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ABSTRAK  

Nama  : Nurfadilah 
Nim  : 30200114020 
Jurusan : Filsafat Agama 
Judul  : Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah di Desa Pimping Kabupaten  

Bulungan(Tinjauan Filosofis) 
 

Skripsi ini membahas tentang Ciri khas dan Makna Filosofis Pakaian Adat 
Suku Dayak Kenyah di Desa Pimping Kabupaten Bulungan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui Ciri Khas pakaian adat suku Dayak Kenyah serta makna 
yang melekat pada pakaian tersebut. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan filosofis dan semiotika. Adapun sumber 
data yang digunakan dalam peneltian ini adalah  Kepala Desa Pimping, Kepala Adat, 
Wakil Kepala Adat, Sesepuh Adat, dan Sumber lain yang memiliki kapasitas. 
Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data 
dianalisis dengan interpretasi, induksi, identifikasi, dan deskripsi. Uji keabsahan data 
dilakukan dengan menggunakan  triangulasi data. 

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, didapati kesimpulan bahwa; 1) 
Pakaian adat suku Dayak Kenyah memiliki ragam jenis yang meliputi taleng (kulit 
pohon), ta’a (pakaian adat kaum perempuan). Terdiri atas motif kalong aga (motif 
akar), kalong haramaung (motif harimau), kalong tembun (motif naga), kalong 
temegang (motif butung enggang). Dengan warna khas meliputi; hitam, putih, hijau, 
kuning, dan merah. 2) Makna filosofis pakaian adat suku Dayak Kenyah 
diklasifikasian sebagai a) Taleng bermakna manusia berasal dari tanah dan akan 
kembali ke tanah b) Ta’a kalong aga bermakna menjunjung tinggi kesederhanaan c) 
Ta’a kalong Haramaung bermakna sifat kepemimpinan d) Ta’a kalong temegang 
bermakna penguasa alam, kesatria, bersih, setia, dan pelindung. Selain itu, suku 
Dayak Kenyah mempercayai bahwa warna kuning bermakna keberadaan tuhan, 
merah sebagai simbol kegembiraan, putih sebagai makna kesucian, biru sebagai 
makna penguasa atau kekuatan yang datang dari alam semesta, hijau bermakna alami, 
sedangkan hitam bermakna natural. 

Implikasi penelitian, diharapkan penelitian ini mampu menjadi salah satu 
rujukan dalam kajian filosofis dan simiotika khususnya dalam bidang pakaian adat 
Suku Dayak Kenyah, untuk lebih melengkapi literasi ilmiah tentang menjaga 
kekayaan budaya suku Dayak Kenyah khusunya pada persoalan pakaian di 
Kalimantan Utara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam keunikan yang tidak 

banyak dimiliki oleh negara lain di dunia. Salah satu keunikan termasyhur yang 

disandang oleh Indonesia, karena keanekaragaman suku bangsa yang tersebar di 

seluruh penjuru Indonesia. Keanekaragaman suku di Indonesia tersebut tentu 

menghasilkan budaya yang beragam juga, antara satu suku dengan suku lainnya 

memiliki nilai adat istiadat yang masing-masing dijunjung erat oleh masyarakatnya. 

Ketika membicarakan keanekaragaman suku bangsa di Indonesia, maka akan 

dikenal berbagai macam hasil budaya yang dilahirkan oleh adat istiadat yang dianut 

oleh masyarakat Indonesia. Salah satu yang menarik adalah lahirnya keanekaragaman 

motif hias yang dihasilkan dari suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru tanah 

air. Oleh karena itu, Negara Indonesia dikenal dengan Negara kepulauan terbesar di 

dunia. 

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar setelah pulau Papua. 

Pulau Kalimantan memiliki lima provinsi yang terdiri dari Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 

Pulau Kalimantan dihuni oleh masyarakat asli Kalimantan yaitu masyarakat suku 

Dayak. Namun, tidak semua masyarakat suku Dayak yang berada di pulau 

Kalimantan terdapat juga suku-suku lain seperti, Suku Jawa, Bugis, Toraja, Batak 
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yang merupakan masyarakat transmigrasi atau masyarakat pendatang dari wilayah 

lain.1 

Suku Dayak Kenyah adalah suku yang termasuk dalam rumpun Dayak 

Kenyah Kayan Bahau, yang berasal dari daratan tinggi. Pada mulanya suku Dayak 

kenyah bermukim di Desa Long Sa’an Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan. Desa 

ini terletak di atas gunung dan jauh dari sungai, karena jarak tempuh yang sangat jauh 

dari kota, tidak sedikit masyarakat Dayak Kenyah yang meninggalkan Desa Long 

Sa’an. Kini desa yang terletak di atas gunung dan jauh dari sungai ini, sudah tidak 

lagi berpenghuni. 

Sejak tahun 1967 masyarakat Dayak Kenyah mulai meninggalkan Desa Long 

Sa’an dan berpindah ke Desa Setulang, Sebagian dari masyarakat tersebut berpindah 

ke Batu Kajang dan Desa Pimping Kabupaten Bulungan. Dayak Kenyah merupakan 

salah satu sub suku Dayak Kenyah yang ada di pulau Kalimantan. 

Suku Dayak Kenyah sendiri, dikenal sebagai suku yang memiliki banyak 

warisan dari nenek moyang terdahulu salah satunya yaitu pakaian adat suku Dayak 

Kenyah yang merupakan ciri khas dan simbol tersendiri bagi Kalimantan Utara. 

Motif pada pakaian adat suku Dayak Kenyah sendiri memiliki identitas kultur yang 

tidak dapat mereka lepaskan begitu saja dari masyarakat. Pakaian yang pada pra 

sejarah dahulu sejatinya digunakan untuk melindungi tubuh dan memberikan rasa 

nyaman kepada penggunanya, mulai beralih pada tahap dimana pakaian menjadi 

lambang dari filosofi dan nilai etis kehidupan yang dianut oleh masyarakat tersebut. 

 

1Setijati D Sastrapraja, Menumpuk Kehidupan di Nusantara, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor 

Indoensia, 2010), h. 55. 
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Pakaian adat merupakan salah satu bentuk hasil kebudayaan yang diwariskan 

secara turun temurun pada generasi selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, pada era 

globalisasi ini, kebudayaan daerah semakin berkurang dari generasi ke generasi 

karena perkembangan zaman yang semakin pesat. Padahal pakaian adat merupakan 

salah satu kebudayaan yang harus dikembangkan dan dilestarikan oleh generasi-

generasi penerus bangsa. 

Pakaian merupakan ekspresi tentang cara hidup, perbedaan status dan 

pandangan politik religius. Pemilihan pakaian dapat berfungsi sebagai suatu 

pernyataan sarana untuk menunjukkan bahwa kita berasal dari kelompok tertentu 

yang berbagi sekumpulan ide. Pandangan- pandangan yang berbeda tentang 

bagaimana seharusnya masyarakat diatur tersebar meluas pada beragam pendapat 

tentang bentuk pakaian yang berlaku. 

Perhiasan tradisional Kalimantan merupakan salah satu bagian dari benda 

pusaka. Perhiasan ini pun memiliki makna filosofi sendiri terutama pada mata 

kalungnya. Sehingga perhiasan ini memiliki nilai magis yang tinggi pada zaman itu. 

Seiring perkembangan zaman, perhiasan ini pun mulai berkembang di masyarakat 

Kalimantan Utara.2 

Suku Dayak Kenyah memiliki beberapa jenis pakaian adat yang dapat 

membedakan status kelas sosial masyarakat tersebut. Setiap motif pakaian dapat 

memberi tanda setiap menggunakan pakaian adat. Pakaian adat dan perhiasan yang 

mereka gunakan memiliki simbol pernikahan adat dalam masyarakat suku Dayak 

 

2Djamaludin, Atjep. Perhiasan Tradisional Indonesia.  Album Sejarah Seni Budaya Kalimantan 

Timur I, Penerbit Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

RI Direktorat Jenderal Kebudayaan. 
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Kenyah ini memiliki makna tersendiri dalam setiap bentuk dan warna yang terdapat 

dalam pakaian adat dan perhiasan. 

Adapun ayat yang menjelaskan persoalan pakaian dan perhiasan dalam 

surahal-A’raf : 

وَارِي سَوْآتكُِمْ وَرِيشًا وَلِباَسُ التَّقْوَى ذلَِكَ خَيْرٌ ذلَِكَ مِنْ يَابنَِي آدمََ قَدْ أنَْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِباَسًا يُ 

ِ لعَلََّهُمْ يَذَّكَّرُونَ   آيَاتِ اللََّّ

Terjemahnya: 

Hai anak-cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan untuk kamu pakaian 

yang dapat menutupi aurat-auratmu dan untuk perhiasan.Dan pakaian takwa itulah 

yang paling baik.Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan 

Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." (QS. al-A’Raf7 : 26). .3 

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap laki-laki dan perempuan wajib 

menutup auratnya. Ayat ini berpesan kepada manusia bahwa sesungguhnya Allh swt., 

telah menyiapkan bahan pakaian untuk menutupi aurat lahiriah serta bathiniah yakni 

bahan-bahan pakaian indah untuk menghiasi diri dan digunakan dalam peristiwa-

peristiwa istimewa.4 

Perhiasan merupakan perlengkapan busana yang dapat menunjang keindahan 

dalam berbusana. Perlengkapan busana berasal dari benda-benda yang memberikan 

kesan keserasian berbusana.Perhiasan sebagai penunjang dapat diolah untuk memiliki 

nilai jual dan dapat dijadikan usaha. 

 

3Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan 

4Quraish Shihab, Tafsῖr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’ận (Cet. VIII; 

Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 58. 
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Perhiasan adat Dayak merupakan perlengkapan dalam berbusana pakaian 

adat, yang memiliki makna dari setiap bentuk pakaian. Aksesoris pakaian adat 

masyarakat Dayak Kenyah tidak hanya digunakan dalam setiap acara besar atau acara 

tertentu, namun dapat pula digunakan dalam kegiatan sehari-hari dengan bentuk yang 

berbeda dan memiliki fungsi. Misalnya orangtua yang sedang bekerja mengenakan 

topi adat hampir mirip dengan topi yang dikenakan pada saat acara-acara tertentu, 

memiliki fungsi sebagai pelindung kepala dari terik matahari. 

Masyarakat Dayak Kenyah juga biasa mengenakan perhiasan adat dalam 

kegiatan sehari-hari menjelang kegiatan adat yang akan dilaksanakan. Mengenakan 

perhiasan sebelum suatu kegiatan adat menandakan ekspresi kegembiraan dalam 

penyambutan acara yang akan berlangsung. Pada saat acara berlangsung, semua 

perhiasan aksesoris akan dikenakan sesuai dengan bentuk acara yang sedang 

berlangsung. Misalnya pada acara pesta panen, aksesoris pakaian adat melambangkan 

rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa.5 

Barang-barang hasil karya manusia seperti pakaian adat secara umum disebut 

kesenian. Kesenian ini menghasilkan makna-makna filosofis yang akan dijelaskan 

dalam penelitian ini. Makna-makna filosofis itu pada umumnya memiliki 

perlambangan yang bernilai filosofis. Pada umumnya keindahan dari hasil kesenian 

itu merupakan hasil karya manusia yang menimbulkan rasa senang, puas, aman, 

nyaman, bahagia, terpukau, terpesona bahkan terharu.6 

 

5Http://www.pakaianadatnusantara, diunduh pada tanggal 3 agustus 2018 pada pukul 14.29. 

6Djelentik, Estetika Sebuah Pengantar, (Jakarta: MSPI), h. 2. 

http://www.pakaianadatnusantara/
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Keindahan dapat dinikmati menurut selera seni dan selera biasa. Keindahan 

yang didasarkan pada selera seni didukung oleh faktor kontemplasi dan ekstansi. 

Kontemplasi adalah dasar dalam diri manusia untuk menciptakan sesuatu yang 

indah.7 Oleh karena itu tujuan utama manusia dalam menciptakan karya-karya 

kesenian yang secara khusus dalam penelitian ini berupa pakaian suku Dayak adalah 

untuk menghadirkan rasa keindahan. 

Ekstansi adalah dasar dalam diri manusia untuk menyatakan, merasakan dan 

menikmati sesuatu yang indah. Apabila kedua dasar ini dihubungkan dengan bentuk 

di luar diri manusia, maka akan terjadi penilaian bahwa sesuatu itu indah. Sesuatu 

yang indah itu memikat atau menarik perhatian orang yang melihat, 

mendengar.Bentuk diluar diri manusia itu berupa karya budaya yaitu karya seni lukis, 

seni suara, seni tari, seni sastra, seni drama dan film, atau berupa ciptaan Tuhan 

misalnya pemandangan alam, bunga warna-warni. Oleh sebab itu, perlu dilakukan 

suatu tinjauan atau analisis mengenai proses imajinasi dan kontemplasi seorang 

pencipta karya seni sebagai usaha dalam mengapresiasi seni.8 

Namun, untuk mencapai perasaan keindahan itu manusia membuat alat-alat 

atau instrumental yang dalam hal ini berupa pakaian untuk menyampaikan perasaan 

dekat manusia kepada alam semesta. Simbol-simbol keindahan menurut Plato dan 

Aristoteles merupakan watak, hukum dan kebiasaan yang bersifat indah dalam diri 

manusia. Pemikiran tentang ini akan nampak pada keindahan yang tersentuh secara 

indrawi atau disebut symmetria. 

 

7Sumardjono, Filsafat Seni, (Bandung: ITB, 2000), h. 12. 

8H Sahman, Mengenal Dunia Seni Rupa: Tentang Seni, Karya Seni, Aktifitas Kreatif, 

Apresiasi,Kritik, dan Estetika, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1993), h. 50. 
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Dalam pandangan lain, keindahan diartikan sebagai perasaan murni dalam diri 

manusia yang berusaha mengungkapkan pengalaman estetis dari seseorang dalam 

keterkaitannya dengan segala sesuatu yang diserapnya.9 Terutama kepada alam 

semesta, terlihat dari pakaian-pakaian budaya suku Dayak yang juga dianggap 

memiliki perlambangan kepada alam semesta. 

Pakaian adat suku Dayak Kenyah mengandung makna keindahan murni yang 

menarik apabila dijabarkan dalam pendekatan filosofis. Hal ini menurut peneliti dapat 

menjadi penjelasan ilmiah mengapa pakaian adat suku Dayak Kenyah harus terus 

memiliki eksistensi dalam perkembangan ilmu mengenai keindahan kontemporer. 

Pakaian adat suku Dayak Kenyah juga diangkat penulis untuk menjelaskan 

perlambangan dalam berbagai simbol dari corak pakaian-pakaian yang akan 

ditampilkan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini pun dianggap penting 

sebab dari hasil penelitian ini akan diketaui pentingnya menjaga eksistensi pakaian 

Adat dari berbagai pakaian-pakaian yang dihasilkan oleh industri kontemporer. 

 

 

 

 

 

 

 

9Dharsono Sony Kartika,Pengantar Estetika (Bandung: Rekayasa Sains, 2004), h.3. 
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B. Fokus dan Penelitian Deskripsi Fokus 

Adapun fokus penelitian ini adalah “Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah di 

desa pimping Kab. Bulungan(Tinjauan Filosofis)”. Berdasarkan fokus penelitian dari 

judul tersebut, maka dapat dideskripsikan fokus permasalahan dari penelitian ini, 

sebagai berikut : 

 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Pakaian adat Dayak Kenyah 

 

Pakaian adat suku Dayak Kenyah memiliki 

indentitas kultural yang tidak bisa dilepaskan 

begitu saja dari masyarakat. Pakaian adat 

Dayak pada zaman pra sejarah dahulu 

digunakan untuk melindungi tubuh dan 

memberikan rasa nyaman kepada 

penggunanya. 

Makna filosofis Pakaian Adat Makna filosofis dari pakaian adat suku Dayak 

Kenyah yang dimaksud ialah esensi dari motif 

pakaian adat Dayak Kenyah yakni tiga motif 

utama meliputi; motif binatang (naga, 

enggang, harimau), motif tumbuhan dan motif 

manusia yang miliki nilai filosofis tersendiri.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan diangkat 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana ciri khas Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah di Desa Pimping Kab. 

Bulungan?  

2. Bagaimana makna filosofis pakaian adat suku Dayak Kenyah di Desa Pimping 

Kab. Bulungan? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh penulis untuk 

menemukan data atau tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang disajikan 

sebagai bahan bahan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya, maka penulis perlu memaparkan beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan objek dan masalah yang akan diteliti. Beberapa data atau tulisan 

yang berkaitan dengan judul yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Herlinda Marlina (2017), Di Institut Indonesia Yogyakarta yang berjudul, 

“Kajian Semiotik Motif Pakaian Adat Dayak Kenyah Di Desa Pampang 

Samarinda Kalimantan Timur.” Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana 

motif utama yang terdapat pada pakaian adat Dayak Masyarakat suku Dayak 

Kenyah meyakini hubungan timbal balik yang baik antara manusia dengan 

alam sekitarnya akan membawa manfaat bagi generasi manusia kini dan di 

masa mendatang. Motif dari pakaian adat suku Dayak Kenyah mengandung 
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nilai idealis mengenai cara hidup yang dianut oleh masyarakat suku Dayak 

Kenyah yang merupakan memiliki persamaan dengan judul saya mengenai 

pakaian dan perhiasan adat Dayak.10 

2. Skripsi Adriyansyah (2017) di Universitas Lampung dengan judul, “Makna 

pakaian dan atribut pernikahan dan hubungannya dengan sistem gelar atau 

adok dalam masyarakat adat saibatin marga wai limah jay saputih” Hasil 

penelitian ini sama-sama membahas persoalan makna pakaian yang juga 

mempunyai kemiripan dengan judul saya. Hanya saja letak penelitiannya yang 

berbeda.11 

3. Paulus Sandra, Skripsi yang berjudul “Pengaruh Multikulturalisme Terhadap 

Hiasan Rumah Betang Masyarakat Dayak Kayant Kalimantan Barat” 

Penelitian ini memliki kesamaan yaitu membahas mengenai hiasan pada suku 

Dayak. Akan tetapi tinjauan terdahulu ini lebih kepada keindahan hiasan yang 

ada pada rumah betang atau rumah adat sedangkan saya lebih berfokus kepada 

hiasan pada pakaian yang ada di adat suku Dayak.12 

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini boleh 

dikatakan sangat minim sebab sangat sulit memperoleh data penelitian dari pemangku 

adat suku Dayak yang cenderung tertutup dan curiga terhadap mereka yang ingin 

mengkaji lebih jauh terkait kultur suku Dayak. Adapun penelitian terdahulu yang 

 

10Herlinda Marlina, “Kajian semiotic pakaian adat dayak kenyah desa pampang samarind 

Kalimantan timur” Jurnal, (Samarinda, Fak. Seni Universitas Seni Indonesia Yogyakarta, 2017), h.7 

11Adriyansyah, “Makna pakaian dan atribut pernikahan dan hubungannya dengan system gelar 

atau adok dalam masyarakat adat saibatin marga wai limah jay saputih” Skripsi, (Lampung, 

Universitas Lampung, 2017), h.17. 

