Sumur 

Sumur adalah sumber air yang berasal dari sumber mata air di dalam tanah.26 

Sumur ini terletak di luar rumah adat. Spesifiknya yakni berada pada kanan bagian 

rumah dekat dengan tangga masuk bagian belakang rumah adat. Sumur ini berfungsi 

untuk mengambil air untuk mandi, minum dan lain-lain. Pada zaman dahulu untuk 

mengambil air di sumur ini menggunakan timbah manual tanpa menggunakan katrol. 

 

 

24Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Ruang Tidur” Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa. Kemendikbud(2018) 

25Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 

26Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Sumurr” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 

Kemendikbud(2018) 
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Dengan perkembangan zaman, pengambilan air sumur rumah adat ini sudah 

diperbarui dengan memperbarui sistemnya dengan penambahan mesin pipa sehingga 

mempermudahkan pemilik rumah untuk pengambilan air yang langsung menuju ke 

tempat penuangan air menggunakan pipa tanpa menggunakan tenaga.27 

m. Ruang dapur 

Ruang dapur adalah tempat memasak atau tempat menyiapkan segala sesuatu 

kebutuhan dapur. Tempat masak-memasak atau punya tempat penyiapan makanan 

kepada pemilik rumah. 28 

n. Rakkeang 

Rakkeang atau Pammakkang yang artiinya Bagian Atas Rumah yang 

berfungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda pusaka. Selain dari sebagai tempat 

benda-benda pusaka tempat ini juga dipakai sebagai tempat penyimpanan 

makanan.Rakkeang ini pula juga sebagai tempat persumbinyian gadis jikalau ada 

sebuah acara yang diselenggarakan di rumah adat.  

o. Awa Bola  

Bagian Awa Bola atau bagian bawah  rumah adat Bola Kemabae ini 

memiliki jumlah tiang sebanyak 40 berwarna coklat yang menjangga rumah adat. 

Tinggi dari tiang ini setinggi 2 meter berfungsi untuk menopang bangunan.Jumlah 

tiang menyamping berjumlah lima buah dan jumlah tiang ke belakang berjumlah 

 

 

27Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022) 

28Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Dapur” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 

Kemendikbud(2018) 
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delapan tiang bersusun dan disambung menggunakan kayu pula dengan teknik yang 

sudah ada yang diwariskan secara turun-temurun. 

2. Pembaruan Komponen Rumah 

Rumah adat yang sudah memeiliki umur perpuluh-puluh tahun hingga 

beratus-ratus tahun pasti ada beberapa material bangunan yang sudah lapuk dan 

rusak. Pastinya adajuga penambahan fitur rumah menyesuaikan fungsi darti 

perkembangan zaman. Pada Rumah Adat Bola Kembarae’ Kelurahan Tanete, 

Bulukumba ini yang sudah berumur se-abad lebih ini dari tahun 1917 pasti sudah 

melewati berbagai macam pembaruan dan penambahan bangunan. 

Rumah Adat Bola Kembarae’ ada pembaruan di segi kayu yang mulai lapuk 

di setiap di lantai, langit-langit rumah dan dinding. Pembaruang genteng atap yang 

baru mengikuti zaman. Proses pengecatan rutin juga dilakukan oleh pemilik rumah 

sehingga rumah adat tidak terlihat usang dan tetap keliahatan barudan penambaahan 

bangunan tembok batu dibuat untuk tempat mandi atau toilet dan juga penambaahan 

alat-alat penunjang rumah seperti artedis atau sumur bor .Pembaruan di sekitaran 

rumah adat juga seperti penambahan rumah disamping kanannya ada Rumah yang 

dibangun mengikuti style Rumah model belanda dan ada pula model rumah modern 

diantaranya dan juga ada ruko-ruko penjualan didepan rumah adat. Tahun lalu juga 

dibangun masjid didepan rumah adat ini yang menjadikan unsur budaya islam tidak 

lepas dari sistem kebudayaan tradisional. Seperti yang dikatakan oleh Andi Rahmat 

pemilik rumah , yakni; 
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“oiya sudah ada penambahan rumahnya ini,kayak pembaruan dinding, di 
cor yang di bawa’ baru banyakmi juga disekitar penjual-jual sama ini 
masjid juga baru.29 

