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ABSTRAK 

Nama  : Sri wahyuni 

Nim  : 40200119128 

Judul : Makna Simbolik Timba Lajara dalam Arsitektur Rumah 
Pada Masyarakat Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, 
Kabupaten Bulukumba  

Penelitian ini membahas mengenai makna simbolik timba lajara dalam 
arsitektur rumah masyarakat di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten 
Bulukumba. Dengan tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk Mengetahui Eksistensi 
Timba Lajara dalam Arsitektur Rumah pada Masyarakat Desa Gunturu, Kecamatan 
Herlang, Kabupaten bulukumba 2) Untuk Mendeskrifsikan Bentuk atau Desain 
Timba Lajaraa Dan 3) Untuk Menganalisis Makna Simbolik Timba Lajara dan 
dalam Arsitektur Rumah pada Masyarakat Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, 
Kabupaten Bulukumba dan Kaitannya dengan Islam. 

Skripsi ini merupakan jenis penelitian budaya yang mengumpulkan data 
mengenai makna simbolik timba lajara di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 
Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan data kualitatif yang diperoleh secara 
langsung di  lokasi penelitian. Adapun pendekatan penelitian yaitu pendekatan 
historis, pendekatan antropologi, pendekatan sosiologi, pendekatan arsitektur, dan 
pendekatan arkeologi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) masyarakat tidak mengetahui 
secara pasti asal usul timba lajara digunakan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 
Kabupaten Bulukumba, namun masyarakat meyakini sejak pertama kali rumah 
dibangun di daerah tersebut sudah menggunakan timba lajara sebagai arsitektur 
rumahnya, kebudayaan timba lajara sangat dilestarikan oleh masyarakat Desa 
Gunturu. 2) timba lajara merupakan salah satu bentuk arsitektur tradisional yang di 
desain mengikuti bentuk atap pada rumah masyarakat di Desa Gunturu Kecamatan 
Herlang Kabupaten Bulukumba, yaitu berbentuk segitiga, untuk bahan yang 
digunakan dalam pembuatan timba lajara yaitu kayu jati, namun  seiring 
perkembangan zaman ada juga yang menggunakan seng dan spandek. 3) timba 
lajara memiliki makna simbolik yaitu sebagai penentu stratifikasi sosial sang 
pemilik  rumah. Awalnya timba lajara dibagi kedalam 3 jenis berdasarkan banyak 
susunannya, timba lajara dengan 1 susun menandakan bahwa pemilik rumah 
seorang hamba sahaya (ata), timba lajara dengan 2 susun menandakan bahwa 
pemilik rumah seorang masyarakat biasa, dan timba lajara dengan 3 susun 
menandakan bahwa pemilik rumah seorang bangsawan (karaeng). Seiring 
perkembangan zaman timba lajara yang hanya 3 jenis sekarang bertambah dengan 
5 jenis. Untuk pemaknaanya meiliki kesamaan dengan jenis yang terdahulu, jenis 
yang baru yaitu timba lajara dengan 4 susun jenis ini memiliki makna yang sama 
untuk jenis timba lajara yang 2 susun, dan untuk timba lajara dengan 5 susun 
memiliki makna dengan timba lajara yang 3 susun. Untuk timba lajara yang 1 
susun sendiri tidak mengalami perkembangan tetapi perlahan menghilang. Proses 
menghilangnya timba lajara jenis 1 (satu) susun sebenarnya erat kaitannya dengan 
ajaran Islam, dimana dalam Islam stratifikasi sosial atau biasa disebut dengan kasta 
itu dihapuskan sejak peristiwa diturunkannya wahyu pada Rasulullah Nabi 
Muhammad SAW, Islam mengajarkan cara pandang terhadap  penyamarataan 
derajat manusia di mata Allah SWT. 

Skripsi ini  menjadi bahan informasi mengenai makna simbolik timba lajara 
dalam arsitektur rumah masyarakat di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 
Kabupaten Bulukumba. Timba lajara yang merupakan salah satu kebudayaan di 
Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, yang memiliki makna 
simbolik yaitu sebagai penentu stratifikasi sosial masyarakat. Namun alangkah 
baiknya jika kebudayaan timba lajara ini bisa dapat dibuatkan sebuah buku sebagai 
bahan informasi dan sebagai bahan pembelajaran tentang buddaya yang ada di 
lingkungan masyarakat Desa Gunturu , sehingga anak-  anak hingga orang dewasa 
dapat mengetahuinya dan tidak hanya sebagai pengguna yang tidak menahu akan 
makna  yang terkandung di dalamnya.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok atau kebutuhan yang 

mendasar dari manusia selain sandang dan pangan. Berbicara tentang rumah tinggal 

tidak terlepas dari yang namanya arsitektur, di setiap rumah tinggal memiliki 

arsitektur masing- masing. Arsitektur rumah tinggal sebagai hasil kebudayaan 

adalah penyatuan satu atau dua suatu karya seni dan pengetahuan tentang bangunan, 

pada arsitektur juga membahas tentang berbagai aspek, baik itu aspek pada 

keindahan dan konstruksi bangunan.1 

Salah satu contoh dari budaya lokal yaitu rumah adat, rumah adat setiap 

daerah atau rumah tinggal pada suatu daerah. Arsitektur rumah tinggal pada sebuah 

daerah memiliki arsitektur rumah tinggal yang berbeda. Dengan adanya nilai 

kearifan masyarakat akan membentuk karakteristik dan identitas arsitektur rumah 

tinggal termasuk bentuk ragam percampuran arsitektur yang diakibatkan dari proses 

akulturasi budaya, sehingga dapat terungkap bahwa bentuk dari arsitektur yang 

diakibatkan dari proses akulturasi budaya, sehingga dapat terungkap bahwa bentuk 

dari arsitektur pada kawasan atau daerah tersebut di pengaruhi oleh pengaruh dari 

budaya luar yang datang kawasan itu2. 

Akulturasi berpengaruh pada arsitektur dengan demikian akulturasi yang 

terjadi di kawasan masyarakat pada suatu daerah juga berpengaruh terhadap proses 

pembentukan arsitekturnya, khususnya dalam pembentukan ragam arsitektur, pola 

ruang dan tatananya. Pengetahuan mengenai relasi konsep fungsi, bentuk dan 

                                                           
1Pundo Tutuko, “Ciri Khas Arsitektur Rumah Belanda (Studi kasus Rumah Tingga di 

Pasuruan)”. MINTAKAT, Jurnal Arsitektur 4, no. 1 (2003): h. 1. 
2Jeni Messakh, “Akulturasi yang Mengedepankan Lokalitas dalam Membentuk Identitas 

Arsitektur Nusa Tenggara Timur”. E- Journal Graduate Unpar 1. no. 2 (2014): h. 80. 
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makna arsitektur penting dalam menentukan arah perkembangan arsitektur di suatu 

daerah. Nilai dan unsur budaya tersebut pada akhirnya akan mewarnai karakteristik 

arsitektur masyarakat pada daerahnya masing- masing yang akan mewujudkan 

sebuah identitas pada arsitektur rumah masyarakatnya.3 

Pada masyarakat Timor pada prinsip permukiman dan arsitektur tradisional 

mereka, yang selalu melihat akan kondisi alam. Rumah sebagai wujud arsitektur 

dengan wujud bulat, mencerminkan bentuk dari reaksi kondisi alam yang dingin 

sehingga wujud rumah tradisional atapnya berbentuk bulat menyentuh tanah serta 

tidak memiliki jendela sebagai reaksi akan kondisi alam. Sejarah wujud 

arsitekturnya jenis rumah Suku Timor terbagi atas, rumah tinggal (ume kbat),, 

rumah bulat (ume kbubu), rumah suku (ume mnasi/ knaf), istana (ume sonaf), dan 

lumbung (lopo). Lopo (rumah laki- laki) sendiri mempunyai fungsi sebagai tempat 

tinggal bagi manusia berbentuk bulat bertiang empat yang mengandung fungsi lain 

sebagai tempat pertemuan, tempat upacara suku, juga sebagai tempat menyimpan 

bahan makanan (tetu mnahat). Selain itu juga sebagai tempat penyimpanan dan 

pengamanan barang- barang harta kekayaan (bale mnasi) milik bersama keluarga 

atau suku yang bernilai mahal. Karena ketergantungan hidup pada alam, maka 

semua dalam membangun rumah pun masyarakat Suku Timor masih mempercayai 

bahan untuk konstruksi rumah dalam pemilihannya harus melihat jenis kayu 

tertentu karena memiliki kekuatan gaib. Sistem konstruksinya menggunakan 

system pasak dan ikat untuk menyatukannya.4 

Selain itu pada daerah Sumatra Selatan pada arsitektur rumah tradisionalnya 

dipengaruhi terhadap kondisi yang ada pada daerah tersebut, dimana pada Sumatra 

Selatan dengan wilayahnya yang luas dengan kondisi wilayah yang sangat 

                                                           
3Jeni Messakh, “Akulturasi yang Mengedepankan LOkalitas dalam Membentuk Identitas 

Arsitektur Nusa Tenggara Timur”. E- Journal Graduate Unpar 1. no. 2 (2014): h. 80. 
4 Jeni Messakh, “Akulturasi yang Mengedepankan LOkalitas dalam Membentuk Identitas 

Arsitektur Nusa Tenggara Timur”. E- Journal Graduate Unpar 1. no. 2 (2014): h. 80. 
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bervariasi. Kota Palembang pada dasarnya dikenal sebagai kota air. Kondisi 

tersebut berpengaruh pada rumah tradisional yang mempunyai karakter rumah 

panggung karena memiliki tiang dari kayu (rumah limas, gudang dan limas gudang) 

atau terapung (rumah rakit) di atas sungai. 

Pada bagian depan rumah limas tidak terdapat jendela, diantara kedua pintu 

depan diberi dinding yang berupa ruji- ruji kayu dengan motif tembus. Keadaan 

tersebut cukup efektif untuk sirkulasi angin walaupun pemanfaatan sinar matahari 

kurang optimal. Selanjutnya, pada rumah Limas juga terdapat lawing kipas yang 

dapat dibuka penuh dengan daun berfungsi seperti plafond.5 

Pada sisi lain, rumah tradisional pada umumnya mempunyai nilai arsitektur 

yang tinggi serta merupakan cerminan kearifan local. Hal ini bisa dimengerti karena 

rumah tradisional sesuai dengan iklim tropis, berwawasan lingkungan serta sesuai 

dengan konteks setempat. Pemukiman masyarakat suku bugis, arsitektur rumah 

tinggal yang berbahan dasar kayu dengan memanfaatkan pohon kayu besar sesuai 

kebutuhan. Konstruksi rumah panggung desain berdasarkan strata social dan 

karakter orang bugis Bulukumba dengan setiap bagian rumah memiliki makna 

social tersendiri.  

Bagian- bagian rumah masyarakat Bugis Bulukumba diantaranya alliri bola 

(tiang rumah), ale bola (badan rumah), yang terdiri dari beberapa bagian yaitu lego- 

lego (teras), ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur,  timpa laja (timba lajara), 

coppo bola, dan  dapureng (ruang dapur). Konstruksi rumah tinggal di desain 

berdasarkan kebutuhan setiap keluarga. 

Timba lajara dalam masyarakat Bugis Bulukumba memiliki arsitektur 

tersendiri yang di desain berdasarkan stratifikasi sosial masyarakat yang dapat 

terlihat dari konstruksi rumah tinggal masyarakat dengan menampakkan symbol 

                                                           
5Ari siswanto, “kearifan Lokal Arsitektur Tradisional Sumatera Selatan Bagi 

Pembangunan Lingkungan Binaan”. Jurnal Local Wisdom 1. no. 1 (2009): h. 38. 
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tertentu yang ada pada bagian atap rumah. Simbol tersebut didesain berdasarkan 

latar belakang keluarga. Kriteria yang dapat dipakai dalam menggolongkan strata 

sosial masyarakat pada Bugis Bulukumba.6 

Melihat uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul Makna Simbolik Timba Lajara dalam Arsitektur Rumah pada Masyarakat 

Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. 

B. Rumusan Masalah 

   Rumusan masalah ini mengacu pada latar belakang yang membahas 

mengenai Makna Simbolik Timba Lajara dalam Arsitektur Rumah pada Masyarakat 

Desa Gunturu Kecamatan Herlang kabupaten Bulukumba dengan tiga fokus 

pembahassan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Eksistensi Timba Lajara dalam Arsitektur Rumah pada 

Masyarakat Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten bulukumba? 

2. Bagaimana Bentuk atau Desain Timba Lajara? 

3. Bagaimana Makna Simbolik Timba Lajara dan dalam Arsitektur Rumah 

pada Masyarakat Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten 

Bulukumba dan Kaitannya dengan Islam? 

