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ABSTRAK 

Nama   : Sarwang 

NIM   : 30100119137 

Jurusan/Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam 

Judul : Analisis Semiotika Roland Barthes Terhadap  Logo  

 Kerajaan Luwu 

 

Skripsi ini membahas tentang Analisis Semiotika Roland Barthes 

Terhadap  Logo Kerajaan Luwuyang memiliki tiga rumusan masalah antara lain: 

1) Bagaimana Latar Belakang Sejarah Kerajaan Luwu? 2) Bagaimana Logo 

Kerajaan Luwu? 3)  Apa Analisis Semiotika Logo  Kerajaan Luwu? Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini  termasuk dalam jenis Metode  penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Studi kasus tersebut dipilih sesuai dengan sifat objek 

kajian yang spesifik yaitumenitikberatkan pada logo kerajaan Luwu mengenai 

simbol-simbol yang terdapat pada logo kerajaan tersebut. Hasil penelitian dari 

skripsi antara lain 1) Arajang bagi masyarakat Luwu dimaknai sebagai benda yang 

mempunyai kekuatan sakti Pemahaman masyarakat tentang arajang sangat terkait 

dengan adanya mitos tentang Tomanurung, atau dewa yang turun dari langit 

beserta perangkatnya yaitu arajang Arajang dianggap sebagai benda yang sangat 

sakral, sehingga menjadi simbol kekuasaanKerajaan Luwu pada masa dahulu. 2) 

Bentuk logo Kedatuan Luwu merupa kan akumulasi tanda ikonik dan simbolis 

yang digunakan masyarakat Bugis dalam struktur kesatuan mallebu ittello (bulat 

telur). Ikon dan simbol yang digunakan dalam logo Kedatuan Luwu digunakan 

sebagai perlambangan strukturasi, asal usul, komponen, ideologi, spiritualitas dan 

religiusitas, visi-misi, serta karakterideal wijanna luwu.Nilai filosofis yang 

terkandung dalam 3 komponen logo Kedatuan Luwu (payung, singkerru’ mulajaji, 

dan tanaman labu) merupakan cerminan nilai yang telah diterapkan masyarakat 

Bugis secara turun-temurun dan dipegang teguh sebagai pedoman hidup. 3) 

Analisis semiotika Roland Barthes terhadap simbol kerajaan Luwu: a. Denotasi 

menurut Barthes, denotasi merupakan tanda yang penandanya mempunyai tingkat 

kesepakatan yang tinggi yang menghasilkan makna sesungguhnya. b. Konotasi 

menurut Barthes, konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung ketika 

tanda bertemu dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai 

kulturalnya. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan dengan mengetahui 

lebih dekat mengenai Analisis Semiotika Simbol Kerajaan Luwu. Pembaca makna 

dan nilai filosofis ini berpijak pada teori semiotika Roland Barthes dalam 

mengartikan tanda pada logo Kerajaan Luwu. Ikon dan simbol dimaknai 

berdasarkan hubungannya dengan fenomena budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai 

luhur di Sulawesi Selatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhi yang 

berarti akal budi, kebudayaan merupakan aspek unsur yang berhubungan dengan 

akal dan budi manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

budaya yang sangat beragam. Karena keragaman dan keunikan budaya yang 

dimiliki Indonesia, sehingga menjadi daya tarik bangsa lain dari penjuru dunia, 

mereka pun mempelajari keragaman budaya tersebut.1 Ciri-ciri terbentuknya suatu 

kebudayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakter sosial, geografis, 

beserta beragamnya etnis dan suku yang menyertai keberlansungan hidup 

masyarakatnya, kemudian mempunyai hukum beserta norma yang berlaku dari 

ruang lingkupnya. Terbentuknya suatu kebudayaan akibat dipengaruhi oleh 

beberapa individu yang tergabung dalam kelompok masyarakat terhadap 

kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat lainnya. 

Budaya merupakan sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman serta 

prinsip- prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Oleh sebab itu, nilai 

dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri, maka dapat dikatakan 

bahwa setiap individu dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu berdasarkan 

serta berpedoman kepada nilai-nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup dalam 

masyarakat itu sendiri. nilai-nilai itu sangat banyak sehingga mempengaruhi 

                                                           
1 Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 122. 
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tindakan dan perilaku manusia, baik secara individual, kelompok atau masyarakat 

secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut. Suatu 

nilai apabila sudah membudaya di dalam diri seseorang, maka nilai itu akan 

dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam bertingkah laku.  

Nilai budaya sendiri lebih mengacu pada apa atau sesuatu oleh manusia 

dan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang paling berharga Dengan kata lain, 

nilai budaya itu berasal dari pandangan hidup masyarakat. Nilai budaya adalah 

unsur-unsur gagasan atau ide, adat istiadat dan perilaku yang menajdi pedoman 

hidup masyarakat setempat. Nilai budaya yang senantiasa dijaga oleh masyarakat 

dalam bertingkah, baik terhadap diri sendiri maupun sesama masyarakat.2 Budaya 

pada umumnya terbentuk karena beberapa kumpulan individu dalam masyarakat, 

punya andil besar dalam melakukan suatu perubahan yang mampu mempengaruhi 

individu yang lain, sehingga mampu membentuk tata kebudayaan yang saling 

mengikat. Individu yang jumlahnya sedikit ini menjadi pemangku individu 

lainnya sampai punya hak untuk mengatur tata masyarakat yang sesuai dengan 

tujuannya, maka secara tidak lansung diangkat menjadi pemimpin atapun sebagai 

pemangku jabatan. 

Budaya berpengaruh untuk menjaga kelansungan kelompok dalam 

menjaga karakteristik yang membedakan pola hidup suatu masyarakat dengan 

kebudayaan lain sebagai ciri khas dimilikinya, sehingga tercipta suatu identitas 

yang melekat. Kehidupan individual sangat berpusat akan keberadaan suatu nilai, 

dengan upaya atau hasrat untuk bisa mencapai kesimpulannya, maka terlebih 

                                                           
2 Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 122. 
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dahulu ada norma-norma yang menjadi penyaring seperti etika, ideologi, maupun 

agama yang mengikat tata kehidupan masyarakat, sehingga tiap individu dengan 

yang lainnya sangat mempengaruhi agar terciptanya suatu kebudayaan.3 

Kepemilikan bersama budaya oleh sejumlah kelompok tertentu juga memiliki 

jangkauan ruang dan waktu yang berbeda. Terdapat beberapa nilai yang perlu 

diikutinya mulai dari budaya.  

Setiap wilayah tersebut juga mempunyai nilai budaya yang diekspresikan secara 

berbeda. Bahkan nilai budaya ini bervariasi mulai dari hukum negara, agama dan 

lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu kelompok masyarakat yang telah menetap 

cukup lama di suatu daerah tertentu akan mempunyai ekspresi budaya khas. Hal 

itulah yang menjadikan budaya satu dengan lainnya berbeda dan mempunyai 

karakteristik secara tersendiri. 

Perbedaan setiap bidang dalam memandang suatu budaya sangat 

bergantung terhadap keberadaan suatu masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh 

sosial beserta norma yang dianutnya. Salah satu contoh konkritnya terhadap 

pandangan nilai yang berbeda dengan suatu masyarakat lainnya adalah faktor 

historis yang bisa ditarik benang merahnya dari latar belakang yang 

mempengaruhi, seperti orang-orang Asia yang sangat agamis dalam memandang 

alam semesta yang berasal dari adanya Sang Pencipta, maka kepercayaannya 

terlebih harus disandarkan kepada-Nya untuk memulai segala aktivitas keseharian 

hidup tiap individunya, sehingga melahirkan pola hidup yang tercermin dari pola 

hidup kemudian menjadi budaya yang saling mengikat terhadap individu lainnya. 

                                                           
3 Heraty Noerhady, Toety: Aku Dalam Budaya, Telaah Metodologi Filsafat 

Budaya : Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2013: H. 19 
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Sangat berbanding terbalik dengan orang-orang di belahan dunia 

Barat(Amerika/Eropa) yang sangat "antroposentris" dalam melaksanakan segala 

aktifitas kesehariannya, seperti di bidang politik yang sangat demokratis sebagai 

bentuk akan adanya kemampuan dalam diri manusia untuk merubah nasib 

kehidupan.4 

 Bidang lain, nilai budaya terhadap sesuatu mempunyai peranan sangat 

penting, karena sebagai penetrasi membedakan mana yang baik, buruk, benar, 

salah, indah beserta jelek. Kehidupan manusia sangat berpusat akan keberadaan 

suatu nilai, dengan upaya atau hasrat untuk bisa mencapai kesimpulannya, maka 

terlebih dahulu ada norma-norma yang menjadi penyaring seperti etika, ideologi, 

maupun agama yang mengikat tata kehidupan masyarakat, sehingga tiap individu 

dengan yang lainnya sangat mempengaruhi agar terciptanya suatu kebudayaan. 

Kajian sejarah budaya dapat menyoroti perkembangan budaya secara 

keseluruhan di suatu daerah atau negara, tetapi juga dapat menyoroti secara 

khusus salah satu aspek sejarah budaya. Komponen budaya adalah apa yang 

disebut juga dengan elemen budaya, seperti sistem kepercayaan, sistem seni, 

sistem komunikasi, sistem organisasi sosial. Gambaran sejarah kebudayaan yang 

komprehensif akan memberikan penjelasan tentang perkembangan kebudayaan 

dengan segala unsurnya.5 

Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa. Di Sulawesi Selatan sendiri 

terdapat berbagai suku. Suku-suku bangsa yang dimaksud ialah Bugis, Makassar, 

                                                           
4 Solong, Aras: Budaya & Birokrasi : Yogyakarta: CV Budi Utama: 2019: H. 33 
5 Gumilar, Setia & Sulasman. 2013. Teori-Teori Kebudayaan. Bandung: CV 

Pustaka Setia. 
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Mandar, dan Toraja. Terkhusus Belopa berada pada wilayah Kemadikaan 

Ponrang, dalam momentum penting lainnya, wilayah Belopa tepatnya di kampung 

senga dibentuk salah satu “LILI PASSIAJINGENG” atau wilayah kekerabatan 

dalam Kedatuan Luwu, sehingga mulai saat itu Belopa berada dalam wilayah 

“LILI PASSIAJENGENG” Opu Arung Senga atau wilayah yang berlangsung 

berada dibawa koordinasi Datu Luwu karena berada diluar koordinasidari salah 

satu anak Tellue (sejenis daerah khusus istimewah di pemerintahan sekarang). 6 

Sulawesi Selatan khususnya kota Palopo mempunyai beberapa bangunan 

bersejarah, salah satunya adalah rumah adat Luwu. Luwu mempunyai beberapa 

suku yang terbentang luas dari pengunungan sampai ke lautan yaitu Bugis, Toraja,  

Makassar. Tetapi mayoritas penduduknya bersuku bugis dan Toraja, masing-

masing memiliki karakter yang berberda-beda, mulai dari bentuk corak, bahasa, 

kesenian tradisional sampai kepada bentuk bangunan nya. Pusat kerajaan luwu 

yang sudah pindah berapa kali, dari yang awalnya di wilayah Ussu’(Sekarang 

telah masuk wilayah Kabupaten Luwu Timur), kemudian ke Malangke 

(Kabupaten Luwu Utara) dan terakhir pusat kerajaan Luwu terletak di Palopo 

sampai sekarang. Setiap daerah dalam bentuk kabupaten atau kota masing-masing 

memiliki budaya yang khas dan karakter masyarakatnya yang berbeda-beda 

sebagai cerminan sosial budaya dan lingkungan alamnya. Selain social budaya, 

daerah-daerah tersebut masing-masing memiliki identitas yang menjadi symbol 

daerahnya dalam bentuk logo. Logo suatu Daerah atau Kabupaten-Kota 

merupakan visualisasi dari nilai-nilai yang dianut oleh daerah tersebut. Itulah 

sebabnya sebuah logo selain mempertimbangkan nilai-nilai estetis juga sarat 

                                                           
6  Abidin, A. Zainal. 1999. “Kapita Selekta Sejarah Sulawesi Selatan, Ujung 

Pandang: Hasanuddin University Press” 
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dengan makna simbolik yang diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan  

motivasi dari daerah tersebut dalam menata dan membangun daerahnya. Selain itu 

perwujudan sebuah logo atau lambang terkadang juga mengangkat peristiwa yang 

bernilai historis dari suatu bangsa atau daerah.7 

Salah satu organisasi yang menggunakan logo tersebut sebagai identitas 

adalah kedutaan Luwu yang merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. 

Kerajaan ini telah melewati berbagai era dan melewati perebutan politik dan 

kekuasaan. Peran dan pengorbanannya sangat besar bagi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Eksistensi Luwu tetap dipertahankan hingga saat ini. Meski tidak lagi 

memegang fungsi pemerintahan, kedatuan Luwu berperan menjaga dan menjaga 

tradisi dan adat istiadat Sulawesi Selatan. Keberadaannya dinilai sangat penting 

bagi masyarakat. Karena itu merupakan bukti sejarah terbentuknya peradaban, 

identitas dan karakter serta masyarakat Sulawesi Selatan. Kehadiran kerajaan ini 

menjadi benteng budaya terhadap serbuan budaya asing yang merusak moral dan 

karakter bangsa.8 

Sebagai upaya menjaga tatanan adat dan budaya Datuan Luwu, dirasa 

perlu dilakukan rebranding, agar pengaruhnya tetap terjaga. Langkah strategisnya 

adalah membuat logo kerajaan yang merepresentasikan keberadaan dan peran 

Datuan Luwu sebagai cikal bakal budaya Sulawesi Selatan. Logo ini diharapkan 

mampu mempertahankan identitas suku Luwu di hati dan ingatan setiap generasi 

di Sulawesi Selatan.   