Menurut Andi Rahmat sudah ada penambahan dan pembaruan pada Rumah 

Adat Bola Kemabara’epada bagian bawah rumah sudah di lapisi dengan semen, lalu 

sudah ada kawasan hiburan seperti lapangan tenis, took-toko dan masjid dosekitaran 

rumah adat ini. Namun dalam konteks pembaruan dari pertama berdirinya rumah adat 

ini sudah sangat berbeda nmun bentuknya sama. Dikarenakan perubahan zaman yang 

begitu cepat rumah adat ini mengikuti perkebangan zaman dengan perabotan-

perabotan yang lebih modern. 

Pembaruan dan penambahan ini menjadi unsur penting. Berupaya untuk 

menjadikan Rumah Adat tidak ketinggalan jaman dan tetap eksis di era sekarang dan 

dengan penambahan bangunan disekitaran rumah adat menjadi pelopor menjadikan 

sistem support bagi Rumah Adat tetap eksis sepeti masjid unik yang berbentuk 

Ka’bah dan ruko toko kelontong disekitaranya. Diharapkan semoga rumah adat ini 

tetap eksis kedepannya. 

D. Nilai – Nilai Kebudayaan Islam Pada Rumah Adat Bola Kembarae 

Rumah adat Bugis biasanya dibangun dengan makna simbolik yang biasanya 

asal bangun namun dalam pemabngunan sebuah rumah bangsawan Bugis memiliki 

makna filosofis dan juga sakral. Karena sebuah pembangunan rumah adat pasti 

menggunakan dengan budaya local yang mempercayai Sulapa’eppa’ yang diartikan 

penyempurnaan diri, segala aspek dari segala Sesutu unsur kehidupan jika berbentuk 

 

 

29Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 
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persegi empat akan sempurna. Maka dari itu bentuk awal dari Rumah Adat Bola 

Kembara’e ataupun rata-rata rumah adat bugis berbnentuk persegi empat, dari segi 

dena rumah, bentuk rumah dan lainnya. Dan juga yang melatar belakangi rumah adat 

Bugis yang memiliki model Rumah Panggung untuk menghindari dir dari hewan-

hewan liar. 

Adapun Makna simbolik menurut adat dan juga dari sudut pandang agama 

islamyaitu 

1. Makna Warna Rumah 

Rumah adat bola kembarae’memiliki berbagai macam warna tetapi warna 

kuning lebih mendominan di seluruh dinding bagian luar rumah adat ini. Pemakaian 

warna kuning dalam rumah adat ini mengikuti warna padi. Padi sendiri memiliki arti 

semakin terisi semakin merunduk, yang mengartikan walaupun memiliki kekuasaan 

yang tinggi akan tetapi masih memiliki rasa sopan atau adil di setiap rakyatnya. 

Pemaknaan dalam penggunaan warna kuning ini namun ada pula warna hijau 

menambah warna kuning yang memiliki makna agama. Memaknai bahwa sistem 

kerajaan yang dianut boleh kerajaan Tanete ini yakni menggunakan agama Islam dan 

sistem pemerintahannya mengikuti standarisasi atau sistem keagamaan agama Islam. 

Dan warna terakhir yang digunakan pada rumah adat ini yakni warna merah yang 

menandai bahwa yang mengikuti Kerajaan Gowa warna merah ini memiliki makna 

keadilan atau ketegasan pada mengambil sesuatu keputusan dalam sistem 

kekuasaannya tidak memandang siapapun itu seperti keluarga ataupun orang biasa 

semuanya sama. 
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2. Makna Atap 

Atap adalah salah satu monumen penting yang harus ada dalam sebuah rumah. 