12Paulus Sandra”Pengaruh Multikultural Terhadap perhiasan Pada Rumah Betang Masyarakat 

Dayak Kayant Kalimatan Barat” Skripsi (Yogyakarta, Universitas Negri Yogyakarta, 2013), h. 13. 



 

 

 

11 
 

dikutip oleh peneliti sangat jelas perbedaannya sehingga dapat dipastikan penelitian 

ini sangat layak mendapatkan persetujuan untuk dilaksanakan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh 

informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai ciri khas pakaian Suku Dayak Kenyak 

b. Untuk mengetahui bagaimana makna Filosofis Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah antara lain: 

a. Kegunaan teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca untuk menambah wawasan dan informasi mengenai adat istiadat suku 

Dayak Kenyah. 

b. Kegunaan praktis: Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat 

untuk memahami dan menambah referensi mengenai adat istiadat pada suku 

Dayak terutama dalam hal pakaian adat Dayak Kenyah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Filsafat dan Semiotika Sebagai Pendekatan 

1. Filsafat Sebagai Pendekatan. 

Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani: philosophia, dari 

pembentukan kata philos (mencintai) dan Sophos (kebijaksanaan). Secara lurus, 

filsafat dapat diterjemahkan sebagai cinta akan kebijaksanaan (atau pengetahuan).13 

Dalam dunia populer, terdapat beberapa pengertian lain tentang filsafat sebagai 

berikut: 

a. Suatu sikap seseorang tentang suatu pokok atau kegiatan tertentu. 

b. Pandangan yang jauh dan mendalam tentang hidup. 

c. Ungkapan pengetahuan atas cara yang sulit dimengerti. 

d. Pertanggungjawaban atas pandangan serta idealisme umum dari kebudayaan 

tertentu, dan, 

e. Pemutarbalikan kenyataan.14 

Al-Farabi berpendapat filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat alam 

maujud. Poedjawiyatna mengartikan filsafat pengetahuan yang mencari sebab 

 

13Johanis Ohoitimur, Pengantar Berfilsafat (Jakarta: Yayasan Gapura, 1997), h. 3. 

14Antonius Baju Nujartanto, Pengantar Filsafat, catatan kuliah pada Sekolah Tinggi Filsafat 

Seminari Pineleng (16 September 2014). Dikutip Allesandro Pinangkaan, "Realita Hubungan Filsafat 

dan Ilmu Pengetahuan, h. 4. 
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terdalam bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran.15 Filsafat sebagai pengetahuan hasil 

pemikiran manusia, memiliki karakteristik atau ciri berfikirnya. Lubis, 

mengemukakan bahwa ciri berpikir filsafat meliputi; konsisten, sistematis, dan 

komprehensif. Konsisten maksudnya, berpikir filsafat haruslah runtut. Sistematis 

maksudnya berpikir mengikuti aturan atau alur tertentu. Komprehensif artinya, 

melihat sesuatu tidak terpisah.16 

2. Semiotika sebagai ciri khas pendekatan filsafat. 

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam menangkap makna 

filosofis pada obyek penelitian ialah semiotika. Semiotika secara etimologi, berasal 

dari bahasa Yunani, semeion “tanda” atau kata semeiotikos, “teori tanda”. Paul 

Colbey berpendapat bahwa kata dasar semiotika juga dapat diambil dari kata seme 

“penafsiran tanda”. Term semiotik pun, baru digunakan pada abad ke-18 oleh 

Lambert, seorang filsuf Jerman. Selain Lambert, Schliercher dan Wilhelm von 

Humbolt juga mempersoalkan tentang tanda.17 

Semiotika merupakan teori dan analisis berbagai tanda (sign) dan pemaknaan 

(signification). Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan 

pemaknaannya di sekitar kehidupan manusia. Para semiotisian pada dasarnya melihat 

 

15Ahmad Tafsir, Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra (Bandung: 

Remaja RosdaKarya, 2008), h. 10. 

16Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer (Jakarta: RajaGrafindo, 

2015), h. 24. 

17Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Intrepretasi Tanda dari 

Semiotika hingga Dekontruksi Praktis (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 19-20.  
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kehidupan sosial dan budaya sebagai pemaknaan, bukan sebagai hakikat esensial 

objek.18 

Manusia tidak pernah jauh dari tanda tersebut, karena sebenarnya tanda, itu 

membentangkan di kehidupan sekitar kita seperti rambu-rambu lalu lintas, gerak 

isyarat, sesaji yang ada salam upacara ritual, upacara pernikahan dan lain-lain. 

Menurut Littlejohn, dengan perantaraan tanda-tanda dapat membuat manusia dan 

sesamannya mengkomunikasikan banyak hal yang di dunia ini.19 

Dalam pengertian terminologi, semiotika adalah ilmu yang mempelajari 

sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh kebudayaan sebagai 

tanda. Secara singkat dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tanda.Adapun 

semiotika memang melakukan kegiatan yang tertuju pada tanda. 

Secara sistematis, perbincangan semiotika menempati posisi signifikan dalam 

khazanah ilmu pada abad ke-20, ketika logosentrisme menempati posisi penting 

dalam filsafat. Adapun tokoh yang dianggap sebagai pendiri semiotic, yaitu 

Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Meskipun hidup sezaman namun 

keduanya tinggal berjauhan, sehingga mereka tidak saling mengenal.Saussure hidup 

di Eropa, sedangkan Perice hidup di Amerika. Keduanya hampir bersamaan dalam 

memperkenalkan wacana semiotikanya, disiplin ilmu yang mereka tekuni juga 

berbeda, Peirce seorang anak pakar bidang linguistic dan logika, sedangkan Saussure 

 

18Rahayu Surtiati Hidayat, Semiotika dan Bidang Ilmu, dalam Semiotika Budaya (Depok: 

Kencana, 2004), h. 78.  

19Nur Sahid, Semiotika: untuk Teater, Tari, Wayang Purwa dan Film (Cet. IV; Semarang: 

Gigih Pustaka Mandiri, 2016), h. 1. 
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seorang pakar linguistic modern. Mereka memperoleh konsep yang berbeda karena 

prinsip semiotikanya bersandar pada landasan yang berbeda pula. 

Semiotika merupakan salah satu pemahaman tentang realitas, sedangkan 

realitas itu sendiri semiosis (fenomena semiotika). Fenomena semiotika selalu hadir 

dalam diri kita, karena setiap harinya kita berjumpa dengan fenomena semiotika. 

Misalnya, ketika di jalan raya terdapat rambu lalu lintas, menghadiri upacara 

pernikahan, yang memiliki unit dasar dengan tanda.20 

Istilah popular yang digunakan dalam menyebut ilmu tentang tanda ada dua 

yaitu semiotic dan semiology. Istilah semiology popular digunakan oleh para penutur 

di lingkungan Bangsa Eropa. Penggunaan istilah semiology di berbagai cabang ilmu 

pengetahuan, mislanya pada ilmu bahasa dan sastra, juga dalam ilmu pengetahuan 

lainnya seperti arsitektur, seni lukis, interior, filsafat, antropologi budaya dan 

pengetahuan lainnya. Dalam definisinya, semiology adalah ilmu yang mempelajari 

kehidupan tanda-tanda yang terdapat di masyarakat.21 

Para penutur Bahasa Inggris dan di Negeri Paman Sam, yang umum 

digunakan adalah istilah semiotic. Istilah semiotic lahir pertama kali dari pemikiran 

Charles Sanders Peirce, seorang filsuf Amerika. Semiotiknya berkisar pada “doktrin 

formal tentang tanda-tanda”. Peirce menyamakan antara semiotic dengan logika dan 

mengembangkan hubungan antara semiotic dengan filsafat pragmatisme. Menurut 

Aart van Zoest, walaupun sebagai istilah yang berbeda dalam mempelajari tanda, 

 

20Kahfie Nazaruddin, Pengantar Semiotika (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 1. 

21Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Intrepretasi Tanda dari 

Semiotika hingga Dekontruksi Praktis (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 20-21. 
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semiology maupun semiotic, tidak memiliki perbedaan signifikan kecuali pada 

persoalan orientasinya yang berbeda.22 

Menurut Aasrt van Zoest intepretasi atau pemahaman terhadap sistem tanda 

disebabkan dari interaksi sosial, baik interaksi melalui bahasa ataupun nonbahasa. 

Komunikasi dengan menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan dapat 

diindentifikasi secara jelas dan langsung. Sebaliknya, komunikasi nonbahasa, baik 

dalam bentuk para linguistic seperti intensitas suara, intonasi, dan nada tambahan 

ataupun dalam bentuk kinetika, seperti gerak tubuh dan ekspresi wajah, juga dapat 

dianalisis secara semiotic. Kritik sosial diperlukasn untuk menganalisis makna dan 

sistem tanda tersebut.23 

Beberapa pakar semiotika berkiblat pada Saussure dan sebagian lainnya 

berkiblat pada teori Perice. Ada pula Umberto Eco, yang menggabungkan kedua 

konsep tokoh tersebut dalam menelaah bidang kajian dan ilmu pengetahuan lainnya.24 

Semiotic menurut Sutadi Wiryaatmaja adalah ilmu yang mempelajari kehidupan tanda 

dan maknanya secara luas di masyarakat, baik literal (lugas) maupun figurative 

(kias), dengan menggunakan bahasa maupun nonbahasa. Rene Wellek mendukung 

pendapat Wiryaatmadja tersebut dengan memasukkan beberapa hal dalam cakupan 

semiotika, seperti citra (image), metafora (metaphor), lambing (symbol), dan mitos 

(myth). 

 

22Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika…, h. 21.  

23Faradika Darman, “Rofaer War: Upacara Tradisional Masyarakat Kepulauan Banda 

Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Kanjain Semiotika Sosial”, Totobuang Vol.4, no. 1 (Juni 2016), h. 

68. http://totobuang.kemdikbud.go.id/latihan/index.php/totobuang/article/view/6 (Diakes 15 Februari 

2018). 

24Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Intrepretasi Tanda dari 

Semiotika hingga Dekontruksi Praktis (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 22. 

http://totobuang.kemdikbud.go.id/latihan/index.php/totobuang/article/view/6%20(Diakes
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Sebagaimana dipaparkan di atas, semiotika merupakan ilmu yang mempelajari 

tanda-tanda dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Semiotika 

memandang fenomena atau gejala sosial dan kebudayaan di masyarakat adalah tanda-

tanda yang memiliki arti dan makna. Dalam hal ini, pakaian adat suku Dayak Kenyah 

merupakan suatu pakaian tradisional yang terdapat di Kalimantan terutama oleh suku 

Dayak. Dimana pada pakaian ini memiliki bermacam-macam bentuk dan motif pada 

pakaiannya penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang simbol dan motif yang 

terdapat pada pakaian adat suku Dayak Kenyah.25 

B. Pakaian sebagai Identitas Kebudayaan 

1. Pengertian Pakaian Adat 

Indonesia merupakan Negara dengan beraneka ragam suku dan kebudayaan. 

Jika dicermati banyak sekali aneka ragam budaya dan kesenian yang terdapat di 

Indonesia, salah satunya pakaian adat yang terdapat pada 33 daerah di Indonesia. 

Pakaian adat menjadi salah satu ciri khas budaya daerah masing-masing yang 

memiliki suatu arti tersendiri. Pakaian adat adalah warisan yang secara turun temurun 

diwariskan oleh nenek moyang, misalnya dalam acara pernikahan.26 

Pakaian adat merupakan suatu pakaian yang digunakan masyarakat di suatu 

daerah tertentu saat melakukan acara, kelahiran, ritual, penyambutan tamu, pagelaran 

 

25Faradika Darman, “Rofaer War: Upacara Tradisional Masyarakat Kepulauan Banda 

Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Kanjain Semiotika Sosial”, Totobuang Vol.4, no. 1 (Juni 2016), 

h68. http://totobuang.kemdikbud.go.id/latihan/index.php/totobuang/article/view/6(Diakes11 september  

2018). 

26Gamrina Sagala, "Perancangan Aplikasi Pembelajaran Pakaian Adat Asli Indonesia 

Berbasis Multimedia dan Web Menerapkan Metode Computer Assisted Instruction (CAI)." JURIKOM 

(Jurnal Riset Komputer) 4.4 (2017), h. 12. 

http://totobuang.kemdikbud.go.id/latihan/index.php/totobuang/article/view/6(Diakes
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seni budaya. Pakaian adat juga dijadikan simbol kebudayaan dari suatu daerah. 

Pakaian adat juga masyarakat dapat menunjukkan nama daerah yang merupakan asal 

dari pakaian adat tersebut. Setiap daerah yang berada di Indonesia memiliki pakaian 

adat yang berbeda-beda. Pakaian adat tersebut biasanya digunakan dalam kegiatan 

memperingati hari besar seperti kelahiran, pernikahan, kematian, serta hari-hari besar 

keagamaan. Sebagai simbol, pakaian adat memang dijadikan penanda dalam suatu 

kegiatan.27 

Alif Sugianto menjelaskan definisi pakaian adat bahwa “Traditional clothes is 

an identity an area which symbol of culture owned by the region” dikemukakan 

bahwa pakaian adat merupakan sebuah identitas suatu daerah yang mana simbol dari 

kebudayaan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.28 

Keindahan menjadi pranata kesenian yang memiliki komponen-komponen 

yang membentuknya yaitu, pertama perangkat nilai-nilai dan konsep-konsep yang 

merupakan pengarah bagi keseluruhan kegiatan berkesenian baik dalam perbuatan 

dan menikmatinya. Kedua, para pelaku atau agen dalam urusan kesenian mulai dari 

para seniman perancang, penyaji, pengayom dan penikmat. Ketiga, tindakan-tindakan 

kesenian memiliki pola dan struktur dalam kaitan dengan seni. Keempat, benda-

benda yang terkait dengan proses kesenian dihasilkan sebagai karya seni.29 

 

27Gamrina Sagala, "Perancangan Aplikasi Pembelajaran Pakaian Adat Asli Indonesia 

Berbasis Multimedia dan Web Menerapkan Metode Computer Assisted Instruction (CAI)." JURIKOM 

(Jurnal Riset Komputer) 4.4 (2017), h. 13. 

28Sugianto, Alip. "Kajian etnolinguistik terhadap pakaian adat warok ponorogo." ARISTO 3.1 

(2016): 19-27. 

29 Edi sedyawati, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010),h.126 
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Yang dimaksud di sini adalah perangkat konsep-konsep yang berfungsi 

sebagai koridor pembatas agar tujuan pewujudan keindahan tercapai. Koridor itu lalu 

membentuk tradisi yang akan selalu dapat mempertemukan pihak pencipta seni 

dengan pihak penikmat seni.30 

Dalam kesenian Hindu klasik misalnya, sebagaimana diuraikan dan dibahas 

dalam sebuah mega corpus teks-teks mengani teori berbahasa Sansakerta yang ditulis 

di India.Konsep yang bertahan sebagai konsep estetika adalah konsep mengenai 

rasa.Yang mana rasa adalah pengalaman penghayatan seni di mana kesiapan akal, 

budi, dan emosi menyatu untuk mewujudkan penikmat seni. Dinyatakan bahwa 

kenikmatan penghayatan keindahan itu sama baiknya dengan penghayatan relegius. 

Dalam kedua hal itu  ketertarikan pada penyerapan indrawi sudah dilampaui.31 

Kesenian dalam kebudayaan yang memiliki tradisi keindahan membentuk 

pola relasi sosial. Kesenian menjadi tempat berinteraksi manusia-manusia yang ingin 

menikmati keindahan. Selain itu keindahan juga menjadi penentu suatu golongan 

tertentu.32 Adapun  komponen-komponen yang membentuk sistem keindahan, yaitu: 

1) Perangkat nilai-nilai dan konsep-konsep yang merupakan pengarah bagi 

keseluruhan kegiatan berkesenian baik dalam membuat dan mematikannya. 

2) Para pelaku dalam urusan kesenian mulai dari seniman perancang, seniman 

penyaji, pengayom (dalam arti luas, termasuk pengarah cipta). 

3) Tindakan-tindakan terpola dan terstuktur dalam kaitan dengan seni, seperti 

kebiasaan berlatih, berkarya dan segala persiapan acaranya. 

 

30 Edi sedyawati, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah, h 129 

31 Edi sedyawati, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah, h 129 

32 Edi sedyawati, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah, h 132 
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4) Benda-benda yang terkait dengan proses berkesenian, baik yang digunakan 

sebagai alat maupun dihasilkan sebagai bagian dari karya seni.33 

Masing-masing dari komponen keindahan itu dapat dijadikan sebagai sebuah 

kajian estetika. Kajian ini pada dasarnya berkenan pada komponen perangkat-

perangkat nilai yang mengarahkan kesenian. Komponen ini juga menjadi komponen 

inti dalam pranata keindahan. Sumber data mengenai komponen ini dapat berupa 

komponen teks yang pernah ditulis oleh para pelaku seni yang bersangkutan, dapat 

pula mengenai estetika itu dihimpunan dan direkontruksi atas dasar sejumlah 

wawancara dengan tokoh-tokoh pelaku seni dalam masyarakat yang dijadikan sasaran 

kajian. Dalam hal itu perlu disimak pula adanya perkembangan kaidah, atau lebih 

tepat perumusan kaidah dari waktu-waktu. 

Salah satu pengisi ruang kebudayaan ialah seni, dimana keindahan menjadi 

warna tersendiri dalam kebudayaan itu. Keindahan menjadi pranata kesenian yang 

memiliki komponen-komponen yang membentuknya yaitu sebagai berikut : 

1. Perangkat nilai-nilai dan konsep-konsep yang merupakan pengarah bagi 

keseluruhan kegiatan berkesenian baik dalam perbuatan dan menikmatinya. 