 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskrifsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah mengali Makna Simbolik timba lajara dalam 

Arsitektur rumah pada Masyarakat Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten 

Bulukumba yang di dalamnya akan membahas eksistensi timba lajara dalam 

                                                           
6M. Rusdi, “Dinamika Sosial Masyarakat Sekitar Bukit Karampuang Desa Barugae 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, Artikel Skripsi, Pendidikan Sosiologi Universitas 

Negeri Makassar, h. 15-16. 
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arsitektur rumah pada masyarakat Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten 

Bulukumba, bentuk atau desain timba lajara, dan makna simbolik timba lajara 

dalam arsitektur rumah pada masyarakat Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, 

Kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

Masyarakat yang berada di Bulukumba, pemukiman masyarakatnya di 

tempati oleh struktur rumah tinggal yang mencirikan arsitektur suku Bugis. 

Konstruksi rumah tinggal masyarakat adalah rumah panggung desain berdasarkan 

strata sosial dan karakter orang Bugis Bulukumba dengan setiap bagian rumah 

memilki makna tersendiri. Salah satu bagian rumahnya yaitu timpa laja (timba 

lajara).  

Timba lajara dalam masyarakat Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, 

Kabupaten Bulukumba, memiliki arsitektur tersendiri yang di desain berdasarkan 

stratifikasi sosial setiap masyarakat. Timba lajara ini berbentuk segitiga dan terbuat 

dari kayu ataupun anyaman bambu. Stratifikasi sosial masyarakat dengan 

menampakkan symbol tertentu yang ada pada bagian atap rumah. Symbol tersebut 

didesain berdasarkan latar belakang keluarga.7 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Jurnal yang ditulis oleh Aryun Muhammad Al- Faarruuq dan Zulkarnain 

AS, tahun 2020 dengan judul Kearifan Lokal Rumah Tradisional Bugis 

Baranti di Kabupaten Sidrap. Jurnal ini membahas tentang Makna bentuk 

Rumah Bugis berdasarkan Kosmologi yang terdiri dari tiga bagian yaitu; 

bagian atas rumah (rakkeang), bagian badan rumah (alle bola), dan bagian 

bawah rumah (awa bola). Dan membahas tentang tata letak ruang.  

                                                           
7 M. Rusdi, “Dinamika Sosial Masyarakat Sekitar Bukit Karampuang Desa Barugae 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” Artikel Skripsi, Pendidikan Sosiologi Universitas 

Negeri Makassar,h. 15-16. 
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2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni, 2020 dengan judul skripsi Rumah 

Panggung Traisional Suku Bugis di Kecamatan Balusu kabupaten barru. 

Membahas tentang karakteristik rumah tradisional suku Bugis. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Andi Muhammad Akbar, 2016 dengan judul jurnal 

Konsep dan Bentuk ruang Rakkeang rumah tradisional bangsawan bugis 

di Bone Sulawesi Selatan. Membahas tentang teori bentuk pada rumah 

tradisional Bugis dapat diidentifikasikan melalui susunan timpa lajanya 

yang meruakan penutup ruang rakkaeng.  

4. Jurnal yang ditulis oleh Munarsi M dan Djoko Wijono, 2020 dengan judul 

Semangat Reso dalam Rumah Panggung Bugis SaorajaI Masa Sekarang. 

Membahas tentang Fasad yang merupakan bagian paling menonjol dari 

semua komponen arsitektur rumah panggung Bugis. Komposisi fasad 

rumah panggung soraja pada umumnya simestris dengan timpa laja atau 

timba lajara.  

5. Buku yang ditulis oleh Aris Alimuddin, 2021 dengan judul Sinkretisme 

Arsitektur Bugis. Membahas tentang Arsitektur dan kepercayaan Bugis 

dan pandangan Kosmogoni dalam kepercayaan bugis.  

6. Buku yang ditulis oleh DR. Naidah naing, S.T., M. SI, 2020 dengan judul 

Vernacular Arsitetur: perspektif Anatomi Rumah Bugis. Yang membahas 

tentang Dimensi rumah Bugis yang didalamnya membahas sao mario di 

Kabupaten Soppeng yang bentuk dan susunan atap rumah Bugi berbentuk 

pelana (segi tiga sama kaki) denagn susunan atap (timpa laja) sesuai 

dengan stratifikasi sosil masyarakat Bugis.  

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi bahan referensi yang ada di atas 

maka penulis memiliki judul yaitu makna simbolik timba lajara dalam arsitektur 

rumah pada masyarakat Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 
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berbeda dengan kebudayaan daerah lain yaitu makna simbolik timba lajara. 

Memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari makna simboliknya serta arsitektur 

pada timba lajara di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 

disana lebih memaknai timba lajara sebagai pembeda stratifikasi sosial masyarakat 

di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah tersebut maka dapat dikemukakan bahwa tujuan 

dari penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Eksistensi Timba Lajara dalam Arsitektur rumah 

pada Masyarakat Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten 

Bulukumba 

b. Untuk Mendeskripsikan Bentuk atau Desain Timba Lajara 

c. Untuk Menganalisis Makna Simbolik Timba Lajara dalam Arsitektur 

Rumah pada Masyarakat Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, 

Kabupaten Bulukumba dan Kaitannya dengan  Islam 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam budaya lokal. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam 

mengkaji suatu makna budaya lokal yang berkaitan dengan 

Makna Simbolik Timba Lajara dalam Arsitektur Rumah pada 
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Masyarakat Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten 

Bulukumba. 

b. Kegunaan Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk lembaga pendidikan 

sebagai acuan dalam mengembangkan gagasan.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Rumah Sebagai Produk Budaya    

Rumah merupakan tempat proses awal mengembangkan kehidupan dan 

pemeliharaan hidup keluarga.1 Sejarah manusia pada zaman dahulu kala  

menunjukkan bahwa pada saat itu manusia  sudah menggunakan gua- gua sebagai 

rumahnya, di mana ia menjadikan tempat peristirahatan untuk melepaskan lelah,  

atau berkumpul berkelompok  bahkan juga dijadikan tempat berlindung untuk 

mempertahankan diri dari ancaman bahaya yang datang dari musuh- musuhnya atau 

yang dapat mengganggu ketentraman hidupnya. Bentuknya bermacam- macam 

sesuai dengan situasi dan kondisi.2 

Orang Indian Amazon misalnya hanya membutuhkan tempat berlindung 

dari hujan, oleh karena itu mereka hanya membangun “igloo “yang terbuat dari 

Blok- blok es, untuk menghindari pengaruh dari udara dinginnya bersalju yang ada 

di luar. Berbeda dengan orang- orang Arab di  daerah gurung pasir  mereka 

membangun  rumahnya yang terbuat  dari dinding  tebal tapi ditambah dengan 

jendela  kecil yang  berfungsi  untuk menghindari  cahaya silau  matahari  dan 

hembusan angin yang panas dan keras.  Manusia mulai membangun rumah setelah 

meninggalkan cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Dalam tradisi 

masyarakat tradisional, rumah lebih dari sekedar tempat berlindung dari cuaca dan 

                                                           
1 Muhammad Ali Mustofa Kamal, dkk, Rumah Sehat dalam Al- Qur’an (Wawasan 

Arsitektur Berbasis Qur’an). (Cet. I; Wonosobo: Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ, 2022), 

h.21. 
2 Muhammad Ali Mustofa Kamal, dkk, Rumah Sehat dalam Al- Qur’an (Wawasan 

Arsitektur Berbasis Qur’an), h.21. 
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segala hal yang di anggap berbahaya, serta dengan makna- makna sebagai 

perwujudan budaya, tradisi dan nilai- nilai yang dianut.3 

Berdasarkan dari segi fungsinya rumah bagi manusia mempunyai arti sebagai 

tempat  untuk  melepaskan lelah, beristirahat setelah lelah melaksanakan pekerjaan 

sehari- hari, sebagai  tempat untuk  bercengkerama  dengan keluarga atau membina 

rasa kekeluargaan bagi  sesama anggota keluarga, sebagai tempat berlindung dari 

bahaya yang dapat mengancam, sebagai  lambang status social  yang dimiliki, yang  

masih dirasakan hingga saat ini, sebagai  tempat untuk menyimpan atau meletakkan 

barang-  barang berharga yang  dimiliki, seperti yang sering kita temui pada 

masyarakat pedesaan.4 

Rumah merupakan salah satu dari produk budaya local, yang dimana rumah 

tinggal merupakan perwujudan dari nilai social budaya manusia. Setiap individu 

berinteraksi dengan keluarga dalam sebuah ruang di dalam rumah yang merupakan 

perwujudan dari nilai social yang dimiliki manusia, seperti yang kita ketahui 

dimana manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Sedangkan 

budaya merupakan ciptaan manusia yang berasal dari tingkah laku serta lingkungan 

sekitarnya. Tingkah laku manusia dalam membuat susunan ruang di dalam rumah 

yang kemudian diwariskan secara turun temurun kepada anak cucunya, merupakan 

sebuah tradisi yang telah membudaya. Selanjutnya bagaimana ruang itu ditata dan 

dirancang sesuai dengan pandangan hidup masing- masing. Rumah merupakan 

manifestasi dari nilai social budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai 

                                                           
3 Muhammad Ali Mustofa Kamal, dkk , Rumah Sehat dalam Al- Qur’an (Wawasan 

Arsitektur Berbasis Qur’an). (Cet. I; Wonosobo: Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ, 2022), 

h.22. 
4 Muhammad Ali Mustofa Kamal, dkk, Rumah Sehat dalam Al- Qur’an (Wawasan 

Arsitektur Berbasis Qur’an), h.22  
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social budaya penghuninya, yang dalam proses penyusunannya menggunakan dasar 

norma- norma tradisi.5 

B. Makna Simbolik 

Makna memiliki sebuah hubungan, antara makna dan pengertian, dimana 

pengertian makna sebagai pengertian dapat diartikan sebagai konsep yang dimiliki 

suatu benda. Makna merupakan suatu hal yang di ungkapkan manusia melalui 

symbol atau benda- benda untuk menyampaikan sesuatu yang akan disampaikan. 6  

Simbol adalah lambang, kata symbol berasal dari kata Yunani symbolos 

yang artinya tanda atau ciri atau lambang yang memberitahukan suatu hal kepada 

seseorang. Kata symbol diartikan sebagai gambaran atau lambang yang mengarah 

kepada sesuatu makna contohnya, singa yang diartikan sebagai lambang 

keberanian. Selain itu terdapat pula lambang- lambang khusus seperti plus atau 

minus pada ilmu matematika, tanda baca pada ilmu bahasa, not balok pada nyanyian 

dan lain- lain. Symbol adalah tanda yang diwujudkan sebagai bentuk visual untuk 

suatu makna tertentu yang telah dimengerti bersama dalam suatu masyarakat 

dengan latar belakang budaya yang sama.7 

Symbol adalah sesuatu yang perlu dipelajari, dipahami, dan ditafsirkan 

maknanya. Symbol di sini dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat berupa benda, 

peristiwa, ucapan, dan kelakuan atau tingkah laku seseorang. Kebudayaan 

merupakan suatu system symbol yang terurai dalam jaringan makna, karena itu 

symbol perlu ditafsirkan secara lebih mendalam agar membawa makna dalam 

kehidupan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan gagasan yang menganggap 

                                                           
 5 Ni Putu Sudda Nurjani, “Struktur Rumah Tinggal Masyarakat Julah: Wujud Pewarisan 

Tradisi Arsitektur Berkelanjutan di Bali”, Vitruvian Jurnal Arsitektur, Bangunan, & Linngkungan 

5. No. 2 (2016): H.92. 
6Kristianus dan Magdalena, Budaya Tenun Ikat Daya Meninjal Melawi, (Cet 1; Palangka 

Raya: Lembaga Literasi Daya, 2019), h.31. 
7 Nurhayati Tine, Tradisi Molonthalo: Meneropong Budaya Lokal di Gorontalo, 

(Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), h. 49. 
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kebudayaan sebagai system ideational, yaitu konstruksi pikiran manusia dalam 

bentuk simbol makna.8 

Symbol merupakan komponen utama kebudayaan, karena setiap hal yang 

dilihat dan dialami oleh manusia itu sebenarnya diolah menjadi serangkaian symbol 

yang dimengerti oleh manusia. Oleh karena itu kebudayaan dapat ditanggapi 

sebagai suatu system symbol. Konsep  Geertz ini menyiratkan bahwa kebudayaan 

itu merupakan, 1) pola  makna semacam desain blue print, templat, atau pekan yang 

diacu secara historis, 2) system symbol, pemberian makna, model kognitif  yang 

ditransmisikan melalui kode- kode  simbolik, dan 3) strategi adaptif untuk 

melestarikan dan mengembangkan kehidupan. Dengan demikian, budaya manusia  

penuh diwarnai dengan symbol yang berupa tindakan-  tindakan manusia, baik 

tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan, keagamaan, maupun adat  istiadat  yang 

mencolok sekali  pada setiap upacara- upacara adat yang merupakan warisan  turun-  

temurun dari setiap  generasi ke generasi selanjutnya. Sehingga kebudayaan sebagai 

system symbol yang mempunyai makna dapat disebut symbol atau lambang.9 

Berbicara tentang makna simbolik, makna simbolik diartikan sebagai 

lambang atau tanda yang mempunyai sebuah arti atau dapat disebut pula lambang 

yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pada sebuah kebudayaan memiliki. 