                                                           
7  Pancana Toa, Arung (2000). I La Galigo. Makassar: Hasanuddin University 

Research Institute.h.8 

8 Pancana Toa, Arung (2000). I La Galigo. Makassar: Hasanuddin University 
Research Institute.h.8 



7 
 

 
 

Penciptaan logo kadatuan Luwu didasarkan pada titah Raja (Datu) yang 

menginginkan pembaruan identitas. Menurut Matoa Cenranna, titah pembuatan 

logo disampaikan di bulan Ramadhan tahun 2013. Perintah tersebut kemudian  

direspon dengan mengumpulkan para pemangku adat (dewan adat).9 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2013 di Malili, 

kemudian dilanjutkan pertemuan kedua di Sorowako. Namun, pembahasan 

menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dewan adat tidak 

memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang desain, sehingga pembuatan logo 

Luwu Datuan sempat tertunda beberapa saat. Melihat situasi tersebut, Sri Paduka 

Datu Luwu berinisiatif menunjuk Andi Oddang Opu To Sessungriu sebagai 

perancang Logo Datuan Luwu. Melalui pertimbangan kemampuan dan 

pengalaman Matoa Cenranna di bidang seni, serta dukungan pemahaman 

budayanya,  logo baru Datuan dapat diwujudkan. Diskusi mengenai bentuk Logo 

Luwu Datuan berlangsung selama seminggu. Diskusi panjang ini menghasilkan 

revisi dan beberapa masukan dari Opu To Papoatae Sri Paduka Datu Luwu 

sendiri. Salah satunya tambahan bentuk organik dari tanaman Lawo (Labu).10 

Setelah ditelaah bentuk logo Perda Luwu, terdapat berbagai rambu yang 

tersusun dalam satuan logo. Rambu tersebut berupa payung merah, guci, sayap 

burung, tanaman labu kuning dan senjata kerajaan 'Bessi Pakka'. Tentunya 

masing-masing benda tersebut memiliki makna dan nilai filosofi tersendiri 

sehingga digunakan sebagai komponen dalam desain logo Kabupaten Luwu. 

Kegiatan komunikasi dapat dikatakan sentral dalam kehidupan manusia, 

bahkan mungkin sejak awal keberadaan manusia itu sendiri, hampir semua 

                                                           
9 Rahman, Nurhayati. 2003. “Pendahuluan” dalam La Galigo Menelusuri Jejak 

Warisan Sastra Dunia. Makassar: Pusat Studi La Galigo Unhas.h.4 
10 Pancana Toa, Arung (2000). I La Galigo. Makassar: Hasanuddin University 

Research Institute.h.9 
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kegiatan dalam kehidupan memerlukan komunikasi. simbol, misalnya bahasa non-

verbal. Simbol dalam konteks semiotika, biasanya dipahami sebagai tanda yang 

ditentukan oleh objek dinamisnya saja dalam artian akan diinterpretasikan (simbol 

yang ditentukan oleh objek dinamisnya dalam arti benar diinterpretasikan dengan 

benar). Dalam hal ini, interpretasi dalam upaya menafsirkan simbol-simbol 

simbolik melibatkan unsur-unsur proses belajar dan tumbuh atau berkembangnya 

pengalaman dan kesepakatan dalam kehidupan.11 

Semiotika didasarkan pada kumpulan informasi yang lebih terbuka untuk 

interpretasi yang berbeda dari ilmu-ilmu tradisional  Semiotika adalah studi 

tentang tanda, simbol, dan proses simbolik. Semua komunikasi didasarkan pada 

penggunaan simbol dan tanda. Sinyal- sinyal ini digunakan oleh manusia untuk 

berkomunikasi satu sama lain .Tanda-tanda dalam karya sastra, lebih lanjut akan 

dikaji dalam disiplin ilmu semiotika. Semua karya sastra dapat dikaji dengan 

menggunakan pendekatan semiotika. Hal tersebut didasarkan karena dalam karya 

sastra media dalam penyampaiannya adalah bahasa.12 

Penggunaan tanda oleh pengarang dalam penyampaian gagasannya akan 

menunjukkan nilai estetik dari karya tersebut. Artinya, bahwa tanda-tanda yang 

dimunculkan oleh pengarang akan menghasilkan nilai keindahan dari karya sastra 

yang dituliskan 

Sebagaimana disampaikan dalam firman Allah SWT, dalam Qur’an Surah 

Al-Imran ayat : 190 yang berbunyi : 

نَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلََِفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لََيَاتٍ إ ِِ

 لِْوُلِي الْْلَْبَابِ 

                                                           
11 Sobur, A. (2016). Semiotika Komunikasi. Bandung: ROSDA. 

12 Tinarbuko, S. (2009). Semiotika Komunikasi Visual . Yogyakarta: Jalasutra 
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Terjemahnya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, 

dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi orang yang berakal".13 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik meneliti 

tentang Analisis Semiotika Roland Barthes Terhadap Logo Kerajaan Luwu. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Ada pula fokus riset dan deskripsi fokus sebagai berikut : 

1. Fokus Penelitian 

Subyek penelitian adalah pengertian penelitian, proses penelitian 

memiliki batasan atau ruang lingkup yang jelas. Oleh karena itu, mengacu 

pada permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini memfokuskan pada 

makna dan nilai filosofis yang terkandung dalam logo kerajaan  Luwu yang 

terletak di Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Deskripsi Fokus  

Untuk menghindari kerancauan dalam mendefinisikan serta 

menguasai riset ini, sehingga peneliti hendak mendeskripsikan seebagian kata 

yang dianggap penting yang terdapat pada judul penelitian ini, yaitu : 

a. Semiotika  

  Semiotika dalam istilah Barthes semiologi, pada dasarnya hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal 

(things). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa 

 informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, 

tetapi juga mengkonstitusi system terstruktur dari tanda14 

b.Analisis  

                                                           
13 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, 

(Bandung: Marwah, 2009) 
14 Roland Barthes, Mitologi (terjemah : Nurhadi), Bantul : Kreasi Wacana, h. 156 
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Analisis mengamati aktivitas objek dengan menggambarkan 

komposisi objek dan menyusun ulang komponen objek untuk 

ditinjau.15 

c. Logo 

Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri 

atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan 

sebagainya.16 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah utama 

untuk penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Latar Belakang Sejarah Kerajaan Luwu? 

2. Bagaimana Logo Kerajaan Luwu? 

3. Apa Analisis Semiotika Logo Kerajaan Luwu? 

D. Kajian Pustaka 

Sub-bab ini akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan eksplorasi yang dilakukan para ilmuwan. Kehadiran penelitian 

masa lalu digunakan sebagai informasi relatif oleh para analis sehingga para 

ilmuwan di luar apa yang dipikirkan banyak orang dapat melacak informasi baru 

dalam mengungkap data di bidang pemeriksaan. Penelitian sebelumnya yang telah 

dimasukan oleh para analis adalah sebagai berikut : 

                                                           
15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia,h.230 

16Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia,h.680 

 



11 
 

 
 

Pertama, Jurnal berjudul “Analisis Simbol Hiasan dan Bangunan Masjid 

Krapyak 1 Santren Gunungpring Magelang” yang ditulis oleh (M. Anwar 

Badaruddin, Tahun 2015) . Dalam tulisan nya membahas mengenai jenis 

penelitian I,hni pada hakekatnya merupakan penelitian lapangan untuk 

mengetahui secara spesifik apa makna dari simbol-simbol yang terdapat pada 

bangunan Masjid Krapyak 1 Santren Ganungpring Magelang. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana draf proposal berfokus pada 

logo karya Luwu sedangkan tesis ini berfokus pada simbol-simbol dekoratif 

masjid Krapyak Santren Gunungpring Gunungpring Magelang.17 

Kedua, Jurnal Berjudul “Analisis Semiotika Terhadap Makna Unsur-

Unsur Budaya Yogyakarta Di Balik Peristiwa Perampokan Di Film Java 

Heat”yang ditulis oleh (Fikri Anugrah, Tahun 2014). Dalam tulisannya membahas 

mengenai penelitian ini akan dibatasi pada model Roland Barthes, dan unsur 

budaya Yogyakarta yang melatarbelakangi peristiwa perampokan tersebut peneliti 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah 

film Java Heat, sedangkan unit analisisnya adalah beberapa gambar atau adegan 

visual yang terdapat dalam film Java Heat serta teks dalam film tersebut yang 

berkaitan dengan rumusan masalah.18 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi 

dan analisis teks, yang dianalisis menggunakan teori semiotika Roland Barthes. 

Dimana tanda dilihat dari denotasi, konotasi dan mitos. Penelitian ini juga 

mengidentifikasi makna unsur-unsur budaya dengan menggunakan teori budaya 

menurut Samovar. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana 

draf proposal berfokus pada logo karya Luwu sedangkan tesis berfokus pada 

                                                           
17 M. Anwar Badaruddin,”Analisis Simbol Hiasan dan Bangunan Masjid Krapyak 

1 Santren Gunungpring Magelang”, Tahun 2015 
18 Fikri Anugrah, ”Analisis Semiotika Terhadap Makna Unsur-Unsur Budaya 

Yogyakarta Di Balik Peristiwa Perampokan Di Film Java Heat” Tahun ,2014. 
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Makna Unsur Budaya Yogyakarta di Balik Peristiwa Perampokan Dalam Film 

Java Heat. 

Ketiga Tesis berjudul “Analisis Semiotika Simbol Dekoratif dan 

Arsitektur Bangunan Masjid Ridwan Bernuansa Tionghoa di Desa Pakuan 

Kecamatan Narmada Lombok Barat”yang ditulis oleh  (M. Bahrum Ulum, Tahun 

2021). Dalam penulisan nya penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif, dan pendekatan filosofis. Metode pengumpulan data dengan cara 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini banyak simbol-

simbol yang mengandung makna di dalamnya seperti makna letak bangunan yang 

berada di atas bukit melambangkan keinginan pemiliknya untuk merasa dekat 

dengan Tuhannya, dan ketika manusia dekat dengan penciptanya maka akan 

melekat. sesuai ajaran yang sudah mereka yakini, kubah masjid yang bertingkat 

tiga artinya kandungan alam, dunia dan akhirat, bentuk bangunannya yang segi 

delapan memiliki arti rumah laba-laba untuk menangkap rezeki, tulisan cina yang 

artinya pesan persaudaraan, pintu masjid yang diukir dengan bunga matahari 

berarti pemilik sebagai panutan, pada umumnya masjid memiliki berbagai fungsi, 

seperti pada zaman khulafaurrasyidin, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, 

tetapi juga tempat musyawarah, pendidikan, dan sebagainya. Masjid Ridwan yang 

bernuansa Tionghoa juga memiliki fungsi sebagai tempat perayaan keagamaan 

Desa Pakuan.Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian di 

mana pada draft proposal ini berfokus pada logo kerjaan luwu sedangkan pada 

skripsi tersebut berfokus pada Terhadap Simbol Hiasan dan Arsitektur Bangunan 

Masjid Ridwan Bernuansa Tionghoa di Desa Pakuan Kecamatan Narmada 

Lombok Barat.19 

                                                           
19 M. Bahrum Ulum,”Analisis Semiotika Simbol Dekoratif dan Arsitektur 

Bangunan Masjid Ridwan Bernuansa Tionghoa di Desa Pakuan Kecamatan Narmada 
Lombok Barat”,Tahun 2021. 
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Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada penelitian yang menyerupai 

penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini fokus membahas tentang Analisis 

Simbol dalam Kajian Semiotika Simbol Luwu. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk Mengetahui Latar Belakang Sejarah Kerajaan Luwu 

b. Untuk Mengetahui Logo  Kerajaan Luwu 

c. Untuk Mengetahui Analisis Semiotika  Logo Kerajaan Luwu 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoris  

1. Memberikan konstribusi pada studi filsafat tentang semiotika Roland 

Barthes terhadap logo kerajaan Luwu. 

2. Memberikan sumbangsi pemikiran bagi akademisi untuk penelitian 

tentang semiotika Roland Barthes terhadap logo kerajaan Luwu. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Memberikan pengetahuan kepada pembaca secara umum tentang 

semiotika Roland Barthes terhadap logo kerajaan Luwu. 

2. Terjawabnya permasalahan yang terdapat dalam perumusan 

permasalahan penulis, serta menjadi bahan pelajaran. 

3. Membantu penulis meraih gelar Sarjana Aqidah dan Filsafat Islam. 

 

F. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Dan Lokasi Penelitian  

a. Jenis Penelitian 
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Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus tersebut dipilih sesuai dengan 

sifat objek kajian yang spesifik yaitu menitikberatkan pada logo kerajaan 

Luwu mengenai simbol-simbol yang terdapat pada logo kerajaan tersebut. 

b.  Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini Secara Umum bertempat di kota Palopo, 

Kab.Luwu, Provinsi Sulawei Selatan.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.  

menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. 

Dalam analisis semiotik, metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Hal ini karena asumsi dasar semiotika adalah ilmu yang 

mempelajari tanda-tanda, dimana pemaknaan setiap orang akan berbeda-beda 

sesuai dengan budaya, ideologi, pengalaman, dll. semiotika. Dengan demikian, 

analisis semiotika lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif karena 

metode penelitian kualitatif bersifat subyektif sehingga instrumen penelitiannya 

adalah peneliti itu sendiri.20 

3. Sumber Data 

Sumber data untuk tinjauan ini di kelompokkan menjadi dua macam yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data informasi yang diperoleh peneliti 

langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan tokoh adat 

Tana Luwu dan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu. Cara pengumpulan 

                                                           
20 Vera, Nawiroh. 2014. Semiotika dalam Riset Komunikasi. Bogor : Penerbit 

Ghalia Indonesia. 
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informasi. penting adalah dengan menggiring persepsi, dokumentasi, buku 

berjudul semiotika dan pertemuan yang telah dikuasai oleh peneliti. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah umpan balik atau informasi pendukung 

jika diperlukan, informasi ini berguna untuk menjaga informasi yang tidak 

valid yang diperoleh dari konsekuensi review. Informasi pendukung yang 

digunakan antara lain melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengutip 

dari berbagai gagasan yang terdiri dari berbagai karya sastra dari buku, 

catatan harian, majalah, makalah, artikel lain yang disusun berdasarkan 

sudut pandang pembelajaran primer dan sekunder. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Berdasarkan saran penelitian mengenai pokok-pokok pikiran dan unit-

unit penyelidikan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memperoleh 

informasi subjektif digunakan beberapa prosedur pengumpulan informasi 

subjektif, antara lain: observasi, wawancara, studi dokumentasi dan penulisan. 

Dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi tersebut, diyakini bahwa 

masalah penelitian ini dapat terungkap secara menyeluruh berkat metodologi 

subjektif yang digunakan dalam ulasan ini.21 

a.  Observasi 

Observasi adalah penelitian secara langsung dengan mengamati objek 

yang akan diteliti di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti 

mendapatkan data informasi yang aktual dan faktual terkait objek yang akan 

diteliti22 

b. Wawancara  

                                                           
21 Vera, Nawiroh. 2014. Semiotika dalam Riset Komunikasi. Bogor : Penerbit 

Ghalia Indonesia.h.142 

22 Sukiati, Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar, h. 115. 
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Wawancara adalah metode pengumpulan informasi secara langsung 

dengan mengadakan pertanyaan dari jawaban narasumber untuk menggali 

lebih jauh dan mencatat jawaban dari narasumber yang terdiri dari berbagai 

lapisan masyarakat untuk memperoleh data yang lebih dalam dan luar serta 

lebih tepat.23 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah tata cara penyeleksian informasi dengan cara 

mengumpulkan dan membedah laporan yang berupa gambar atau 

foto.24yang berisi informasi terkait dengan penelitian seperti gambar, 

catatan, laporan, surat serta informasi lain. 

5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan dalam penelitian, 

alat yang digunakan adalah: 

a. Sebuah kamera berguna untuk mengambil gambar dan merekam sesuai 

keadaan. 

b. Panduan untuk mewawancarai situasi peneliti menerapkan catatan 

pertanyaan yang akan diberikan oleh informan untuk mendapatkan 

informasi. 

c. Buku dan alat tulis, yaitu untuk mencatat semua penjelasan yang  didapat. 

 

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

 

                                                           
23 lvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, Metode Penelitian (Cet. II; Medan: 

Percetakan Sadia, 2012), h. 117 
24 Bambang Rustanto, Penelitian Kualitatif: Pekerjaan Sosial (Cet. I; Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 60.23:22 
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Pengolahan data merupakan langkah dalam menciptakan data yang 

kita temukan setelah menempuh metode pengumpulan data. Bersifat induktif 

karena data dimulai dari fakta, realita, gejala atau masalah yang didapatkan 

dari hasil observasi khusus. Peneliti melakukan ini untuk memastikan data 

yang mereka temukan setelah melakukan metode pengumpulan data akurat 

dan mudah untuk dipahami oleh peneliti dan orang lain. Ini membantu untuk 

menarik kesimpulan yang valid tentang data penelitian. 

a. Reduksi data, merupakan cara peneliti mulai memilih data yang 

relevan dengan rumusan masalah dengan cara memilih, 

memfokuskan, dan menyederhanakan data. Data hasil reduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas untuk memudahkan 

pengumpulan data selanjutnya. Selain itu, peneliti menggunakan data 

yang tersedia baginya untuk mengeksplorasi di mana lokasinya.25 

b. Validasi data, adalah cara untuk memeriksa bahwa data yang 

dikumpulkan dalam penelitian adalah akurat. Hal ini penting karena 

jika data tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi, 

sulit untuk mengetahui apakah temuan penelitian tersebut akurat. 

Kredibilitas juga penting dalam penelitian kualitatif, karena dapat 

membantu memastikan bahwa peneliti adalah seperti yang mereka 

katakana.

                                                           
25 Nikma Fitrisari, dkk, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Global 

Eksekutif Teknologi, 2020), h. 217 
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BAB II 

BIOGRAFI ROLAND BARTHES  

A. Riwayat Hidup Roland Barthes 

Roland Barthes untuk menemukan konstruksi pemikirannya bukan perkara 

yang mudah. Tokoh kaliber Jonathan Culler menyatakan bahwa Barthes sebagai 

man of parts, manusia yang terbagi-bagi, John Surrock dalam essainya 

Structuralism and Sciens menyebutnya sebagai sosok yang tak tertandingi. Hal 

tersebut bukan tanpa alasan, ia dikenal publik sebagai individu yang pemikiran-

pemikirannya multi dimensional, menjalar dan mewarnai di berbagai disiplin 

keilmuan humaniora.Contohnya, selain sebagai seorang semiolog, ia juga dikenal 

seorang strukturalis dan kritikus sastra.26 

Roland Barthes, terlahir dari pasangan Louis Barthes dan Henriette Binger 

dan didik oleh keluarga kelas menengah Protestan di Chevourg pada tahun 1915 

dan meninggal di Paris pada sebuah tabrakan di Paris tahun 1980. Dalam riwayat 

hidupnya, belum genap berumur satu tahun, ayahnya wafat saat melaksanakan 

tugas sebagai perwira angkatan laut. Selanjutnya Barthes dibesarkan oleh ibu, 

bibi, dan neneknya di Bayonne, sebuah kota kecil dekat atlantik sebelah Barat 

Daya Prancis. Selama disana, diajari musik, oleh bibinya yang kebetulan seorang 

guru piano. Saat itulah Barthes untuk pertama kalinya bersentuhan langsung 

dengan budaya.27Tepat di usia kesembilan, Barthes dibawa ibunya ke Paris untuk 

menempuh pendidikan formal di Lycee Montaigne (1924-1930) dan di Lycee 

                                                           
26 Jonathan Culler, Barthes: Pengantar Singkat (Yogyakarta: Jendela, 

2003) h. 3 
27 Jonathan Culler, Barthes: Pengantar Singkat (Yogyakarta: Jendela, 

2003), 16 



19 
 

 
 

Louis- le-grand (1930-1934). Sebagai seorang pelajar Barthes tergolong cerdas, 

mendapat ijazah dalam kesusastraan klasik. Sayangnya, kesehatannya terganggu 

karena ia menderita penyakit TBC sehingga karir akademiknya terganggu. Namun 

kondisi itu pula yang menghindarkannya dari wajib militer semasa perang dunia 

kedua. Selama periode 1939-1948 sebagian besar dihabiskan untuk mendapat 

gelar di bidang tata bahasa dan filologi Setelahmasa-masa penyembuhan di Paris, 

pada tahun 1952 ia mendapat tempat di The Center Nationalde Research 

Scientifique (pusat riseti lmiah nasional) yang memusatkan penelitiannya dalam 

sosiologi dan leksikologi. 

Pada masa awal 1960-an Barthes mengeksplorasi bidang semiologi dan 

strukturalisme, hingga akhir tahun telah memiliki reputasi yang mapan bagi 

dirinya sendiri. Semasa hidupnya Barthes dikenal sebagai penerus pemikiran 

linguistik dan semiotika Ferdinande Saussure. Melalui sejumlah karyanya, terlihat 

bahwa Barthes tidak hanya melanjutkan pemikiran Saussure tentang hubungan 

bahasa dan makna, pemikirannya justru melampaui Saussure terutama ketika 

Barthes menggambarkan makna ideologis dari bahasa yang diketengahkan 

sebagai mitos. Selain itu, Barthes juga tidak sependapat dengan pandangan 

Saussure yang mengatakan lingusitik hanyalah sala satu cabang dari semiotika 

yng luas cakupannya. Bagi Barthes, linguistik bukan bagian dari ilmu tanda, 

apalagi bagian yang istimewa, tetapi semiotikalah yang merupakan bagian dari 

linguis yang menggarap satuan-satuan penandaan besar dari sautu wacana.28 

                                                           
28 Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi (Yogyakarta; Jalasutra, 2016) 
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B. Karya Roland Barthes  

Barthes juga merupakan seorang penulis yang produktif. Karya-karyanya 

yang dihasilkan semasa hidupnya antara lain: LeDegree zero de l'Ecriture (writing 

Degree Zero) pada tahun 1956,Mythologies (1957), Sur Racine (On Racine) tahun 

1964, Element deSemiologie (Elemen of Semiologi) tahun 1972, System de la 

Made (Empire of Signs, The Fasion System) tahun 1982, Essais Critique (Critical 

Essays) tahun 1972, Le Plassire du Texte (The Pleassure ofThe Teks) tahun 1977, 

Image, Music, Text tahun 1977, Mytologies(1972), A Lover's Discourse (1979).29 

Sejak tahun 1960-an, Barthes ditetapkan sebagai seorang strukturalis 

terkemukan di Paris. dimana pemikiran-pemikirannya turut mewarnai dinamika 

kehidupan Prancis baik secara teoritis di kalangan akademik, maupun secara 

praktis dalam politik kenegaraan. Setelah ibunya Henrietta Barthes meninggal 

pada tahun 1977, Barthes menyusul kepergiannya pada tanggal 28 Maret 1980 

dalam sebuah kecelakaan sesaat setelah makan siang dengan Michael Foucault 

danFrancois Mitterand.30 Sebuah karya sastra merupakan refleksi pemikiran 

perasaan, dan keinginan pengarang lewat bahasa. Bahasa itu sendiri tidak 

sembarang Bahasa melainkan bahasa yang khas, yakni bahasa yang berupa tanda- 

tanda atau semiotik. 

C.Filsuf Yang Mempengaruhi Roland Barthes  

 Pemikiran Barthes sangat dipengaruhi oleh pemikir-pemikir lainnya yang 

hidup sebelumnya ataupun yang besar bersamaan dengan dirinya. Seperti 

                                                           
29 Kris Budiman. Kosa Semiotika (Yogyakarta: Lkis, 1999), h.11. 
30 Roland Barthes, Membedah Mitos-mitos budaya masa, Xv-xvi 
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pemikiran Barthes dalam semiologi sedikit banyak dipengaruhi ole pemikiran 

Ferdinand de Saussure, Sigmund Freud dalam Totem and Taboo, dan pemikir-

pemikir lainnya.31 

1. Ferdinand De Saussure 

Pemikiran Barthes mengenai semiologi mengikuti apa yang telah 

dilakukan oleh Saussure. Sebelum munculnya pemikiran semiologi dari 

Saussure, linguistik terpusat pada bagaimana pembicara menggunakan 

kata dalam bahasa (la parole) dan membahas sedikit tentang bagaimana 

bahasa bekerja disini dan saat ini, stuktur yang menciptakan "une langue", 

ini suatu aturan struktur tanda yang berarti tergantung pada perbedaan 

yang satu dengan yang lain. Barthes mengikuti Saussure dan pemikir 

linguistik lain yang lebih modern, memantau perhatian tentang bagaimana 

struktur bekerja. Dalam semiologinya Saussure menolak pendapat yang 

mengatakan bahwa ikatan yang mendasar dalam bahasa adalah antara kata 

dan benda melainkan realitas. Saussure menegaskan bahwa tanda itu pada 

dasamya arbiter, namun Barthes mengungkapkan bahwa ada tiga dasar 

tipe dari tanda yaitu ikonik (gambar atau lukisan), motivasional (tujuan 

dibentukya suatu tanda), dan arbitrer (sewenang-wenang). Kemudian 

dalam mengemukakan tentang tanda atau semiologi Saussure 

menggunakan dua istilah, yaitu signifier dan signified. Signifier adalah 

bunyi yang bermakna, dan signified adalah gambaran mental, dapat 

                                                           
31 Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi (Yogyakarta; Jalasutra, 2016) 
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disebut mental atau konsep. Di kemudian hari terlihat pemikiran Barthes 

berbeda dengan Saussure. Menurut Barthes, Saussure salah menentukan 

bahwa semiologi pada akhirya hanya akan menjadi suatu bagian dari 

bahasa. Bagi Barthes semiologi mempunyai jaringan lebih luas yaitu 

mencakup media massa yang merupakan dari sejarah. Sehingga semiologi 

dapat digunakan sebagai kritik atas budaya. bagian dari sejarah. Sehingga 

semiologi dapat digunakan sebagai kritik atas budaya.32 

 2. Karl Marx 

Selain terpengaruh oleh Ferdinand de Saussure, Barthes juga 

terpengaruh oleh pemikiran Karl Marx tentang masyarakat proletar dan 

borjuis. Hal ini terlihat dalam bukunya yang berjudul Mythologies, di 

mana Barthes menganalisa keadaan masyarakat Prancis saat itu mulai dari 

mitos-mitos yang ada. Dalam buku ini dia menyinggung tentang wicara 

yang didepolitisasi, mitos aliran kiri dan mitos aliran kanan. Dalam dua 

hal tersebut Barthes menggunakan pemikiran Marxis sebatas menganalisa 

masalah proletar dan borjuis (yang tertindas dan yang penindas). Jika 

Marx berpusat pada masalah sosial dan negara maka Barthes cenderung 

menggunakan pemikiran untuk mengupas ideologi dalam kehidupan 

sehari-hari di Prancis pada waktu itu, di mana ideologi borjuis sangat 

                                                           
32 Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi (Yogyakarta; Jalasutra, 2016) 
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dominan disana. Ideologi Marxis sangat ekonomis sedangkan Barthes 

mengungkapkan ideologi yang dijumpai dalam keseharian masyarakat.33 

 3. Sigmund Freud 

Pemikiran Sigmund Freud juga mempengaruhi perkembangan 

pemikiran Roland Barthes, terutama dari karya Freud yang berjudul The 

Interpretation of Dreams. Bagi Freud, jiwa manusia merupakan bukti atau 

stratifikasi perwakilan dari makna perilaku (sign) dan mimpi (signifier). 