2. Para pelaku atau agen dalam urusan kesenian mulai dari para seniman 

perancang, penyaji, pengayom dan penikmat. 

3. Tindakan-tindakan kesenian memiliki pola dan struktur dalam kaitan dengan 

seni. 

4. Benda-benda yang terkait dengan proses kesenian dihasilkan sebagai karya 

seni.34 

 

33 Edi sedyawati, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah.h.126 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pakaian selain 

merupakan alat untuk menutupi badan, juga ia berfungsi sebagai identitas individu 

atau kelompok organisasi. Eksistensi pakaian sebagai simbol budaya seringkali 

diarahkan pada hal-hal yang sarat dengan makna baik itu aspek warna, motif (corak), 

atau bahkan dianggap sebagai instrument komunikasi. Meskipun pada akhirnya, 

pakaian dipandang sebagai perhiasan untuk menutupi diri. 

2. Pengertian Budaya 

Secara Etimologi, budaya berasal dari bahasa Sansakerta yaitu (buddhayah) 

yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal.35 

Sedangkan secara terminologi budaya dipahami Edward Burned Tylor, sebagaimana 

dikutip dari Erni R. Ernawan. 

Cultur or civilization, taken in it’s wide ethnographic sense, is that complex 
whole which include knowledge, belief, art, morals, law, costum and any other 
capabilities and habits acquired by man as a memberof society. 

Artinya : 

Dikatakan bahwa budaya atau kebudayaan, mempunyai pengertian teknografis 
yang luas meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat-
istiadat dan berbagai kemampuan dan kebiasaan lain yang didapat sebagai 
anggota masyarakat. 36 

Pada dasarnya produk hasil berpikir manusia di bumi ini dimulai oleh campur 

Tangan Tuhan baik itu skill atau sarana yang digunakan. Sarana prasarana dan 

keterampilan tersebut kemudian dikreasikan oleh kemampuan manusia, dalam hal ini 

produk yang dihasilkan akan cenderung mengikuti karakter yang membuat. Artinya 

 

34 Edi sedyawati, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah,h.126 

35Joko Tri Prasetyo, Ilmu Budaya Dasar (Cet. 4; Jakarta: Rineka cipta, 2011), h. 28. 

36Erni R. Ernawan, Organizational Culture: Budaya Organisasi dalam Perspektif Ekonomi 

dan Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2. 
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adalah bahwa imajinasi manusia memainkan perannya sesuai konsumsi yang diterima 

dari lingkungannya, dan hasil dari imajinasi itu akan kembali pada lingkungannya, 

diketahui, dipahami, dan dijadikan nilai-nilai local. Termasuk dalam hal ini tentang 

pakaian, bahwa masing-masing suka, budaya, dan adat memiliki karakter, orientasi, 

nilai-nilai, hingga pada pakaian khas tersendiri. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS. al-Hujurat/49;13: 

   

Terjemahnya: 

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 diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 
kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.37 

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan, Allah swt berfirman : Hai manusia, 

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan yakni 

Adam dan Hawa, atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telut 

perempuan) serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal yang mengantar kamu untuk bantu-membantu serta 

melengkapi, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah swt ialah 

yang paling bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, walau 

detak-detik jantung dan niat seseorang.38 

 

37Kementrian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Depok: Cahaya Quran, 2011), h. 402. 

38Quraish Shihab, Tafsῖr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’ận (Cet. VIII; 

Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 260. 
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Definisi lain budaya organisasi dikemukakan oleh Pithi Sithi Amnuai 

sebagaimana dikutip oleh Pabundu Tika adalah: 

Organization culture is a set of basic assumptions and beliefs that are shared 
by members of an organization, being develoved as they learn to cope with 
problems of external adaptation and internal integration. 

 

Artinya : 

Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang 
dianut anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan 
guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi 
internal. 39 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa merupakan ruang 

khusus dimana pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat-istiadat dan 

kebiasan-kebiasaan yang disepakati berkumpul di dalamnya untuk menjadi kekuatan 

internal (integrasi internal) bagi anggota organisasi sekaligus menjadi promosi 

sebagai kekuatan menyesuaikan dengan lingkungan luar (adaptasi eksternal). 

Pada akhirnya, kebudayaan bukan hanya menjadi ciri khas suatu organisasi, 

melainkan dapat pula diarahkan pada kekuatan internal organisasi. Disini, muncullah 

istilah budaya organisasi yang kuat di kalangan pegiat budaya. Salah satu yang serasi 

dengan pembahasan ini ialah pandangan Lee Roy Beach. Ia menjelaskan bahwa : 

A little thinking, would convince one that all of these feature of the 
organization actually are only surface manifestations artifact. That shared 
beliefs are about what is true, right, appropriate, proper, necessar, deserable, 
and unthinkkable for the organization and about how one ought to act in the 

 

39Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan peninngkatan Kinerja Perusahaan, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2006), h. 4. Dikutip Saharuddin, Aktualisasi Budaya Organisasi pada Pondok Pesantren 

al-Quran Babussalam al-Muchtariyah Selayar dalam Perspektif Pendidikan Islam. Diss. Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, h. 27. 



 

 

 

24 
 

contex of that oorganization. The core beliefs and their artifacts are called the 
organiztion’s culture. 40 

Artinya : 

Inti yang mendasari akan keyakinan bahwa semua fitur dari organisasi benar-
benar hanya sebagai perwujudan dari sebuah benda sebagai pertanyaan dari 
suatu pernyataan. Hal ini adalah suatu keyakinan tentang apa yang 
dibenarkan, yang dianggap tepat, yang diperlukan dan yang diinginkan untuk 
sebuah organisasi dan tentang bagaimana satu hal hal harus bertindak dalam 
konteks organisasi. Inti dari sebuah kepercayaan dan benda-benda yang 
mereka yakini sebagai alat yaitu disebut sebagai budaya organisasi.  

Lebih jauh Vijay Sathe dikutip oleh Taliziduhu Ndraha, ia menjelaskan ciri 

budaya kuat terdiri dari indikator penting sebagai berikut : 

a. Ketebalan (Thickness) berarti bahwa budaya organiisasi yang dianut semakin 

intensif dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tertanam semakin mendasar 

dan kokoh. 

b.  Keluasan Penerapan (Extent of Sharing) berarti bahwa budaya organisasi 

semakin luas dianut atau semakin banyak warga organisasi yang menganutnya. 

c. Kejelasan Pewarisan (Clarity of Ordering) berarti bahwa budaya organisasi 

semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan.41 

Tuhan menciptakan alam lalu manusia menciptakan kebudayaan. Hasil cipta 

Tuhan berbeda dari  hasil cipta manusia. Tuhan menciptakan sesuatu dari yang tidak 

ada sedangkan cara manusia menciptakan kebudayaan berasal dari yang telah ada 

saja. Oleh Montagu kebudayaan didefenisikan sebagai jawaban manusia terhadap 

 

40Lee Roy Beach, Making, The Right Decision Organizational Culture, Vision and Planning 

(Englewood Cliffs: New Jersey: Prentice Hall, 1993), h. 10. Dikutip Saharuddin. Aktualisasi Budaya 

Organisasi pada Pondok Pesantren al-Quran Babussalam al-Muchtariyah Selayar dalam Perspektif 

Pendidikan Islam. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, h. 30. 

41Taliziduhu Ndraha, Teori Budaya Organisasi, h. 108. 
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kebutuhan asasinya. Kebudayaan adalah cara manusia mempertahankan hidupnya 

sendiri dalam dunianya.42 

Manusia membentuk kebudayaan untuk memanfaatkan alam. Cara manusia 

membentuk kebudayaan dan mengubah alam adalah dengan rasa cipta, laku dan 

perbuatannya. Apa yang telah ada di alam dimanfaatkan manusia sebagai objek bagi 

kebudayaannya. Oleh karena itu segala apa yang ada di alam adalah sumber 

kebudayaan manusia. Tetapi untuk menyatakan kebudayaannya manusia mesti 

melahirkan perbuatan yang dimantik dari jiwanya. Jiwa manusia menjadi inti 

kebudayaan cipta laku dan perbuatan manusia.43 

Sedikitnya ada tiga batasan untuk memahami apa yang dimaksud dengan 

kebudayaan yaitu sebagai berikut : 

a. Kebudayaan itu dirumuskan sebagai kata benda, yaitu “hasil karya manusia” 

atau “artefact”, yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, 

pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, 

dan olah raga tradisional. 

b. Kebudayaan dirumuskan sebagai kata kerja, yaitu “segala sesuatu yang 

berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa”, yang merujuk kepada tindakan dan 

tingkah laku (human act, behavior) yang berlangsung dan dialami nyata. 

c. Kebudayaan sebagai strategi, sebagaimana terungkap dalam upaya 

“pemajuan” kebudayaan. 44 

 

42 Sidi Gazalba, kebudajaan sebagai ilmu, h.43 

43 Sidi Gazalba, kebudajaan sebagai ilmu, h.44 

44Soerjanto Pooespowardojo, Strategi Kebudayaan. Suatu Pendekatan Filosofis (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 64. 
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Kebudayaan adalah suatu proses yang perlu dikelola dan diarahkan. Di sini 

manusia secara sadar mencoba mencampuri perkembangan kebudayaan agar berjalan 

sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bermakna dan baik. Dalam kebudayaan, 

manusia tidak hanya berusaha mengidentifikasi bagaimana sifat sesuatu, melainkan 

menentukan bagaimana seharusnya sifat sesuatu atau perbuatan yang dilakukan. 

Dengan demikian proses kebudayaan berjalan dalam suatu ketegangan antara 

gelombang fakta-fakta yang mengurung manusia dalam keniscayaan alam dan ide 

atau norma yang hendak dicapai, antara imanensi dan transendensi. Untuk itu perlu 

dilakukan refleksi kritis atas kenyataan untuk dapat memberikan evaluasi yang tepat. 

Dengan demikian, kebudayaan adalah penilaian terhadap proses perkembangannya 

sendiri dengan membuka jalan baru, menjalankan pembaharuan dan perbaikan 

kehidupan masyarakat.45 

Van Peursen melihat sedikitnya terdapat tiga tahapan perkembangan 

kebudayaan yaitu sebagai berikut:46 

3. Tahap Mistis  

Yakni tahapan dimana hubungan manusia dengan lingkungan alam dan 

lingkungan sosialnya dicirikhaskan dan dijelaskan dengan bahasa mitologis yang 

sudah menerima bahwa segala isi jagad raya “itu ada”, masing-masing pada 

tempatnya dan porsinya. 

 

 

45Soerjanto Pooespowardojo, Strategi Kebudayaan. Suatu Pendekatan Filosofis, h. 64-65. 

46C. A, Van Peursen, C.A., Strategi Kebudayaan. Terj. Dick Hartoko (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1976), h. 990-108. 
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4. Tahap Ontologis 

Tahapan ontologis yang dimaksud ialah perkembangan kebudayaan lebih 

lanjut dengan perhatian yang sudah diarahkan pada paham substansialisme dengan 

mendudukkan manusia sebagai subjek yang berhadapan dengan pelbagai objek yang 

mengisi jagad raya ini; perhatian diarahkan terutama pada pertanyaan dasar: “apa 

itu?” yang mencaritahu tentang substansi sesuatu. 

5. Tahap Fungsional 

Tahap fungsional ini nampak dengan jelas, bahwa kebudayaan bukanlah 

sebuah kata benda, melainkan sebuah kata kerja. Kebudayaan tak lain dari caranya 

seorang manusia mengekspresikan diri, caranya ia mencari relasi-relasi tepat terhadap 

dunia sekitarnya. Kebudayaan khususnya merupakan suatu strategi untuk 

menyalurkan relasi-relasi itu secara spiritual. Maka dari itu relasi terhadap dunia ilahi 

selalu dipersoalkan dalam kebudayaan itu. Pun dalam tahap fungsional, walaupun 

dunia adikodrati sebagai suatu dunia tersendiri, tidak diterima. Dunia ilahi lebih 

dipandang sebagai suatu dimensi esktra dalam dunia kodrati ini. Pertanyaan mengenai 

adanya Tuhan diketengahkan secara fungsional: orang bertanya bagaimana nama 

‘Tuhan’ dapat dikongkritkan dalam hubungan sehari-hari.47 

Budaya yang melekat pada sebuah organisasi atau komunitas sedikitnya 

terdapat beberapa elemen yang sangat identik dengannya, yaitu sebagai berikut : 

a. Artefak/Produk Eksplisit : yakni  Lapisan paling luar suatu kebudayaan. Lapisan 

ini merupakan lapisan yang paling terlihat dari budaya pada suatu organisasi, 

 

47C. A. Van Peursen, C.A., Strategi Kebudayaan. Terj. Dick Hartoko, h. 105. 
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juga  merupakan lingkungan fisik dan sosial organisasi meliputi; bangunan, 

output (barang dan jasa), teknologi, bahasa tulis dan lisan, produk seni dan 

perilaku anggota organisasi. 

b. Norma dan Nilai-Nilai : yakni rasa bersama yang dimiliki kelompok mengenai 

apa yang benar dan salah. Nilai-nilai menentukan definisi apakah sesuatu itu baik 

atau buruk dan karenanya berhungan dengan ide-ide yang dianut bersama oleh 

kelompok. Budaya organisasi secara relatif stabil jika norma-normanya 

merefleksikan nilai-nilai dari kelompok. 

c. Asumsi Dasar-Implisit : yakni lapisan inti yang merupakan asumsi mengenai 

eksistensi manusia. Nilai-nilai dasar manusia adalah melangkah untuk bertahan 

hidup atau tetap hidup menghadapi tantangan lingkungannya. Anggota sistem 

sosial mengorganisasi dirinya dan mengembangkan cara yang paling efektif 

untuk mengahadapi tantangan lingkungan menggunakan sumber-sumber yang 

ada dan berhasil. Dari sinilah asumsi dasar mengenai eksistensi manusia. Asumsi 

dasar ini dipergunakan sebagai pola perilaku dan bertindak dalam menghadapi 

tantangan.48 

Adapun Fungsi budaya itu sendiri sedikitnya terdapat empat point pokok 

menurut Edy Sutrisno meliputi; memiiliki suatu peran yang berbeda, hal ini berarti 

budaya kerja menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan lain, 

membawa suatu identitas bagi anggota-anggota organisasi, mempermudah timbul 

 

48Wirawan, Budaya dan Iklim Orgnisasi, Teori Aplikasi dan Penelitian (Jakarta: Salemba 

Empat, 2008), h. 13 



 

 

 

29 
 

pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari pada kepentingan diri 

individual, dan meningkatkan kemantapan sistem sosial.49 

Pandangan di atas sejalan dengan pemaknaan ayat al-Qur’an sebagaimana 

dipahami oleh Quraish Shihab dalam menafsirkan QS. Al-Shaffat/37; 1-4: 

وَارِي سَوْآتكُِمْ وَرِيشًا وَلِباَسُ التَّقْوَى ذلَِكَ خَيْرٌ ذلَِكَ مِنْ يَابنَِي آدمََ قَدْ أنَْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِباَسًا يُ 

ِ لعَلََّهُمْ يَذَّكَّرُونَ   آيَاتِ اللََّّ

     

Terjemahnya: 

Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-
perbuatan maksiat). Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran 
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.50 

M. Quraish Shihab memberi penjelasan tentang ayat ini bahwa keberadaan 

dalam satu barisan mengisyaratkan kesatuan tujuan, seperti halnya dalam shalat atau 

peperangan. Huruf ( و) pada awal ayat ini adalah salah satu dari tiga huruf yang 

digunakan dalam bahasa Arab sebagai pertanda sumpah. Di sini, Allah bersumpah 

untuk mengukuhkan informasi yang ditegaskan pada ayat ke-4 berikut bahwa Allah 

adalah Maha Esa dan bahwa Dia adalah Tuhan Pemilik, Pengatur, dan Pengelola 

alam raya. Sumpah adalah salah satu cara yang dikenal untuk mengukuhkan 

informasi. Kata (الصافات) terambil dari kata (صف) barisan, yakni sesuatu yang teratur 

sedemikian rupa bagaikan garis lurus. Ayat ini sengaja tidak menggunakan kata ash-

 

49Edy Sutrisno, Budaya Organisasi, h. 10-11. 

50Kementrian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 446. 
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Shaffin yang digunakan untuk menunjuk maskulin berakal agar ia dapat mencakup 

kelompok-kelompok malaikat, jin, manusia, burung, binatang buas, dan lain-lain.51 

Dalam mencerna alam manusia juga menyimpulkan kebudayaan dalam 

bingkai keindahan, penjelmaan rasa keindahan adalah untuk kesejahteraan hidup. 

Rasa disusun oleh pikiran, sehingga ia menjadi bentuk yang dapat disalurkan dan 

dimiliki.52 Keindahan itu dijelmakan manusia lewat bentuk-bentuk yang 

menyenangkan. Oleh karena itu menjadi unsur yang utama bagi manusia untuk 

menanamkan jiwanya akan keindahan alam semesta yang merupakan manifestasi 

ketuhanan. 

 

51M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran (Cet-I; 

Jakarta: Lentera, 2009), h. 210-211. 

52 Sidi Gazalba, kebudajaan sebagai ilmu, h. 49 
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C. Sejarah Suku Dayak Kenyah 

Dayak adalah nama yang diberikan kepada penghuni pedalaman pulau Borneo 

atau sekarang bernama Pulau Kalimantan. Menurut sejarah nenek moyang terdahulu 

mereka mengatakan bahwa orang Dayak dahulu berasal dari Yunan yang terletak di 

Cina Selatan. Dari yunan orang-orang di sana mulai melangkahkan kaki atau 

menggembara dari Cina ke jazirah Malaysia yang menjadi celah untuk memasuki 

pulau yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu, kelompok lain juga mulai 

menggembara dan mencari celah masuk melalui Hainan, Taiwan dan Philipina 

kemudian masuk ke wilayah Kalimantan. Perpindahan kelompok itu diperkirakan 

karena pada waktu itu penduduk Yunan mencari tempat yang bisa memberikan 

peluang dalam mencari nafkah untuk kehidupan mereka sehari-hari khusunya untuk 

berladang dan berkebun. 