Makna simbolik juga merupakan segala hal yang saling berkaitan dengan 

pembentukan makna dari suatu benda atau lambang atau symbol, baik benda mati, 

maupun benda hidup, melalui proses komunikasi baik sebagai pesan langsung 

maupun perilaku tidak langsung, dan tujuan akhirnya adalah memaknai lambang 

                                                           
8 Nurhayati Tine, Tradisi Molonthalo: Meneropong Budaya Lokal di Gorontalo, 

(Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), h. 50 
9 Nurhayati Tine, Tradisi Molonthalo: Meneropong Budaya Lokal di Gorontalo, h.50. 
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atau symbol (objek) tersebut berdasarkan kesepakatan bersama yang berlaku  di 

wilayah atau kelompok masyarakat tertentu.10  

C. Stratifikasi Sosial 

Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat 

bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. 

Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk 

jamak. Stratifikasi sebagai pembeda penduduk atau anggota masyarakat ke dalam 

kelas- kelas secara hierarkis, sistem stratifikasi akan menampakkan setiap individu 

pada kelas sosial sesuai berdasarkan kualitas yang dimiliki. Stratifikasi sosial dapat 

disimpulkan adalah penggolongan orang- orang yang termasuk dalam suatu sistem 

sosial tertentu ke dalam lapisan- lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, 

privilege, dan prestise.11 

Sistem stratifikasi sosial dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses 

pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Namun, adapula yang dengan sengaja disusun 

untuk mengejar suatu tujuan bersama. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial 

dapat tumbuh dengan sendirinya adalah berdasarkan kepandaian, usia, sistem 

kekerabatan, dan harta seseorang dalam batas- batas tertentu. Sifat sistem 

stratifikasi sosial di dalam masyarakat dapat bersifat tertutup (closed social 

stratification), terbuka (open social stratification), dan campuran. Sistem 

stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi yang anggota dan setiap stratanya sulit 

mengadakan mobilitas vertikal, walaupun ada mobilitas, tetapi sangat terbatas pada 

mobilitas horisontal saja. Sementara itu, stratifikasi sosial terbuka lebih bersifat 

dinamis karena mobilitasnya sangat besar, setiap anggota dapat bebas melakukan 

                                                           
10 Kristianus dan Magdalena, Buda  ya Tenun Ikat Daya Meninjal Melawi, (Cet 1; 

Palangka Raya: Lembaga Literasi Daya, 2019), h.32. 
11 Nurul Magfirah, “Stratifikasi Sosial Masyarakat di Kota Makassar”, Artikel Skripsi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, h. 7. 
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mobilitas sosial, baik vertikal maupun horisontal. Lebih lanjut, sistem stratifikasi 

sosial campuran merupakan kombinasi antara tertutup dan terbuka.12 

Melihat sistem stratifikasi sosial di dalam kehidupan masyarakat 

Sulawesi Selatan terlihat cukup ketat memegang adat istiadat yang berlaku, 

terutama dalam hal pelapisan sosialnya. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam 

memang merupakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Sejak masa 

pra- Islam, masyarakat Sulawesi Selatan sudah mengenal yang namanya stratifikasi 

sosial. Disaat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan 

berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan. 

Stratifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas 

dengan golongan bawah.13 

Sistem stratifikasi sosial masyarakat Bugis- Makassar sejak dahulu telah 

memberikan posisi yang istimewa dan kedudukan yang strategis terhadap kaum 

bangsawan sebagai elite jika dibandingkan kelompok masyarakat lainnya dalam 

struktur sosial yang ada. Para bangsawan tersebut menjadi pemimpin tertinggi 

dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Stratifikasi masyarakat Bugis- 

Makassar dibagi berdasarkan kasta- kasta atau golongan- golongan dan kasta- kasta 

atau golongan- golongan tersebut dianggap sebagai faktor penting yang menguasai  

sehingga dapat  mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan religius masyarakat 

Sulawesi Selatan. 14 

Oleh karena itu, masyarakat Sulawesi Selatan terkenal sebagai 

masyarakat yang sangat ketat mempertahankan aturan pelapisan sosial. 

Sehubungan dengan penempatan posisi bangsawan dalam stratifikasi sosial ini, di 

dalam masyarakat Bugis- Makassar terdapat hubungan yang sangat kompleks 

                                                           
12 Nurul Magfirah, “Stratifikasi Sosial Masyarakat di Kota Makassar” , Artikel Skripsi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar,h. 7. 
13 Nurul Magfirah, “Stratifikasi Sosial Masyarakat di Kota Makassar”,  h. 8. 
14 Nurul Magfirah, “Stratifikasi Sosial Masyarakat di Kota Makassar”,  h. 8 
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antara individu yang satu dengan individu lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa 

pada masa lalu hubungan- hubungan yang paling erat adalah hubungan antara 

bangsawan dan para pengikutnya.15 

Dalam masyarakat Bugis, stratifikasi sosial ditentukan oleh garis 

keturunan. Adapun prinsip- prinsip hirarki berdasarkan keturunan yang 

digunakan.16 Prinsip hirarki tradisional Bugis cukup sederhana. Berdasarkan La 

Galigo dan mitos tentang nenek moyang mereka, awalnya hanya dua jenis manusia; 

mereka yang “berdarah putih” yang keturunan dewata, serta mereka yang “berdarah 

merah” yang tergolong orang biasa, rakyat jelata, atau budak. Dalam naskah 

tersebut, pembagian kedua kategori bersifat mutlak dan tidak boleh saling 

dicampurkan. Dalam praktiknya sepanjang sejarah, perkawinan di antara kedua 

lapisan ini tidak hanya diperbolehkan akan tetapi juga sering terjadi, sehingga 

mengangkat status kalangan lapisan menengah yang berada diantara bangsawan 

tertinggi dengan budak terendah. 17 

Dalam naskah La Galigo, dewata leluhur kaum bangsawan turun ke bumi 

menjelma menjadi manusia semata karena “tidak ada Tuhan jika tidak ada manusia 

untuk menyembahnya.” Batara Guru harus menjalani sejumlah ritual desakralisasi, 

termasuk upacara mandi guna mengubah aroma dewata menjadi tubuh manusia. 

Namun dalam tubuhnya dan tubuh to-manurung berikutnya, begitu pula turunannya 

mereka berdarah murni tetap saja mengalir “darah putih”. Sebelum perkawinan 

antara keluarga bangsawan La Galigo dilangsungkan, salah satu jari mempelai 

ditusuk untuk membuktikan bahwa darah yang menetes benar- benar putih. Dewasa 

                                                           
15 Nurul Magfirah, “Stratifikasi Sosial Masyarakat di Kota Makassar”, Artikel Skripsi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, h. 8.  
16 Shinta Maria Kapojos dan Hengki Wijaya, “Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekatan 

Misi Terhadap Suku Bugis)”, Jurnal Lembaga STAKN Kupang MATHETEUO 6. No. 2 (2018): 

h.166. 
17 Shinta Maria Kapojos dan Hengki Wijaya, “Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekatan 

Misi Terhadap Suku Bugis)”. h.166. 
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ini, bahkan bangsawan yang masih mempercayai dirinya sebagai keturunan dewa 

akan mengakui bahwa perkawinan antar golongan telah menyebabkan darah putih 

dalam tubuh bangsawan tertinggi sekalipun tidak murni lagi.18 

Mempertahankan darah kebangsawanan tertinggi dalam suku Bugis 

merupakan suatu yang penting. Karena hal tersebut menentukan status sosial 

mereka dalam masyarakat luas. Namun lama kelamaan semakin banyak orang 

berkebangsawan tertinggi yang kawin- mawin dengan rakyat jelata. Pelapisan 

masyarakat Bugis- Makassar sudah ada sejak jaman sebelum pemerintah kolonial 

Belanda menguasai langsung daerah Sulawesi Selatan.  

Pada masa lalu masyarakat memiliki sistem kemasyarakatan atau 

pelapisan sosial yang terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan atau  yang biasa disebut 

dengan sebutan “kasta”, pertama, ana karaeng (Makassar), tingkatan kasta ini  

merupakan tingkatan kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat. Kasta ini 

merupakan kasta yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan kalangan raja- 

raja yang mempunyai kekuasaan serta menguasai perekonomian dan pemerintah. 

Kedua, Tu maradeka (Makassar) kasta kedua ini dalam sistem kemasyarakatan 

Bugis- Makassar merupakan kumpulan masyarakat atau orang- orang yang 

merdeka (bukan budak atau ata). Pada umumnya masyarakat Bugis- Makassar 

mayoritas berstatus pada kata kedua ini. Ketiga, ata. Kasta ini merupakan kasta ini 

merupakan kasta yang paling rendah dalam strata sosial masyarakat. Ata atau kasta 

ini adalah masyarakat yang merupakan budak atau abdi yang biasanya diperintah 

oleh kasta pertama dan kedua. Pada umumnya mereka menjadi budak lantaran tidak 

mampu membayar utang, melanggar pantangan adat, dan lain sebagainya. 19 

                                                           
18 Shinta Maria Kapojos dan Hengki Wijaya, “Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekatan 

Misi Terhadap Suku Bugis)”, Jurnal Lembaga STAKN Kupang MATHETEUO 6. No. 2 (2018): 

h.166. 
19 Rochmawati, “Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan the Dynamics of 

Social- Cultural Group in Makassar: the Eclipse of Ancestor- Based Social Stratification”, Jurnal 

Masyarakat & Budaya 19. No. 2 (2017): h. 189. 
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Stratifikasi sosial pada masyarakat Bugis- Makassar umumnya dapat 

dilihat dari simbol timba lajara yang digunakan yaitu pada gambar di bawah ini; 

  

  

 

 

Simbol timba lajara yang digunakan ana karaeng  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Simbol timba lajara yang digunakan Tu maradeka 
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 Simbol timba lajara yang digunakan ata  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian budaya dengan tema mengenai 

Makna Simbolik Timba Lajara dalam Arsitektur Rumah pada Masyarakat Desa 

Gunturu Kecamatan Herlang Kabupatenn Bulukumba yang bertujuan untuk 

mengetahui makna simbolik dari timba lajara. Pada suatu penelitian kita harus 

menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksud agar penelitian ini dapat 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah- 

langah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif, yang dimana data diperoleh melalui penelitian lapangan 

sebagai sumber primer dan juga penelitian pustaka sebagai sumber primer. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian 

dilakukan. Penentuan lokasi penelitian ini agar mempermudah dan memperjelas 

lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian ini berada 

di Desa Gunturu, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Sekitar 30 Km dari 

pusat Kota Bulukumba. Desa Gunturu terletak di bagian timur Bulukumba yang 

berbatasan langsung dengan Teluk Bone, daerahnya sebagian dataran tinggi dan 

sebagian lagi dataran rendah.  

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu; 
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1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain 

yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. 

Pendekatan historis sebuah rangkaian peristiwa yang meliputi beberapa unsur 

tempat, objek, latar belakang dan pelaku yang terdapat dalam kebudayaan tersebut. 

Tujuan pendekatan historis ini untuk membantu peneliti pada penyusunan kembali 

masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara bertahap dimulai dengan 

mengumpulkan, kemudian mengevaluasi, selanjutnya memverifikasikan, serta 

mensitesiskan bukti- bukti yang di dapatkan untuk menegakkan fakta dan 

memperoleh kesimpulan atau hasil yang kuat dari penelitian yang dilakukan.1 Oleh 

karena itu melalui pendekatan historis ini peneliti dapat mengetahui bagaimana 

latar belakang dari timba lajara. 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi dalam bahasa Yunani terdapat dua kata yaitu anthropos 

berarti manusia dan logos berarti studi. Jadi, antropologi merupakan suatu studi 

disiplin ilmu yang berdasarkan rasa ingin tahu yang tiada henti-hentinya tentang 

makhluk manusia. Antropologi secara sederhananya dapat diartikan sebagai ilmu 

yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri 

adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia. Antropologi adalah salah satu 

cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah manusia dan budayanya. Ilmu ini 

bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman totalitas manusia sebagai makhluk 

hidup, baik di masa lampau maupun masa sekarang.2  Oleh karena itu pendekatan 

                                                           

1 Sri Heryanto, “Pendekatan Historis dalam Studi Islam”, Jurnal Ilmiah Studi Islam 17.  

no. 1 (2017): h.127. 