Freud membedakan sign dari signifier. Baginya ada yang lebih nyata yaitu 

kesatuan fungsional dari kedua istilah. Bagi Freud istilah sistem yang 

kedua adalah makna yang tersembunyi (kandungan) dari mimpi, 

parapraksis, dan neurosis. la mengatakan tingkatan makna perilaku yang 

kedua adalah mana yang sebenarnya, yang sesuai dengan satu siatuasi 

yang telah lengkap, termasuk level yang lebih dalam. Hal ini terlihat dalam 

kasus analisa Barthes yaitu tentang mitos sebagai sistem semiologi, di 

mana satu petanda dapat memiliki berbagai penanda. Hal yang terjadi 

dalam persoalan linguistik dan psikoanalisis juga terjadi dalam konsep 

mitis, yang akan diuraikan pada sub-bab selanjutnya.34 

 

 

 

                                                           
33 Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi (Yogyakarta; Jalasutra, 2016) 

 
34 Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi (Yogyakarta; Jalasutra, 2016) 
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 D. Semiotika Barthes 

1. Signifier 

(Penanda) 

 

2. Signified 

(Petanda) 

3. Denotative sign (tanda 

denotative) 

4. Connotative 
signifier (penanda 

konotatif) 

5. Connotative signified 
(petanda konotatif) 

6. Connotative sign (tanda 

konotatif) 

    

   Gambar 3.1 Peta Tanda Roland Barthes 

Berdasarkan peta tanda tersebut, terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri 

atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi pada saat bersamaan tanda denotatif 

juga merupakan penanda konotatif (4). tanda denotatif menghasilkan makna yang 

eksplisit dan langsung, sementara tanda konotatif penandaannya memiliki 

keterbukaan mana yang implisit yang memungkinkan terbukanya penafsiran- 

penafsiran yang lain. Jadi dalam konsep ini Barthes mengungkapkan bahwa tanda 

konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan, tetapi juga mengandung kedua 

bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Menurut Sobur Barthes 

memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam menyempurnakan teori 

semiologi Saussure yang berhenti pada penandaan dalam tataran denotatif.35 

Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi yang 

disebutnya sebagai "mitos" dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan 

pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. 

                                                           
35 Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi (Yogyakarta; Jalasutra, 2016) 
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Menurut Barthes mitos merupakan perkembangan dari konotasi yang sudah 

terbentuk lama di lingkungan masyarakat. Mitos dalam hal in berarti hal-hal yang 

sudah membudaya dan diyakini ole suatu masyarakat. Mitos dalam pandangan 

Barthes merupakan sistem semiologis, yaitu sistem tada yang dimaknai oleh 

masyarakat. Dalam pandangan Barthes mitos bukanlah anggapan mengenai hal-

hal takhayul ataupun tidak masuk akal, namun mitos menurut Barthes disebut 

sebagai gaya berbicara (type of speech) seseorang dalam masyarakat.  

               Barthes membuat sebuah model sistematis dalam menganalisis mana 

dari tanda-tanda. Fokus perhatian Barthes lebih tertuju pada gagasan tentang 

signifikasi dua tahap (two order of signification). Dalam signifikasi dua tahap ini 

terdapat beberapa komponen makna yang saling berhubngan antara satu dengan 

yang lainnya, yaitu makna denotasi, mana konotasi, dan mitos. Signifikasi dua 

tahap yang diungkapkan ole Barthes terdiri dari signifikasi tahap pertama yaitu 

makna denotasi, dan signifikasi tahap kedua yang terdiri dari mana konotasi dan 

mitos dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 Melalui gambar tersebut, Barthes menjelaskan mengenai signifikasi tahap 

pertama yang merupakan hubungan antara signifier dan signified di dalam sebuah 

tanda terhadap realitas eksternal tau Barthes menyebutnya sebagai denotasi.36 

Denotasi yaitu mana yang paling jelas dan yang paling nyata dari tanda. Dengan 

kata lain, denotasi merupakan apa yang digambarkan tada terhadap sebuah objek.  

                                                           
36 Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi (Yogyakarta; Jalasutra, 2016) 
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Konotasi adalah istilah Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap 

kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan 

perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaan. Konotasi 

memiliki mana yang subjektif yang mengandung pemilihan kata-kata pilihan. 

Misalnya kata "meja hijau" bisa bermakna pemberian ketetapan hukum dan 

kesaksian. Tahap signifikasi kedua tanda bekerja melalui mitos. Mitos (myth) 

adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan tau memahami beberapa aspek 

mengenai realitas atau gejala alam. Mitos merupakan produk kelas sosial yang 

sudah mempunyai satu dominasi. Fiske membagi mitos menjadi dua, yaitu mitos 

primitif yang membicarakan tentang hal takhayul, mengenai hidup dan mati, 

tentang dewa dan sebagainya. Kemudian ada mitos masa kini yang membicarakan 

tentang kehidupan masyarakat dan budaya misalmya mengenai maskulinitas, 

femininitas, kesuksesan, dan ilmu pengetahuan.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
37 Barthes, Roland1974S/Z. Penerjemah Richard MillerNew York: Hill Wang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A.Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Penelitian ini 

termaksud jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh, mengelolah data 

dengan cara mengamati dan melihat secara langsung pada objek di lapangan 

Data tersebut di kelolah dan diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa 

tokoh kedutaan luwu . 

Penelitian Kualitatif menggunakan bersifaf deskriptif seperti wawancara, 

laporan hasil pengamatan lapangan, transkip-transkip pembicaraan dan catatan-

catatan pengamatan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena 

khususnya mencari gambaran yang sebanyak banyaknya tentang variable yng 

berkaitan dengan objek penelitian.38 Terkait dengan permasalahan yang akan 

diteliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari sesorang 

dan perilaku yang dapat diamati. 

 

                                                           
38 Sonny Eli ZaluchuStrategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam 

Penelitian AgamaEvangelikal: Jurnal Teologi Injil dan Pembinaan Warga 

JemaatPascasarjana Semarang Sekolah Tinggi Teologia Baptis Indonesia Volume 4. 

Nomor 1Januari 2020, 32-33 
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 b. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menggali suatu 

informasi yaitu Rumah Adat Istana Kedatuan Luwu Kota Palopo.Kedatuan 

Luwu menjadi suatu Kerajaan yang mewilayahi beberapa Kabupaten 

seperti daerah Luwu yang luasnya 3.092,58 Km, menaungi wilayah 

Belopa, Padang Sappa, Bua, Ponrang, Bajo Suli , Larompong, Lamasi. 

Daerah Luwu Utara yang luasnya 7502,48 Km, menaungi wilayah yaitu 

Sabbang, Limbong, Malangke, Baebunta, Masamba, Bone-Bone, Butau, 

Wotu, Kota Palopo dengan luas wilayah 155, 19 Km,dengan beberapa 

kecamatan yaitu wara, wara utara, wara timur, wara selatan, wara barat.39 

Lokasi tersebut dipilih peneliti karena lokasi ini dianggap cukup 

menarik untuk di teliti dan dikaji lebih dalam. Sehingga nantinya tulisan 

ini dapat menjadi referensi dan bahan bacaan generasi akan dating serta 

mempermudah peneliti melakukan penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan ini akan dilakukan dengan menggunakan metode 

kualitatif.  menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. 

Dalam analisis semiotik, metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Hal ini karena asumsi dasar semiotika adalah ilmu yang 

mempelajari tanda-tanda, dimana pemaknaan setiap orang akan berbeda-beda 

                                                           
39 https://www.bps.go.id/ 
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sesuai dengan budaya, ideologi, pengalaman, dll. semiotika. Dengan demikian, 

analisis semiotika lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif karena 

metode penelitian kualitatif bersifat subyektif sehingga instrumen penelitiannya 

adalah peneliti itu sendiri.40 

C.Metode Pengumpulan Data  

 Berdasarkan saran penelitian mengenai pokok-pokok pikiran dan 

unit-unit penyelidikan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk 

memperoleh informasi subjektif digunakan beberapa prosedur pengumpulan 

informasi subjektif, antara lain: observasi, wawancara, studi dokumentasi dan 

penulisan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi tersebut, 

diyakini bahwa masalah penelitian ini dapat terungkap secara menyeluruh 

berkat metodologi subjektif yang digunakan dalam ulasan ini.41 

a. Observasi 

Observasi adalah penelitian secara langsung dengan mengamati objek 

yang akan diteliti di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti 

mendapatkan data informasi yang aktual dan faktual terkait objek yang akan 

diteliti42 

b. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi secara langsung 

dengan mengadakan pertanyaan dari jawaban narasumber untuk menggali 

lebih jauh dan mencatat jawaban dari narasumber yang terdiri dari berbagai 

                                                           
40 Vera, Nawiroh. 2014. Semiotika dalam Riset Komunikasi. Bogor : Penerbit 

Ghalia Indonesia. 
41 Vera, Nawiroh. 2014. Semiotika dalam Riset Komunikasi. Bogor : Penerbit 

Ghalia Indonesia.h.142 

42 Sukiati, Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar, h. 115. 
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lapisan masyarakat untuk memperoleh data yang lebih dalam dan luar serta 

lebih tepat.43 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah tata cara penyeleksian informasi dengan cara 

mengumpulkan dan membedah laporan yang berupa gambar atau foto.44 

 

D. Metode Analisis Data  

 Analisis data adalah proses mencari dan menysusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa catatan lapangan 

dokumentasi dan dapat pula dilengkapi dengan análisis dokumen seperti 

otobiografi, memoar, catatan harian ,surat-surat pribadi, berita koran, artikel, 

jurnal, majalah, brosur dan foto-foto. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

melalui metode pengumpulan data berupa data mentah yang dianalisis secara 

seksama sehingga data tersebut dapat dikaji dalam keadaan sebuah pembahasan 

ilmiah yang dapat dipertangung jawabkan ke absaannya.45 Maka peneliti akan 

menganalisis data yang bersifat khusus berupa Logo Kedatuan Luwu akan ditarik 

kesimpulan untuk memecahkan pemasalahan yang diangkat oleh peneliti. 

 

 

                                                           
43 lvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, Metode Penelitian (Cet. II; Medan: 

Percetakan Sadia, 2012), h. 117 
44 Bambang Rustanto, Penelitian Kualitatif: Pekerjaan Sosial (Cet. I; Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 60.23:22 

45 Deddy Mulyana Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung.PT.Remaja 

Rosdakarya Cet,8,2013),195 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

 1.Letak Geografis Penelitian di Istana Kedutaan Luwu 

   

Gambar 4.1 Letak Geografis Istana Kedutaan Luwu (http://luwukab.go.id/) 

Kesultanan Luwu terletak di bagian utara menurut La Galigo, berada 

ditengah ibu Kota Palopo dengan menggunakan bahasa Bugis dan bahasa 

Tae.Berdirinya kerajaan in berdiri pada abad ke-14 hinggah sekarang. Mayoritas 

masyarakatya beragama Islam. Luwu bersama-sama dengan Wewang Nriwuk dan 

Tompotikka adalah tiga kerajaan Bugis pertama yang tertera dalam epic I 

LaGaligo, sebuah karya orang suku bugis.46 

                                                           
46 Anton Andi Pangerang, Sekilas Tentang Latar Belakang Sejarah dan Budaya 

Luwu dalam Badaruddin Andi Picunang Tudang Ade Menelusuri Hari Jadi Luwu 
(Ujungpandang: Lembaga Pers1995),hlm82 

 

http://luwukab.go.id/
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I La Galigo terdapat beberapa versi yang mengambarkan sebual wilayah 

pesisir dan sungai yang didefinisikan secara samar-samar yang ekonominya 

berbasis pada perdagangan. Pusat-pusat penting di wilayah ini adalah luwu dan 

kerajaan Cina yang terletak dilembah Centana bagian barat, dengan pusat 

istananya di dekat dusun Sarapao di teluk Bone. Pemahaman baru adalah bahwa 

orang Bugis yang berbicara dengan masyarakat di permukiman teluk bone.  

Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu adalah masyarakat adat lokal yang 

tinggal di Kabupaten Luwu  Kota Palopo. Masyarakat adat lokal Kabupaten Luwa 

Kota Palopo merupakan suatu tempat atau daerah di tengah perkotaan yang 

macam-macam masyarakatya beragam baik suku, budaya, agama, bahasa, 

pekerjaan dan sebagianya. Kota Palopo merupakan pusat dan tempat yang selalu 

dikunjungi dari beberapa daerah luar, misalnya masyarakat dari Kabupaten Luwu, 

Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Law Timur, Kabupaten Wajo, oleh karena 

adanya objek Wisata alam, Wisata Adat, kuliner, perbelanjaan dan perkembangan 

Kota Palopo sangat signifikan perdagangan mupun pendidikan.47 

B. Sejarah Kerajaan Luwu  

Masyarakat Luwu mengenal adanya kepercayaan kepada Dewata SeuwaE 

yang merupakan gerakan kerohanian yang bertujuan mencari hubungan batin 

antara manusia dengan Tuhan yaitu makhluk gaib yang dianggap ada mendiami 

                                                           
47 A. Sukmawati Assaad. Fauzial Zinuddin. Base  Hasvim, Realitas Pengalaman 

Nilai Nila Pancasila Sebogai Kontrol Sosial pada Massarakar Adat Lokal Tanah Luwu. 

Palita: Jounal of Social Religion Research' Vol.6 No. 1 April 2021. 
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alam gaib. Dewa-dewa dianggap sebagai personalitas hidup masyarakat dengan 

menaruh kepercayaan kepada dewa yang memelihara,menjaga dan menggerakkan 

bala bencana dalam kehidupan manusia. Hal ini diwujudkan dengan melakukan 

prosesi ritual terhadap kekuatan gaib yang mendiami alam raya sebagai bagian 

dari kekuasaan Dewata Suwwae.  