Secara bertahap kelompok yang pertama kali masuk ke wilayah Kalimantan 

merupakah keompok Weddid yang sekarang sudah tidak ada lagi, kemudian 

muncullah kelompok-kelompok lain yang lebih besar disebut dengan Proto 

Melayu.Perpindahan mereka berlangsung cukup lama kurang lebih sekitar seribu 

tahun dan terjadi sekitar 300-1500 sebelum masehi.Kelompok pendatang inipun 

menjadi cikal bakalnya suku Dayak yang awalnya mereka hanya bertempat tinggal 

atau mendiami sekitaran tepi sungai atau laut Kalimantan.53 

Suku Dayak adalah salah satu suku yang ada di Indonesia, yang merupakan 

etnik terbesar di pulau Kalimantan. Orang-orang yang mendiami Pulau Kalimantan 

 

53Mikhail Coomans, Manusia Dayak Dahulu, Sekarang dan Masa Depan(Jakarta: Gramedia, 

1987), h. 5. 
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menyebut suku Dayak dengan sebutan “uluh Dayak”, atau “dulun Dayak”.“Dayak” 

atau “Daya” memiliki artian kekuatan. Dalam bahasa sagen, Dayak diartikan sebagai 

“Bakena” gagah atau cantik. 

Provinsi Kalimantan Utara dikenal dengan keberagaman suku asli 

pedalamannya salah satunya suku Dayak. Suku Dayak merupakan suatu suku yang 

besar dan mempunyai kelompok suku yang sangat banyak dengan budaya yang 

beranekaragam, masyarakat suku Dayak hidup dan berkembang di wilayah 

pedalaman Kalimantan. Kebudayaan masyarakat suku Dayak dapat terlihat dari 

unsur-unsur budaya seperti sistem religu yaitu keyakinan atau kepercayaan yang 

dianut sebagai wujud hubungan antara manusia dan penciptanya.54 

Sistem religi dan kepercayaan suku Dayak sejak awal memiliki keyakinan asli 

mereka, yaitu Kaharingan atau Agama Helo/Helu. Keyakinan tersebut yang menjadi 

adat-istiadat dan juga budaya mereka. Agama Kaharingan hingga saat ini masih 

masih di anut oleh sebagian besar orang Dayak, akan tetapi ada sebagian orang 

Dayak yang telah menganut agama Kristen, Islam, Katholik. Demikian pula tidak 

semua penduduk Kalimantan adalah orang Dayak, karena sebagian dari mereka telah 

berbaur dengan penduduk dari berbagai suku. Walaupun demikian tradisi lama dalam 

hidup keseharian mereka masih melekat erat tidak hanya dalam bahasa, gerak-gerik, 

symbol, serta gaya hidup, namun juga dalam sistem nilai pengertian dan pandangan 

mereka dalam memaknai kehidupan.55 

 

54http://arkandien.blogspot.com/2009/07budaya-dayak-ditengah-arus-globalisasi.html. 

Diakses 20 Agustus 2020, Pukul 15.30. 

55https://purplenitadyah.wordpress.com.com. Diakses 20 Agustus 2020, Pukul 15.30. 

http://arkandien.blogspot.com/2009/07budaya-dayak-ditengah-arus-globalisasi.html
https://purplenitadyah.wordpress.com.com/
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Orang Dayak dahulu juga memiliki kepercayaan kepada burung-burung yang 

lewat, burug-burung berfungsi sebagai petunjuk arah atau sebagai pertanda ketika 

akan terjadi sesuatu disekitar mereka. Perkembangan suku Dayak dari masa ke masa 

cukup banyak terjadi perubahan, apalagi masyarakat suku Dayak mempunyai sifat 

terbuka sehingga mudah mengadaptasi kebudayaan dari luar.Kehidupan kelompok 

Dayak selama bertahun-tahun kemudian memiliki beberapa perkembangan.Beberapa 

anak suku dari suku Dayak yang sudah mau menjalin komunikasi dengan orang-

orang yang berbeda dari kelompok mereka.Akan tetapi, masih ada anak suku yang 

tetap mempertahankan tradisinya dimasa lalu, mereka tetap pantang untuk menjalin 

komunikasi dengan orang diluar mereka. 

Sedangkan suku Dayak Kenyah merupakan salah satu suku bangsa yang 

tinggal di pedalam pulau Kalimantan.Suku bangsa ini sering digolongkan sebagai 

penduduk pedalaman dengan sebutan Dayak. Suku bangsa Kenyah yang akan dibahas 

disini adalah yang berasal dari desa Pimping.  

Suku Dayak Kenyah pernah mengalami arus perpindahan hingga mencapai 

masa kini. Sekarang masyarakat suku Dayak Kenyah bermukim diberbagai tempat di 

Kalimantan. Masyarakat suku Dayak Kenyah desa Pimping dalam kesehariannya 

menunggunakan bahasa Indonesia, bahasa Maanyan, dan bahasa Ngaju. Suku Dayak 

juga memiliki kesenian seperti seni tari, seni ukir, seni lukis yang merupakan salah 

satu aspek dari kebudayaan Dayak yang memiliki bantuk dan ciri khas 

tersendiri.Bukan hanya itu, adapun senjata khas yang dimiliki suku Dayak di 

Kalimantan yang tidak dimiliki oleh suku lainnya seperti Mandau dan 

sumpit.Mandau terbuat dari lempengan besi yang berbentuk pipih panjang seperti 
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parang berujung runcing menyerupai paruh burung yang bagian atasnya berlekuk 

datar. 

Masyarakat suku Dayak memiliki pakaian tradisional tersendiri. Pakaian adat 

tradisional merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dihasilkan melalui 

pemikiran manusia. Perwujudannya tidak lepas dari rangkaian-rangkaian pesan yang 

hendak disampaikan kepada para anggota masyarakat lewat lambang-lambang yang 

dikenal dalam tradisi masyarakat secara turun-temurun. Dalam konteks sosial pakaian 

adat memberikan keselarasan, keharmonisan bagi tubuh manusia yang dapat 

menjelmakan rasa estetis. Pakaian adat tradisional adalah pakaian yang sudah dipakai 

secara turun-temurun dan merupakan salah satu identitas yang dapat dibanggakan 

oleh sebagian besar pendukung kebudayaan. Disamping itu pula ada pesan-pesan 

mengenai nilai-nilai budaya yang pemahamannya dapat dilakukan melalui simbol-

simbol yang tercermin dalam ragam hias pakaian adat tradisional. Bangsa Indonesia 

memiliki beragam suku kebudayaan yang sebagaimana telah terekspresikan unsur 

budaya antara lain : pakaian, perhiasan dan perlengkapannya. 

Mengacu pada konsep tersebut, pada hakekatnya pakaian adat suku Dayak 

merupakan salah satu unsur kebudayaan daerah di wilayah Indonesia. Pakaian adat 

tradisional suku Dayak sebagai hasil dari kerajinan tenun akan tetapi motif yang ada 

pada kain tersebut diberikan manik dengan motif yang bermacam-macam pula. Dari 

masa ke masa terdapat beberapa jenis pakaian adat diantaranya : Taleng atau pakaian 

adat kulit kayu, Ta’a Kalong Aga atau pakaian adat motif akar, Ta’a Kalong Tehazo 

atau motif tanduk payau, Ta’a Kalong Tembun atau pakaian adat motif naga dan lain-

lain. 
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Kain tidak hanya digunakan sebagai penutup tubuh namun merupakan karya 

seni yang dipergunakan pada upacara-upacara adat di daerah suku Dayak terutama 

Dayak Kenyah seperti perkawinan, kematian dan lain-lain. Pakaian adat tradisional 

suku Dayak juga memiliki perhiasan yang bervariasi misalnya dalam pemakaian 

warna, motif maupun corak yang menimbulkan kekaguman tersendiri. 

Pakaian adat suku Dayak kenyah pada umumnya menunjukkan makna suku 

Dayak yang memanfaatkan alam dengan arif dikehidupan sehari-harinya yang 

dipengaruhi oleh budaya dan adat penduduk masyarakat Dayak Kenyah. Pakaian adat 

merupakan hasil budaya yang dipengaruhi oleh budaya dan adat penduduk setiap 

suku. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berhubung dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi 

partisipatoris. Peneliti, dalam hal ini, ikut berkesempatan berpatisipasi dalam 

mengumpulkan data-data penelitian. Maka, dengan tuntunan metodologi 

partisipatoris, jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah penelitian 

lapangan (field research). Berdasarkan pada pengertian dari penelitian lapangan (field 

research) adalah penelitian yang harus melibatkan langsung peneliti untuk terjun ke 

lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat dan sekaligus juga mampu melihat 

gambaran yang lebih komperhensif tentang situasi tempat yang ingin di teliti.56 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan proses penelitian yang berk esinambungan sehingga tahapan 

pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus mutlak dilakukan 

setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan penulis 

dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Sebaliknya pada saat 

analisis data, penulis dapat kembali ke lapangan untuk memperoleh tambahan data 

yang perlu dan mengolahnya kembali.57 

 

56J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (Jakarta: 

Grasindo, 2010), h. 9.  

57Bagon Suyanto dkk, Metode Penelitian Sosial (cet. VI; Jakarta: Kencana Prenanda Media 

Group, 2011), h. 172. 
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2. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung 

Palas Utara Desa Pimping dengan objek penelitian suku Dayak Kenyah, dimana suku 

Dayak merupakan salah satu suku yang berada di Kabupaten Bulungan Desa Pimping 

tepatnya di Kalimantan Utara. 

Keinginan penulis mengkaji tentang pakaian adat suku Dayak kenyah yang 

ada di Desa Pimping untuk mendeskripsikan simbol dan motif yang ada pada pakaian 

tersebut, dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut keterkaitan yang dapat 

dipadukan. Pendekatan filosofis difungsikan sebagai pengenalan atau menggali lebih 

dalam lagi mengenai pakaian adat suku Dayak baik dari segi ontologi, epistemologi, 

dan aksiologi. Dengan pendekatan ini kita bisa mengetahui hakekat dari fenomena-

fenomena dalam penelitian, cara memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan 

fenomena, dan juga nilai yang berupa tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. 

B.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti.58 Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yang dianggap dapat membantu untuk mendapatkan 

data-data, adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

58Hadari Nawawi dkk, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1995), h. 66. 
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1. Pendekatan Filosofis 

Pendekatan filosofis yaitu menggali informasi tentang Pakaian Adat Suku 

Dayak Kenyah baik dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 

a. Ontologi, hakekat dari fenomena-fenomena dalam penelitian. 

b. Epistemologi, cara memperoleh pengetahuan berkaitan dengan fenomena-

fenomena dalam penelitian. 

c. Aksiologi, nilai berupa tujuan dan manfaat akan ilmu pengetahuan. Pendekatan 

yang berupaya menemukan kebenaran yang mendasar, menemukan makna, nilai-

nilai, dan hakikat segala sesuatu dengan menggunakan prinsip-prinsip filosofis. 

2. Pendekatan Semiotika 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan sistem tanda. Tanda 

atau simbol-simbol dalam kebudayaan dan masyarakat dilihat sebagai fenomena 

sosial yang memiliki arti dan makna. Pendekatan semiotika ini dimaksudkan untuk 

mengkaji tanda dan makna dalam kebudayaan Dayak terutama tentang pakaian adat 

Suku Dayak Kenyah. Dimana pakaian adat suku Dayak kenyah memiliki banyak 

simbol. 

C.  Sumber Data  

1. Data Primer 

Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang berkualitas, maka 

data-data yang dikumpulkan haruslah berupa data primer dan data sekunder agar 

pengumpulan datanya lengkap. Data primer yang dimaksudkan berupa verbal atau 

kata-kata secara lisan, gerak-gerik dan perilaku subjek penelitian atau data yang 
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dikumpulkan langsung dari informan yang memberikan data langsung kepada 

peneliti.  

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.59 Data primer dapat dipahami sebagai data utama atau data pokok. 

Adapun yang tergolong data primer ialah kepala desa Pimping, ketua adat, wakil 

ketua adat, sesepuh adat, serta pihak-pihak yang dianggap memiliki kapasitas untuk 

memperoleh data penelitian. 

2. Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada 

pengumpul data.60 Data yang secara tidak langsung diperoleh oleh peneliti guna 

mendukung data yang sudah ada sehingga lebih lengkap.61 

Dalam hal ini, data sekunder yang dikumpulkan, berupa dokumen-dokumen, 

foto, film, video, dan benda-benda lain yang dapat menunjang data primer atau data 

yang diproses secara tidak langsung dari sumbernya.62 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode pengumplan data 

sebagai berikut : 

 

 

59Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung :Alfabeta, 2012), h. 137. 

60Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 137. 

61FitriaLestari, "Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Kreativitas terhadap Keberhasilan Usaha 

pada SentraIndustri Rjutan Binong Jati Bandung." Available at Elib.Unikom. ac. id 8 (2013), h. 14-27. 

62Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, h. 21-22.  
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1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia 

seperti terjadi dalam kenyataan.63 Proses observasi dilakukan sebelum penetapan 

judul penelitian hingga pada akhir penelitian ketika data penelitian telah penuh. 

Adapun objek yang akan diobservasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. 

Pada teknik ini, penulis mengumpulkan data dengan melihat atau mengamati 

secara langsung di lokasi penelitian yaitu Desa Pimping, Kabupaten Bulungan, 

Provinsi Kalimantan Utara untuk mendapatkan data-data yang lengkap. Peneliti 

melakukan penelitian mengenai Pakaian adat suku Dayak di Desa Pimping selama 

kurang lebih 7 minggu. Selama berada di lokasi penelitian saya berkesempatan untuk 

berbaur serta berbincang-bincang bersama masyarakat suku Dayak Kenyah yang ada 

di Desa Pimping. Desa tersebut merupakan Desa mayoritas Kristen dan merupakan 

suku Dayak asli dari nenek moyang mereka. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan penelitian dalam bentuk tanya-jawab yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pemahaman manusia mengenai objek 

penelitian yang dikumpulkan.64 Proses wawancara dilakukan sebelum penetapan 

judul penelitian hingga pada akhir penelitian ketika data penelitian telah rangkum. 

Adapun obyek yang akan diobservasi adalah makna filosofis pakaian adat suku 

Dayak Kenyah. 

 

63S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah (Cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 

106. 

64S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, h. 106. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan 

mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan 

penelitian.65 Metode dokumentasi dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan 

untuk menguji relevansi dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi disini 

lebih pada berkas dokumen dan rencana strategis baik dalam bentuk soft file atau 

arsip. 

E.  Instrumen Penelitian 

Umumnya, penelitian kualitatif menggunakan instrumen khas meliputi; 

pedoman observasi, pedoman wawancara, dan format dokumentasi. Pedoman 

observasi ini berisi matriks item-item yang akan diobservasi. Pedoman wawancara 

berisi kumpulan pertanyaan yang disusun untuk memperoleh data penelitian yang 

diperlukan. Format dokumentasi berisi item-item yang hendak diperoleh melalui arsip 

atau dokumen pada lokasi penelitian. 

Instrumen yang dimaksudkan yaitu kamera, telepon genggamm untuk 

recorder, ballpoint, dan buku. Kamera digunakan ketika peneliti melakukan 

observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam 

bentuk foto maupun video. Recorder, digunakan untuk merekam suara ketika 

melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, Sedangkan ballpoint dan 

buku digunakan untuk menulis informasi data yang didapat dari narasumber. 

 

65A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif. (Makassar: Indobis Media 

Centre, 2003), h. 106. 
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Instrumen lain yang dianggap penting oleh peneliti ialah flash disk, yang mana alat 

ini berguna untuk mentransfer soft file jika itu diperlukan. 

F. Tenik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data-data penelitian dikumpulkan melalui observasi secara langsung 

di lapangan, wawancara, dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah dan menganalisis data-data tersebut. Adapun teknik-teknik yang digunakan 

oleh penulis dalam mengolah dan menganalisis data, adalah sebagai berikut: 

1. Interpretasi 

Proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara 

mengenai kenyataan-kenyataan yang ada dalam kehidupan yang begitu kompleks, 

baik berupa fakta, data maupun gejala akan memperhadapkan peneliti dengan 

berbagai aspek kehidupan manusia yang ditelitinya. Baik dari segi perilaku, agama, 

pola pikir dan kebudayaannya..66 

2. Induksi 

Pada tahap ini diadakan generalisasi dan analisis serta pemahaman yang 

ditemukan di dalam kasus-kasus manusia dirumuskan dalam ucapan-ucapan umum.67 

3. Identifikasi 

Setelah menganalisis data-data secara induksi, maka perlu diadakan 

indentifikasi pribadi oleh seorang peneliti.Di mana peneliti mengolah pemahaman-

 

66Anton Bakker dkk, Metodologi  Penelitian  Filsafat (Cet. XVI; Yogyakarta: Kanisius, 

2016), h. 41-42  

67Anton Bakker dkk, Metodologi Penelitian Filsafat, h. 43. 
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pemahaman antara yang khusus dan yang umum.Sehingga hal-hal yang bersifat 

umum dan khusus dapat dipahami dengan baik oleh peneliti.68 

4. Deskripsi 

Tahap akhir yaitu setelah memahami seluruh data-data yang bersifat umum 

dan khusus tersebut, maka peneliti perlu untuk menjelaskan dengan membahasakan 

objek-objek yang diteliti secara deskriptif agar dieroleh pemahaman yang jelas.69 

G.  Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif memerlukan adanya kolaborasi teknik pengujian 

keabsahan data, dalam pengujuan keabsahan data ini, ditempuh langkah-langkah 

berikut ini: 

1. Kredibilitas : dalam hal ini peneliti menjamin kesesuaian antara pandangan 

partisipan. Yakni Cara hidup, system komunikasi, pola pikir, perilaku, dan 

kebiasaan partisipan.70 Untuk mendukung prosedur kredibilitas digunakan 

pula member check, perpanjangan penelitian, diskusi dengan teman sejawat, 

dan mengoptimalkan pengumpulan data mentah. 

2. Transferabilitas : Praktik tranferabilitas setara atau paralel dengan validitas 

eksternal. Artinya, peneliti bertanggung jawab kepada pembaca bahwa 

 

68Anton Bakker dkk, Metodologi Penelitian Filsafat, h. 45. 

69Anton Bakker dkk, Metodologi Penelitian Filsafat, h. 54. 

70Moh. Zamili, "Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset 

Kualitatif." Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 9.2 (2015), h. 288. 