2 Pebri Yanasari, “pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial Worke” 

Jurnal EMPOWER 4. no. 2 (2019): h.229. 
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Antropologi ini berusaha untuk memperlihatkan makna simbolik timba lajara pada 

masyarakat Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. 

3. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah suatu ilmu yang dimana menggambarkan tentang 

keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial 

yang semuanya memiliki keterkaitan.3 Dengan ilmu itu, suatu fenomena sosial 

dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan 

mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses 

tersebut.4 Melalui pendekatan sosiologi ini keadaan masyarakat di Desa Gunturu 

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dapat dipahami dengan mudah.  

4. Pendekatan Arkeologi 

Arkeologi merupakan suatu disiplin ilmu sosial menggunakan metode 

dan teknik khusus yang mengkaji tentang manusia dan kebudayaan masa silam 

berdasarkan peninggalan dan cara penyelidikan yang sistematik dengan 

menggunakan disiplin- disiplin ilmu dengan tujuan mendapatkan gambaran 

kehidupan masa lalu serta menjelaskan proses budaya melalui materi yang 

ditinggalkan sebagai sumber informasi.5 Melalui pendekatan arkeologi ini 

membantu peneliti untuk mengetahui tentang 3 (tiga) aspek yaitu morfologi 

(bentuk), teknologi (bahan), dan kontekstual  timba lajara dalam arsitektur rumah 

pada masyarakat Desa Guturu Kecamatan Herlang kabupaten Bulukumba. 

 

 

                                                           
3 M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam”, Jurnal Tribakti 25. no. 

2 (2014): h. 394. 

4 Ajuh Ishak, “Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam”, 

Al-Mizan 9. no. 1 (2013): h.67. 

5 A. Nurkidam dan Hasmiah Heraway, Arkeologi Sebagai suatu pengantar, (Cet. 1; 

Parepare: CV Kaaffah learning Center, 2019), h.4. 
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C. Sumber  Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer (primary data) merupakan data yang di dapatkan atau yang 

dikumpulkan sendiri yang dilakukan secara langsung dari objek yang akan diteliti 

yang dapat berupa wawancara atau observasi (penelitian lapangan).6 Dalam 

penelitian ini peneliti diharapkan data yang didapatkan secara langsung melalui 

hasil wawancara kepada informan. Yang akan menjadi informan pada penelitian ini 

yaitu dari tokoh agama, dan tokoh adat pada Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba.  

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder (secondary data) merupakan data yang di dapatkan atau 

yang dikumpulkan setelah itu disatukan oleh studi-studi yang sebelumnya atau yang 

diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Sumber tidak langsung ini biasanya 

merupakan buku, data dokumentasi, naskah, serta arsip- arsip resmi.7 Dengan 

adanya data sekunder ini menjadi bahan acuan peneliti untuk menjadi kerangka 

awal pada penelitian yang dilakukan, serta untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Tujuan dari penelitian adalah memperoleh data, maka metode 

pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling penting pada sebuah 

penelitian. Adapun metode dalam melakukan penelitian budaya yaitu: 

 

                                                           
6 Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lutfi, Analisis Data  untuk Riset Menejemen 

dan Bisnis (Edisi 3; Medan: USU Press, 2014), h.3. 

7 Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lutfi, Analisis Data untuk Riset Menejemen 

dan Bisnis, h.3. 
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1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu kegiatan dari hasil pengalaman yang 

didapatkan dari melakukan sebuah percobaan atau penelitian yang mendasarkan 

pada fakta- fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa 

melakukan manipulasi. Tujuan dari observasi adalah deskripsi atau gambaran 

sehingga pada penelitian kualitatif ini melahirkan sebuah teori atau hipotesis.8 

Observasi dilakukan sebagai sebuah langkah awal dalam penelitian 

lapangan, dimana kunci dari keberhasilan dari observasi sebagai teknik 

pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti 

melihat dan mendengarkan objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan 

dari apa yang diamati.  

2. Wawancara 

Selain observasi, wawancara juga merupakan salah satu metode 

pengumpulan data.  Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling 

sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan metode 

wawancara merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan yang didahului 

dengan beberapa pertanyaan informal ke pembicaraan formal, antara peneliti 

dengan informan atau subjek penelitian.9  

Wawancara untuk pengumpulan data sangat diperlukan, karena pada 

hakekatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara 

mendalam tentang sebuah tema yang akan diangkat dalam penelitian ini.  Sehingga 

metode wawancara ini membantu peneliti menemukan fakta- fakta yang ada di 

                                                           
8 Hasyim Hasanah, “Teknik- Teknik Observasi”, Jurnal at-Taqaddum 8. no. 1 (2016): h. 

23. 

9 Imami NurRacchmawati, “Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, 

Jurnal Keperawatan Indonesia 11. no. 1 (2007): h. 35. 
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lapangan sehingga peneliti bisa menyimpulkan dari hasil wawancara dari beberapa 

informan.  

3. Telaah Dokumen 

Selain melalui observasi dan wawancara, telaah dokumen juga merupakan 

salah satu metode pengumpulan data, telaah dokumen ini digunakan peneliti untuk 

melengkapi data yang diperoleh dari hail observasi dan wawancara. Telaah 

dokumen ini berupa dokumen, foto- foto, dan bahan statistic. Metode telaah 

dokumen merupakan metode pengumpulan data yang paling mudah diantara yang 

lainnya karena pada metode ini peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila 

dikemudian hari mengalami kekeliruan, maka peneliti akan mudah merevisinya 

karena sumber datanya itu tetap dan tidak berubah.10 

Dengan metode telaah dokumen  peneliti  juga mengambil gambar- 

gambar atau foto- foto  yang berkaitan dengan penelitian dan lembar-  lembar 

pertanyaan wawancara beserta foto- foto yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Adapun alasan penulis menggunakan metode dokumentasi adalah lebih hemat 

tenaga, waktu dan biaya karena data yang telah didapatkan tersusun dengan baik. 

Data dari masa lalu lebih mudah pada saat pengecekan jika ada kekeliruan nantinya. 

E. Analisis Data dan Penyajian Data 

1. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang tema yang akan diteliti dan menyajikannya sebagai 

temuan bagi orang baru. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut 

analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.11 

                                                           
10 Zuchhri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif. (cet. 1; Makassar: Syakir Media 

Press, 2021), h. 150. 

11 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadrah 17. no. 33 (2018), h. 84.  
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Pada analisis data ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan poses pemilihan, pemusatan perhatian 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang masih kasar yang 

muncul pada saat di lapangan dari catatan- catatan tertulis. Proses ini berlangsung 

terus menerus selama penelitian masih berlangsung, bahkan sebelum data belum 

benar- benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual, 

permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang akan dipilih peneliti. 

Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, menelusuri tema, dan 

membuat kelompok- kelompok data. Hal itu dilakukan dengan cara menyeleksi 

ketat data, kemudian membuat ringkasan atau uraian singkat, dan yang terakhir 

menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.12 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sebuah kegiatan ketika beberapa informasi 

disusun, sehingga nantinya memberi kemungkinan- kemungkinan akan adanya 

penarikan kesimpulan dan selanjutnya pengambilan tindakan. Pada penelitian 

kualitatif bentuk penyajiannya datanya itu dapat berupa teks naratif berbentuk 

catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk- bentuk ini 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam sebuah bentuk yang padu dan 

mudah diraih, sehingga nantinya dapat memudahkan untuk melihat apa yang 

sedang terjadi, apakah kesimpulan lebih tepat atau sebaiknya melakukan analisis 

kembali.13 

 

 

                                                           
12 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadrah 17. no. 33 (2018), h. 91. 

13Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, h. 94 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Pada upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus- menerus 

selama berada di lapangan. Dimulai  dari permulaan pengumpulan data, peneliti 

kualitatif mulai mencari arti benda- benda, mencatat keteraturan pada pola- pola 

(dalam catatan teori), penjelasan- penjelasan, konfigurasi- konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. 

Kesimpulan- kesimpulan itu juga dilakukan verifikasi pada saat penelitian 

berlangsung dengan cara; memikirkan ulang selama penulisan,  kemudian meninjau 

ulang catatan yang di dapatkan dari lapangan, kemudian  meninjau kembali dan 

melakukan tukar pikiran antar teman untuk mengembangkan kesepakatan 

intersubjektif, selanjutnya  dilakukan upaya- upaya yang luas  untuk menempatkan 

salinan- salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lainnya.14   

F. Instrumen penelitian 

 Penelitian pada dasarnya merupakan proses menemukan kebenaran dari 

suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Salah satu tahapan dalam 

melakukan metode ilmiah adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, 

instrumen sangat penting dalam penelitian, karena instrumen merupakan alat ukur 

dan akan memberikan informasi tentang apa yang kita teliti. Mutu alat ukur yang 

digunakan untuk pengambilan data penelitian sangat berpengaruh terhadap 

keterpercayaan data yang diperoleh. Dengan demikian ketepatan dan 

keterpercayaan hasil peneliti sangat ditentukan oleh mutu instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian memiliki fungsi yang 

sangat penting dalam proses penelitian, yaitu digunakan sebagai alat dalam 

                                                           
14Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadrah 17. no. 33 (2018), h. 94 
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mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. 15 Adapun instrumen 

penelitian berupa buku catatan, rekaman suara dalam melakukan wawancara, 

rekaman video. Serta dalam penelitian kualitatif instrumen paling utama yaitu diri 

sendiri.

                                                           
15 I Komang Sukendra dan I Kadek Surya Atmaja, Instrumen Penelitian, (Pontianak: 

Mahameru Press, 2020), h.2.  
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BAB IV                                              

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Gunturu merupakan salah satu desa dari 8 (delapan) Desa/ 

kelurahan yang ada pada Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. merupakan 

dataran yang berbatasan sebelah Utara dengan Desa Kajang, sebelah Timur 

berbatasan langsung dengan Teluk Bone, sebelah Selatan berbatasan dengan 

kelurahan Tanuntung, serta pada sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pataro. 

Desa Gunturu terdiri atas 5 (lima) dusun yakni Dusun Bt. Balle, Dusun Lembang 

Tumbu, Dusun Dabongki, Dusun Kalumpang, dan Dusun Bassiu. Yang menjadi 

pusat kota desa adalah Dusun Bt. Balle. 

Gambar. 1 

Peta Desa Gunturu 
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Tabel. 1 

Jumlah KK serta Jumlah penduduk setiap Dusun 

No Dusun Jumlah KK Jumlah Penduduk 

1. Bt. Balle 378 KK 978 Jiwa 

2. Lembang Tumbu 131 KK 605 Jiwa 

3. Dabongki 76 KK 423 Jiwa 

4. Kalumpang 171 KK 605 Jiwa 

5. Bassiu 176 KK 680 Jiwa 

Sumber: data pada kantor Desa Gunturu 

Jumlah penduduk Desa Gunturu sebanyak 3.291 jiwa dengan dengan 

jumlah KK sebanyak 938 KK dan 100 persen masyarakatnya beragama Islam. 

Sekitar kurang lebih 800 jumlah rumah masyarakat di Desa Gunturu. Beberapa 

fasilitas umum yang terdapat di Desa Gunturu seperti sarana pendidikan antara lain 

taman kanak- kanak, sekolah dasar negeri, sekolah dasar inpres, sekolah menengah 

pertama, madrasah tsanawiah, madrasah aliyah. Disamping itu terdapat beberapa 

sarana kesehatan seperti postu, tempat ibadah (masjid), dan pasar.  

1. Agama dan Kepercayaan 

Sebelum datangnya Agama Islam, masyarakat Desa Gunturu Kecamatan 

Herlang Kabupaten Bulukumba sudah mengenal kepercayaan- kepercayaan yang 

berakar dari kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang terdahulu mereka. 