Sebagaimana disampaikan dalam firman Allah SWT, dalam Qur’an Surah 

Yusuf  ayat : 111 yang berbunyi : 

وُلِى الَّْلْباَبِِۗ مَا كَانَ حَدِيْثاً يُّفْترَ   نْ لقََدْ كَانَ فيِْ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لّ ِ ِِ ى  وَل 

رَحْمَةً ل ِقَوْمٍ يْنَ يَديَْهِ وَتفَْصِيْلَ كلُ ِ شَيْءٍ ب   تصَْدِيْقَ الَّذِيْ  هُدىً  وَّ وَّ

 يُّؤْمِنوُْنَ ࣖ

Terjemahnya : “Sungguh, pada kisah mereka benar-benar terdapat 

pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. (Al-Qur’an) bukanlah 

cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar (kitab-kitab) 

yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu, sebagai petunjuk, dan 

rahmat bagi kaum yang beriman”.48 

1. Eksistensi Arajang dalam Masyarakat Luwu  

 Mitos tentang Arajang dan Tomanurung Bagi masyarakat tradisional, 

mitos merupakan cerita yang benar dan menjadi milik mereka, seperti halnya 

cerita dalam La Galigo tentang Tomanurung, yang dianggap cerita yang sangat 

berharga dan penuh makna dan nilai dalam kehidupan orang Bugis, khususnya di 

Luwu. Mitos selalu menyangkut suatu penciptaan yang dianggap sebagai jaminan 

eksistensi dunia dan manusia.Seperti halnya keberadaan arajang pada Kerajaan 

Luwu tidak terlepas dari mitologi dan kosmologi orang Luwu. Bahkan dalam 

                                                           
48 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, 

(Bandung: Marwah, 2009) 
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naskah La Galigo yang merupakan naskah mytologi terpanjang di dunia, 

mengatakan bahwa raja pertama di Luwu bersemayam di Boting Langi, yaitu 

berada di langit ke tujuh bersama permaisurinya. Atas saran dari menteri- 

menterinya dan hasil kesepekatan seluruh dewa-dewa penguasa di alam semesta 

ini, maka dimufakatilah untuk menurunkan salah seorang putera Patoto’e (yang 

maha pencipta) yang bernama Batara Guru Latoge Langi Sangkuru Wira untuk 

dijadikan raja dari segala raja di muka bumi.49 

Bahwa mitos merupakan sebuah cerita pemberi pedoman atau arah tertentu 

kepada sekelompok orang. Mitos memberikan arah kepada kelakuan manusia dan 

merupakan pedoman bagi manusia untuk bertindak bijaksana. Bahkan mitos 

menyadarkan manusia akan adanya kekuatan- kekuatan ajaib. Seperti halnya 

cerita mitos tentang Tomanurung di dalam cerita La Galigo yang menceritakan 

asal mula terbentuknya Kerajaan Luwu. Dikatakan bahwa, Batara Guru pada 

mulanya diturunkan di suatu tempat bernama Ussu (di Malili Luwu Timur). 

Tempat tersebut kemudian menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Luwu yang 

pertama. Batara Guru diturunkan melalui sebilah bambu emas atau bambu kuning 

yang disebut “tellang pulawengnge”. Dikatakan juga bahwa setelah proses 

pengujian untuk menjadi raja selesai atau setelah meletakkan dasar pemerintahan 

Kerajaan Luwu, maka Batara Guru digantikan oleh putranya yang bernama Batara 

Lettu sebagai Pajung Luwu.50 Kemudian Batara Lettu bersama permaisurinya 

                                                           
49 Pangeran, Andi. 2011. Sinopsis Kirab Keraton Luwu (Langkanae). Festival 

Keraton Nusantara XI di Palembang. 
50 Daeng, Hans J. 2008. Manusia Kebudayaan dan Lingkungan, Tinjauan 

Antropologis. Yoyakarta: Pustaka Pelajar. 
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Datu Sengngeng melahirkan seorang putera yang bernama Sawerigading Latoge 

Langi To Appanyompa yang melakukan beberapa kali peperangan dan 

penaklukan. Kemudian Sawerigading bersama permaisurinya bernama We Cudai 

seorang putri dari Kerajaan Cina, melahirkan seorang anak yang bernama La 

Galigo, sebagai penulis naskah klasik yang dikenal sebagai buku La Galigo. Pada 

akhir naskah La Galigo disebutkan bahwa”wettu rigilinna sinapatie” yaitu pada 

waktu alam raya dibalikkan, maka Sawerigading dan permaisurinya We Cudai 

serta seluruh Kerajaan Luwu diperintahkankan oleh Patoto’e untuk turun ke dasar 

samudera yang ke tujuh (tinrelle lao ti toddang toja). Dengan demikian maka 

berakhirlah periode La Galigo. Menurut lontara, setelah berakhirnya periode La 

Galigo, terjadi kekosongan kekuasaan di Kerajaan Luwu, sehingga timbul 

kekacauan tanpa ada norma-norma yang mengatur, sehingga dikenal dengan 

sianrebale. Masa ini berlangsung cukup lama yang kemudian berakhir dengan 

munculnya Tomanurung di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, seperti 

manurungnge ri Matajang di Kerajaan Bone, dan di KerajaanLuwu muncul 

Tomanurung yang kedua yang dikenal dengan nama Sampurusiang menjadi 

pajung di Luwu. Adanya istilah Tomanurung dalam mitologi sistem pemerintahan 

tradisional Sulawesi Selatan sangat terkait dengan adanya arajang, sebab alat 

legitimasi yang digunakan oleh penguasa untuk memiliki dan tetap 

mempertahankan kekuasaannnya adalah arajang. 51 

                                                           
51 Amir, Muhammad, Syahrir Kila, Ros  (Kajian Sejarah Perlawanan Tiga 

Kerajaan Terhadap Pemerintah Hindia Belanda), Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar: De La Macca. 
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Dianggap bahwa Tomanurung yang akan menjadi pemimpin atau 

raja/pajung/datu di suatu daerah bersamaan dengan kehadiran arajang sebagai 

tanda kebasaran seorang raja atau datu yang dianggap mempunyai kekuatan 

magis. Tomanurung dianggap sebagai peletak dasar pembentukan dan 

perkembangan kerajaan. Selain itu Tomanurung memiliki sumber kekuasaan yang 

suci, bukan dari manusia, melainkan berasal dari dewa yang tidak diketahui nama 

dan asal-usulnya . Tomanurung bersama arajangnya merupakan titisan dewa yang 

turun dari kayangan untuk menjadi pemimpin manusia di suatu negeri. Oleh 

karena itu arajang dianggap sebagai titisan dewa yang sangat dihormati beserta 

dengan rajanya. Bahkan Abidin mengatakan arajang merupakan pemilik kerajaan, 

sedangkan yang menguasai dianggap sebagai wakil arajang yang mewakili Tuhan 

(Dewata Seuae = Tuhan yang Maha Esa; Puang Dewata, Puang Matua, Dewata = 

Tuhan) yang akan memerintah. Oleh karena itu yang dianggap sebagai pemilik 

kerajaan adalah Tuhan yang diwakili oleh arajang. Kemudian raja yang 

melaksanakan pemerintahan dibantu oleh perangkat-perangkatnya. Raja atau 

datu/pajung yang telah melakukan perjanjian dengan rakyatnya akan tetap 

menjadi raja sepanjang ia masih menaati isi perjanjiannya, namun apabila ia tidak 

lagi menaati perjanjiannya, maka ia akan dipecat sebagai raja, sebab dianggap 

bukan lagi wakil dari Tuhan. Arajang atau biasa juga disebut gaukeng merupakan 

benda yang dianggap sangat penting pada terbentuknya suatu permukiman baru, 

sehingga sangat dihargai oleh suatu komunitas. Arajang dapat berupa apa saja 

yang mempunyai ciri-ciri yang unik, sehingga dianggap sebagai mahluk halus 

yang mendiami suatu wilayah yang mempunyai komunitas, bisa berupa biji buah 
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yang telah kering, tunggul pohon, bajak tua, dan berupa batu. Eksistensi arajang 

tersebut berawal dari adanya komunitas pada masa lampau yang menemukan 

benda keramat, kemudian benda tersebut dirawat bersama penemunya. Pada 

akhirnya penemu benda tersebut menjadi pemimpin pada suatu komunitas. 52 

Setiadi mengatakan, bahwa munculnya seorang pemimpin biasanya 

bersama dengan keadaan kelompok yang mengalami kegoncangan, ancaman 

musuh dari luar. Oleh karena itu dalam kondisi demikian, maka anggota 

kelompok mengalami kesulitan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul 

dan merasa kesulitan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil 

untuk mengatasi kesulitan itu. Dalam keadaan demikian, maka muncul seorang 

yang memiliki kemampuan yang menonjol yang diharapkan mampu mengatasi 

kesulitan yang ada. Dengan demikian muncullah seorang pemimpin dari hasil 

proses yang dinamis yang sesuai dengan kebutuhan kelompok ini. Namun apabila 

dalam keadaan demikian tidak muncul seorang pemimpin, biasanya kelompok ini 

akan mengalami disintegrasi kelompok.53 Seperti halnya mitos tentang 

Tomanurung yang diyakini sebagai dewa yang turun dari kayangan untuk 

menjaga kemaslahatan manusia di bumi. Keterangan tentang La Galigo banyak 

diperoleh dari naskah klasik berbahasa Bugis, yang dikenal dengan nama 

“galigo”. Kern dalam menyatakan, bahwa naskah La Galigo merupakan salah satu 

naskah mitologi yang yang terpanjang dalam bentuk prosa lirik. Dalam naskah 

tersebut, diterangkan bahwa masa paling awal, Patoto’e atau yang menentukan 

                                                           
52 Mappangara, Suryadi. 2005.”Konsep Kekuasaan Orang Bugis dan Makassar 

di Sulawesi 

53 Setiadi ,Elly M. dkk. 2007. Ilmu sosial dan budaya dasar. Jakarta: kencana. 
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nasib disebut To Palanroe (yang maha pencipta) merupakan raja yang 

bersemayam di Boting Langi’ atau puncak langit ke tujuh bersama permaisuri 

yang digelar Palinge’e (maha pengatur).- Arajang Luwu Seperti telah dibahas 

sebelumnya, bahwa keberadaan arajang sangat terkait dengan hadirnya 

Tomanurung yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Kemudian Tomanurung 

bersama arajangnya turun ke bumi untuk memimpin manusia. Mitologi tentang 

arajang dan Tomanurung sangat terkait dengan sistem sosial atau sistem 

kekerabatan orang Luwu. Raja diasosiasikan sebagai dewa, sehingga 

keturunannya dianggap sebagai bangsawan yang berdarah putih. Oleh karena itu, 

apabila seorang datu atau raja meninggal dunia, maka ia akan meninggalkan dua 

hal, yakni yang pertama adalah darah dan kedua adalah arajang. Dapat dikatakan, 

bahwa prinsip kekerabatan orang Luwu menganut sistem bilateral, dihitung 

berdasarkan garis ayah maupun dari garis keturunan ibu. Hal ini dapat dilihat pada 

gelar kebangsawanan yang akan diberikan kepada anaknya, yakni ketika ayahnya 

yang berdarah bangsawan, ibunya bukan, maka anaknya tidak mendapatkan gelar 

kebangsawanan, namun apabila keduanya (ayah dan ibu) berasal dari keturunan 

bangsawan, maka anaknya boleh mendapat gelar bangsawan. 54 

Kelompok keluarga orang Luwu dibangun berdasarkan beberapa 

generasi/keturunan yang dikenal dengan “Sulapa EppaE” yaitu empat generasi 

nenek, empat generasi cucu, empat generasi sepupu. Kelompok kekerabatan 

tersebut saling mengenal dan membentuk keluarga luas (extended family). 

                                                           
54 Amir, Muhammad, Syahrir Kila, Ros  (Kajian Sejarah Perlawanan Tiga 

Kerajaan Terhadap Pemerintah Hindia Belanda), Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar: De La Macca. 
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Kekerabatan orang Luwu mengenal panggilan dan sebutan kekerabatan. 

Kadangkala panggilan kekerabatan sama dengan sebutan kekerabatan, dan 

kadangkala panggilan kekerabatan berbeda dengan sebutan kekerabatan. 

Perbedaan antara sebutan kekerabatan dan panggilan kekerabatan, disebabkan 

karena adanya pada keturunan, yakni adanya istilah bangsawan dan bukan 

bangsawan. Seperti telah diungkapkan di atas, bahwa Luwu adalah bekas kerajaan 

tertua dan terbesar di Sulawesi Selatan, sehingga struktur masyarakatnya masih 

dipengaruhi oleh sistem kerajaan pada masa dahulu, khususnya pada panggilan 

kekerabatan dan sebutan kekerabatan. 

 2. Fungsi Arajang pada Masyarakat Luwu 

a. Simbol Kekuasaan 

Kekusaan merupakan kemampuan menggunakan sumber-sumber 

pengaruh yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk 

mempengaruhi pihak lain, sehingga pihak lain yang dipengaruhi 

berperilaku atau bertindak sesuai dengan keinginan atau kehendak pihak 

yang mempengaruhi. Setiadi juga membedakan antara kekuasaan (power) 

dan kewenangan (authority). Setiap kemampuan untuk mempengaruhi 

pihak lain disebut dengan kekuasaan, sedangkan kewenangan menekankan 

legalitas dari pengaruh yang ada pada diri seseorang. Oleh karena itu maka 

kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang melekat pada diri seseorang 

atau sekelompok orang yang telah mendapat dukungan dari orang yang 

dikuasainya (legalized power). Seperti telah diungkapkan sebelumnya, 
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bahwa arajang merupakan simbol kekuasaan dan legitimasi sistem politik 

pada masa kerajaan di Sulawesi Selatan pada umunya dan khususnya di 

Luwu. Oleh karena itu maka struktur masyarakat Luwu umumnya dapat 

dilihat sebagai masyarakat yang memiliki struktur sosial politik yang 

didominasi oleh ikatan solidaritas vertikal. Oleh karena itu, siapaun yang 

memegang arajang, maka ialah yang dianggap sebagai penguasa atau raja. 

ada beberapa sumber yang menjadikan seseorang atau sekelompok kecil 

orang berkuasa atas orang lain yaitu, sarana status sosial, keahlian, massa 

yang terorganisasi, jabatan dan pers. Sumber normatif merupakan sumber 

kekuasaan seseorang atau sekelompok kecil orang yang memiliki 

pengaruh terhadap pihak lain karena norma sosial yang berlaku 

mengharuskan masyarakat patuh. Pemimpin tersebut mengklaim dirinya 

sebagai wakil Tuhan, seperti raja dan sultan. Sistem Pemerintahan 

Kerajaan, Luwu dipimpin oleh seorang raja yang disebut dengan pajung. 