 

 

 

44 
 

kumpulan informasi dalam suatu kasus yang diteliti dapat diterapkan dalam 

kasus yang sama.71 

3. Dependabilitas : yaitu proses penelitian dan peneliti bertanggung jawab 

terhadap kepastian atau keandalan hasil penelitian. Maksud dari keandalan ini 

terkait logika proses penelitian, informasi dan sumber informasi yang dapat 

dilacak, dan informasi-informasi yang dikumpulkan benar-benar 

terdokumentasi.72 

4. Konfirmabilitas : Kriteria konfirmabilitas sama dengan objektivitas; yang 

terkait dengan bagaimana peneliti membangun fakta, memproses data, dan 

meng-interpretasi data. Untuk memperkuat konfirmabilitas maka peneliti 

kualitatif perlu melakukan triangulasi.73 Triangulasi menilai atau mengkaji 

ketercukupan data didasarkan pada penggabungan sumber data atau prosedur 

penggumpulan data yang jamak.74 

 

 

 

 

 

 

 

71Moh. Zamili, "Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif, h. 

291. 

72Moh. Zamili, "Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif, h. 

292. 

73Moh. Zamili, "Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif, h. 

293. 

74Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

372. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Bulungan 

1. Letak Geografis dan Administrasi 

Secara geografis Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di 

bagian utara pulau Kalimantan mempunyai luas 18.010,50 km2  terletak 

antara 1160 04’41’’ sampai dengan 1170 57’56’’ Bujur timur dan 20 09’19’’ 

sampai dengan 30 34’49’’ Lintang Utara. 

 Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara maka Luas Kabupaten 

Bulungan sehubungan dengan terbentuknya Kabupaten Tana Tidung 

berkurang dan hanya menjadi sekitar 13.181,92 km2 . Kabupaten Bulungan 

sebelumnya termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur namun 

sekarang Kabupaten Bulungan merupakan salah satu dari lima 

kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara.  

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Bulungan adalah 

sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  : Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan  

Sebelah Timur  : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan  

Sebelah Selatan  : Kabupaten Berau  
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Sebelah Barat   : Kabupaten Malinau 

Secara administratif, Kabupaten Bulungan terdiri atas sepuluh kecamatan, 

yaitu: Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, Tanjung 

Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor, Sekatak 

dan Bunyu. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Peso dengan luas 

3.142,79 km2 (23,84% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Bulungan). 

Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah  wilayah Kabupaten 

Bulungan). Kecamatan yang memiliki Desa terbanyak adalah Kecamatan Sekatak 

dengan jumlah 22 desa.  

Luasan Wilayah Administrasi Kabupaten Bulungan Dirinci 

Berdasarkan Kecamatan 

No Kecamatan 
Ibukota 

Kecamatan 

Luas Wilayah 

(Km2) 

1 Peso Long Bia 3 142,79 

2 Peso Hilir Long Tungu 1 639,71 

3 Tanjung Palas Barat Loang Beluah 1 064,51 

4 Tanjung Palas Gunung Putih 1 755,74 

5 Tanjung Selor Tanjung Selor Hilir 677,77 

6 Tanjung Palas Timur Tanah Kuning 1 277,81 

7 Tanjung Palas Tengah Salim Batu 624,955 

8 Tanjung Palas Utara Karang Agung 806,34 

9 Sekatak Sekatak Buji 1 993,98 
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10 Bunyu Bunyu Barat 198,32 

Jumlah  13 181,92 

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2019 

Wilayah Kabupaten Bulungan mencakup wilayah daratan Pulau 

Kalimantan dan beberapa pulau di Laut Sulawesi. Pulau yang terluas adalah 

Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang 

terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km, termasuk yang berada di wilayah 

Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung). Sedangkan gunung yang 

tertinggi di daerah ini adalah Gunung Kundas yang berada di Kecamatan 

Peso dengan ketinggian mencapai 1.670 mdpl. 

2. Kondisi Fisik 

Secara umum wilayah yang termasuk kabupaten bulungan adalah 

beriklim sedang, dengan rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2014 berkisar 

antara 21,3oC – 36,4 oC. Sedangkan curah hujan selama tahun 2014 di 

Kabupaten Bulungan pada umumnya dan Tanjung Selor pada khususnya 

berkisar antara 0 sampai dengan 101,2 mm/bulan. Kelembaban udara 

Kabupaten Bulungan tercatat relatif tinggi berkisar antara 44 persen sampai 

dengan 100 persen dengan rata-rata selama tahun 2014 adalah 84 persen 

Berdasarkan data iklim yang disajikan berasal dari Stasiun 

Meteorologi Tanjung Selor. Pada umumnya suhu udara di suatu tempat 

antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan 

laut dan jaraknya dari pantai. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di 
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Stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2010 Kabupaten Bulungan 

pada umumnya, dan Tanjung Selor mengalami musim hujan sepanjang tahun, 

Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2011 dengan curah hujan 2.729,4 

mm/tahun atau 21 hari hujan/bulan. Untuk penyinaran matahari rata‐rata 49 

persen/bulan. Secara umum Kabupaten Bulungan beriklim sedang, dengan 

rata rata suhu udara sepanjang tahun 2010 berkisar antara 21,4 0C – 36 0C . 

Sedangkan curah hujan selama tahun 2010 di Kabupaten Bulungan pada 40 

umumnya dan Tanjung Selor pada khususnya berkisar antara 67.8 sampai 

dengan 395 mm/bulan. Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten 

Bulungan Kabupaten Bulungan terbagi atas 10 kecamatan, dengan, 

kecamatan terluas yaitu Kecamatan Peso dengan luas 3.142,79 Km2 atau 

23,84 % dari luas Kabupaten Bulungan secara keseluruhan. Sedangkan 

kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Bunyu dengan luas 

198,32 Km2 atau sekitar 1,50 % dari luas Kabupaten Bulungan. Dilihat dari 

jumlah Desa /kelurahan yang ada, Kecamatan Sekatak memiliki jumlah Desa 

terbanyak yaitu sebanyak 22 Desa, sedangkan kecamatan yang memiliki 

jumlah Desa paling sedikit adalah Kecamatan Bunyu dan Tanjung Palas 

Tengah sebanyak 2 Desa.  

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Pimping 

1. Letak Geografis dan Administrasi 
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Desa Pimping merupakan salah satu dari 6 Desa di wilayah 

Kecamatan Tanjung Palas Utara  dengan Luas wilayah desa Pimping adalah 

60.000 Ha dimana 75% berupa daratan yang berfotografi berbukit-bukit, dan 

25% rawa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk persawahan. Iklim 

desa Pimping sebagai desa-desa lain di wilayah Indonesai mempunyai iklim 

kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap 

pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pimping Kecamatan 

Tanjung Palas Utara. 

Desa Pimping terletak di dalam wilayah Kecamatan Tanjung Palas 

Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan 

dengan: 

Sebelah Utara   : Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara 

Sebelah Timur  : Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Timur 

Sebelah selatan  : Pejalin Kecamatan Tanjung Palas. 

Sebelah Barat   : Long Tungu Kecamatan Tanjung Palas Barat.   

Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanjung Palas 

Utara 

No Desa/Kelurahan Luas (km2) Persentase (%) 

1 Pimping 307.99 38.20 

2 Kelubir 99.67 12.36 

3 Karang Agung 99.67 12.36 

4 Panca Agung 99.67 12.36 



 

 

 

50 
 

5 Ruhui Rahayu 99.67 12.36 

6 Ardi Mulyo 99.67  12.36 

Tanjung Palas Utara 806.34 100,00 

    Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2019 
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Peta Lokasi Penelitian Desa Pimping 



 

 

 

52 
 

 

 



 

 

 

53 
 

2. Kondisi Fisik 

Desa Pimping adalah satu dari enam desa yang terletak di Kecamatan 

Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang 

mana pada masa awal kemedekaan, Kabupaten Bulungan merupakan wilayah 

yang memiliki hak pemerintahan sendiri atau sepadan dengan istilah 

zelfbestuur pada masa kolonial Belanda. 

Tanjung Palas Sepuluh tahun pasca kemerdekaan, Kesultanan 

Bulungan ditetapkan menjadi wilayah Zelfbestuur (swapraja) kemudian 

menjadi Daerah Istimewa Bulungan. 

Kecamatan Tanjung Palas Utara memiliki desa yang bernama desa 

Pimping dimana desa tersebut merupakan desa tempat peneliti meneliti, 

mengenai suku Dayak Kenyah. Desa Pimping merupakan satu dari enam desa 

yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan 

Provinsi Kalimantan Utara, nama desa ini menurut beberapa tokoh 

masyarakat setempat awalnya adalah berasal dari nama buah yang dikenal 

dengan nama Kumpia oleh masyarakat Kayan Uma Apan pada waktu itu. 

Buah tersebut hidup dan tumbuh subur disepanjang tepi sungai ex 

peladangan. Pada waktu tersebut belum adanya kepala desa yang memimpin 

daerah tersebut, masyarakat hanya mengenal ketua adat/kepala suku/tua-tua 

adat yang memimpin daerah tersebut yang pertama adalah UKU YOB, 

wilayah kepemimpinan daerah hulu (Cikal bakal desa Pimping) dan wilayah 

hilir (Cikal Bakal Desa Pejalin) dengan batas wilayah sungai urang menuju 
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gunung kuwai, pertemuan dengan sungai Pimping menuju gunung lapan-

lapan bertemu dengan hulu sungai Pimping menuju gunung lapan-lapan 

bertemu dengan hulu sungai keloid mendekati gunung rego turun menuju 

sungai mentadau kemudian menyusuri kaki gunung rego melalui sungai 

melutok selanjutnya menuju kuala sungai sepatung dan berakhr di sungai 

ancam sebelah kanan (pertemuan hulu sungai sangkulami dan hulu sungai 

Kelubir, hulu sungai resak kemudian pematang gunung bentiang terakhir 

turun dan melintas rawa menuju kuala sungai urang). Dengan adanya 

perkembangan masyarakat lambat laun nama buah tersebut menjadi nama 

sebuah desa yang sekarang dikenal dengan nama Pimping.75 

Desa Pimping sendiri memiliki ciri khas tersendiri yaitu Pukul Gong, 

dimana Pukul Gong juga biasanya dilaksankan pada Acara Adat, 

Penyambutan Tamu Dari desa lain, Pemerintah, dan Kematian. 

Pemimpin/kepala desa yang pertama adalah uku bajol (1917-1930) pusat 

pemerintah pertama kali di Tana Lapang Hilir. Setelag itu dilanjutkan oleh 

uku wan (1931-1944) dalam masa kepemimpinan uku aguk (1945-1961) 

pusat pemerintahan dipindahkan ke kumpia yang dikenal sekarang dengan 

nama desa Pimping.76 

 

75Arsip Desa “Dokumentasi” Jln. Jenderal Sudirman Tanjung Palas Utara Kabupaten 

Bulungan Kalimantan Utara, 26 Juni 2020. 

76Arsip Desa “Dokumentasi” Jln. Jenderal Sudirman Tanjung Palas Utara Kabupaten 

Bulungan Kalimantan Utara, 26 Juni 2020. 
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Jumlah penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Tanjung Palas Utara 

berjumlah 8.418 jiwa, dengan 2.151 KK, meliputi 4.495 jiwa laki-laki dan perempuan 

3.923 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 10.44 jiwa/km dan tingkat rata-rata 

penduduk/keluarga 3.91 jiwa.77  

Suku asli Desa Pimping adalah suku Uma Apan penduduk Desa Pimping 

berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya 

yang paling dominan adalah suku Uma Long yang berasal dari Desa Long Saan. 

Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan local 

yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Pimping dan hal 

tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar 

kelompok masyarakat. 

 

77Arsip Desa “Dokumentasi” Jln. Jenderal Sudirman Tanjung Palas Utara Kabupaten 

Bulungan Kalimantan Utara, 26 Juni 2020. 
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C. Ciri khas Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah di Desa Pimping Kabupaten 

Bulungan 

1. Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah 

Pada bagian ini akan dibahas produk pakaian suku Dayak Kenyah yang 

meliputi jenis-jenis pakaian adat, warna-warni, perhiasan, dan produk senjata khas 

suku Kenyah yang dianggap sepaket dengan pakaian adat mereka. Adapun uraian 

penjelasannya dapat yaitu sebagai berikut :  

a.  Jenis-jenis Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah. 

Pakaian merupakan kebutuhan hidup sehari-hari selain memiliki peran 

fungsional juga memiliki suatu keistimewaan baik dari bahan yang digunakan 

maupun dari segi motif yang diterapkan, bukan hanya itu pakaian adat suku dayak 

kenyah juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai penentu status sosisal seseorang, maka 

pakaian bagi suku dayak kenyah menjadi tolak ukur status seseorang melalui motif 

pakaian yang mereka gunakan pada saat acara-acara adat atau hari besar. 

Pakaian adat suku Dayak Kenyah dibedakan menjadi dua produk berdasarkan 

jenis kelamin, yakni pakaian adat khusus laki-laki dan pakaian adat khusus 

perempuan. Klasifikasi pakaian adat suku Dayak Kenyah ditinjau dari perbedaan 

jenis kelamin masyarakat Dayak dimaksudkan untuk membedakan peran serta 

karakter antara laki-laki dan perempuan masyarakat Dayak Kenyah.78 Hal ini juga 

merupakan penyesuaian dekorasi motif pakaian dengan sifat dasar yang dimiliki laki-

 

78Arsip Desa “Dokumentasi” Jln. Jenderal Sudirman Tanjung Palas Utara Kabupaten 

Bulungan Kalimantan Utara, 26 Juni 2020. 
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laki dan perempuan sebagaimana sifat dasar feminim (kewanitaan) perempuan yang 

cenderung lembut, sabar, dan ulet. Demikian pula sifat dasar laki-laki, yakni 

maskulin. Dengan demikian motif pakaian desain pakaian keduanya juga berbeda 

meskipun perbedaan keduanya tidak begitu signifikan. 

Hal ini dijelaskan oleh Johanes selaku ketua komunitas adat Dayak Kenyah 

Desa Pimping. 

Jadi pakaian adat suku Dayak Kenyah itu dua macam yaitu ta’a dan sapei 
sapaq. Ada perbedaan dari keduanya, namun tidak begitu banyak. Ta’a adalah 
pakaian untuk perempuan yang dibuat dari kain beludru dengan warna hitam 
sebagai warna dasar. Ta’a ini berbentuk rompi (lengan pendek) dilengkapi 
rok, terdapat hiasan manik-manik agar terlihat indah. Sedangkan untuk laki-
laki disebut sapei sapaq yang didesain sesuai karakter laki-laki. Dulu, celana 
untuk sapei sapaq ini dibuat seperti selendang kemudian dililit sehingga 
menyerupai celana dalam. Berbeda dengan saat ini, yang mana bawahan untuk 
sapei sapaq didesain menyerupai celana pendek atas pertimbangan agar lebih 
terlihat elegan.79 

Adapun macam-macam jenis pakaian adat suku dayak kenyah dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

 

No Jenis pakaian Adat Arti Pengguna  

1 Taleng Pakaian Adat Kulit pohon Pria dan wanita 

2 Ta’a Kalong Aga Pakaian Adat Motif Akar Menengah Bawah 

3 Ta’aKalong Pakaian Adat Motif Paren (Bangsawan) 

 

79Johanes, Ketua Komunitas Adat Suku Dayak Kenyah”Wawancara” Desa Pimping Tanjung 

Palas Utara, Jumat 26 Juni 2020. 
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Haramaung Harimau 

4 Ta’a Kalong Tembun Pakaian Adat Motuf Naga Paren (Bangsawan) 

5 Ta’a Kalong 

Temegang 

Pakaian Adat motif 

Burung Enggan 

Paren (Bangsawan) 

6 Sapai Abet Pakaian Adat Untuk Laki-

laki 

Pria 

Dapat dipahami bahwa perbedaan-perbedaan pakaian adat suku Dayak 

Kenyah berdasarkan jenis kelamin merupakan upaya menyesuaikan sifat dasar laki-

laki dan perempuan itu sendiri. Upaya ini dilakukan supaya masyarakat suku Dayak 

Kenyah dapat menyatu dengan pakaian yang dikenakannya, juga merupakan bentuk 

evaluasi terhadap pakaian adat tersebut sehingga terlihat indah. 

Sapai Abet merupakan pakaian adat suku Dayak Kenyah yang digunakan oleh 

pria pada umumnya pakaian ini hampir sama dengan motif pakaian adat kaum 

perempuan. Pakaian adat ini juga terbagi dua jenis pakaian, namun memiliki satu 

nama yaitu sapai abet, pembedaan antara pakaian adat ini hanya ada pada jenis kain 

yang digunakan. 

Sapai Abet yang terbuat dari kulit pohon dan bawahannya terbuat dari kain 

hitam lalu diberi motif. Dalam pakaian tersebut terdapat warna putih yang memiliki 

makna kesucian, dan merah kegembiraan dan keberanian. Pakaian adat ini juga 

terdapat motif seperti wajah seorang wanita, mereka mempercayai bahwa motif 

tersebut merupakan kekuatan seorang pria Dayak terdapat pada wanita. 
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Sapai Abet yang dikenakan oleh kaum laki-laki pada umumnya hampir sama 

dengan motifnya dengan kaum perempuan, pada pakaian adat ini motifnya adalah 

seekor naga sapei ini  dibuat dalam bentuk rompi dan bawahannya adalah cawat yang 

disebut kaboq. Motif pada pakaian adat ini terdapat motif burung Enggang  yang 

divariasikan dengan motif akar-akaran, motif tersebut memiliki filosofi bahwa 

pakaian adat tersebut memiliki kekuatan bagi pria hadir dari nenek moyang mereka  

yaitu burung Enggang yang mereka anggap burung tersebut adalah jelmaan dari 

nenek moyang suku Dayak. 

Untuk bagian bawah pakaian adat ini sendiri, dibuat dari kain hitam  yang 

disebut kaboq berarti biawak. Untuk bawahan ini sendiri, memiliki arti bahwa 

masyarakat  suku Dayak Kenyah tidak hanya berburu atau mata pencaharian mereka 

hanya di darat melainkan mereka juga berburu di sungai, karena kaboq atau biawak 

bisa hidup di sungai dan darat. Untuk menambah keindahan pada bawahan pakaian 

adat tersebut ditambah dengan ukiran-ukiran berbentuk naga yang apabila diartikan 

kesatriaan masyarakat suku Dayak Kenyah untuk kaum pria motif-motif juga menjadi 

simbol pembeda dalam status sosial masyarakat suku Dayak Kenyah, namun 

perbedaan tersebut tidak menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat suku Dayak 

Kenyah, motif dalam pakaian adat suku Dayak tidak hanya diukir namun juga 

dibentuk dan diukir dengan beragam bentuk diantarnya bentuk akar yang saling 

mengait satu sama lain. Makna dari motif akar yang saling mengait satu sama lain ini, 

menandakan kekerabatan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain maupun dengan 

suku Dayak lainnya. 

b.  Bahan Pakaian Adat Suku Kenyah 
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Tampak jelas bahwa pakaian adalah satu kebutuhan manusia yang mutlak 

dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan kata lain, pakaian adalah 

kebutuhan pokok tersendiri yang tidak kurang pentingnya dengan kebutuhan pokok 

lainnya. Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok melalui pakaian tersebut 

adalah menimbulkan kebudayaan pakaian yang beragam corak. 