Kepercayaan ini seperti kepercayaan terhadap roh- roh nenek moyang (animisme), 

kepercayaan terhadap pohon besar yang dianggap keramat (dinamisme), 

menyembah kuburan dan lain sebagainya. Kepercayaan yang mereka anut sebelum 

datangnya Islam ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat misalnya dalam 

kebudayaannya. Masyarakat seringkali menghubungkan antara kepercayaan 

dengan kebiasaan- kebiasaan sehari- harinya yang mereka lakukan. 
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Masyarakat Desa gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 

semuanya beragama Islam, dimana masyarakat yang beragama Islam dalam 

melakukan aktivitas- aktivitasnya sehari- hari selalu menjunjung tinggi nilai- nilai 

ajaran agama Islam terutama dalam setiap kebudayaan yang mengakulturasikan 

antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal. Praktek unsur- unsur 

kepercayaan masyarakat yang menyatu dengan kebudayaan Islam sebagai hasil 

transportasi budaya pra Islam. Islam diterima sebagai agama yang mengatur segala 

aspek kehidupan.   

2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakaat 

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari segi mata pencaharian masyarakatnya. 

Masyarakat dominan berprofesi sebagai petani, dan nelayan. Desa Gunturu 

memiliki lahan pertanian yang cukup luas sehingga berkembang di sektor pertanian, 

serta berbatasan langsung dengan Teluk Bone yang menjadikan sebagian 

masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. 

Masyarakat Desa Gunturu banyak terkenal dengan penghasil kelapa, 

coklat, padi, jagung, kapas, dan sayur mayur. Daerah Desa Gunturu yang sebagian 

tanahnya merupakan area perkebunan menjadikan masyarakatnya berprofesi 

sebagai petani, dan ada juga yang sebagai petani sekaligus beternak hewan. Ada 

juga yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negri Sipil), dan juga sebagai 

pengusaha.   

Di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba sampai saat 

ini masih menerapkan stratifikasi sosial pada masyarakatnya. Kondisi sosial 

ekonomi dan pendidikan sama sekali tidak mempengaruhi perubahan stratifikasi 

sosial masyarakatnya. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan 

bahwa: 
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Kalau soal stratifikasi sosial masyarakat di Desa Gunturu tidak di 
pengaruhi sama sekali oleh kondisi sosial ekonomi ataupun pendidikan 
seseorang, stratifikasi sosial ditentukan berdasarkan keturunan. Namun 
kondisi sosial ekonomi dan pendidikan hanya berpengaruh pada status 
sosial, dimana mereka akan dipandang oleh masyarakat. 1 

Kondisi sosial ekonomi dan pendidikan sama sekali tidak mempengaruhi 

stratifikasi sosial masyarakat, namun kondisi sosial dan pendidikan sangat 

berpengaruh pada status sosial di masyarakat, dimana dia akan lebih dihormati atau 

dipandang oleh masyarakat. 

3. Kondisi Sosial Budaya 

Budaya masyarakat Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba pada umumnya beraneka ragam budaya. Dalam pemahaman 

masyarakat, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat juga terdiri dari 

berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari 

berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang terdapat di daerah- daerah seperti 

di daerah Desa Gunturu kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Desa Gunturu 

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu wilayah yang 

cukup luas dan memiliki keragaman budaya yang masyarakatnya disatukan dengan 

bahasa Konjo. 

Khusus di Desa Gunturu Kecamatan Herlang kabupaten Bulukumba, 

budaya yang dimiliki sudah mengalami persentuhan antara budaya asing ketika 

terjadi pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi kebudayaan yang 

ada, sehingga menambah ragamnya jenis kebudayaannya. Kemudian juga 

berkembang dan meluasnya agama- agama besar di dunia turut mendukung 

perkembangan kebudayaan di seluruh daerah- daerah seperti Sulawesi selatan 

tepatnya pada Desa Gunturu Kecamatan Herlang kabupaten Bulukumba sehingga 

mencerminkan kebudayaan agama tertentu. 

                                                           
1 Puang Pahallang, (82 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Gunturu kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

masyarakat masih sangat kental mempertahankan budaya dari leluhur mereka dan 

mereka sangat sulit untuk meninggalkan kebiasaan- kebiasaan yang sudah dijalani 

dan diterima dari nenek moyangnya. Budaya masyarakat sangat dipengaruhi oleh 

kepercayaan- kepercayaan yang diwariskan sebelumnya seperti kepercayaan dalam 

membangun rumah. Pada saat membangun rumah setiap bagian- bagian rumah 

memiliki makna tersendiri dan dijadikan sebagai kebudayaan yang turun temurun. 

Budaya masyarakat yang berkembang sebelum menganut Agama Islam 

mengalami proses transformasi budaya ke dalam budaya Islam. Ketika masyarakat 

telah mengetahui ajaran Islam, budaya yang mereka jalankan diperkaya nilai dan 

maknanya dengan nilai- nilai keislaman.  

 

B. Eksistensi Timba Lajara dalam Rumah pada Masyarakat Desa Gunturu, 

Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba  

1. Asal usul Timba Lajara di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba 

Timba lajara di Desa Gunturu Kecamatan herlang Kabupaten 

Bulukumba merupakan salah satu kebudayaan di masyarakat yang tidak diketahui 

bagaimana asal- muasalnya secara jelas.  Masyarakat hanya mengetahui bahwa 

kebudayaan tersebut telah dilestarikan oleh nenek moyang mereka terdahulu yang 

kemudian dilanjutkan oleh anak cucunya hingga sampai sekarang masih 

dilestarikan. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa: 

 



32 

 

 

Injo timba lajara riek pasna bungasa’ to injo balla a nihaung, anrek 
riissei angkua tahun sikura mingkana taua kunni mae punna ambangun 
i balla pasti rie timba lajarana ka injo battu riolo di bohea. 2 

Artinya: 

Timba lajara ada sejak pertama kali rumah dibangun, tidak ada yang tau 
kapan tahun pastinya timba lajara mulai ada, namun orang- orang di 
daerah Desa Gunturu jika ingin membangun rumah pasti menambahkan 
timba lajara sebagai bagian dari arsitektur rumahya sejak dulu dari 
nenek- nenek terdahulunya. 

Timba lajara sudah ada sejak rumah dibangun pertama kali di desa 

Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Berbicara tentang kapan 

pastinya tidak ada yang tau pasti, tapi orang- orang menganggap bahwa timba 

lajara merupakan suatu komponen rumah yang harus ada dan merupakan salah satu 

kebudayaan masyarakat Desa Gunturu turun temurun dari nenek moyang yang 

sampai saat ini masih terus berkembang. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah 

satu informan bahwa: 

 

Timba lajara mulai ada mungkin sebelum zaman kolonial Belanda 
menjajah, tidak bisa dipastikan kapan yaang jelas itu timba lajara ada 
pasnya juga rumah pertama dibangun di daerah sini. 3 
 

Ada beberapa jenis timba lajara yang terdapat pada rumah masyarakat 

Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Seperti halnya yang 

dikatakan oleh salah satu informan bahwa: 

 

Kunni mae injo timba lajara lohe buanganna  rie nu sekre susung, riek 
nu ruang susun, riek todo talun susung. 4 

Artinya: 

Di sini timba lajara memiliki beberapa jenis, dianntaraanya ada yang 1 
(satu) susun, 2 (dua) susun, dan ada juga yang 3 (tiga) susun. 
 

                                                           
2 Puang Poto, (60 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
3 Puang Muh. Darwis, (55 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
4 Puang Poto, (60 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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Terdapat beberapa jenis timba lajara yang ada di Desa Gunturu 

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yaitu yang pertama timba lajara 

dengan 1 (satu) susun, kedua timba lajara dengan 2 (dua) susun, dan yang ketiga 

jenis timba lajara dengan 3 (tiga) susun.  

2. Perkembangan Timba Lajara di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba 

Masyarakat Desa Gunturu Kecamatan Herlang kabupaten Bulukumba 

menganggap bahwa timba lajara merupakan suatu kebudayaan yang sampai 

sekarang masih ada, namun terdapat perkembangan yang dipengaruhi oleh zaman, 

seperti yang kita ketahui bersama baik hal apapun itu lambat laun akan terus 

berkembang atau berubah seiring dengan pergantian zaman, seperti halnya pada 

kebudayaan masyarakat di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba yaitu timba lajara. Timba lajara yang dulunya hanya terdiri dari tiga 

jenis yaitu; timba lajara 1(satu) susun, timba lajara 2 (dua) susun, timba lajara 3 

(tiga) susun sekarang berkembang menjadi timba lajara yang terdiri dari 4 (empat) 

susun dan 5 (lima) susun. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan 

bahwa: 

Timba lajara yang merupakan salah satu kebudayaan masyarakat di desa 
Gunturu, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba juga dipengaruhi 
oleh zaman, kita sebagai masyarakat juga tidak menutup diri, perubahan 
itu begitu saja mengalir seperti air yang mengikuti arusnya. 5 

Masyarakat Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 

menganggap jenis timba lajara tersebut sudah mulai berkembang sejak tahun 

2010an. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa: 

Injo timba lajara riolo  rie tallun susun, ruang susun, sere susun. Tapi 
kamunnina kutte taua rie mo ammake timba lajara appa susun na liman 
susun, injo timba lajara appa susun na liman susun bungasa napake taua 

                                                           
5 Puang Muh. Darwis, (55 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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punna tala salah a injo taun 2010 anrek to kuissei pastina injo, tapi 
sekitaran taun sikunjo. 6 

Artinya: 

Timba lajara dulu ada yang 3 (tiga) susun, 2 (dua) susun, 1 (satu) susun, 
tapi sekarang saya melihat di masyarakat sudah ada yang menggunakan 
timba lajara 4 (empat) susun dan 5 (lima) susun, Jenis timba lajara yang 
seperti itu pertama kali digunakan seingat saya tahun 2010an, saya juga 
tidak tahu pastinya namun berada pada sekitaran tahun tersebut.  

Sesuai dengan perkembangan zaman jenis timba lajara yang terdapat di 

masyarakat Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba mengalami 

perkembangan yang awalnya hanya terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu; timba lajara 1 

(satu) susun, timba lajara 2 (dua) susun, timba lajara 3 (tiga) susun. Namun kini 

ada yang berjenis timba lajara 4 (empat) susun dan timba lajara 5 (lima) susun. 

Masyarakat Desa Gunturu menganggap bahwa jenis timba lajara yang 4 (empat) 

susun merupakan pembaharuan dari jenis timba lajara yang 2 (dua) susun, 

begitupun dengan yang timba lajara 5 (lima) susun merupakan hasil pembaharuan 

dari jenis timba lajara yang 3 (tiga) susun.  

Walaupun pada timba lajara mengalami perkembang yang sangat terlihat 

jelas dari jenis yang dilihat dari banyaknya susunan timba lajara, namun masih 

banyak masyarakat di Desa Gunturu yang menggunakan jenis timba lajara jenis 

yang lama atau yang belum mengalami perubahan karena mereka tetap 

menganggap bahwa jenis yang terbaru tidak memiliki makna simbolik seperti yang 

jenis timba lajara jenis terdahulu. 

 

 

 

                                                           
6 Puang Poto, (60 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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3. Eksistensi Timba Lajara di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba 

Masyarakat di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 

masih tetap mempertahankan berbagai kebudayaan yang diwariskan oleh 

leluhurnya salah satunya yang masih ada sampai saat ini yaitu timba lajara sebagai 

salah satu kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Rumah- rumah 

masyarakat Desa Gunturu masih di dominasi dengan rumah panggung. Hal ini yang 

menyebabkan sampai sekarang timba lajara masih terus ada walaupun ada sebagian 

masyarakat yang menggunakan rumah batu tetapi rumahnya tetap mengunakan 

desain arsitektur menggunakan timba lajara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2 

Desain timba lajara pada rumah batu 

 

Kebudayaan ini memang sudah melekat dalam hidup masyarakat Desa 

Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, karena sampai sekarang 

masyarakat Desa Gunturu melestarikan kebudayaan ini karena menganggap bahwa 

kebudayaan ini sangat penting untuk dilastarikan sebab timba lajara dianggap 
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sebagai suatu komponen dalam pembuatan rumah yang harus ada sebagai 

pelengkap dan memiliki makna simbolik tersendiri.  

Namun tidak dipungkiri dengan pengaruh zaman yang sekarang, dengan 

perubahan arsitektur rumah yang tidak hanya satu jenis berbeda pada zaman dahulu 

menjadikan timba lajara sebagai salah satu arsitetur rumah masyarakat Desa 

Gunturu perlahan tergantikan, seperti yang kita lihat di masyarakat desa Gunturu 

sebagian yang membangun rumah dengan gaya arsitektur modern dan tidak 

menghadirkan timba lajara sebagai salah satu komponen pada arsitektur rumahnya. 

Tapi walaupun adanya pengaruh arsitektur dari luar masyarakat Desa 

Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukamba sebagian tetap 

mempertahankan kebudayaan timba lajara yang merupakan komponen dari 

arsitektur rumah yang harus ada, karena mereka tetap menganggap bahwa timba 

lajara dianggap sebagai kebudayaan sekaligus ciri khas dari rumah masyarakat 

setempat.  