Di dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pajung dibantu oleh 

beberapa pejabat kerajaan yang disebut dengan pakkatenni ade. Mereka ini 

terdiri atas: opu patunru, opu cenning, opu pabicara, opu temmarilaleng, 

dan opu balirante. Masing-masing pejabat kerajaan tersebut mempunyai 

tugas yang telah diatur menurut peraturan kerajaan pada saat itu. Sudah 

menjadi ketentuan adat, bahwa apabila seorang pajung meninggal dunia, 

maka secara otomatis dia akan digantikan oleh Opu Cenning (putra 

mahkota atau saudara kandung dari pajung atau datu), sekaligus sebagai 

panglima perang Kerajaan. Orang yang menggantikan posisi pajung, 
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ketika pajung sedang berhalangan disebut dengan opu cenning, baik dia 

seorang perempuan maupun seorang laki-laki). 

Dalam setiap situasi dan hubungan kekuasaan terdapat tiga unsur 

yang terlibat di dalamnya, yaitu tujuan dari kekuasaan ini, cara 

penggunaan sumber-sumber pengaruh dan hasil penggunaan sumber-

sumber pengaruh. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kekuasaan 

potensial jika ia memiliki sumber-sumber kekuasaan, misalnya tanah yang 

luas, kekayaan yang melimpah ruah, senjata, pengetahuan dan informasi, 

popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi dan 

jabatan. 

Asal mula sistem pemerintahan di Luwu mengalami beberapa fase 

perkembangan, yakni sebelum masa pemerintahan kerajaan, dikenal 

adanya istilah anang, yaitu persekutuan yang terdiri dari beberapa orang 

atau keluarga yang dipimpin oleh orang tertua dalam keluarga. 

Pemimpinnya adalah seorang yang dianggap bijaksana. Kemudian lama-

kelamaan muncul keinginan untuk mempersatukan seluruh anang, yang 

wilayahnya terdiri atas wilayah pantai/laut (akkayang) dan wilayah daratan 

yang dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam atau padang/hutan, 

yang disebut dengan allaong- rumang. Selain itu, juga dilengkapi dengan 

pasar untuk dijadikan sebagai tempat jual beli hasil-hasil bumi. Akhirnya 

terbentuklah persekutuan yang lebih luas dan terorganisir, yang dikenal 

dengan kedatuan yang dipimpin oleh seorang yang berasal dari luar anang, 

dikenal dengan kepemimpinan Tomanurung. 
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Dewasa ini Pemerintah Kota Palopo dan para komunitas adat 

selalu berusaha untuk mempertahankan identitas Kerajaan Luwu. Hal ini 

dapat dilihat dengan masih eksisnya pajung Luwu sebagai pemimpin adat 

saat ini dan juga beberapa anak suku atau daerah bawahan Kerajaan Luwu, 

seperti para ma’dika yang berkedudukan di tiga daerah seperti pada masa 

dahulu, yaitu Ma’dika Buah, Ma’dika Ponrang, dan Makole Baebunta. 

Pada saat ini para perangkat Kerajaan Luwu yang masih eksis, dalam hal 

ini baik pajung maupun ma’dika, namun tidak lagi mengurus masalah 

pemerintahan, akan tetapi mengurus masalah yang berkaitan dengan adat 

dalam masyarakat, seperti masalah tanah adat, yang saat ini lagi hangat-

hangatnya dibicarakan, masalah upacara adat yang menyangkut orang 

banyak, contohnya upacara maccerak tasik dan upacara pernikahan adat. 

Selain itu juga mayarakat masih merasa terikat dengan pemimpin lokal, 

sehingga apabila ada kekacauan, mereka lebih dahulu melapor kepada 

pemimpin adat, dalam hal ini kepada ma’dika. Misalnya acara pernikahan 

adat, siapa saja yang pantas menggunakan walasuji atau bangunan dari 

bambu yang di pasngan di depan rumah bagi yang akan melangsungkan 

pernikahan. Bahkan ada informan yang menyatakan, bahwa perkawinan 

tidak dianggap sakral apabila tidak dihadiri oleh tokoh adat, seperti 

ma’dika atau tokoh adat lainnya yang dianggap bisa mewakili ma’dika. 

Berarti, bahwa para perangkat adat tidak bertugas seperti pada masa 

kerajaan dahulu, sebab tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat saat 

ini. Walaupun demikian, umumnya masyarakat masih merasa terikat 
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dengan pemimpin adat mereka, sehingga tetap menghormati dan 

menujunjung tinggi pemimpin adat tersebut. Sejak dahulu hingga dewasa 

ini arajang menjadi simbol kekuasaan, walaupun para keturunan datu 

Luwu sudah cenderung berkurang, akibat pola perkawinan eksogami, 

namun arajanglah yang menjadi artefak yang bisa membuktikan, bahwa 

pernah ada kerajaan besar di Luwu. Arajang tidak dapat musnah hingga 

beberapa keturunan. Walaupun nantinya lama kelamaan para keturunan 

raja atau datu sudah tidak ada lagi yang berhak memegang arajang, sebab 

darah kebangsawanannya sudah memudar atau sudah tidak mencapai 

seratus persenlagi. Mereka hanya dapat mengakui, bahwa dirinya adalah 

keturunan datu Luwu, namun tidak dapat mengambilnya sebagai warisan 

kekuasaan.  

Walaupun simbol kekuasaan saat ini berbeda dengan pada zaman 

dahulu, yang mana pada zaman dahulu sistem kerajaan masih ada. Namun 

pada saat ini arajang hanya bisa dikenang oleh masyarakat pendukungnya, 

bahwa di Luwu pernah berdiri suatu kerajaan yang besar dibuktikan 

dengan adanya artefak arajang. Pada struktur pemerintahan Kerajaan 

Luwu dikenal istilah pajung sebagai pemimpin tertinggi kerajaan. Gelar 

pajung hanya dapat disandang apabila seseorang telah dinobatkan menjadi 

raja, namun apabila belum dinobatkan menjadi raja atau pajung, maka ia 

hanya bergelar datu. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pajung dibantu 

oleh beberapa orang yang di kenal dengan opu patunru, opu pabicara, opu 

to marilaleng, dan opu balirante. Keempat jabatan tersebut menyimbolkan 
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keberadaan pranata politik dalam realitas masyarakat Luwu pada masa 

dahulu. Kebesaran dan keberadaan Kerajaan Luwu bukan saja mempunyai 

gaung pada masa dahulu, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap sistem 

sosial dan kebudayaan orang Luwu.55 

b. Identitas Lokal 

Masyarakat sebagai sistem interaksi kolektif dan perilaku, merujuk 

pada persekutuan hidup (social community) dan ini merupakan intisari 

struktur sosial yang fungsi utamanya adalah mengintegrasikan. Fungsi 

integrative setidaknya bisa ditunjuk dalam dua hal,yakni perama 

memberikan criteria dan atau identitas keanggotaan dalam sistem sosial, 

kedua menciptakan norma sosial yang mengatur hubungan individu dan 

subkolektif dalam sistem sosial. 

Identitas lokal merupakan ungkapan nilai- nilai budaya yang 

membedakannya dengan daerah lain. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa arajang merupakan alat legitimasi sistem politik pada masa 

kerajaan dahulu. Sehingga semua raja-raja di Sulawesi Selatan memiliki 

arajang sebagai simbol kekuasaannya. Di samping itu arajang bersifat 

territorial, seperti arajang yang ada di Luwu khusus dijadikan sebagai 

simbol kekuasaan raja Luwu pada masa dahulu, demikian pula halnya 

arajang yang ada di daerah Setiap raja atau datu yang telah meninggal 

                                                           
55 Amir, Muhammad, Syahrir Kila, Ros  (Kajian Sejarah Perlawanan Tiga 

Kerajaan Terhadap Pemerintah Hindia Belanda), Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar: De La Macca. 
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dunia atau telah habis masa jabatannya memiliki keturunan dan 

didampingi oleh arajang sebagai simbol legitimasi. Maka untuk 

meninggalkan atau menandakan bahwa raja atau datu pernah ada dan 

berkuasa, maka disitulah arajang berfungsi. Sehingga walaupun keturunan 

dari raja atau datu telah tiada akibat perkawinan eksogami, maka arajang 

tetap ada dan tidak habis. Fungsi arajang sekarang hanya sebagai identitas 

kelompok, (colectivity identity), orang Bugis kalau ditanya bilang orang 

bugis Bone, artinya orang Bugis mengidentifikasi dirinya secara kolektif, 

karena dia punya arajang, Kolektif identitas, sekarang penting, kalau tidak 

punya, buktinya kalau lebaran mudik, sampai berdasarkan arajang. 

Kesatuan budaya dan adat istiadat, serta arajang memperkuat identitas 

kolektif orang Luwu. Oleh sebab itu, pada saat ini seseorang yang masih 

menganggap dirinya sebagai bagian dari keturunan datu Luwu atau bagian 

dari arajang, maka mereka akan datang ke arajang untuk melakukan 

penghormatan, baik yang tinggal di Luwu maupun mereka yang berada di 

perantauan.Untuk menjaga agar arajang tetap menjadi simbol kekuasaan 

datu Luwu pada masa dahulu dan sebagai identitas orang Luwu masa 

sekarang, maka arajang tetap dijaga dan dipelihara, bahkan di tempatkan 

di tempat terhormat di dalam istana yang disebut dengan palakka artinya 

ditinggikan, bahkan dikeramatkan.  

Selain itu diberi kelambu berwarna kuning dan tidak dapat diambil 

gambarnya oleh siapapun. Apabila arajang berserta tempatnya diambil 
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gambarnya (difoto), maka akan ada bencana yang menimpa bagi si 

pengambil gambar atau bagi si penjaga arajang.56 

 Hal tersebut dipercaya oleh si penjaga arajang. Begitu tingginya 

nilai arajang bagi masyarakat Luwu, sehingga tidak dibolehkan untuk 

mengambil gambarnya atau didokumentasikan. Padahal arajang hanya 

sebuah pedang yang lengkap dengan tempatnya dengan panjang sekitar 75 

cm. Setiap malam Jumat di ruangan arajang disiapkan sirih dan 

perlengkapan berupa dupa dan lainnya. Hal ini salah satu cara untuk 

menghormati arajang yang dianggap masih ada, bahkan dianggap sebagai 

benda yang memiliki roh, sehingga harus diperlakukan sama dengan raja/ 

datu pada saat raja masih hidup. Bahkan sampai saat oleh sebagain orang 

Luwu menganggap arajang sebagai raja yang mempunyai kekuatan sakti. 

Oleh karena itu tidak jarang orang Luwu yang datang ke istana dengan 

tujuan ingin menghadap arajang guna meminta berkah. Pada umumnya 

yang datang ke arajang adalah orang- orang yang diperintahkan melalui 

mimpi. Melalui mimpi mereka menginterpretasikan masing- masing 

mimpi itu, bahwa ia harus berkunjung ke arajang dengan membawa 

sesajen. Adapun sesajen yang dibawanya adalah berupa ayam kampung 

satu ekor dan kelapa muda, serta seperangkat sirih. Sesajen merupakan 

salah satu bentuk penghargaan kepada arajang agar apa yang menjadi 

permasalahan dalam hidup seseorang dapat terselesaikan. Pada umumnya 
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Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 

 



47 
 

 
 

orang yang datang berziarah ke arajang adalah mereka yang diberi 

petunjuk melalui mimpi. Baik orang yang berasal dari daerah Kota Palopo 

sendiri maupun orang yang berasal dari luar Kota Palopo. Orang yang 

datang berkunjung ke arajang menganggap dirinya bagian dari arajang, 

yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Sehingga apabila ia tidak 

melakukan sesuai dengan apa yang ada dalam mimpinya, maka dapat 

mempengaruhi kehidupannya ke arah yang buruk, begitupun sebaliknya. 

c. Sebagai Lembaga Adat  

Keberadaan arajang hingga saat ini masihmempengaruhi sistem 

kelembagaan dalam struktur masyarakat Luwu, khususnya pada lembaga 

Kerajaan yang masih ada hingga saat ini. Arajang struktur lembaga 

kerajaan tetap eksis, walaupun tidak semua, yaknidisesuaikan dengan 

kondisi masyarakat Luwu saat ini. Hubungan antara arajang atau 

kalompoang dan penemunya sebagai pemimpin kelompok masyarakat 

yang akhirnya menciptakan ketergantungan kepemimpinan pada arajang 

atau gaukang atau kalompoang. Ketergantungan inilah yang menciptakan 

jabatan kepemimpinan dalam masyarakat menjadi jabatan warisan dimana 

keturunan langsung dari penemu arajang yang boleh dan dapat dipilih 

menjadi pemimpin. Hal inilah yang menjadi cikal bakal lembaga adat yang 

ada di Luwu hingga saat ini, seperti masih eksisnya beberapa jabatan datu, 

opu pabicara, madika bua, madika ponrang, dan makole Baebunta. Ada 

jabatan-jabatan tertentu yang masih eksis dalam lingkungan istana 

kedatuan Luwu hingga saat ini, yakni jabatan yang masih dianggap 
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penting dan masih dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian bagaimana 

aset-aset ditransmisikan di Sulawesi Selatan, tergantung dari beberapa 

faktor, seperti di Luwu dengan melalui garis keturunan pendiri kerajaan. 