Salah satu yang sarat dengan pakaian itu adalah penggunaan bahan yang tepat 

sehingga tampak cocok. Penggunn bahan juga memanfaatkan teknik pewarnaan. Bagi 

suku Dayak Kenyah, warna seringkali mengandung makna yang dalam, maka 

bukanlah suatu hal yang baru apabila warna bahkan menjadi simbol kebudayaan, 

organisasi, atau bahkan lambang bendera. 

Pakaian adat suku Dayak juga memiliki bermacam-macam warna yang 

terdapat di dalam pakaian adat, warna yang di artikan sebagai unsur yang tampak atau 

unsur visual yang dapat membedakan sebuah bentuk dari sekelilingnya. Dengan 

warna  yang kolaboratif serasi akan menghasilkan produk yang memuaskan. 

Setelah dilakukan observasi terhadap pakaian adat suku Dayak Kenyah, 

ditemukan varian warna khas pada motifnya meliputi; warna merah, hitam, putih, 

kuning, dan hijau.80 Hasil observasi ini kemudian didukung oleh hasil dokumentasi 

yang peneliti temukan pada arsip Desa Pimping sebagai berikut: 

Varian warna pada motif Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah 

No Warna  Arti 

 

80Motif Pakaian Adat Suku Daya Kenyah “Observasi” Desa Pimping Tanjung Palas 

Kabupaten Bulungan, 26 Juni 2020. 
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1 Bala Merah 

2 Saleng Hitam 

3 Huti Putih 

4 Memic Kuning 

5 Beleng Hijau 

Pada zaman dahulu masyarakat suku Dayak Kenyah menggunakan hasil alam 

untuk membuat warna atau corak secara alami sebagaimana mereka menggunakan 

buah jerenang yang tumbuh di dalam hutan untuk menghasilkan warna bala atau 

merah. Selain buah jerenang masyarakat suku Dayak Kenyah juga menggunakan 

bahan lain yaitu daun sirih yang dicampurkan dengan kapur, kapur tersebut terbuat 

dari cangkang siput yang diolah dengan cara dibakar agar menghasilkan kapur 

dengan Alami. 

Pemilihan warna Saleng atau hitam masyarakat suku Dayak Kenyah sendiri 

memilih arang atau tanah hitam. Dalam pembuatan warna saleng atau hitam 

Masyarakat suku Dayak Kenyah mengelolah benda yang akan diwarnai, terlebih 

dahulu disimpan dalam wadah lalu diisi dengan Arang atau tanah hitam kemudian 

dipermentasi, beberapa hari kemudian dijemur. Masyarakat suku Dayak Kenyah 

membuat warna saleng atau hijau dari dauh sirih atau daun pandan. Dalam pembuatan 
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warna saleng atau hijau masyarakat suku Dayak Kenyah sendiri menghaluskan daun 

sirih atau daun pandan, lalu diberi air dan didiamkan dalam wadah semalaman. 

Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu narasumber yang bernama bapak 

Alan sebagai berikut: 

Memang benar, suku Dayak terdahulu menggunakan hasil alam untuk 
menghasilkan warna-warna yang dipakai pada motif atau corak pakaian adat. 
Suku Dayak Kenyah juga sangat mempercayai bahwa warna-warna alami 
yang di hasilkan oleh alam merupakan simbol kehidupan bagi mereka.81 

Suku Dayak juga terkenal dengan budayanya yang unik dan menarik, selain 

dengan budaya mereka menjaga tradisi dan adat pakaian mereka, mereka juga sampai 

sekarang masih menjaga keindahan aksesoris mereka sebagai salah satu ciri khas 

perhiasan suku Dayak Kenyah. Pada saat suku Dayak Kenyah belum mengenal kain, 

mereka membuat aksesoris dengan cara menyambung batu-batu kecil menjadi 

perhiasan mereka. 

c.  Perlengkapan Aksesoris Pakaian Adat Suku Kenyah 

Masyarakat suku Dayak Kenyah juga biasanya menggunakan perhiasan adat 

dalam kegiatan sehari-hari menjelang kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut 

mereka mengenakan Perhiasan adat sebelum kegiatan adat berlangsung menandakan 

bahwa suku Dayak Kenyah menyambut kegiatan tersebut dengan penuh kegembiraan 

sebelum acara berlangsung. Adapun jenis-jenis Perhiasan Adat Suku Dayak Kenyah 

sebagai berikut: 

Perlengkapan Aksesoris Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah  

No Nama Arti 

 

81 Alan Bilun ( 46 tahun ) Kepala desa Pimping, Wawancara di Desa Pimping, 20 Juni 2019. 
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1 Tope Bole Topi Hiasan Bulu 

2 Tope Kelo’ong Topi Bulat 

3 Tope  Topi  

4 Tope Ra’a Topi rotan 

5 Belo’ong  Anting  

6 Oleng sabe Kalung buah  

7 Oleng  Kalung  

8 Sabakui  Rompi  

9 Saleng  Perhiasan Lengan Tangan 

10 Oeng  Lonceng Kecil 

11 Beleng  Pendeng  

12 Leku Gelang  

13 Kelempit  Perisai  
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14 Bazeng bule Mandau  

15 Krib  Bulu enggang 

D. Makna Filosofis Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah  

Dayak kenyah merupakan satu di antara ragam suku yang terdapat di 

nusantara Indonesia. Suku ini memiliki budaya yang khas, salah satu hal unik itu 

ialah produk ekstrinsik pada kultur masyarakat Dayak. Produk ekstrinsik yang 

dimaksud ialah bagian terluar dari sebuah kebudayaan yang dapat dilihat dengan 

mata, yakni pakaian adat mereka. Pakaian adat suku Dayak Kenyah mencerminkan 

identitas mereka, bahwa pakaian-pakaian tersebut mengandung makna yang sarat 

dengan prinsip-prinsip masyarakat Dayak. 

Suku Dayak Kenyah yang menyebar di Provinsi Kalimantan pun memiliki 

perbedaaan pakaian adat berdasarkan daerah dalam rumpun Kalimantan. Dengan 

demikian jenis pakaian adat dan nilai filosofinyapun akan berbeda-beda, selain itu, 

unsur dasar motif pada pakaian adat suku Dayak Kenyah menggunakan warna kuning 

terang dengan dasar kain hitam serta penggambaran motif yang didominasikan oleh 

gaya organis serta berukuran lumayan besar menjadi salah satu indikator umum yang 

menunjukkan bahwa motif tersebut merupakan motif pakaian adat suku Dayak 

Kenyah. 

Pada sub-bab ini akan diuraikan makna filosofis yang ada pada pakaian adat 

suku Dayak Kenyah yaitu sebagai berikut : 
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1. Klasifikasi Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah Berdasarkan Gender 

Suku Dayak Kenyah memiliki busana tradisional tersendiri yang disebut sapei 

Sapaq untuk kaum laki-laki dan ta’a untuk kaum perempuan. Pakaian ta’a sendiri dari 

ikat kepala yang disebut dengan Da’a yang terbuat dari daun pandan pada umumnya 

banyak digunakan para orang tua, baju atasannya disebut dengan sapei inoq serta 

bawahan busananya berupa rok  yang dikenal dengan Ta’a. busana sapei sapaq untuk 

kaum laki-laki tidak jauh berbeda dengan busana Ta’a, perbedaannya hanya pad 

pakaian atas saja yang dibuat berbentuk rompi ditambah dengan paduan busana 

bawahan berupa cawat yang diberi nama abet kaboq yaitu semacam celana pendek 

ketat, sedangkan aksesorisnya ditambahkan dengan Mandau yang diikat dipinggang. 

Nilai filosofis yang dapat ditangkap dari pakaian adat suku Dayak Kenyah 

yaitu lifestyle masyarakat masih kental pada budaya mereka dengan menjunjung 

nilai-nilai estetik dengan kekhasan fashion sebagai bukti bahwa umumnya manusia 

menilai orang lain berdasarkan apa yang dilihatnya, untuk itu, kiat-kiat yang 

dilakukan sebelum dinilai oleh orang lain adalah dengan mengarahkan mereka pada 

penafsiran yang positif, tentunya dengan memulai dari perbaikan pada diri sendiri 

serta hal-hal yang identik dengan diri. Tak terkecuali dalam hal ini yakni tentang 

pakaian sebagai produk eksplisit kebudayaan yang dapat diinderai oleh mata 

telanjang. 
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2. Tinjauan Filosofis Motif Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah 

Motif pakaian adat memiliki identitas kultural yang tidak bisa dilepaskan 

begitu saja dari masyarakat suku Dayak Kenyah. Pakaian pada zaman pra sejarah  

dahulu sejatinya digunakan untuk melindungi tubuh dan memberikan rasa nyaman 

kepada penggunanya, mulai beralih pada tahap dimana pakaian menjadi lambang dari 

nilai filosofis dan nilai estetis kehidupan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Motif 

dalam pakaian adat suku Dayak Kenyah juga dikenal dengan perwujudan  yang 

begitu kuat dengan unsur dekoratif yang meriah dengan penekanan warna yang 

terlihat kontraks jika dibandingkan dengan beberapa motif rumpun suku dayak 

lainnya. 

Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu narasumber yang bernama bapak 

Alan sebagai berikut: 

Suku Dayak memiliki baju adat masing-masing, setiap baju adat memiliki 

motif yang bernilaikan makna filosofi tersendiri. Setiap baju adat berbeda 

motif dan berbeda nilai filosofi juga.82 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keanekaragaman kultur 

yang berada dalam rahim pulau Kalimantan merupakan isyarat akan beraneka pula 

nilai-nilai yang ada di dalamnya, tak terkecuali pada motif atau corak pakaian suku-

suku Dayak pada umumnya. 

 

82 Alan Bilun ( 46 tahun ) Kepala desa Pimping, Wawancara di Desa Pimping, 20 Juni 2019 
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Untuk lebih jauh membahas motif pakaian adat suku Dayak kenyah Desa 

Pimping Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada klasifikasi 

pembahasan berikut ini :  

 

a.  Motif Tumbuhan 

Pakaian sebagai alat komunikasi budaya suku Dayak hingga saat ini masih 

terus mengalami perkembangan dan sedikit demi sedikit mengalami pergeseran 

makna budaya. Dikarenakan arus modernisasi yang sangat kuat masuk distruktur 

tatanan budaya suku Dayak. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh salah satu narasumber atas 

nama Johanes sebagaimana berikut ini: 

Cara berpakaian Dayak zaman dahulu itu selalu memakai kancut yang terbuat 
dari kulit kayu, dimana para laki-laki suku Dayak menggunakan model kancut 
yang dililit kepinggang yang bagian depan bawah perut dipanjangkan sedkit 
hingga menutupi kemaluan dan perempuan dengan model rok dari kulit kayu 
hanya saja mereka tidak menggunakan baju hanya memakai rok atau celana 
yang terbuat dari kulit kayu. Zaman dahulu itu sangat susah kain makanya 
mereka memfungsikan kulit kayu sebagai pakaian mereka waktu itu. Berbeda 
dengan zaman modern yang terjadi saat ini, orang-orang Dayak sudah sangat 
berbeda dengan Dayak dahulu. Sekarang orang Dayak sudah menggunakan 
pakaian yang layak dari kain tidak seperti dahulu yang menggunakan kulit 
kayu83 

 

Hasil wawancara di atas senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Lae 

selaku sesepuh suku Dayak Kenyah, bahwa : 

Adapun masyarakat suku Dayak zaman dahulu menggunakan pakaian dari 
kulit kayu dikarenakan masyarakat suku Dayak sangat mengantungkan 
hidupnya pada alam baik itu bahan pokok seperti makanan, tempat tinggal dan 
juga pakaian. Masyarakat suku Dayak memanfaatkan apa yang ada disekitar 
mereka untuk dipergunakan dengan baik. Pada saat itu juga memang sangat 

 

83Johanes (67 tahun), Ketua Komunitas Adat Dayak Kenyah, Wawancara, Pimping, 26 Juni 

2019. 
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sulit ditemukan kain yang dijadikan sebagai pakaian, maka dari itu mereka 
hanya meggunakan “kancut” atau biasa dibilang pakaian dari kulit kayu84 

Hasil wawancara di atas didukung oleh hasil observasi peneliti yang mana 

pakaian khas suku Dayak Kenyah mulanya diolah dari bahan kulit kayu sebagai 

kreatifitas suku Dayak Kenyah dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan alam 

kala itu. Untuk lebih jelas, motif kulit kayu ini dapat dilihat gambar pada halaman 

berikutnya. 

Perubahan yang terjadi pada pakaian suku Dayak zaman dahulu sampai 

zaman modern saat ini sangat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang 

dahulunya hanya menggunakan kulit kayu sebagai penutup badan mereka yang 

dikarena zaman dahulu sangat susah ditemukan kain pada masa mereka, apalagi 

mereka tinggal didalam hutan yang dimana hanya memanfaatkan alam disekitar 

mereka. Model busananya juga sangatlah sederhana dan semata fungsional. Bajunya 

berupa rompi tanpa hiasan apapun. Celananya adalah cawat berbentuk persegi 

panjang. Busana yang berwarna coklat muda, warna asli kulit kayu tidak diberi 

hiasan, tidak pula diwarnai sehingga sangatlah alamiah. 

Seiring berkembangnya waktu dan berbaurnya berbagai budaya, 

perkembangan estetika kehidupan masyarakat Dayak mulai bergeser. Mereka yang 

awalnya menggunakan pakaian dari kulit kayu kini mulai beralih menggunakan 

pakaian dari kain. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, pakaian khas 

suku Dayak itu mulai ditinggalkan. Masyarakat suku Dayak hampir semuanya 

beralih kepakaian modern, kecuali sebagian dari mereka yang menetap di daerah 

 

84Lae (93 tahun), Sesepuh Suku Dayak Kenyah, Wawancara, Pimping, 27 Juni 2019. 
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pedalaman. Mulai hilangnya pengguna pakaian khas Dayak membuat perajinnya pun 

semakin berkurang. Bahkan hampir dikatakan telah langka. 

1. Pakaian Adat kulit Kayu (Taleng) 

Pakaian adat suku Dayak Kenyah yang umum diketahui oleh 

masyarakat Indoonesia ialah pakaian adat dengan beludru 

sebagai bahan dasarnya. Berbeda dengan zaman dahulu, pakaian 

adat suku Dayak Kenyah dikenal sebagai pakaian yang diolah dari bahan kulit kayu 

atau dinamakan Taleng. 

Taleng merupakan pakaian adat suku dayak kenyah yang terbuat dari kulit 

kayu jemin jekau, yang digunakan oleh kaum pria dan wanita. Masyarakat suku 

Dayak Kenyah memanfaatkan kulit pohon sebagai penutup badan mereka pada jaman 

dahulu dengan cara mengolah kulit pohon menjadi seperti pakaian.85 

Hal ini juga di ungkapkan oleh salah satu Narasumber yang bernama Bapak 

Stepanus Selaku Wakil Kepala Adat sebagai berikut : 

Pada waktu nenek moyang kita dahulu belum ada yang namanya kain untuk 
mereka gunakan sebagai pakaian, makanya mereka menggolah kulit pohon 
menjadi bentuk pakaian agar bisa digunakan untuk menutup badan mereka.86 

Namun setelah kain mulai masuk ke masyarakat suku Dayak Kenyah mereka 

mengolah kain tersebut menjadi pakaian dan mengukir motif-motif di atas kain. 

Dalam masyarakat suku  Dayak Kenyah pakaian adat dari kulit pohon kayu mereka 

menyimpan sebagai pakaian adat, yang bisa digunakan oleh siapa saja tanpa 

terkecuali. 

 

85Motif Pakaian Adat Suku Daya Kenyah “Observasi” Desa Pimping Tanjung Palas 

Kabupaten Bulungan, 26 Juni 2020. 

86Stepanus ( 53 tahun ) Wakil Kepala Adat, Wawancara di Desa Pimping, 19 Juni 2019 
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Selanjutnya, Johanes selaku ketua komunitas adat Dayak Kenyah Desa 

Pimping menambahkan bahwa : 

Pakaian adat suku Dayak Kenyah yang terbuat dari kulit pohon kayu ini 
sendiri memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat suku Dayak Kenyah yang 
mereka mempercayai bahwa warna coklat yang dihasilkan oleh kulit kayu 
tersebut melambangkan bahwa asal kehidupan seorang manusia diciptakan 
dari tanah dan akan kembali pula ke dalam tanah.87 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa nilai-nilai 

filosofis yang terkandung dalam pakaian adat dari bahan kulit kayu (taleng) ini lebih 

pada kesadaran tentang kedudukan manusia sebagai makhluk yakni kesadaran akan 

asal muasal mereka, dari mana dan akan kemana?. Kesadaran ini nantinya akan 

mengarah pada sifat merendah meniru sifat tanah. 

2. Pakaian Adat motif akar (Ta’a Kalong Aga) 

Motif tumbuhan lainnya yang menjadi ciri khas pakaian adat suku 

Dayak Kenyah ialah pakaian yang bermotif akar atau dikenal ta’a 

kalong. Secara ilmiah, akar merupakan bagian penting yang 

menopang bagian pohon lainnya, pun dapat dikatakan bahwa akar 

merupakan anatomi terkuat dari sebuah pohon. Simbol akar ini kemudian dicermati 

masyarakat suku Dayak Kenyah sebagai simbol yang memiliki nilai-nilai 

kesederhanaan. 