Ada beberapa alasan mengapa kebudayaan timba lajara tetap 

dilaksanakan sampai saat ini diantaranya yaitu; Bahwa timba lajara sebagai salah 

satu kebudayaan yang ada di Desa Gunturu merupakan salah satu kebudayaan yang 

memiliki makna simbolik tersendiri bagi masyarakat. Seperti halnya yang 

dikatakan oleh salah satu informan bahwa: 

 
Timba lajara masih terus ada sampai saat ini, bisa dilihat rumah- rumah 
yang ada di desa ini kebanyakan masih menggunakan timba lajara, 
masyarakat menganggap bahwa timba lajara adalah kebudayaan yang turun 
temurun dari nenek moyang, disamping itu makna simbolik yang ada pada 
timba lajara yang masih dipercayai oleh masyarakat Desa Gunturu. 7 

Adanya faktor ingin melestarikan budaya dari nenek moyang terdahulu. 

Adanya rasa kecintaan terhadap budaya yang memiliki nilai kearifan lokal sebagai 

                                                           
7 Puang Muh. Arfah, (53 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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cerminan kebudayaan yang tinggi untuk membentuk atau menciptakan 

kebudayaan baru yang lebih kompleks. 

Alasan diatas menjadi faktor yang sangat kuat bagi masyarakat di Desa 

Gunturu Kecamatan Herlang kabupaten Bulukumba untuk tetap mempertahankan 

dan melestarikan kebudayaannya serta menjadi bukti adanya budaya yang turun- 

temurun dari nenek moyang mereka sebagai warisan bagi penerus atau pewaris 

kebudayaan yang sudah ada sebagai keturunan selanjutnya. Kebudayaan 

masyarakat yaitu timba lajara merupakan salah satu kebudayaan yang memiliki 

makna simbolik tersendiri bagi masyarakat di Desa Gunturu. 

C. Bentuk atau Desain Timba Lajara  

Rumah tinggal tidak hanya semata- mata sebagai tempat untuk tinggal, 

akan tetapi ia merupakan tempat awal mula kehidupan manusia seperti dimana 

manusia dilahirkan, kemudian berkembang, hingga akhirnya meninggal. Dalam 

proses pembangunan rumah tidak semata- mata dibuat begitu saja tetapi 

dilandaskan dengan kebudayaan yang bersumber dari leluhur secara turun temurun.  

Arsitektur sebagai salah satu bagian dari karya budaya, serat dengan 

makna kehidupan, yang merupakan apresiasi terhadap lingkungan alam sekitar. 

Arsitektur tradisional dibangun berdasarkan kaidah- kaidah tradisi yang dianut 

masyarakat setempat. Arsitektur tradisional juga merupakan suatu bentuk dari 

unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan 

suatu suku bangsa sehingga dijadikan sebagai identitas suku bangsa tersebut. 8 

Arsitektur tradisional merupakan suatu bangunan yang bentuk dan cara 

pelaksanaannya diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Salah 

satunya pada desain arsitektur rumah secara umum merupakan cerminan dari 

                                                           
8 Andi Akbar Muhammad, “Konsep dan Bentuk Ruang Rakkaeng Rumah Tradisional 

Bangsawan Bugis di Bone Sulawesi Selatan”, Jurnal Arsitektur, Kota dan permukiman (LOSARI): 

h. 55. 
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kearifan lokal pada suatu daerah yang mempunyai nilai arsitektur yang tinggi.  Di 

Indonesia sendiri rumah masyarakat memiliki desain yang sangat bervariasi dengan 

ciri unik dari setiap daerah masing- masing, dimana struktur dan model 

bangunannya dipengaruhi dari warisan budaya yang mempengaruhinya.  

 

Gambar. 3 

Pada gambar 3 yang merupakan salah satu bentuk rumah masyarakat 

desa Gunturu, bagian khas rumah masyarakat di desa Gunturu adalah timba lajara 

atau dalam istilah arsitektur disebut dengan gevel (gable) yaitu bidang segitiga 

antara dinding dan pertemuan atap.  Banyak yang berpendapat bahwa penggunaan 

gable/ gevel adalah pengaruh dari arsitektur Belanda.9 Namun pada hakikatnya 

bangunan rumah masyarakat di desa gunturu juga menggunakan timba lajara 

berbentuk segitiga sebagai pemikul rangka atap dan sekaligus penutup dinding pada 

atap.  

Pada rumah masyarakat desa Gunturu dapat dilihat timba lajara dibuat 

bersusun untuk menandakan status sosial pemilik rumah. Seperti halnya yang 

dikatakan oleh salah satu informan bahwa: 

                                                           
9 Samsudi, dkk. “Aspek- Aspek Arsitektur Kolonial Belanda Pada Bangunan Pendopo 

Puri” Jurnal Ilmiah Arstektur dan Lingkungan Binaan 18. no. 1 (2020): h. 168. 
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Timba lajara itu dibuat sesuai dengan bentuk atap, yang dimana 
atapnya berbentuk segitiga yang diyakini dengan bentuk tersebut maka 
air hujan yang turun akan mengalir hingga ke tanah sehingga tidak 
terjadi genangan air pada atap rumah.. 10 
 

Atap rumah masyarakat desa Gunturu pada arsitektur tradisional 

berbentuk prisma segitiga ke belakang dan perisai. Untuk bentuk dan desain timba 

lajara pada rumah masyarakat di desa Gunturu di desain dengan mengikuti bentuk 

atapnya yaitu pada bentuk segitiganya saja, karena timba lajara hanya menutupi 

sebagian atapnya saja tidak secara keseluruhan. Segitiga dipilih sebagai salah satu 

bentuk yang diyakini dengan menggunakan model tersebut maka hujan yang turun 

ke atap rumah akan mengalir dengan cepat dan tidak akan terjadi genangan, 

sehingga bentuk timba lajara mengikuti bentuk atap karena memiliki keterikatan.  

Untuk bahan yang digunakan timba lajara bahan kayu jati, seng, dan 

spandek. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa: 

 

Untuk bahan yang digunakan pada pembuatan timba lajara itu sendiri 
awalnya dibuat menggunakan kayu jati karana dulu kayuji yang banyak 
dijumpai di sekeliling tempat tinggal. Dengan seiringnya pekembangan 
zaman banyak orang menggunakan seng atau spandek karana saat ini 
bahan tersebut mudah di dapatkan. 11 
 

Timba lajara dibuat dengan menggunakan bahan kayu jati. Awalnya 

kayu jati dipilih sebagai bahan karena di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba merupakan daerah yang banyak di tumbuhi oleh kayu jati 

sehingga pada pembangunan rumah masyarakat banyak menggunakan bahan kayu 

jati. Namun seiring berkembangnya zaman timba lajara dibuat dengan 

menggunakan seng atau spandek. Seng dipilih sebagai bahan untuk menggunakan 

timba lajara karena seng sekaligus bahan yang digunakan untuk atap rumah di 

                                                           
10 Puang Muh. Darwis, (55 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
11 Puang Muh. Arfah, (53 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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zaman modern ini, dimana pada zaman dulu daun areng digunakan sebagai atap.  

Agar selaras maka masyarakat Desa Gunturu juga menggunakan seng sebagai 

bahan timba lajaranya. Untuk bahan spandek sendiri, sama dengan seng biasanya 

digunakan sebagai bahan untuk atap sekaligus digunakan sebagai bahan pembuatan 

timba lajara.  

Untuk ukuran timba lajara tidak memiliki ukuran yang pasti, seperti 

halnya yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa: 

 

Kalau soal ukuran timba lajara masyarakat di sini tidak memiliki ukuran 
yang khusus, mereka mengambil patokan untuk ukuran timba lajara 
mengikuti ukuran dari atap rumah yang akan dibangun. 12 
 

Berbicara tentang ukuran dari timba lajara, timba lajara tidak memiliki 

ukuran khusus. Timba lajara mengikuti ukuran dari atapnya, dimana pada ukuran 

atap rumah di Desa Gunturu disesuaikan dengan ukuran rumah yang akan 

dibangun. Hal itu karena timba lajara memiliki fungsi sebagai penutup pada bagian 

rongga- rongga atap yang kosong. 

 

D. Makna Simbolik Timba Lajara dalam Arsitektur Rumah pada Masyarakat 

Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan 

Kaitannya dengan Islam 

Rumah masyarakat di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba memiliki ciri khas tersendiri pada rumah tinggalnya, Pada rumah 

masyarakat Desa Gunturu, rumah masyarakat di sana di dominasi dengan rumah 

panggung. Bagian- bagian rumah pada masyarakat desa Gunturu ini terdiri dari; 

                                                           
12 Puang Muh. Arfah, (53 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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1. Benteng (tiang rumah), yang memiliki fungsi sebagai penyanggah rumah, 

benteng juga tidak hanya terdiri dari satu namun memiliki jumlah yang 

banyak tergantung dari seberapa luas rumah yang ingin dibangun.  

2. Badan rumah yang terdiri dari lego- lego (teras),  lego- lego digunakan 

masyarakat di Desa Gunturu sebagai tempat untuk menikmati keindahan 

sekitar rumah, biasanya dijadikan tempat untuk bercengkerama dengan 

tetangga yang berada di dekat rumah, karena lego- lego merupakan tempat 

yang terbuka sehingga kita bisa merasakan hembusan angin sepoi- sepoi. 

3. Ruang tamu, yang memiliki fungsi sebagai tempat menerima tamu yang 

ingin berkunjung ke rumah, letak ruang tamu biasanya setelah lego- lego. 

4. Ruang keluarga, memiliki fungsi sebagai tempat bercengkerama bersama 

keluarga saat santai, letak ruang keluarga biasanya terletak setelah ruang 

tamu. 

5. Kamar tidur, memiliki fungsi sebagai tempat untuk beristirahat setelah 

seharian beraktivitas.  

6. Dapur. Memiliki fungsi sebagai tempat memasak dan menyiapkan makanan 

untuk keluarga, letak dapur setelah ruang keluarga. Dan  

7. Atap rumah yang terdiri dari atap dan timba lajara.  Atap rumah bertujuan 

untuk mencegah air dan sinar matahari langsung untuk menembus rumah, 

sedangkan timba lajara sebagai penutup paling depan setelah atap agar 

tidak terlihat rongga pada bagian antara atap dan badan rumah.  

Rumah masyarakat di desa Gunturu ini setiap bagian- bagiannya 

memiliki makna. Dan salah satu ciri khas pada rumah masyarakat di sana yaitu 

pada bagian timba lajaranya. Timba lajara merupakan bagian atap rumah yang 

dijadikan masyarakat di desa Gunturu sebagai salah satu kebudayaan. Timba 
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lajara pada rumah masyarakat di sana memiliki arsitektur tersendiri yang 

didesain berdasarkan stratifikasi sosial setiap masyarakat.  

Stratifikasi sosial yang ada di Desa Gunturu memiliki kaitan yang erat 

dengan sistem stratifikasi sosial di Sulawesi selatan pada Bugis- Makassar. 