Walaupun mereka tidak lagi memerintah seperti dahulu, namun 

keberadaannya masih dihargai oleh masyarakat, khususnya pada saat 

pelaksanaan upacara adat dan ketika timbul permasalahan dalam 

masyarakat. 
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C. Logo Kerajaan Luwu    

   

 

 

 

 

Gambar 4.2  Petunjuk Pada Logo Kedatuan Luwu (http://luwukab.go.id/)57 

 

 Pembaca makna dan nilai filosofis ini berpijak pada teori semiotika 

Roland Barthes dalam mengartikan tanda pada logo Datuan Luwu. Ikon dan 

simbol dimaknai berdasarkan hubungannya dengan fenomena budaya, adat 

istiadat, dan nilai-nilai luhur di Sulawesi Selatan.58 

Bacaan makna logo Luwu Datuan adalah sebagai berikut: 

1) Tangrasula yang terukir di bagian atas payung merupakan bentuk ikonik 

dari mahkota bunga yang melambangkan kepemimpinan yang 

berkesinambungan. Makna kewibawaan tooatae manurungnge selalu 

termanifestasi dalam diri Datu/Pajung Luwu. Ujung bunga yang mekar 

menghadap ke langit sebagai simbol doa dan kepasrahan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

  

                                                           
57 http://luwukab.go.id/ 
58 Pancana Toa, Arung (2000). I La Galigo. Makassar: Hasanuddin University 

Research Institute. 
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2) Bentuk ikan payung merah melambangkan Pajung Luwu. Pajung adalah 

gelar raja yang mencerminkan sikap payung seluruh kerajaan dan rakyat 

Sulawesi Selatan 

3)  Le berwarna ungu sebagai lambang kamummu dengan semboyan 

massolompawo, gele wae tide, artinya kepemimpinan Datuan Luwu 

berdasarkan amanat aspirasi dari bawah untuk kepentingan masyarakat. 

4) Rumbai pajung kuning berbentuk pucuk kembang sepatu, berjumlah 12 

menghadap ke bawah, merupakan simbol 'ade seppulo dua' sebagai 

landasan kepemimpinan Datu/Luwu. Artinya, 12 dewan adat selalu 

proaktif melindungi seluruh masyarakat Luwu di bawah pimpinan Datuk 

Wulu. 

5) Ikon pusaka bassi pakkae yang tergambar dari cangkangnya, 

melambangkan bahwa sudah saatnya Datuan Luwu membuka diri untuk 

melibatkan masyarakat dalam melestarikan adat istiadat di lingkungan 

bangsawan pangadereng. Bassi pakkae tingkat tertinggi berarti kesiapan 

kedatuan Luwu untuk menghadapi segala bentuk penodaan nilai-nilai 

luhur tanah Luwu dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

6) Ikon besar saya 12 lembar, melambangkan Luwu yang terdiri dari 12 suku. 

Sayap paling atas memegang kedua sisi payung, artinya ke-12 anak suku 

ini selalu menjaga dan mendukung keagungan dan keagungan Datu Luwu. 

7)  Ikon tameng 3 lembar melambangkan Ana Tellue yang termasuk daerah 

Lilina Tana Luwu sebagai berikut: baebunta terdiri dari 9 lili, bua terdiri 

dari 6 lili, dan ponrang terdiri dari 5 lili. Tana Luwu sebagai perisai 

perdamaian dan kemakmuran. 
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8) Ikan guci pego hitam melambangkan persatuan Luwu yang didirikan oleh 

papoatae manurunge ri ussu. Negeri yang dihuni oleh orang-orang jujur 

(warna hitam lambang kejujuran dan persatuan) yang selalu dimuliakan 

sebagaimana makna lambang yang terkandung dalam guci pego itu sendiri 

berarti tana Luwu dengan kekayaan alamnya yang kaya dihuni oleh 

masyarakat yang damai dan sejahtera.59 

9) Singkerru mulajaji adalah simbol yang melambangkan rahasia takdir yang 

diemban oleh manurung atas amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti 

pengenalan (papejippu) kepada kekekalan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu 

“bil awwalina wal Akhirin” (dia adalah yang pertama dan dia yang 

terakhir) beserta rahasia takdir yang ditentukan oleh dirinya sendiri dan 

tidak ada pasangan baginya. 

10) Lingkaran tulu parajo yang melingkari singkerru mulajajji merupakan ikon 

yang melambangkan kesatuan tana Luwu dan Wija Luwu yang selalu 

bersatu untuk melestarikan adat dan budaya Luwu. 

11)  Bunga lawo berpucuk dua dan dua sulur masing-masing menjunjung 

tinggi dua prinsip pangaderang, yaitu sirina pesse (martabat dan 

kemanusiaan). Kemudian sulur melambangkan kesatuan ade'na sara' (adat 

dan syariat Islam). 

12)  Tiga helai daun lawo menjadi alas guci pego, melambangkan makna 

kosmogoni Luwu, yaitu botinglangi, alekawa, dan uriliung. 

13)  Ikon lakkaa menjadi alas semua komponen rumbai, melambangkan tana 

Luwu dan wija Luwu menjunjung tinggi pangaderang sebagaimana 

keraton Luwu melindungi pangaderang. 

                                                           
59 Pancana Toa, Arung (2000). I La Galigo. Makassar: Hasanuddin University Research 
Institute 
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14)  Lambang angka romawi XL melambangkan pemerintahan XL topoatae 

datu luwu. 

15)  Pita kuning “SOVERAGE OF LUWU” dengan huruf Latin merah blok 

dan “SA” di kedua ujungnya berarti keagungan bagi kejayaan kedaulatan 

Luwu yang berkesinambungan dan selalu bersatu serta murni di empat 

penjuru nilai-nilai universal, dan berpegang teguh pada nilai-nilai 

universal. norma talas no talas gau (keselarasan ucapan dan perbuatan). 

Seluruh komponen logo Luwu Datuan berbentuk satuan lonjong atau 

'mallibu ittello' (bulat/bulat telur) yang diartikan sebagai tekad dan 

solidaritas/persatuan yang kuat dan harmonis bagi seluruh komponen 

Luwu sebagai sebuah bangsa. Komponen simbol tersebut jika diamati 

secara seksama tampak tersusun dari tiga bagian dari atas ke bawah, yaitu: 

a) Bagian pertama terdiri dari pajung, tanrasula, dan bassi pakka. 

b)  Bagian kedua terdiri dari sayap, pego guci, dan singkerru mulajaji. 

c)  Bagian ketiga terdiri dari lawo, lakka, dan pita.  

 

Pada akhirnya, jika semua komponen simbol digabungkan sesuai 

dengan namanya dalam bahasa Ware, kalimat berikut menjadi jelas : "pego-

pego rilelangna tanae luwu, kutoi mutadangpaliri pangadereng alebbirengna 

luwu, kutoi muwaccinaung ri pajung maejana luwu yang berarti dimanapun 

Anda masuk ke wilayah Luwu, disitulah Anda berpijak pada tatanan kejayaan 

Luwu, disana jiwa Anda berteduh di bawah payung merah Luwu.Kedatuan 

Luwu semacam satu lembaga yang tugas dan fungsinya sekarang ini, sangat 

berbeda di masa lalu. Di masa lalu, seorang yang bergelar datu hampir dapat 

dipastikan akan diangkat menjadi seorang raja atau lebih dikenal payung di 
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Luwu. Akan tetapi kedatuan Luwu sekarang ini, selain sebagai satu bentuk 

untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang mungkin masih ada dan 

dikhawatirkan punah, tetapi kehadiran kedatuan Luwu dapat dianggap 

perwujudan dari keinginan masyarakat untuk mendambakan seorang figur 

yang dianggap dapat mengayomi masyarakat, seperti halnya peranan yang 

dimainkan seorang raja. 

Dalam logo Kedatuan Luwu, penulis menemukan beberapa perlambangan 

filosofi. Nilai filosofis diwakili beberapa ikon dan simbol, antara lain; Payung, 

Singkerru mulajaji, dan tanaman Labu (lawo). 

1. Nilai Filosofis Payung 

Salah satu filosofi utama yang diemban Kedatuan Luwu adalah filsofi 

payung. Payung (pajung) dengan sifatnya yang melindungi segala sesuatu 

yang bernaung kepadanya dari hujan maupun terik memberikan cerminan 

bahwa Kedatuan Luwu senantiasa melindungi segenap rakyat, bangsa, dan 

menjadi sentral peradaban yang mengayomi bangsa-bangsa (suku) yang 

ada di jazirah Sulawesi Selatan. Kedatuan Luwu sebagai kerajaan tertua 

dan merupakan induk kebudaya-an, tradisi, dan pangngadereng (adat 

istiadat) menjadi kiblat bagi kerajaan di jazirah Sulawesi Selatan. Dengan 

gelar se bagai Pajung’e ri Luwu, Kedatuan Luwu telah melahirkan 

pengetahuan dan adat istiadat, tata-krama dan kemuliaan. 

2. Nilai Filosofis Singkerru Mulajaji 
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Di setiap negeri tentunya memiliki pandangan religiusitas menopang 

berdir inya dasar negara. Kedatuan Luwu memiliki dasar spiritualitas dan 

religiusitas dalam konsep singkerru mulajaji. Konsep ini berwujud garis 

infinity membentuk bunga berkelopak empat. Singkerru mulajaji menjadi 

penanda kepercayaan terhadap Sang Pencipta yang kekal. Sebagaimana 

termaksud dalam kitab I la Galigo membicarakan Patoto’e yang Maha 

Mengatur dan Maha Pencipta . 

Garis infinity tak berujung merepresentasikan keIlahian Patotoe yang tak 

berawal dan tak berakhir. Dialah yang ada tanpa ada yang mengadakan. Selalu 

Ada dan tak pernah tiada. Karena dialah sang Ada itu sendiri. Konsep ini tidak 

didasarkan pada prinsip oposisi biner yang menempat kan sesuatu berlawanan, 

namun pada prinsip gradual yang memperlihat- kan transisi wujud dan 

kebentukan. Karena kata ketiadaan itu sebenarnya merupakan sebuah konsep 

dalam memahami ketidak-hadiran. Singkerru mulajaji lahir dari penghayatan 

transendental leluhur Bugis yang diwariskan turun-temurun sebagai nilai 

filosofis. 

3. Nilai Filosofis Tanaman Labu (lawo)   

Masyarakat Bugis juga mengenal filosofi labu (lawo). Penghayatan 

terhadap sifat tanaman labu melahirkan pemikiran filsafat mengenai karakter 

ideal manusia Luwu/Bugis. Bercermin dari sifat buah labu yang banyak 

manfaatnya, keturunan Luwu/Bugis dituntut menjadi seseorang yang berguna 

dan menebar kebaikan tak terputus dihidup dan matinya. 
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Tanaman labu merupakan tanaman yang seluruh bagiannya bermanfaat. Daun 

dan sulurnya dapat dibuat sayur-mayur, begitupun buahnya. Bijinya dapat 

ditanam kembali dimanapun dan dalam kondisi tanah apapun. Tanaman labu 

akan tumbuh merayap ditanah sekalipun terkubur dalam lumpur. Bunganya 

yang indah di pandang. Hal ini memberikan pandangan anak turunan 

Bugis/Luwu harus menjadi seseorang yang bermanfaat dan mene-bar kebaikan 

di dunia. Di manapun berada akan senantiasa rendah hati seperti sifat labu 

yang merayap di tanah. Kehadiran Wijanna Luwu senantiasa menjadikan 

dunia ini terlihat lebih indah. 

Keistimewaan labu tidak sampai disitu saja. Buah labu tetap terapung walau 

ditenggelamkan. Sekalipun labu telah membusuk ditempat pembuangan sampah, 

bijinya kembali tumbuh menjadi tanaman yang membuahkan lebih banyak labu 

yang baik. Hal ini dimaknai bagaimanapun anak turunan Luwu direndahkan, ia 

akan tetap menampakkan kemuliaan melalui sifat-nya. Sebagaimana dijelaskan 

dalam pappaseng atoriolong : 

“angkalingai ananenniya sifa’-na wija lawoe, iyaro wija 

lawoeripacuru’Inatea telleng, mappadeceng ripadanna rupa taue na ri linoe. 

Narekko tassalai, de’naturusiwi asala-ngeng na naiyya nanini’I paimeng laleng 

malempu’e”. 

Pesan ini bermakna; “dengarkanlah Nak, ciri-ciri keturunan bersifat Labu itu 

bagaimanapun direndahkan, kemuliaan dan derajatnya tetap nampak pada sikap 

dan perbuatannya, ia menebarkan kebaikan bagi sesama dan semesta. Apabila 

bersalah, tidak larut dalam kesalahan dan senantiasa mencari kembali jalan 

kebenaran. 
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Sebagaimana disampaikan dalam firman Allah SWT, dalam Qur’an Al-

Baqarah  ayat : 164 yang berbunyi  : 

 

تِ وَالّْرَْضِ وَاخْتلََِفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفلُْكِ  و   انَِّ فيِْ خَلْقِ السَّم 

ُ مِنَ االَّتيِْ تجَْرِيْ فِ  لسَّمَاۤءِ ى الْبَحْرِ بِمَا ينَْفَعُ النَّاسَ وَمَآ انَْزَلَ اللّٰه

اۤءٍ فاَحَْياَ بِهِ الّْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فيِْهَا مِنْ كلُ ِ داَۤبَّةٍ ۖ  مِنْ مَّ

رِ بيَْنَ السَّمَاۤءِ وَالّْرَْضِ لَّ   حِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ ي  تصَْرِيْفِ الر ِ تٍ وَّ ي 

 ل ِقَوْمٍ يَّعْقِلوُْنَ 

Terjemahnya : “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, 

pergantian malam dan siang,bahtera yang berlayar di laut dengan 

(muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan 

dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi 

setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua 

jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan 

antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.”60 

D. Analisis Semiotika Logo Kerajaan Luwu 

Analisis semiotika Roland Barthes terhadap simbol kerajaan Luwu 

Analisis Semiotika Roland Barthes 

1.Denotasi menurut Barthes, denotasi merupakan tanda yang penandanya 

mempunyai tingkat kesepakatan yang tinggi yang menghasilkan makna 

sesungguhnya.61 

2. Konotasi menurut Barthes, konotasi menggambarkan interaksi yang 

berlangsung ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi penggunanya 

dan nilai-nilai kulturalnya 62 

                                                           
60 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, 

(Bandung: Marwah, 2009) 
61 Rusmana, D. 2014. Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode 

Interpretasi Tanda dari Semiotika Struktural Hingga Dekonstruksi Praktis. Bandung: 
Pustaka Setia.h .200 
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NO Gambaran Umum Logo 

Kedutaan 

Mitos 

1. Payung (pajung) Payung (pajung) dengan sifat-nya yang 

melindungi segala sesuatu yang bernaung 

kepadanya dari hujan maupun terik mem- 

berikan cerminan bahwa Kedatuan Luwu 

senantiasa melindungi segenap rakyat, 

bangsa, dan menjadi sentral peradaban yang 

mengayomi bangsa-bangsa (suku) yang ada 

di jazirah Sulawesi Selatan. Kedatuan Luwu 

sebagai kerajaan tertua dan merupakan 

induk kebudayaan, tradisi, dan 

pangngadereng (adat istiadat) menjadi kiblat 

bagi kerajaan di jazirah Sulawesi Selatan. 