Ta’a kalong aga merupakan pakaian adat suku Dayak Kenyah yang motifnya 

berbentuk akar, dimana motif akar tersebut menjadi simbol kesederhanaan dalam 

kehidupan masyarakat suku Dayak Kenyah. Hal ini juga di ungkapkan oleh Stepanus 

selaku wakil kepala adat suku Dayak Kenyah bahwa : 

 

87Johanes, Ketua Komunitas Adat Suku Dayak Kenyah”Wawancara” Desa Pimping Tanjung 

Palas Utara, Jumat 26 Juni 2020. 
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Suku Dayak Kenyah mengambil akar sebagai simbol kesederhanaan karena 
dimana akar itu sendiri saling mengait satu sama lain sehingga adanya 
perbedaan di antara mereka tidak membuat mereka terpecah akan adanya 
kelas sosial.88 

Ta’a kalong Aga sendiri menunjukkan bahwa kesederhanaan seorang 

masyarakat suku Dayak Kenyah  yang memanfaatkan alam sebagai kehidupan sehari-

hari. Jadi apabila dalam acara adat maupun acara lainnya terlihat masyarakat suku 

Dayak Kenyah menggenakan pakaian adat yang bermotif akar tersebut menandakan 

bahwa orang itu berasal dari kalangan masyarakat kelas sosial menengah bawah. 

Sama halnya yang dikemukakan oleh bapak stepanus bahwa akar menandakan setiap 

kalangan saling mengait satu sama lain memiliki nilai filosofi sendiri bagi masyarakat 

suku Dayak Kenyah yang tidak membuat mereka terpecah dengan adanya kelas sosial 

selain itu ikatan kekeluargaan mereka juga tetap terjaga. 

 

b. Motif Burung Enggang (Kalong Temenggang) 

Enggang (buceros/tanduk sapi) merupakan jenis burung yang 

memiliki patuk besar dan panjang dengan paruh berbentuk 

menyerupai tanduk. Enggang memiliki warna hitam yang 

mendominasi di segala tubuhnya. Suku Dayak Kenyah 

menjadikan burung Enggang sebagai salah satu simbol ritual kebudayaan mereka 

dengan keyakinan atas kesakralan jenis burung yang satu ini.  

Penjelasan terkait Burung Enggang lebih lanjut dijelaskan oleh Lae selaku 

sesepuh suku Dayak Kenyah Desa Pimping. 

 

88Stepanus ( 53 tahun ) Wakil Kepala Adat, Wawancara di Desa Pimping, 19 Juni 2019 
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Burung Enggang ini sangat dihormati khususnya di mata suku Dayak Kenyah, 
upaya pelestarian tersebut yaitu dengan melakukan pelestarian. Adapun bulu 
Enggang yang terdapat pada topi pakaian adat Suku Kenyah itu bukanlah hasil 
dari perburuan liar melainkan bulu Enggang yang gugur atau diambil dari 
Burung Enggang yang telah mati.89 

Motif burung Enggang merupakan pakaian adat suku Dayak Kenyah yang 

bermotif burung Enggang yang menjadi simbol penguasa alam. Masyarakat suku 

Dayak Kenyah sendiri mempercayai burung enggang sebagai penguasa alam di 

karenakan sifat-sifat unik dan cara hidup yang dibawa oleh burung Enggang. 

Hal ini juga diungkapkan oleh Stepanus selaku wakil kepala adat Desa 

Pimping Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. 

Suku Dayak Kenyah menganggap bahwa burung Enggang itu merupakan 
jelmaan nenek moyang yang mereka sebut sebagai panglima, karna burung 
Enggang pada saat itu hanya muncul pada saat penting saja misalnya pada 
waktu perang saja.90 

Hasil wawancara dengan Stepanus di atas ditambahkan oleh Johanes selaku 

ketua komunitas adat suku Dayak Kenyah bahwa : 

Kami menyimbolkan burung Enggang sebagai salah satu bagian yang 
melambangkan identitas kami itu atas dasar karakter burung Enggang itu 
sendiri. Pertama, burung Enggang itu selalu hinggap di tempat tinggi yang 
kami maknai sebagai karakter pemimpin. Kedua, burung Enggang memiliki 
kesetiaan terhadap pasangannya, menandakan bahwa hidup bermasyarakat 
yang guyub merupakan prinsip hidup suku Dayak Kenyah. Ketiga, burung 
Enggang Memiliki suara khas yang menggelegar, menandakan bahwa suku 
Dayak Kenyah mesti taat pada instruksi ketua adat. Keempat, bulu burung 
Enggang yang lebat dan ekornya yang panjang itu memiliki makna  kekuatan 
melindungi. Kelima, burung Enggang mencontohkan cara hidup yang bersih 
dengan tidak memakan dari tanah.91 

 

89Lae, Sesepuh suku Dayak Kenyah “Wawancara” Desa Pimping Tanjung Palas Kabupaten 

Bulungan Sabtu 27 Juni  2020. 

90 Stepanus ( 53 tahun ) Wakil Kepala Adat, Wawancara di Desa Pimping, 19 Juni 2019 

91Johanes, Ketua Komunitas Adat Suku Dayak Kenyah”Wawancara” Desa Pimping Tanjung 

Palas Utara, Jumat 26 Juni 2020. 
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Masyarakat suku dayak kenyah membuat pakaian adat dengan bahan utama 

yaitu kain berwarna hitam dengan motif Burung Enggang, dengan dipadukan warna 

kuning sebagaimana suku Dayak Kenyah mempercayai bahwa warna kuning 

memiliki makna yang menunjukkan keberadaan tuhan, merah sebagai simbol 

kegembiraan, putih sebagai simbol kesucian, biru sebagai simbol penguasa atau 

kekuatan yang datang dari alam semesta. 

Hal ini dikemukakan oleh narasumber yang bernama Pak Atum sebagai 

berikut : 

Pakaian Dayak memang memiliki fungsi dan simbol disetiap ukiran 
bajunya, pasti ada motif dan jenis pakaian adat masyarakat Dayak Kenyah 
terdapat makna masing-masing misalnya pada pakaian adat yang terdapat 
motif seperti burung enggan merupakan burung keramat yang dimana 
masyarakat Dayak Kenyah puja dan menjadi simbol untuk masyarakat 
Dayak Kenyah.92 

Hal ini juga dibenarkan oleh pak Stepanus sebagai berikut : 

Ya, pakaian adat suku Dayak memang memiliki banyak simbol pada setiap 

ukiran bajunya termaksud burung Enggang. Akan tetapi motif burung enggan ini 

biasanya dikenakan oleh masyarakat strata sosialnya tinggi atau dalam bahasa Dayak 

orang paren (bangsawan). Pakaian adat juga merupakan salah satu identitas kita 

sebagai pengenalan ke masyarakat lain.93 

c. Motif Naga (Kalong Tembun) 

Pakaian merupakan kebutuhan hidup sehari-hari selain memiliki peran 

fungsional juga memiliki suatu keistimewaan baik dari bahan yang digunakan 

 

92 Yosaphat Atung Luhat (59 Tahun) Sejarahwan, Wawancara di Tanjung Selor, 13 Juni 2019. 

93 Stepanus (53 tahun ) Wakil Kepala Adat, Wawancara di Desa Pimping, 19 Juni 2019. 
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maupun dari segi motif yang diterapkan, bukan hanya itu pakaian adat suku dayak 

kenyah juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai penentu status sosisal seseorang, maka 

pakaian dalam suku dayak kenyah menjadi tolak ukur status seseorang melalui motif 

pakaian yang mereka gunakan pada saat acara-acara adat atau hari besar. 

Motif naga pada pakaian adat suku Dayak Kenyah 

memiliki konotasi pada cara hidup yang serba bisa, mudah 

beradaptasi, dan menguasai lingkungan. Hal ini senada 

dengan hasil wawancara peneliti dengan Yosaphat Atung Luhat selaku  sejarawan 

Tanjung Selor. 

Naga pada pakaian adat suku Dayak Kenyah itu lambang serba bisa. Nenek 
moyang kami meyakini bahwa naga bisa hidup di air dan di udara, ini 
bermakna; pertama, suku Dayak Kenyah dimanapun berada akan mampu 
bertahan hidup serta menjunjung adat istiadat mereka. Kedua, suku Dayak 
memiliki martabat yang tinggi sebagai wujud kehidupan naga di udara maka 
harapan dan cita-cita suku Dayak haruslah tinggi pula. Ketiga, di samping 
harapan dan cita-cita yang tinggi, suku Dayak memiliki prinsip  rendah hati 
sebagaimana simbol kehidupan naga di air.94 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa makna filosofis 

motif naga pada pakaian ada suku Dayak Kenyah minimal memiliki tiga item penting 

sebagai tuntunan hidup mereka; yakni kualitas hidup, harapan,  dan meleburnya hidup 

pada kesederhanaan. Menurut penyusun, item ini sangat penting dijadikan prinsip 

hidup mengingat seseorang harus mandiri dan merdeka tanpa tekanan lingkungan, 

memiliki harapan tinggi dan berupaya mewujudkannya, serta tidak lupa diri setelah 

terwujudnya harapan dan cita-cita. 

 

 

 

94Yosaphat Atung Luhat, Sejarawan Tanjung Selor “Wawancara” 13 Juni 2019. 
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d. Motif Harimau (Kalong Haramaung) 

Harimau merupakan penguasa hutan. Hal ini dipahami atas kesepakatan yang 

mana harimau merupakan hewan karnivora yang menduduki puncak mata rantai dari 

binatang lainnya. Karena itu, layaklah atas keistimewaan yang dimiliki sehingga 

harimau seringkali dijadikan simbol kebudayaan, organisasi, komunitas, bahkan 

menjadi simbol sebuah negara. 

Penggunakan motif harimau pada pakaian adat suku Dayak 

Kenyah tidak lebih dari sebuah mitologi yang berangsur menjadi 

keyakinan suku Dayak Kenyah bahwa motif ini hanya 

diperuntukkan bagi kalangan yang memiliki derajat terhormat 

sehingga siapapun dari kalangan masyarakat biasa yang mengenakan pakaian adat  

dengan motif ini maka akan diberikan sanksi adat. Lebih dari itu, terdapat mitos lain 

yang dipercayai bahwa masyarakat biasa yang mengenakan pakaian adat motif ini 

akan bernasib sial. 

Hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Yosaphat Atung Luhat 

salah seorang sejarawan Tanjung Selor bahwa : 

Motif pakaian ta’a kalong haramaung ini adalah pakaian adat suku dayak 
kenyah dengan motif harimau. Harimau di mata suku Dayak Kenyah 
merupakan simbol yang sarat makna tentang  kepemimpinan, kekuatan, 
keberanian. Jadi tidak semua kalangan memakai pakaian adat motif ini. Hanya 
mereka dari kalangan bangsa paren atau ketua adat. Berlaku hukuman adat 
bagi kalangan masyarakat biasa atau dia akan bernasib sial. Motif harimau 
merepresentasikan nilai-nilai sikap pada seorang kepala adat atau bangsa 
paren.95 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa motif harimau pada 

pakaian adat suku Dayak Kenyah memiliki konotasi makna pembagian strata sosial 

 

95Yosaphat Atung Luhat, Sejarawan Tanjung Selor “Wawancara” 13 Juni 2019. 
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meliputi kelas bangsawan, ketua adat, dan masyarakat biasa. Pembagian strata sosial 

ini merupakan bentuk pengangungan dan bakti terhadap adat sehingga setiap kelas 

mampu menerima posisi dan kedudukan masing-masing. 

3. Perlengkapan Aksesoris Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah 

Tidak hanya pakainnya namun perhiasan juga menjadi ciri khas suku Dayak 

Kenyah  yang mempunyai makna tersendiri, perhiasan ini sebagai pelengkap pakaian 

adat suku Dayak biasanya perhiasan ini terbuat dari bulu-bulu hewan hasil buruan ada 

juga yang terbuat dari tanduk dan tulang hewan berikut ini beberapa perhiasan suku 

dayak kenyah: 

a. Tope bole (Topi Hiasan Bulu) 

Tope bole ini merupakan perhiasan suku Dayak Kenyah yang 

digunakan oleh kaum perempuan sebagai penutup kepala 

berbentuk melingkar yang dibuat dari daun ra’a kemudian diberi 

hiasan bulu diatasnya, tope ini bagi masyarakat suku Dayak 

merupakan pembeda strata sosial perempuan karena pada zaman 

dahulu manik-manik yang digunakan untuk menghias tope ini 

harganya sangat mahal dan hanya bisa didapatkan dari pedagang cina dengan metode 

barter antara manik-manik dibarter dengan kayu gaharu, kayu gaharu sendiri 

merupakan komoditas yang punya nilai jual tinggi sehingga yang bisa membeli manik-

manik hanyalah dari kalangan bangsawan, makna dari tope bole ini melambangan 

kesejahteraan perempuan dalam suku Dayak Kenyah. 
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b. Tope kelo’ong (Topi Bulat) 

Hampir sama dengan tope lainya tope kelo’ong ini bahan dasarnya 

dari daun ra’a yang dianyam membentuk lingkaran kemudian diberi 

manik-manik yang terbuat dari tulang yang dibentuk menyerupai gigi 

binatang, misalnya gigi harimau  tope kelo’ong berfungsi sebagai 

pengusir makhluk jahat karena masyarakat suku Dayak percaya 

bahwasanya tulang yang dibentuk menyerupai gigi binatang ini 

berguna mengusir roh jahat tope kelo’ong ini juga biasa digunakan dalam tarian leleng, 

tarian leleng ini sendiri hanya dilakukan oleh orang tua, tope kelo’ong bermakna 

penangkal roh jahat atau pelindung diri. 

 

c. Tope bole  

Berbeda dengan topi sebelumnya topi ini terbuat dari rotan yang 

dihiasi dengan manik-manik dan bulu kemudian ditambah dengan 

ekor burung Enggang yang menjadi simbol keberanian dalam 

masyarakat suku Dayak Kenyah. 

 Menurut hasil wawancara oleh salah satu narasumber yang bernama 

bapak Atung Luhat sebagai berikut : 

Topi yang terbuat dari rotan yang ditambah dengan dengan buluh burung 
Enggang ini menyimbolkan mahkota raja selain itu bulu burung Engang ini 
melambangkan kesatria dan hasil jelmaan dari nenek moyang masyarakat 
suku Dayak Kenyah, makna dari tope ini bermakna sebagai simbol 
keberanian laki-laki masyarakat suku Dayak Kenyah.96 

 

96Yosaphat Atung Luhat  (59 Tahun) Sejarahwan, Wawancara di Tanjung Selor, 13 Juni 2019. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, setidaknya terdapat dua makna pada tope bole, 

yakni mahkota raja dan sifat kesatria. Kedua makna melambangkan sisi maskulin 

yang identik dengan karakter laki-laki pada umumnya. Hal ini juga berkonotasi 

bahwa laki-laki suku Dayak Kenyah memiliki tanggung jawab menjaga wibawa dan 

kehormatan adat istiadat mereka serta menjaga keamanan perempuan-perempuan 

suku Dayak Kenyah. 

d. Tope Ra’a  

Tope ra’a ini merupakan perhiasan suku dayak Kenyah yang 

dikenakan oleh kaum perempuan lanjut usia. Menurut hasil 

wawancara oleh salah satu narasumber yang bernama bapak Atung 

Luhat sebagai berikut : 

Tope ini merupakan simbol kegembiraan dan semangat yang dipakai 
seorang wanita yang sudah lanjut usia sebagai bentuk memelihara ciri 

khas suku Dayak Kenyah secara turun-temurun, tope ra’a ini terbuat dari daun 
lipah yang dianyam sedemikian rupah dengan bentuk yang sederhana yang 
menyimbolkan arti kesederhanaan suku Dayak Kenyah.97 

Konklusi yang dapat dipetik dari tope ra’a ini ialah sifat dewasa. Bahwa 

semakin tua seseorang akan semakin dewasa tabiatnya sehingga mampu menularkan 

perilaku dewasa pada generasi suku Dayak Kenyah. Lebih dari itu, rasa bangga 

sebagai suku Dayak Kenyah tidak cenderung menyombongkan para pemangku adat, 

melainkan eksistensi adat itu sendiri merupakan acuan untuk bersikap ramah dan 

sederhana. 

e. Belo’ong (anting) 

Belo’ong atau anting ini terbuat dari kawat dan talinya dari kain berwarna 

coklat yang merupakan simbol kecantikan perempuan suku Dayak Kenyah.  

 

97 Yosaphat Atung Luhat (59 Tahun) Sejarawan, Wawancara di Tanjung Selor, 13 Juni 2019. 
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Menurut hasil wawancara oleh salah satu Narasumber yang bernama Bapak   

Stepanus Selaku Wakil Kepala Adat sebagai berikut : 

Pada zaman dahulu perempuan suku Dayak Kenyah memilki ciri khas daun 
telinga yang panjang merupakan kecantikan bagi mereka namun seiring 
dengan perkembangan zaman masyarakat suku Dayak Kenyah kini tidak lagi 
memperpanjang telinga mereka lebih sering menggunakan anting untuk 
mempercantik diri mereka.98 

Anting merupakan perhiasan yang oleh perempuan suku Dayak kenyah sangat 

familiar digunakan. Sama halnya dengan perhiasan lainnya, anting bermakna untuk 

lebih mempercantik perempuan suku Dayak Kenyah. Namun perihal telinga 

perempuan suku Dayak Kenyah yang dikenal menjulur panjang ke bawah memiliki 

makna yang dalam, yakni semakin panjang telinga perempuan suku Dayak maka 

dianggap semakin terlihat cantik dan akan semakin dihormati keberadaannya. 

Perkembangan zaman menuju era digital sekarang inilah yang menjadikan 

tradisi memanjangkan telinga kurang, bahkan hampir tidak mendapatkan respon dari 

generasi suku Dayak Kenyah. Asumsi peneliti bahwa perempuan suku Dayak Kenyah 

saat ini telah mengeti fashion kekinian sehingga cenderung mengabaikan tradisi yang 

satu ini. 

f. Oleng Sabe (Kalung Buah) 

Oleng Sabe atau kalung buah merupakan salah satu perhiasan 

yang dikenakan oleh masyarakat suku Dayak Kenyah baik itu 

kaum perempuan maupun laki-laki, kalung ini terbuat dari bahan 

dasar tali dan manik-manik. 