Stratifikasi sosial masyarakat yang tajam memang merupakan suatu ciri khas 

bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Sejak masa pra- Islam, masyarakat Sulawesi 

Selatan sudah mengenal stratifikasi sosial.  Di saat terbentuknya kerajaan dan 

pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial 

dalam masyarakat Sulawesi Selatan. 13 

Masyarakat Sulawesi Selatan, baik masyarakat Bugis, Mandar, Tana 

Toraja, maupun Makassar, mempunyai persamaan dalam pelapisan sosial  atau 

stratifikasi sosial, terdiri atas 3 (tiga) golongan yaitu; 

1.  Anak karaeng (anak raja- raja) 

2. Maradeka (orang merdeka) 

a. Tobajik (orang baik- baik) 

b. Tosamarak (orang  kebanyakan) 

3. Ata (sahaya) 

a.  Ata sossorang (sahaya warisan) 

b. Ata nibuang (sahaya yang dibuang/ diusir dari lingkungan 

keluarganya) 

c. Tomanginrang (yang tidak bisa membayar utang. Sahaya ini 

juga disebut tomangempong atau hamba yang digadaikan) 14 

Begitupun dengan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba. Hal ini dimulai pada awal kehidupan di Desa gunturu yang 

                                                           
13 Ahmad M. Sewangh, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII), (Cet. 

2; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 29. 
14 Ahmad M. Sewangh, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII), h. 31. 
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merupakan sebuah kerajaan. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu 

informan bahwa: 

 

Awalnya di Desa gunturu itu merupakan sebuah kerajaan, yang 
dimana Desa Gunturu masuk dalam kawasan Kecamatan Herlang, 
Kecamatan herlang awalnya adalah gabungan dari dua kerajaan yang 
ada di Bulukumba yaitu Kerajaan Hero dan kerajaan Lange- lange. 
Desa Gunturu sendiri dulunya masuk di kawasan kerajaan Hero, 
sehingga keturunan dari kerajaan Hero disebut sebagai keturunan 
karaeng (bangsawan) yang sekarang itu awalan namanya bergelar 
Andi, untuk keturunan yang masyarakat biasa sendiri adalah 
masyarakat biasa pada naungan kerajaan tersebut, sedangkan untuk 
keturunan hamba sahaya merupakan sesorang yang awalnya 
berhutang namun tidak bisa melunasi hutangnya sehingga mau tidak 
mau ia yang bekerja atau menjadi budak pada kerajaan atau pada 
keturunan bangsawan yang biasa disebut dengan ata. 15 
 

Dari kehidupan yang berawal pada sebuah kerajaan dimana Desa 

Gunturu yang masuk kawasan Kecamatan Herlang, dimana Kecamatan Herlang 

awalnya adalah  gabungan dari dua kerajaan yang ada di Bulukumba  yaitu Kerajaan 

Hero dan Kerajaan Lange- lange. Desa Gunturu masuk di kawasan Kerajaan Hero, 

untuk yang memerintah di kerajaan tersebut diberi gelar karaeng (bangsawan), 

untuk keturunan masyarakat biasa sendiri adalah kalangan masyarakat biasa pada 

kawasan kerajaan tersebut, sedangkan untuk keturunan hamba sahaya (ata), ia 

adalah masyarakat yang awalnya memiliki hutang pada kerajaan yang pada 

akhirnya tidak biasa ia lunasi dan pada akhirnya dipekerjakan pada kerajaan sebagai 

seorang budak atau yang biasa disebut dengan ata. 

Dari situlah sehingga kita bisa dapat menentukan stratifikasi sosial 

masyarakat desa Gunturu yang dapat terlihat dari konstruksi rumah masyarakatnya 

dengan menampilkan simbol tertentu yang ada pada bagian timba lajara. 

Penggolongan stratifikasi sosial masyarakat di desa Gunturu dilihat dari banyaknya 

                                                           
15 Puang Muh. Darwis, (55 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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susunan yang ada pada timba lajara. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu 

informan bahwa: 

 

Injo punna keturunanna tallung susun, tallung susun to, punna rua 
ruatoji, punna sere polosi ji nai. Rie ase injo batttuanna. Injo nu sere a 
nupolos a naik battuaanna injo karaeng ammarentaia atau kunni-  
kunni na taua nakua ata, injo nuruaiya tosamara, nah injo nutallua 
turunanna karaeng a riolo. 16 

Artinya: 

Kalau turun temurun tiga susun, seterusnya akan tiga susun, kalau dua, 
tetap dua susun, dan yang satu susun itu modalnya yang polos ke atas 
itu semua ada maknanya, kalau yang satu susun yang polos maknanya 
yang punya rumah adalah seorang hamba sahaya, yang dua susun 
maknanya yang punya rumah adalah masyarakat biasa, dan yang tiga 
susun maknanya yang punya rumah adalah keturunan karaeng.  

Timba lajara terdiri dari tiga jenis; 

1.  yang pertama timba lajara dengan 3 (tiga) susun  

2. Kedua, timba lajara dengan 2 (dua) susun 

3. Ketiga timba lajara dengan 1 (satu) susun  

 Gambar. 4 

Pada gambar 4 menunjukkan jenis timba lajara dengan 3 (tiga) susun, 

jenis timba lajara ini menandakan bahwa sang pemilik rumah merupakan 

                                                           
16 Puang Poto, (60 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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keturunan bangsawan (karaeng), atau pada awalan namanya diberi gelar Andi. 

Berbicara mengenai bangsawan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba memiliki perbedaan pada daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. 

Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa: 

 

Kita di sini di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 
tidak memiliki tingkatan atau lapisan kebangsawanan, masyarakat di sini 
menyamaratakan hal tersebut, berbeda halnya pada daerah- daerah lain 
seperti di Soppeng, wajo dan lain- lain. Mereka memiliki lapisan atau 
tingkatan kebangsawanan. Di sini kalau seorang bangsawan di beri gelar 
Andi pada awalan namanya. Berbicara tentang kebangsawanan sekarang 
orang- orang yang penting mereka merasa bahwa neneknya atau 
keturunan sebelumnya adalah seorang bangsawan maka mereka akan 
mengklaim dirinya sebagai keturunan bangsawan. Berbeda dengan dulu 
harus dari pihak bapak yang berdarah biru atau bangsawan sehingga 
keturunannya juga merupakan seorang bangsawan. Derajat 
kebangsawanan kalau dulu itu adalah yang benar- benar neneknya yang 
memerintah dan itu yang dipanggil Andi, tapi sekarang sama rata asalkan 
adami yang dia ketahui neneknya yang memerintah dulu walaupun hanya 
dari saudara- saudara neneknya saja mereka mengklaim keturunannya 
sebagai bangsawan atau memberi gelar pada awalan namanya Andi. 17 
 

Darah biru atau bangsawan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba tidak memiliki tingkatan atau lapisan, berbeda dengan di 

daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Masyarakat di Desa Gunturu 

menyamaratakan semua keturunan bangsawan dengan diberi gelar Andi pada 

awalan namanya. Dulunya orang yang dianggap bangsawan benar- benar yang 

berasal dari keturunan raja yang memimpin pada saat itu, namun sekarang 

masyarakat di Desa Gunturu  yang penting dia merasa bahwa ada hubungan keluar 

sedikit saja maka mereka sudah mengklaim diriny sebagai seorang bangsawan. 

Oleh sebab itu jenis timba lajara yang seperti ini masih digunakan oleh masyarakat 

di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupateng Bulukumba.  

 

                                                           
17 A. Ahmad Iqbal, (50 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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 Gambar. 5 

Pada gambar 5 menunjukkan jenis timba lajara dengan 2 (dua) susun, 

jenis timba lajara ini menandakan bahwa pemilik rumah berasal dari kalangan 

masyarakat biasa (tosamara).  Masyarakat biasa di Desa Gunturu Kecamatan 

Herlang Kabupaten Bulukumba pada kehidupan sehari- harinya pada pemanggilan 

namanya diberi awalan Puanng (Pung). Seperti halnya yang dikatakan oleh salah 

satu informan bahwa: 

 

Pada masyarakat biasa di sini itu orang- orang memanggilnya dengan 
ditambahkan pada awalan namanya pung atau yang orang- orang sebut 
dengan kata puang, hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada si 
pemilik nama. 18 

 

 Di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, 

masyarakat biasa itu di sama ratakan seperti halnya pada saat pemanggilan nama 

pada kehidupan sehari- hari, masyarakat di Desa Gunturu itu  menambahkan kata 

pung (puang) pada awalan namanya contohnya pak Darwis di panggil  Pung 

                                                           
18 Puang Muh. Darwis, (55 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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Darwis. Oleh sebab itu Jenis timba lajara ini masih banyak digunakan di Desa 

Gunturu Kecamatan Herlang Kabupateng Bulukumba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 6 

Pada gambar 6 menunjukkan jenis timba lajara dengan 1 (satu) susun 

yang biasa dijumpai dengan polos ke atas, jenis timba lajara ini menandakan bahwa 

pemilik rumah berasal dari kalangan hamba sahaya (ata).  Ata atau yang biasa kita 

kenal dengan sebutan hamba sahaya di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba sampai saat ini masih ada, namun sudah sangat berbeda 

dengan dulu. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa: 

 

Ata itu dulunya bekerja sebagai budak yang mengabdi pada 
karaengnnya, tapi sekarang hal tersebut tidak lagi berlaku khususnya di 
sini di Desa Gunturu, ata sekarang sudah tidak mau lagi di suruh- suruh 
seperti dulu. Makanya banyak ata yang berusaha memperbaiki keadaan 
ekonomi dan pendidikannya dengan menyekolahkan anak- anaknya 
sehingga dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan di pandang baik 
di mata masyarakat. Tapi dalam kehidupan sehari- hari yang masih 
banyak kita jumpai pada penyebutan nama seorang ata, kita tidak berikan 
imbuhan apa- apa untuk menyebut namanya, langsung saja kita sebut 
tambah memberi embel- embel apapun tidak pandang dia lebih tua 
sekalipun dari kita. 19 

                                                           
19 Puang Pahallang, (81 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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Di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba sampai saat 

ini masih mengenal yang namanya ata yang biasa disebut hamba sahaya. Namun 

ata yang sekarang berbeda dengan dulu, di mana dahulu ata merupakan seorang 

yang mengabdi pada seorang karaeng atau bangsawan dan dipekerjakan sebagai 

budak. Namun sekarang ata tidak lagi seperti itu hanya saja untuk stratifikasi 

sosialnya masih ada yang diklaim sebagai ata sesuai dengan keturunannya. Untuk 

ata sendiri mereka berlomba- lomba untuk memiliki kehidupan yang lebih sejahtera 

baik dari segi ekonomi dan pendidikan.  Hal itu dianggap dengan cara seperti itu 

mereka akan dihargai atau dianggap terpandang dimata masyarakat. Namun ada 

satu halnya yang masih terus melekat pada kehidupan seorang ata yaitu pada 

pemanggilan namanya dalam kehidupan sehari- hari tidak diberi imbuhan kata 

apapun, hanya dipanggil dengan nama saja contohnya jika ingin memanggil bapak 

Jumai dalam kehidupan sehari- hari langsung dipanggil dengan sebutan Jumai,  baik 

dia merupakan orang yang lebih tua dari orang yang memanggilnya tetap dipanggil 

seperti itu. Oleh sebab itu Jenis timba lajara ini masih digunakan di Desa Gunturu 

Kecamatan Herlang Kabupateng Bulukumba tetapi hanya pada rumah- rumah tua 

saja.  

Namun seiring berkembangnya zaman timba lajara yang awalnya terdiri 

dari 3 (tiga) jenis bertambah jadi 5 (lima) jenis, Seperti halnya yang dikatakan oleh 

salah satu informan bahwa: 

 

kamunnina kutte taua rie mo ammake timba lajara appa susun na liman 
susun, punna nihojai maknana injo nu  appa susun a appadaji nu ruang 
susun a, na  injo liman susun a padaji nu tallun susun a, punna  injo 
sekrea sagenna kamunnina anrek pa padanna. Minkana injo tau a 
kamunnina langkarami rie ammake sekre palingan injo nu sere a timba 
lajarana ballaa nu balla riolo. 20 

Artinya: 

                                                           
20 Puang Poto, (60 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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sekarang masyarakat saya lihat sudah ada yang menggunakan timba 
lajara 4 (empat) susun dan 5 (lima) susun, jika dilihat dari makna 
simbolik timba lajara  yang 4 (empat) susun sama maknanya dengan 
yang 2 (dua) susun,  dan yang 5 (lima) susun sama maknanya dengan 
yang 3 (tiga) susun, sedangkan yang satu susun sekarang tidak adapi 
samanya. Namun masyarakat sekarang sudah jarang yang menggunakan 
jenis timba lajara yang 1 (satu) susun, palingan orang- orang yang 
menggunakan jenis timba lajara yang 1 (satu) susun merupakan rumah 
yang dulu yang sudah lama dibangun. 

Sekarang masyarakat di Desa gunturu Kecamatan Herlang kabupaten 

Bulukumba sudah banyak menggunakan jenis timba lajara yang berbeda dari 

zaman dahulu, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Adapun jenisnya 

yaitu; 

1. Timba lajara dengan 4 (empat) susun,  

2. Timba lajara dengan 5 (lima) susun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 7 

Pada gambar 7 menunjukkan jenis timba lajara dengan 4 (empat) susun, 

jenis timba lajara ini memiliki makna yang sama dengan jenis timba lajara dengan 

2 (dua) susun yaitu menandakan pemilik rumah merupakan masyarakat biasa. Hal 

ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman.  
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Gambar. 8 

 

Pada gambar 8 menunjukkan jenis timba lajara dengan 5 (lima) susun, 

jenis timba lajara ini memiliki makna yang sama dengan jenis timba lajara dengan 

3 (tiga) susun yaitu menandakan pemilik rumah merupakan keturunan bangsawan 

(karaeng). Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman.  