Rumah adat ini memiliki keunikan yakni memiliki dua atap sehingga membuat kesan 

kembar dari rumah ini. Pemaknaan dari atap rumah adat ini ialah karena berada pada 

antara dua kerajaan besar yang pada saat itu sistem kekuasaan di Bulukumba ini ingin 

menerima kedua kerajaan-kerajaan besar ini ingin menjalin hubungan baik terhadap 

kedua kerajaan tersebut yakni Kerajaan Gowa dan kerajaan Bone. 

Rumah Bugis juga memiliki ornamen-ornamen tertentu yang menunjang 

pemaknaan dari simbol-simbol atau ornamen-ornamen tersebut yang terletak di ujung 

atap rumah adat. Seperti rumah adat bola kembarae’ini memiliki ornamen atau 

simbol yang berbentuk garis lurus. Yang memiliki arti mengikuti tulisan Arab yakni 

Alif.Yang memiliki makna Tuhan Allah SWT yang selalu mengintai kita. Oleh 

karena itu penggunaan alif dipasang menjadi ornamen atap rumah adat ini. 

3. Timpa’laja 

Timpa’laja adalah ciri khas suatu rumah adat bugis dalam ilmu arsitektur 

disebut dengan Gavel atau bidang segitiga penyambung antara dinding dan atap. 

Dalam budaya Bugis timpa’laja dibuat bersusun untuk menandakan status sosial 

pemilik rumah. Jika memiliki 3 hingga 5 susun timpa’laja memiliki makna bahwa 

status sosial dari pemilik rumah adalah seorang bangsawan tapi jika memiliki 

kepalanya hanya dua ke bawah itu menandakan bahwa status sosial dari pemilik 

rumah itu hanyalah warga biasa.30 

 

 

30Zulkifli,Tompa’Laja https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulsel/rumah-bugis-makassar 
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Gallarang itu sendiri harus memiliki tingkatan pendidikan di atas standar 

yang berfungsi untuk dapat mengatur sistem kekerajaan yang dia kuasai. Ilmu 

pengetahuan keagamaan yang harus dikuasainya yakni ilmu pengetahuan agamanya 

seperti tentang ketuhanan, kenabian, dan keumatan. Sehingga pemimpin itu harus 

memiliki paham tentang ketiga kriteria ini untuk dapat menjadi pemimpin rakyatnya 

di suatu sistem kekuasaan.Pemimpin harus mengetahui tentang pengetahuan 

keagamaan ini agar dapat adil, dapat mementingkan kebutuhan umum dan sebagainya 

terhadap rakyatnya.seperti yang dikatakan oleh andi rahmat dan  juga andi dahsinar, 

yaitu; 

 
“timpa lajanya itu mengartikan hal yang diketahui Arung saat itubersusun 

tiga itu atapya jadi jika dilihat dalam sudut pandang islam pertama itu Allah 
swt. Baru Nabi dan Rasul, baru Al-Qur’an.31 

 

Menurut Andi Rahmat susunan atap atau susunan Timpa’ Laja’ dari rumah 

adat ini yang bersusun tiga menandakan pemilik rumah pada saat itu harus paham 

dengan Tuhannya, paham dengan nabinya dan paham dengan al-Qur’an.  

Perbedaan antaraGelar dapat diketahui dari bentuk atau jumlah daritimpa'laja-

nya sebagai perbandingan antara Rumah Adat yang ada di Sulawesi selatan. 

Timpalaja jadi sebuah simbol perbedaan kebangsawanan atau gelar yang ada di 

Sulawesi Selatan, semakin banyak susunan sila atau timpa'laja-nya maka 

menunjukkan bahwa tingkatan status sosial pemilik rumah semakin tinggi. Jika 

bersusun 5 itu menunjukkan kepada istana kerajaan atau raja; jika bersusun 4 

menunjukkan kepada kaum bangsawan yang memiliki hak tertinggi di sebuah 

 

 

31Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 
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kerajaan; jika bersusun 3 maka menunjukkan bahwa pemilik dari rumah itu seorang 

bangsawan; lalu jika bersusun 2 menunjukkan bahwa orang yang bebas;dan jika 

memiliki 1 susun saja diartikan atau menunjukkan bagi kelompok masyarakat atau 

budak kerajaan.32 

Sebagai gambaran ini beberapa contoh dari penggunaan susunan atau 

Timpa'laja dari beberapa rumah adat lain sebagai sebuah perbedaan atau 

perbandingan antara rumah adat kerajaan raja dan bangsawan: 

 

 

 

 

Nilai keagamaan yang bisa dilihat dari Timpa’laja Rumah Adat Bola 

Kembarae’ ini dimaknai sang Gallarang atau raja yang menguasai daerahnya harus 

menjunjung tinggi tiga hal keagamaan yakni Ketuhanan, Kenabian dan Keimanan, 

oleh karena itu timpa’laja dari Rumah Adat ini memiliki tiga susun. 

Namun dalam sudut pandang islam tiga susunan ini dapat juga disimbolkan 

dengan Iman,Ihsan dan Islam ini yang menjadi susunan sifat yang harus ada di 

penguasa atau pemilik rumah yakni harus beriman kepada Allah SWT, harus berIhsan 

 

 

32 Kasdiawati dkk. “ Analisis Interpretasi Makna Rumah Adat Karampuangsinjai” 

Junal(Sinjai;2021). 

gambar 4. 7 gambar 4. 8 gambar 4. 6 
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atau berbuat baik maupun itu berbuat baik ke keluarga maupun masyarakatnya dan 

beragama Islam. 

 

 

4. Makna Motif Pintu dan Jendela 

Pintu dan jendela rumah adab ini memiliki motif yang berbentuk persegi 

empat atau persegi panjang dilihat dari aksen warna hijaunya. Yang menandakan 

bahwa persegi empat atau persegi panjang itu memiliki makna suatu keseimbangan 

dan keamanan. Dapat dimaknai bahwa rumah bagi Gallarangmemiliki keseimbangan 

dalam berpikir seperti adil dalam menyelesaikan masalah masyarakat maupun 

keluarga dan sistem pemerintahan yang aman karena ketegasan dalam memerintah, 

bukan hanya sistem pemerintahan namun keamanan di sini juga makna aman dari 

tindakan kekerasan.33 Namun dalam sudut pandang budaya bugis mengatakan oesegi 

empat atau Sulapa’eppa’ adalah bentuk dari kepercayaan Bugis-Makassar Klasik 

yang menyimbolkan susunan semesta yakni; API-AIR-ANGIN-TANAH. Menurut 

Alm. Prof. Dr. Mattulada, seorang budayawan Sulawesi, Konsep Sulapa’ eppa’ yang 

berbentuk Horizontal masyarakat bugis makassar menafsirkannya dengan 

kesempurnaan. 34 

 

 

33Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 

34  Nur FAdhilah Sophyan, “Makna Dibalik Sulapa’ Eppa’ Wala Suji bugis-makassar” 

Website Kabar Makassar. Http://www.Kabarmakaassar.com.(2018) diakses 12 MAret 2022 

http://www.kabarmakaassar.com.(2018)/
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Jendela yang berjumplah 4 ini memiliki makna Eppa sako padongkongyang 

menandakan kasta pemilik rumah yang menandakan bahwa rumah ini pemiliknya 

adalah bangsawan. 

5. Makna Tangga 

Rumah adat Bugis memiliki ciri khas berbentuk rumah panggung. Kata 

lainnya Rumah itu berada di atas permukaan tanah sehingga jika ingin menaiki rumah 

adat tersebut harus memiliki tangga untuk dapat naik ke rumah tersebut. Rumah 

adatBola Kembarae’ ini memiliki tangga dengan anak tangga yang berjumlah 17 anak 

tangga jika mengutip dalam keagamaan Islam rumah adat ini mengambil referensi 

dari jumlah rakaat salat yang berpatokan dengan jumlah keseluruhan rakaat shalat 

yang memiliki 17 rakaat jika digabung keseluruhan,yakni pada salat subuh memiliki 

dua rakaat, saat salat dhuhur, Azhar dan bisa memiliki empat rakaat dan pada salat 

magrib memiliki tiga rakaat. Seperti yng dikatakan andi Rahmat, yakni; 