Dengan gelar se- bagai Pajung’e ri Luwu, 

Kedatuan Luwu telah melahirkan 

pengetahuan dan adat istiadat, tatakrama 

dan kemuliaan. 

 

2. Singkerru Mulajaji Di setiap negeri tentunya memiliki 

                                                                                                                                                               
62 Rusmana, D. 2014. Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi 

Tanda dari Semiotika Struktural Hingga Dekonstruksi Praktis. Bandung: Pustaka Setia.h 
.201 
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pandangan religiusitas menopang berdir- 

inya dasar negara. Kedatuan Luwu memiliki 

dasar spiritualitas dan religiusitas dalam 

konsep singkerru mulajaji. Konsep ini 

berwujud garis infinity membentuk bunga 

berkelopak empat. Singkerru mulajaji 

menjadi penanda kepercayaan terhadap 

Sang Pencipta yang kekal. Sebagaimana 

termaktub dalam kitab I la Galigo 

membicarakan Patoto’e yang Maha 

Mengatur dan Maha Pencipta. 

3. Labu  Penghayatan terhadap sifat tanaman labu 

melahirkan pemikiran filsafat mengenai 

karakter ideal manusia Luwu/Bugis. 

Bercermin dari sifat buah labu yang banyak 

manfaatnya, keturunan Luwu/Bugis dituntut 

menjadi seseorang yang berguna dan 

menebar kebaikan tak terputus dihidup dan 

matinya. 

Tanaman labu merupakan tanaman yang 

seluruh bagiannya bermanfaat. Daun dan 

sulurnya dapat dibuat sayur-mayur, 

begitupun buahnya. Bijinya dapat ditanam 
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kembali dimanapun dan dalam kondisi 

tanah apapun. Tanaman labu akan tumbuh 

merayap ditanah sekalipun terkubur dalam 

lumpur. Bunganya yang indah dipandang. 

Hal ini memberikan pandangan anak 

turunan Bugis/Luwu harus menjadi 

seseorang yang bermanfaat dan menebar 

kebaikan di dunia. Di manapun berada akan 

senantiasa rendah hati seperti sifat labu yang 

merayap di tanah. Kehadiran Wijanna Luwu 

senan-tiasa menjadikan dunia ini terlihat 

lebih indah. 

 

 

 

 Secara definitif konotasi adalah sebuah ketetapan, sebuah hubungan, 

sebuah anaphora, sebuah feature yang memiliki kekuatan menghubungkan 

dirinya sendiri dengan anterior, ulterior, dan eksterior tersebut, ke lain tempat 

dari teks (atau dari teks lain). Kemudian, Barthes juga mengatakan bahwa 

konotasi secara topikal merupakan makna-makna yang tidak ada, baik dalam 

kamus maupun dalam tata bahasa dari bahasa yang digunakan untuk menulis 

teks (ini tentu saja sebuan detinisi yang goyan, kamus dapat diperluas, tata 

bahasa dapat dimodifikasi), sedangkan konotasi secara analitis diungkapkan 
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Barthes yakni makna konotasi tidak dapat dilepaskan dari bagaimana makna 

tersebut ditentukan Konotasi ditentukan oleh dua tempat, yaitu tempat yang 

berurutan, sebuah rangkaian urutan, (order, tatanan) sebuah tempat yang. 

mengarah ke rangkaian kalimat, tempat makna terkembangkan oleh lapisan dan 

sebuah tempat pengelompokkan area-area. tertentu dari teks dan dengannya 

membentuk nebula petanda .63 

Konotasi secara semoilogi adalah makna yang bertitik pangkal pada 

kode (yang tidak dapat disusun kembali), artikulasi dari sebuah suara yang 

teranyam ke dalam teks. Kemudian makna konotasi secara struktural 

merupakan makna yang keberadaanya terletak pada dua sistem perbedaan yang 

diandaikan ada -denotasi dan konotasi memungkinkan teks bekerja seperti 

sebuah permainan. Tiap sistem menunjuk ke yang lain menurut syarat sebuah 

ilusi tertentu. Pada pemahaman ini, makna konotasi merupakan makna yang 

tidak dapat dilepaskan keberadaanya dari makna secara denotasi dan konotasi. 

Hal ini karena teks seperti sebuah permainan atau saling berkaitan antara 

makna denotasi (makna secara harfia) dengan makna konotasi (makna kedua 

atau secara kultural), makna tersebut ditentukan sesuai dengan makna khayalan 

(makna kedua) yang pasti atau tetap memiliki batasa, yaitu secara kultural 

(tidak dapat dilepaskan dari suatu konsep yang lahir dari masyarakatnya). 

Sebagaimana barthes merumuskan bahwa makna konotasi adalah ERC. 

Jika E adalah ekspresi, C adalah isi, dan R adalah hubungan antara keduanya 

                                                           
63 Barthes, Roland1974S/Z. Penerjemah Richard MillerNew York: Hill Wang.  
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(E-C) yang membentuk tanda. pendefenisian dari konotasi adalah sebuah 

makna sekunder, makna yang menandai dirinya sendiri yang tersusun oleh 

penandanya atau sistem tanda pertama, yakni denotasi.64 

Pada analisisnya terhadap sarrasine, barthes lebih menempatkan makna 

teks secara konotasi. Menurut barthes bahwa pada tingkat denotasi bahasa 

menghadirkan konvensi atau kode-kode sosial bersifat eksplisit ini adalah kode 

yang makna tandanya akan segerah tampak kepermukaan berdasarkan relasi 

penanda dan petandanya. Sebaliknya, bahasa pada sistem konotasi akan 

menghadirkan kode-kode yang makna tandanya beRsifat implisit. Makna 

implisit tersebut merupakan sistem kode yang tandanya memiliki muatan 

makna – makna tersembunyi. Kawasan tersembunyi inilah yang menurut 

berthes merupakan kawasan dari ideologi atau mitologi.  

Roland Barthes adalah tokoh lain yang mengikuti pemikiran Saussure. 

Barthes memiliki pandangan bahwa sebuah sistem tanda yang mencerminkan 

asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Jika 

saussure menggunkan istilah signifier dan signified beerkenaan dengan 

lamban-lambang atau teks dalam suatu paket pesan, maka Barthes 

menggunakan istilah denotasi dan konotasi untuk menunjukkan tingkatan-

tingkatan makna Roland Barthes menekankan interaksi antara teks dengan 

pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi yang dialami dan 
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diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan Two Order 

of Signification yang mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) 

dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal). 

Semiotik pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana manusiaan 

(humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to signify) dalam hal ini 

tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). 

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam 

hal mana objek-objek itu hendak dikomunikasikan, tetapi juga mengkonstitusi 

sistem terstruktur dari tanda. Salah satu wilayah penting yang dirambah 

Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran pembaca (the reader). 

Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktivan 

pembaca agar dapat berfungsi. Barthes secara lugas mengulas apa yang sering 

disebutnya sebagai sistem pemaknaan tataran ke-dua, yang dibangun di atas 

sistem lain yang telah ada sebelumnya. sistem ke-dua ini oleh Barthes disebut 

dengan konotatif, yang di dalam buku Mythologies-nya secara tegas ia bedakan 

dari denotatif atau sistem pemaknaan tataran. 

   Signifikasi tahap pertama dalam pemikiran Barthes  tanda adalah 

hubungan antara signifier dan signified di dalam sebuah realitas eksternal. 

Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. 

Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan 

pemaknaan tahap kedua. Hal ini mewujudkan sebuah gambaran interaksi yang 

terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari penikmat 

(audience) serta nilai-nilai dari kebudayaan. Konotasi mempunyai makna yang 
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subyektif atau paling tidak inter-subyektif. Dengan kata lain, denotasi adalah 

apa yang telah digambarkan tanda terhadap sebuah obyek, sedangkan konotasi 

adalah bagaimana menggambarkannya. Denotasi (denotation) adalah hubungan 

eksplisit antara tanda dengan referensi atau realitas dalam pertandaan, 

sedangkan konotasi (connotation) adalah aspek makna yang berkaitan dengan 

perasaan dan emosi serta nilai-nilai kebudayaan dan ideologi. 

 Bahasa  dalam pemikiran Barthes membutuhkan kondisi tertentu untuk 

dapat menjadi mitos, yaitu yang secara semiotis dicirikan oleh hadirnya sebuah 

tataran signifikansi yang disebut sebagai sistem semiologis tingkat kedua 

(Budiman,. Makna konotatif dari beberapa tanda akan menjadi semacam mitos 

atau petunjuk mitos (yang menekankan makna-makna tersebut) sehingga dalam 

banyak hal (makna) konotasi menjadi perwujudan mitos yang sangat 

berpengaruh. Barthes menyatakan bahwa pada level pemaknaan sekunder atau 

konotasilah apa yang disebut ‘mitos’ itu dihasilkan dan tersedia bagi konsumsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diperoleh 

kesimpulan yaitu : 

Pertama, Arajang bagi masyarakat Luwu dimaknai sebagai benda 

yang mempunyai kekuatan sakti Pemahaman masyarakat tentang arajang 

sangat terkait dengan adanya mitos tentang Tomanurung, atau dewa yang 

turun dari langit beserta perangkatnya yaitu arajang Arajang dianggap 

sebagai benda yang sangat sakral, sehingga menjadi simbol kekuasaan 

Kerajaan Luwu pada masa dahulu sampai saat ini Arajang masih dihargai 

sebagaiwarisan Kerajaan Luwu yang tidak dapat berubah atau hilang 

begitu saja identitas kebangsawanannya dibandingkan darah 

kebangsawanan Sehubungan dengan fungsi arajang sebagai simbol. 

Kedua, Bentuk logo Kedatuan Luwu merupa kan akumulasi tanda 

ikonik dan simbolis yang digunakan masyarakat Bugis dalam struktur 

kesatuan mallebu ittello (bulat telur). Ikon dan simbol yang digunakan 

dalam logo Kedatuan Luwu digunakan sebagai perlambangan strukturasi, 

asal- usul, komponen, ideologi, spiritualitas dan religiusitas, visi-misi, 

serta karak-terideal wijanna luwu. Nilai filosofis yang terkandung dalam 3 

komponen logo Kedatuan Luwu (payung, singkerru’ mulajaji, dan 

tanaman labu) merupakan cerminan nilai yang telah diterapkan masyarakat 

Bugis secara turun-temurun dan dipegang teguh sebagai pedoman hidup. 

Di mana ketiga nilai filosofis telah mendarah daging bagi masyarakat asli 

Suku Bugis. 
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Ketiga, Semiotika adalah cabang ilmu yang berurusan dengan 

pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda 

seperti sistem tada dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda.  

 Analisis semiotika Roland Barthes terhadap simbol kerajaan Luwu: 

a. Denotasi menurut Barthes, denotasi merupakan tanda yang 

penandanya mempunyai tingkat kesepakatan yang tinggi yang 

menghasilkan makna sesungguhnya. 

b. Konotasi menurut Barthes, konotasi menggambarkan interaksi 

yang berlangsung ketika tanda bertemu dengan perasaan atau 

emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya . 

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan dengan mengetahui lebih 

dekat mengenai Analisis Semiotika Simbol Kerajaan Luwu. Pembaca makna 

dan nilai filosofis ini berpijak pada teori semiotika Roland Barthes dalam 

mengartikan tanda pada logo Kerajaan Luwu. Ikon dan simbol dimaknai 

berdasarkan hubungannya dengan fenomena budaya, adat istiadat, dan nilai-

nilai luhur di Sulawesi Selatan. 
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Analisis Semiotika Roland Barthes Terhadap Logo Kerajaan Luwu 

 

Informan : Beberapa Pengurus Kedutaan Luwu 

Hari/Tanggal :  12 April 2023 

 

Daftar Pertanyaan 

No Pertanyaan 

1 Bagaimana Latar Belakang Sejarah Kerajaan Luwu ? 

2 Apa-Apa Saja Yang Melatar Belakangi  Sehingga Terbentuknya 

Logo Kerajaan Luwu ? 

3 Bagaimana Bentuk  Logo Kerajaan Luwu ? 

4 Apa- Apa saja Makna Yang Terkandung Di dalam Logo kerajaan 

Luwu ? 
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Gambar 1  : Istana Datu Luwu  
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Gambar 2 : Wawancara Dengan Wallo Aruan (Kepala Seksi 
Museum,Purbakala dan Peninggalan Sejarah (Pamong Budaya) 

Kedutaan Luwu 

 

Gambar 3 :  Wawancara Dengan  Talha Patabang, SE 
(Kepala Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya 

(Pamong Budaya) Kedutaan Luwu ) 



74 
 

 
 

 

Gambar 4 : Wawancara Dengan Andi Sulolipu Sulthani 
(Pelaksana Bidang Budaya,Adat Istiadat dan Permuseuman Kedutaan 

Luwu) 

 

Gambar 5 : Foto Bersama Narasumber 
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