Uniknya untuk jenis timba lajara yang satu susun itu sendiri kita masih 

bisa melihat jenis timba lajara yang satu susun di Desa Gunturu tetapi pada rumah- 

rumah yang tua. Hal itu terjadi karena tidak terdapat pembaharuan melainkan timba 

lajara jenis ini mulai perlahan menghilang. Seperti halnya yang dikatakan oleh 

salah satu informan bahwa: 

Sekarang itu timba lajara yang 1 (satu) susun palingan digunakan pada 
rumah- rumah yang dulu saja, karena masyarakat disini pemikirannya 
semua manusia sama tidak adami itu ata (hamba sahaya) seperti yang 
diajarkanki sama Rasulullah Nabi Muhammad, bahwa setelah 
diturunkannya wahyu kepadanya semua manusia dimata tuhan itu sama 
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tidak ada yang namanya budak atau yang kita kenal di Desa Gunturu 
sebagai ata (hamba sahaya). 21 

Namun tidak bisa kita pungkiri di Desa Gunturu sendiri masih tetap ada 

yang menjunjung tinggi yang namanya suatu kebudayaan yang turun- temurun 

harus tetap dilaksanakan. Yang keturunannya ata (hamba sahaya) tetap harus 

memakai jenis timba lajara yang satu susun. Sehingga kebanyakan dara keturunan 

hamba sahaya memilih mengubah gaya arsitektur rumahnya dengan gaya arsitektur 

modern tanpa menampilkan timba lajara di dalamnya. 

Proses menghilangnya timba lajara jenis 1 (satu) susun sebenarnya erat 

kaitannya dengan ajaran Islam, dimana dalam Islam stratifikasi sosial atau biasa 

disebut dengan kasta itu dihapuskan sejak peristiwa diturunkannya wahyu pada 

Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Islam mengajarkan cara pandang terhadap  

penyamarataan derajat manusia di mata Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam 

Al- Qur’an Surah Al- Hujurat Ayat 13  

 

 
ا۟ ۚ إنِه  كُمْ شُعوُبًا وَقبََآَٰئِلَ لِتعََارَفوَُٰٓ ن ذكََرٍ وَأنُثىََٰ وَجَعَلْنََٰ كُم م ِ َٰٓأيَُّهَا ٱلنهاسُ إنِها خَلقَْنََٰ كُمْ ۚ  يََٰ ِ أتَقْىََٰ أكَْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّه

 إنِ عَلِيمٌ خَبيِرٌ 
 

 Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 22 

Dalam Al- Qur’an Surah Al- Hujurat Ayat 13, menjelaskan bahwa ayat 

ini mengurai prinsip dasar hubungan manusia. Ayat menegaskan kesatuan asal-usul 

manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Budaya 

                                                           
21 Puang Muh. Darwis, (55 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
22 Departemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya. Cet. 20. 2014 
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timba lajara yang dulunya berasal dari nenek moyang yang memiliki kepercayaan 

terdahulu sebelum masuknya islam menjadikan makna dari simbol pada 

kebudayaan timba lajara menjadikannya diluar dari ajaran Islam, dan seiring 

masuknya Islam termasuk di kawasan Desa Gunturu kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba menjadikan kebudayaan serta tradisi- tradisi yang ada sebelum 

datangnya Islam menjadi berubah atau mengalami perkembangan dengan 

mengikuti ajaran dan kaidah- kaidah agama Islam.   

Namun masuknya Islam tidak serta- merta merubah dengan cepat 

kebudayaan yang ada di Desa Gunturu contohnya pada kebudayaan timba lajara 

sendiri sampai sekarang sebagian masyarakat yang tidak ingin mengubah pola pikir 

dan tetap mempertahankan kebudayaan yang ada sesuai dengan apa yang diberikan 

secara turun- temurun dari nenek moyang terdahulu dimana timba lajara 

merupakan makna simbolik yang diartikan masyarakat Desa Gunturu sebagai 

pembeda stratifikasi sosial. 

Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan para anggota masyarakat 

secara bertingkat. Stratifikasi sosial di Desa Gunturu Kecamatan herlang 

Kabupaten Bulukumba merupakan hasil turun temurun yang dari dulu hingga 

sekarang keberadaannya di tengah- tengah masyarakat di desa Gunturu terus ada. 

Namun ada hal yang unik dari stratifikasi sosial masyarakat di Desa Gunturu, 

dimana stratifikasi sosial masyarakat bisa berubah dipengaruhi oleh suatu hal 

seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa: 

 

Punna keturunanna karaeng, nampa injo anak-anakna karaeng todo 
I, minkana punna bahine keturunan karaeng nabuntingi rung burene 
nu tau biasa- biasaiya ji, anana tania mi karaeng ka minahan di 
bapaknai. Pakunjo todo punna tau biasa- biasaji, na tau karaeng 
ammarentaia. Minkana punna bahine keturunanna na bunting rung 
burune nu karaeng maka anakna sallo naik to I anjari karaeng. 23 

                                                           
23 Puang Muh. Arfah, (53 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Gunturu  27 Maret 2023 
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Artinya: 

Kalau keturunannya bangsawan (karaeng), maka anak- anaknya 
sudah pasti menjadi bangsawan, tetapi apabila perempuan yang 
berketurunan bangsawan menikah dengan lelaki yang masyarakat 
biasa, maka keturunannya nanti bukan mi menjadi bangsawan 
melainkan masyarakat biasa karena sistemnya ikut ke bapak. Begitu 
juga dengan masyarakat biasa dan hamba sahaya, apabila perempuan 
yang masyarakat biasa atau hamba sahaya yang menikah dengan laki- 
laki yang keturunan bangsawan otomatis anaknya nanti bakalan ikut 
ke bapaknya jadi keturunan bangsawan. 

Stratifikasi pada masyarakat desa Gunturu dilihat berdasarkan keturunan 

yang apabila iya berasal dari keluarga bangsawan (karaeng) maka seterusnya 

keturunan- keturunannya tetap disebut bangsawan (karaeng) dimana biasa diberi 

gelar pada awalan namanya Andi, begitupun dengan keturunan yang masyarakat 

biasa dan hamba sahaya seterusnya akan seperti itu.  

Namun ada satu hal yang dapat merubah keturunannya apabila 

perempuan masyarakat biasa atau hamba sahaya menikah dengan laki- laki yang 

bangsawan maka keturunannya akan mengikut pada bapaknya dimana 

keturunannya nanti akan menjadi keturunan bangsawan, begitupun sebaliknya. 

Inilah salah satu ciri khas masyarakat. di Desa Gunturu dimana stratifikasi sosial 

berdasarkan garis keturunan bapaknya atau biasa disebut dengan sistem patrilinear.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pokok masalah dan sub- sub masalah yang diteliti 

dalam skripsi ini, dan kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sehingga kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut 

1. Timba lajara di Desa Gunturu Kecamatan herlang Kabupaten Bulukumba 

merupakan salah satu kebudayaan di masyarakat yang tidak diketahui 

bagaimana asal- muasalnya secara jelas.  Masyarakat hanya mengetahui 

bahwa kebudayaan tersebut ada sejak rumah pertama kali dibangun.  

Sampai sekarang masyarakat Desa Gunturu melestarikan kebudayaan ini 

karena menganggap bahwa kebudayaan ini sangat penting untuk 

dilastarikan sebab timba lajara dianggap sebagai suatu komponen dalam 

pembuatan rumah yang harus ada sebagai pelengkap dan memiliki makna 

simbolik tersendiri.  

2. Bagian khas rumah masyarakat di desa Gunturu adalah timba lajara. 

Timba lajara berbentuk segitiga sebagai pemikul rangka atap dan 

sekaligus penutup dinding pada atap. Segitiga dipilih sebagai salah satu 

bentuk yang diyakini dengan menggunakan model tersebut maka hujan 

yang turun ke atap rumah akan mengalir dengan cepat dan tidak akan 

terjadi genangan, sehingga bentuk timba lajara mengikuti bentuk atap 

karena memiliki keterikatan. Untuk bahan yang digunakan timba laja 

dibuat dengan menggunakan bahan kayu jati, namun seiring 

berkembangnya zaman timba lajara dibuat menggunakan seng dan 

spandek.  
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3. Timba lajara pada rumah masyarakat di sana memiliki arsitektur tersendiri 

yang didesain berdasarkan stratifikasi sosial setiap masyarakat. Ada 

beberapa jenis timba lajara yaitu; yang pertama timba lajara dengan 3 

(tiga) susun, timba lajara jenis ini menandakan status pemilik rumah dari 

kalangan bangsawan (karaeng), Kedua, timba lajara dengan 2 (dua) 

susun, timba lajara jenis ini menandakan pemilik rumah dari kalangan 

masyarakat biasa, dan Ketiga timba lajara dengan 1 (satu) susun, timba 

lajara jenis ini menandakan pemilik rumah dari kalangan hamba sahaya. 

Namun seiring berkembangnya zaman timba lajara yang awalnya terdiri 

dari 3 (tiga) jenis bertambah jadi 5 (lima) jenis, yaitu jenis Timba lajara 

dengan 4 (empat) susun, timba lajara jenis ini memiliki makna yang sama 

pada jenis timba lajara yang 2 (dua) susun. Timba lajara dengan 5 (lima) 

susun, timba lajara jenis ini memiliki makna yang sama pada jenis timba 

lajara yang 3 (tiga) susun. Sedangkan timba lajara jenis 1 (satu) susun 

perlahan menghilang, hal tersebut erat kaitannya dengan ajaran Islam, 

dimana dalam Islam stratifikasi sosial atau biasa disebut dengan kasta itu 

dihapuskan sejak peristiwa diturunkannya wahyu pada Rasulullah Nabi 

Muhammad SAW, Islam mengajarkan cara pandang terhadap  

penyamarataan derajat manusia di mata Allah SWT 

B. Implikasi  

1. Setiap wilayah memiliki budaya yang masih dilestarikan hingga sekarang 

ini. Seperti di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 

yang memiliki budaya yaitu timba lajara dalam arsitektur rumah 

masyarakat di Desa gunturu yang mempunyai makna simbolik. 

2. Timba lajara merupakan komponen dalam arsitektur rumah masyarakat 

Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupatten Bulukumba, yang 
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mempunyai makna simbolik yaitu sebagai penentu stratifikasi sosial 

masyaraka. Namun alangkah baiknya jika kebudayaan timba lajara ini 

memiliki buku tersendiri sebagai salah satu bahan pembelajaran tentang 

budaya yang ada di lingkungan Masyarakat Desa Gunturu, sehingga dari 

anak- anak sampai orang dewasa bisa mengetahuinya bukan hanya sekedar 

menggunakannya saja. 

3. Kepada masyarakat di desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba agar tetap melestarikan kebudayaan timba lajara ini, serta 

memperkenalkan kebudayaan ini ke khalayak umum, mengingat bahwa 

timba lajara kurang diketahui oleh masyakat bahwa merupakan suatu 

kebudayaan yang memiliki makna simbolik  yang begitu berarti bagi 

kehiduapan.  
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DAFTAR NAMA- NAMA INFORMAN 

NO NAMA USIA PEKERJAAN ALAMAT 

1.  Muh. Darwis 55 Wiraswasta  Desa Gunturu 

2.  Poto 60 Petani  Desa Gunturu 

3.  Muh. Arfah 53 Petani  Desa Gunturu 

4.  Pahallang 81 Petani Desa Gunturu 

5.  A. Ahmad Iqbal 50 Wiraswasta Desa Gunturu 
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Gambar. 1: Timba Lajara  1 (satu) susun, rumah ini merupakan rumah 
salah satu masyarakat yang merupakan hamba sahaya (ata) yaitu rumah dari 

bapak Jumai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2: Timba Lajara  2 (dua) susun, rumah ini merupakan rumah 
salah satu masyarakat yang merupakan masyarakat biasa (tosamarak) yaitu 

rumah dari bapak Huto  
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Gambar. 3: Timba Lajara  3 (tiga) susun, rumah ini merupakan rumah 
salah satu masyarakat yang merupakan bangsawan (karaeng) yaitu rumah dari 

bapak A. Muh. Arfah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4: Timba Lajara  4 (empat) susun, rumah ini merupakan rumah 
salah satu masyarakat yang merupakan masyrakat biasa (tosamara) yaitu 

rumah dari bapak Sattaring  
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Gambar. 5: Timba Lajara  5 (lima) susun rumah ini merupakan rumah 
salah satu masyarakat yang merupakan hamba sahaya (ata) yaitu rumah dari 

bapak Jumai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar. 6: Desain timba lajara pada rumah batu dengan timba lajara 5 

susun. Rumah ini merupakan rumah dari Bapak Safaruddin. 
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Gambar 7: Proses wawancara antara penulis dengan Muh. Darwis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 8: Proses wawancara antara penulis dengan Muh. Arfah 
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Gambar 9: Proses wawancara antara penulis dengan Poto 
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