 
“tangganya itu ikut di jumlah rakaat sholat yakni 17 rakaat, tangganya 
juga 17”35 
 

Menurut Andi Rahmat mengatakan unsur budaya islam dari anak tangga 

yang berjumlah tujuh belas ini mengikuti jumlah seluruh rakaat sholat lima 

waktu.Dalam agama IslamSholat memiliki makna mengingat kembali kepada Tuhan 

yang maha esa. Tujuh belas juga menjadi nomor yang sakral karena angka tersebut 

adalah tanggal turunnya agama islam apda tanggal 17 Ramadhan secara berangsur-

angsur. 

 

 

35Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 
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Nomor tujuh belas (17) juga adalah nomor ganjil dalam pandangan islam 

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW menyukai nomor ganjil seperti yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah. HR. Al-Bukhari dan Musilim; 

Artinya : “ Diriwayatkan dari Abu Hurairah, BAhwa Nabi Bersabda: “Allah memiliki 

99 nama, siapa uang menjaga akan masuk surga. Allah itu ganjil (esa), 

dan menyukai bilangan yang ganjil.”36 

Tangga masuk atau jalur masukkedalam rumah ini memiliki dua jalur. Kenapa 

ada pintu belakang dikarenakanketidak sopanan pemilik rumah jika lalu Lalang depan 

orang yang sedang bertamu. 

6. Paballa tengnga 

Pabbala’ tengnga’ adalah pembatas dari rumah adat bugis yang berfungsi 

sebagai pemberi batas antara ruang tamu dengan ruang privasi seperti kamar tidur. 

Pembatas tengah ini memiliki makna sebagai  kesopanan yang sudah dijunjung lama 

sebelum masuknya islam di sukawesi. Pembatas ini sebagai simbol kesopanan dari 

rumah adat Bola Kembara’e. 

7. Ragam Hias 

Ragam Hias sendiri banyak jenis dan banyak pemaknaan dari bentuk-bentuk 

dari rumah adat lain, namun dalam pembahasan kali ini Ragam hias yang dipakai di 

Rumah adat Bola Kembara’e menggunakan model bentuk garis menurun yang 

memiliki makna pemilik rumah harus jujur dari berbagai hal.  

Ragam hias ini dalam sudut pandang islam mengungkapkan ini mengikuti 

huruf Alif dalam tulisan arab yakni Yang memiliki makna Tuhan Allah SWT yang 

 

 

36Al-Bukhari, Al-Jami’ Al-Shahih (beirut: Dar Tuh Al-Najah,1442 H/2001 M) Jaza 8, Kitab 

Al-Da’wat, Bab Lillahi mi’ah ism Ghaira Wahid, No. 6410.h. 87 
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selalu mengintai kita. Oleh karena itu penggunaan alif dipasang menjadi ornamen 

atap rumah adat ini. 

8. Pemaknaan penggunaan material kayu 

Rumah adat Bugis memiliki ciri khas masing-masing seperti rumah adat bola 

kembarae’ yang memiliki bentuk atap yang unik dan berwarna kuning terang. Rumah 

adat ini juga memiliki makna dari penggunaan kayu nangka yang unik. Dalam bahasa 

Bugis pohon nangka disebut dengan pohon Lempu’, Lempu’ sendiri memiliki arti 

lurus dan tegak. Sehingga makna dari penggunaan kayu pohon nangka ini adalah 

sistem pemerintahan kekuasaan Kerajaan Tanete ini atau Gallarang Tanete memiliki 

sistem pemerintahan yang lurus dan tegak terhadap masyarakat. Filsafatnya yakni 

kejujuran, orang yang menginjakkan kakinya ke dalam rumah adat ini harus jujur.Ada 

pula material pohon yang digunakan yakni kayu pohon gaharu. Kayu ini memiliki 

tekstur yang lembut dan kayu ini sangatlah lembek. Pemaknaannya dalam 

dijadikannya jadi bahan dari Rumah Adat ialah sistem kekuasaan yaitu segala sesuatu 

permasalahan yang ada pada sistem kekuasaan, persoalan yang genting harus 

diselesaikan dengan cara lemah lembut, bukan hanya dalam persoalan permasalahan 

tapi dalam menyambut tamu harus juga dengan cara lemah lembut.Ini mengikuti dari 

kisah Rasulullah Saw yang menggunakan sistem penyebaran agamanya dengan cara 

lemah lembut tidak menggunakan kekerasan akan tetapi dengan cara damai. Seperti 

yang dijelaskan Andi Rahmat, Yakni. 

 
“itu rumah adat bahan utamanya itu kayu Lempu, 
koelokigaremakessingiicaranu memerintah harus pake ini rumah karena 
artinya lempu lurus. Jadi setiap kekuasaan harus di jalan yang lurus 
mengambilki referensi dari surah alfatihah... 
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Tapi ada juga dipake kayu yang lembek biar tidak kasar caranya memerintah 
raja dulu..”37 

Menurut Andi Rahmat mengatakan bahwa material utama yang digunakan 

adalah pohon Nangka dalam Bahasa bugis Nangka yakni Lempu atau lurus begitu 

pula dengan system kekuasaan yang di pakai memerintah pada saat itu. Menurut 

islam dari kutipan diatas dapat pula diambil dari referensi Al-Qur’an  dalam surah 

Ali’ Imran: 51 menjelaskan dalam ayatnya tentang jalan yang lurus adalah  yakni 

beriman kepada Allah SWT . Mennyimpulkan bahwa pemilik rumah adat 

BolaKembarae’yang harus pemimpin yang beriman kepada Allah SWT.

 

 

37Andi Rahmat S.H., Pemilik Rumah,  Wawancara. KeluraanTanete, Kabupaten Bulukumba. 

22 Juni 2022 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa sub-bab masalah sebelumnya. Hasil dari penelitian ini 

penulis menarikbeberapa kesimpulan yang dapat memberikan ilmu sejarah yang 

bermanfaat yang berdasarkan dari sub masalah. Sebagai berikut, yaitu: 

1. Rumah Adat Bola Kembarae’ adalah rumah bagi bangsawan atau disebut 

dengan Gallarnag Tanete. Rumah adat ini sebagai peninggalan sejarah yang 

berada di Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Rumah 

Adat Bola Kembarae’ dibangun pada tahun 1917 oleh. Sebagai tempat tinggal 

bagi Gallarang. Pada masa kerajaan Bulukumba sebelum kerajaan ini 

dibentuk konon kisahnya silsilah Tomanurung yang bernama Gallung Dg 

Raukanh melakukan perjalanan menuju bulu atau gunung melakukan cocok 

tanam di wilayah gunung itu dan mengajarkan ilmu bercocok tanam kepada 

masyarakat yang tinggal di sana dan membuat sebuah perjanjian harus patuh 

kepadanya. Singkat cerita setelah berkembangnya sebuah sistem komunitas di 

daerah itu terbentuklah sebuah kerajaan setelah bertahun-tahun raja yang 

bernama Lompo Topa mengatur kerajaannya dengan sistem yang mirip 

dengan Kerajaan Bone yaituPitu Ade. Sistem kerajaan ini menjadi referensi 

terbentuknyaPiti Gallarang sehingga menjadi sistem kerajaan yang baku 

mengikuti sistem dari kerajaan Bone. Adapun Pitu Gallarangnya yakni Jawi-

jawi, Kambuno, Balangtaroang, Bulo-bulo, Buttakeke, Bulolohe, Sampeang. 

Fungsi dari Rumah Adat Bola Kembarae’ memiliki peran pada masa kerajaan 

menjadi tempat tinggal bagi bangsawan atau Gallarang dan menjadi tempat 
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kekuasaan di daerah Tanete. Pada saat setelah kemerdekaan terangkatnya 

Bulukumba menjadi wilayah II peralihan fungsi dari tempat tinggal 

bangsawan menjadi tempat untuk penyimpanan barang prasejarah atau 

museum dan menjadi tempat wisata bersejarah yang ada di Kelurahan Tanete 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

2. Bentuk Rumah adat  Bola Kembara’e ini memiliki bentuk arsitektur yang 

unik, Rumah panggung yang didominasi oleh warna kuning dengan aksen 

hijau ini memiliki atap yang ukembar memiliki dua atap yang sama  di satu 

rumah yang berwarna merah.  Bagian samping yang tidak selaras memiliki 

bentuk yang unik dan pintu dan jendela memiliki model “dua pintu” 

begitupun jendelanya yang mengkotak dan tangga berwarna coklat mengarah 

ke pintu depan memiliki aksen budaya bugis, bagian dalam yang sejuk dan 

didalam rumah ini memiliki beberapa ruangan seperti ruang tidur, ruang tamu 

seperti rumah-rumah lainnya. 

3. Rumah adat ini sudah dibangun setelah islam telah lama masuk di Indonesia. 

Penyebar agama Islam di Bulukumba oleh Datuk Tiro yang berasal dari 

Minangkabau, beliau menguasai ilmu tasawuf sehingga ditempatkannya di 

Bulukumba dikarenakan masyarakat di Bulukumba dan sekitarnya kental 

dengan kepercayaan mistis sehingga cocok jika Datuk ri Tiro berdakwah di 

sana sehingga mudah untuk mengislamkan masyarakat Bulukumba. Dalam 

pengaruh budaya islam sehingga rumah adat ini menjadi Nilai-Nilai budaya 

islam di dalamnya karena pengaruh akulturasi, sehinggarumah adat ini dari 

sudut pandang Islam memiliki beberapa pemaknaan seperti rumah yang 

menghadapke kiblat, jumlah anak tangga yang mengikuti rakaat salat lima 
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waktu yang berjumlah 17. Makna filosofis lain yang menurut pandangan 

kebudayaan yakni penggunaan warna yang mengikuti warna padi dan 

sebagainya. 

B. Implikasi 

1. Wilayah Sulawesi Selatan yang sangat terkenal dengan suku dan etnis 

kebudayaan yang ada di dalamnya. Ada satu yang paling terkenal dan selalu 

menjadi simbol adat dan kebudayaan di Sulawesi Selatan yakni kapal pinisi 

yang dibuat langsung dari suatu daerah yang berada di Kabupaten Bulukumba 

Sulawesi Selatan. Bukan hanya perahu Pinisi adapula historis yang ada di 

Kabupaten Bulukumba ini yakni suatu sistem kerajaan yang pernah mendaulat 

dan memerintahkan kekuasaannya yang kecil yakni kerajaan Bulukumba Tua 

yang memiliki pusat di Tanete, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Teruntuk masyarakat Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba yang tinggal disekitar Rumah Adat Bola Kembarae’ dapat 

melestarikan budaya peninggalan leluhur suku bugis. Bukan hanya di daerah 

Bulukumba namun di seluruh pelosok Nusantara jangan sampai struktur 

kebudayaan yang telah dijaga selama ini mati karena waktu dan tanpa 

budidaya kelestariannya. 

3. Kepada para tokoh masyarakat supaya dapat lagi memberikan ilmunya kepada 

anak-anak dengan ilmu yang telah kalian dapatkan sehingga pengembangan 

akan terus terjadi. Dapat mengembangkan lagi kelestarian dan semoga proyek 

pembangunan Saoraja tidak hanya semacam wacana akan tetapi menjadi 
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kenyataan dan dilancarkan segala urusan dan selalu melestararikan dan 

menjaga kebudayaan adat wilayah masing-masing.  
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Gambar: Bagian Dalam Rumah 
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Gambar: Barang-barang yang di museumkan 
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Gambar: sertifikat dan foto-foto pemilik rumah  
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Gambar: wawancara dengan Dr. Suriadi Mappangara M.Hum 

Gambar: wawancara dengan Andi Rahmat S.H 
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