Pada jaman dahulu suku Dayak Kenyah mempercayai 

 

98Stepanus ( 53 tahun ) Wakil Kepala Adat, Wawancara di Desa Pimping, 19 Juni 2019 
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bahwa dengan menggunakan kalung yang terbuat dari manik-manik yang terdapat 

buah atau liontin yang menggantung pada tali tersebut dapat menyembuhkan mereka 

dari berbagai penyakit. Namun seiring perkembangan jaman masyarakat suku Dayak 

Kenyah menggunakan kalung tersebut sebagai perhiasan dileher pada saat acara adat 

dan kegiatan lain terutama pada saat menggunakan pakaian adat. 

g. Oleng atau Kalung 

Oleng atau kalung ini bahan dasarnya sama dengan oleng sabe 

yang terbuat dari manil-manik besar namun bedanya liontinnya 

terbuat dari gigi binatang buas menjadi simbol keberanian, karena 

dalam kepercayaan suku dayak kenyah kalung yang berliontin 

binatang buas tersebut terdapat roh jahat. Dalam kalung ini juga 

terdapat variasi warna kuning yang menandakan keberadaan tuhan, warna merah 

mengandung makna kegembiraan dan keberanian, hitam roh jahat dari penguasa 

kegelapan dan biru mengandung makna kekuatan dari alam semesta langit. 

Menurut hasil wawancara oleh salah satu narasumber yang bernama bapak 

Stepanus selaku wakil kepala adat sebagai berikut : 

Kalung yang terbuat dari gigi binatang buas menandakan bahwa masyarakat 
suku kenyah memanfaatkan binatang buas dalam kerajinan tangan 
masyarakat,selain itu kalung tersebut juga memiliki makna ketangguhan 
pada saat berperang melawan musuh karena masyarakat suku dayak kenyah 
mempercayai bahwa dalam liontin gigi binatang buas terdapat roh yang 
jahat membantu mereka dalam berperang.99 

Hasil wawancara di atas didukung hasil wawancara peneliti dengan Yosaphat 

Atung Luhat  selaku sejarahwan Tanjung Selor : 

 

99 Stepanus ( 53 tahun ) Wakil Kepala Adat, Wawancara di Desa Pimping, 19 Juni 2019 
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Dekoratif melingkar pada kalung diartikan sebagai mantra penangkal roh 
jahat sekaligus menjadi simbol status serta dikenakan berdasarkan ketentuan 
adat. Tiap Rangkaian kalung membentuk komposisi saling melingkupi, 
keserasian, dan saling mengisi satu sama lain.100 

h. Sebakui  (Rompi) 

Sebakui atau rompi merupakan salah satu perhiasan yang 

digunakan dileher untuk menghiasi leher kaum perempuan yang 

menjadi simbol keindahan untuk kaum perempuan suku Dayak 

Kenyah.  

Menurut hasil wawancara oleh salah satu Narasumber yang 

bernama Bapak Atum sebagai berikut: 

Pada zaman dahulu masyarakat suku Dayak Kenyah menggunakan rompi 
untuk menutupi sebagian leher dan buah dada mereka karena pakaian taleng 
atau pakaian yang terbuat dari kulit pohon kayu yang mereka kenakan untuk 
menutupi tubuh mereka sebelum mengenal kain berbentuk terbuka.101 

 

i. Saleng (perhiasan pada lengan) 

Saleng atau perhiasan pada lengan merupakan salah satu 

perhiasan pakaian adat yang dikenakan oleh kaum pria dan kaum 

perempuan suku Dayak Kenyah yang terbuat dari manik-manik 

dan bahan dasarnya adalah gigi binatang buas. Menurut hasil 

wawancara oleh salah satu narasumber yang bernama bapak 

Stepanus selaku wakil kepala adat sebagai berikut : 

 

100Yosaphat Atung Luhat  (59 Tahun) Sejarahwan, Wawancara di Tanjung Selor, 13 Juni 

2019. 
101 Yosaphat Atung Luhat  (59 Tahun) Sejarahwan, Wawancara di Tanjung Selor, 13 Juni 

2019. 
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Zaman dahulu masyarakat dayak kenyah menghiasi lengan mereka dengan 
tato untuk memperindah lengan mereka pada saat menari ataupun mengikuti 
kegiatan lainnya.102 

Adapun perbedaan dari saleng kaum pria dan perempuan yaitu saleng untuk 

kaum pria sendiri disusun dengan dua pasang gigi binatang buas yang menandakan 

bahwa suatu kerajaan bagi suku Dayak. Sedangkan untuk kaum perempuan 

menghiasi lengan mereka saat menari agar terlihat seperti putri kerajaan di buat 

dengan satu pasang gigi binatang buas.103 

j. Oeng (lonceng kecil) 

Oeng atau lonceng kecil merupakan perhiasan adat suku Dayak 

Kenyah  yang digunakan di kaki untuk perempuan dan laki-laki pada 

saat menari. Hasil observasi ditemukan bahwa oeng atau lonceng kecil 

dikenakan saat menari agar tercipta suara indah pada hentakan kaki, 

suara lonceng ini juga akan menjadi patokan saat dimulainya suatu 

tarian.104 

k. Beteng (Pendeng) 

Beteng atau pendeng merupakan perhiasan yang digunakan oleh kaum 

perempuan suku Dayak Kenyah yang menjadi simbol keindahan kaum perempuan 

suku Dayak Kenyah saat menggunakan pakaian adat lengkap. Beteng merupakan 

salah satu perhiasan yang digunakan oleh seorang perempuan untuk menghiasi bagian 

 
102 Stepanus ( 53 tahun ) Wakil Kepala Adat, Wawancara di Desa Pimping, 19 Juni 2019. 
103Motif Pakaian Adat Suku Daya Kenyah “Observasi” Desa Pimping Tanjung Palas 

Kabupaten Bulungan, 26 Juni 2020. 
104Motif Pakaian Adat Suku Daya Kenyah “Observasi” Desa Pimping Tanjung Palas 

Kabupaten Bulungan, 26 Juni 2020. 
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pinggul, beteng sendiri terbuat dari manik-manik besar yang dirangkai dengan ciri 

khas suku dayak kenyah.105 

 

l.  Leku (Gelang) 

Leku atau gelang merupakan perhiasan suku Dayak Kenyah yang 

di kenakan oleh kaum perempuan, leku ini sendiri terbuat dari tulang 

binatang yang dibentuk menjadi gelang. Leku ini sendiri  terbagi 

menjadi dua leku besar dan kecil yang memiliki perbedaan hanya 

nilai jual saja. Sebagaimana dekoratif leku, dalam penggunaannya 

bermakna untuk semakin memperindah perempuan Dayak Kenyah. 

j. Kelempit (Perisai) 

Kelempit atau perisai merupakan perhiasan yang digunakan 

oleh kaum pria, kelempit ini juga terbuat dari kayu ulin lalu 

diberi warna hitam dan motif khas dayak. Pada zaman dahulu 

kelempit digunakan sebagai alat perlindungan diri saat 

berperang melawan musuh untuk menutupi diri mereka 

terhadap serangan lawan. Namun seiring perkembangan zaman 

masyarakat suku Dayak Kenyah menggunakan kelempit dalam tarian adat. Kelempit 

dianggap sebagai simbol pertahanan suku Dayak atas serangan musuh dari luar.106 

 

 
105Motif Pakaian Adat Suku Daya Kenyah “Observasi” Desa Pimping Tanjung Palas 

Kabupaten Bulungan, 26 Juni 2020. 

106Arsip Desa “Dokumentasi” Jln. Jenderal Sudirman Tanjung Palas Utara Kabupaten 

Bulungan Kalimantan Utara, 26 Juni 2020. 
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k. Bazeng Bule (Mandau) 

Bazeng bule atau Mandau merupakan senjata tradisional 

Masyarakat suku dayak kenyah yang sering digunakan oleh kaum 

laki-laki suku dayak kenyah untuk menari. Pada zaman dahulu 

Mandau digunakan hanya untuk berperang melawan musuh dan 

Mandau hanya dibuat dari bahan khus, bukan dari besi biasa 

melainkan dari sebuah batu istimewah yang di sebut sebagai 

mentikel. Bahan ini sendiri secara fisik memang seperti batu namun mengandung 

unsur besi yang melimpah dengan menggunakan bahan mentikai. 

Mandau merupakan salah satu simbol yang memiliki arti kekuatan. Selain itu, 

selain itu masyarakat suku Dayak Kenyah juga mempercayai bahwa di dalam mandau 

terdapat kesaktian dari leluhur mereka. Kaum laki-laki di suku Dayak Kenyah sendiri 

mempercayai bahwa diri mereka kuat dan keras seperti mandau yang terbuat dari batu 

mentikai dikarenakan ada roh leluhur mereka yang merasuki sehingga mereka kebal 

dan kuat saat menghadapi musuh. 

l. Kirib (Bulu Enggang) 

Makna filosofis bulu Enggang juga sangat erat dengan pola 

hidup Enggang itu sendiri sebagai binatang yang setia, bersih, dan 

cantik. Burung Enggang yang juga disebut burung Rangkong ini 

tersebar di Asia dan Afrika yang terdiri dari lima puluh tujuh 

spesies dan di antaranya terdapat 14 spesies di Indonesia dan 

melekat menjadi filosofis dalam kehidupan suku Dayak Kenyah. 
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Kirib atau bulu Enggang merupakan salah satu aksesoris atau perhiasan yang 

sering digunakan oleh kaum perempuan suku Dayak Kenyah pada saat menari untuk 

menghiasi tangan mereka. Menari dengan menggunakan bulu Enggang merupakan 

ciri khas suku dayak kenyah yang mereka percayai bahwa menari menggenakan Bulu 

enggang dapat mempercantik gerakan tangan mereka dan mereka juga mempercayai 

bahwa jika mereka menari menggunakan bulu Enggang leluhur mereka akan  

membantu mereka dalam mempercantik setiap gerakan selama menari.107 

Makna filosofis burung Enggang bagi suku Dayak Kenyah sangat erat dengan 

kehidupan mereka, hal ini juga bahkan sering dijumpai pada acara kesenian atau 

peringatan hari-hari istimewa suku Dayak. Tampak burung Enggang kerap digunakan 

sebagai atribut  pada kegiatan tersebut. Burung ini diakui masyarakat suku Dayak 

Kenyah sebagai makna kedekatan masyarakat dengan alam sekitarnya, seluruh bagian 

tubuh burung Enggang dijadikan simbol kebesaran suku Dayak. 

Sayap Enggang dianggap wujud sifat kepemimpinan, ekor panjang Enggang 

dianggap sebagai wujud kemakmuran masyarakat, dan suara Enggang dimaknai 

sebagai simbol perintah pemimpin yang akan selalu didengarkan oleh rakyat. Lebih 

jauh, kepala Enggang bahkan dijadikan mahkota yang mana hanya kepala adat yang 

dapat mengenakanannya, hal ini atas keyakinan bahwa burung dayak dianggap 

sebagai panglima burung yang bertugas melindungi suku Dayak. 

 

 

 

107Motif Pakaian Adat Suku Daya Kenyah “Observasi” Desa Pimping Tanjung Palas 

Kabupaten Bulungan, 26 Juni 2020. 
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4. Tinjauan Filosofis Warna Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah 

Warna secara terminologi dapat dipahami sebagai spektrum dalam suatu 

cahaya sempurna. Rentetan warna tersebut memiliki potensi berkelanjutan sehingga 

menghasilkan warna lain. Warna seringkali hangat bahkan umum dianalogikan pada 

setiap percakapan yang menandakannya sarat akan makna. 

Warna juga bisa menjadi kunci jawaban atas karakter yang dimiliki individu, 

kelompok organisasi, atau bahkan negara. Oleh karena itu, tidak heran apabila 

lambang dan nilai-nilai yang terdapat pada sebuah negara seringkali dijiwai 

berdasarkan warna yang identik dengannya. 

Tak terkecuali dengan corak dan motif pakaian suku Dayak yang mana 

terdapat enam warna khas yang memiliki arti yang luas dan umumnya identik dengan 

motivasi kehidupan mereka. Masyarakat suku Dayak Kenyah membuat pakaian adat 

dengan bahan utama yaitu kain berwarna hitam dengan motif akar, dengan dipadukan 

warna kuning, merah, putih, biru, dan hijau. 

a. Warna Hitam (Saleng) 

Saleng atau Warna hitam sebagai salah satu warna yang umum diinderai mata 

setiap hari memiliki makna yang banyak. Seringkali hitam dijadikan simbol 

kelamnya kehidupan manusia maka wajarlah sering ditemukan analogi semisal “masa 

lalumu hitam, ilmu hitam, gelap, kelam, suram, dan lain-lain”. Bahkan warna hitam 

menjadi instrumen khas untuk mengintimidasi ras, atau umum dikenal rasis. Hal ini 

menandakan betapa warna sangat berpengaruh dalam dialektika kehidupan manusia. 

Sampailah warna hitam itu pada definisi yang sebenarnya ketika peneliti 

diperkenalkan oleh suku Dayak kenyah tentang makna warna tersebut sebagai warna 
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yang melambangkan kealamian. Sebagaimana dijelaskan oleh Stepanus selaku wakil 

kepala adat : 

Warna dasar pakaian suku Dayak Kenyah itu adalah warna hitam. Jadi hitam 
itu berbeda maknanya dengan apa yang biasa kita dengarkan. Kalau orang-
orang mengatakan hitam sebagai simbol sulitnya kehidupan. Suku Dayak 
tidak sepakat. Justeru kami menganggap bahwa warna hitam itu adalah warna 
yang alami, hitam itu simbol natural.108 

Pemaknaan warna hitam sebagai simbol natural (alami) paling tidak 

mengundang nalar peneliti bahwa eksistensi warna hitam sejatinya merupakan warna 

yang netral. Dengan warna hitam, semua benda yang ada dimuka bumi ini akan 

terlihat sama dimana indera mata tidak akan rakus menilai benda-benda yang ada di 

depannya. Jelaslah bahwa perempuan yang cantik dengan perempuan yang (biasanya 

dilabeli) jelek akan terlihat sama ketika berada dalam ruang hitam (gelap). Atau lebih 

jauh, seseorang tidak akan mampu membedakan antara tumpukan emas dan 

tumpukan sampah dimana keduanya berada di malam buta. Disini, peneliti ingin 

menjelaskan bahwa warna hitam merupakan warna sejati yang menerangkan 

kebenaran dimana hal-hal yang berpotensi menipu dapat dibuktikan kebenarannya 

melalui warna (hitam) ini. 

b. Warna Merah (Bala) 

Salah satu warna dari seluruh varian warna yang umum dikenali ialah warna 

merah. Khususnya di Indonesia, warna merah dijadikan satu dari dua warna yang 

menghiasi sang Saka. Hal ini tentu memiliki motif yang sangat erat dengan makna 

semisal umum didengarkan slogan “merah berani, putih suci”. 

 

108Stepanus ( 53 tahun ) Wakil Kepala Adat, Wawancara di Desa Pimping, 19 Juni 2019. 
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Merah juga dijadikan salah satu warna motif pada pakaian suku Dayak 

Kenyah yang diyakini mewakili simbol kegembiraan dan semangat. Hal ini 

dijelaskan oleh Stepanus selaku wakil kepala adat, 

Jadi, warna merah itu berarti pesona, energi, kekuatan, gembira, dan semangat 
pantang menyerah. Simbol ini menyatu dengan diri suku Dayak Kenyah 
supaya tidak mudah down atau lemah semangat.109 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa warna merah diyakini 

suku Dayak Kenyah paling tidak sebagai instrumen yang dapat membangkitkan 

motivasi sehingga mereka mampu menyelsaikan problematika kehidupan mereka 

sendiri dan tidak menggantungkan hidup mereka pada attensi dan empati dari orang 

lain.  

c. Warna Kuning (Memic) 

Warna kuning merupakan simbol kehangatan. Suku Dayak Kenyah mengakui 

warna kuning sebagai warna sang Surya yang merupakan wujud dari sifat ketuhanan. 

Selain itu, suku Dayak Kenyah juga mengartikan warna kuning sebagai wujud 

kegembiraan, semangat, dan motivasi. Fungsi sang Surya sebagai penerang tatkala 

menerangi semesta dapat memicuh daya berpikir manusia yang pada akhirnya dapat 

menyehatkan mental maanusia. 

Warna kuning umumnya dipahami suku Dayak Kenyah sebagai warna yang 

berkonotasi pada ruang mistik atau supranatural. Hal ini dijelaskan oleh bapak 

Yosaphat Atung Luhat  : 

Suku Dayak Kenyah mempercayai bahwa warna kuning memiliki makna yang 
menunjukkan keberadaan tuhan.110 

 

109Stepanus ( 53 tahun ) Wakil Kepala Adat, Wawancara di Desa Pimping, 19 Juni 2019. 

110Yosaphat Atung Luhat  (59 Tahun) Sejarahwan, Wawancara di Tanjung Selor, 13 Juni 

2019. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa warna kuning sejatinya 

merupakan lambang spritualitas masyarakat suku Dayak Kenyah yang mampu 

menambah keyakinan bertuhan serta menangkap sifat-sifat ketuhanan untuk dijadikan 

tuntunan dalam kehidupan mereka. Di sini, selanjutnya semakin jelas bahwa 

penganalogian warna kuning yang umum dipahami manusia sebagai warna yang 

menjijikkan berbanding jauh dengan pemaknaan suku Dayak Kenyah bahwa warna 

kuning justeru melambangkan simbol keagungan Tuhan. 

d. Warna Hijau (Beleng) 

Hijau juga merupakan satu dari ragam warna yang terdapat pada motif 

pakaian adat suku Dayak Kenyah. Tentunya, penggunaaan warna termasuk warna 

hijau ini bukan tanpa alasan. Pun di luar pulau Kalimantan sangat sering dijumpai 

kosa kata “penghijauan” sebagai analogi dari pelestarian hutan atau upaya 

penanaman benih tanaman. 

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Stepanus selaku wakil 

kepala adat, bahwa : 

Hijau itu menandakan kehidupan alam semesta, udara yang bersih, tanah yang 
subur, pohon sebagai tempat tinggal bagi burung-burung, dan suasana yang 
alami.111 

Suku Dayak mengkreasikan warna hijau pada motif pakaian adat mereka 

sebagai wujud semangat untuk melestarikan hutan dan menjaga bumi agar tetap 

subur, yakni sebuah usaha untuk merawat alam dan mencegah musibah yang 

berpotensi mengancam jiwa manusia. 

 

 

111Stepanus ( 53 tahun ) Wakil Kepala Adat, Wawancara di Desa Pimping, 19 Juni 2019. 
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e. Warna Putih (Huti) 

Pakaian adat suku Dayak kenyah dengan ragam motif merupakan simbol 

pemersatu internal suku Dayak kenyah bahkan di luar daripada suku mereka. Warna-

warna yang dijadikan motif pada pakaian adat ini cenderung disakralkan oleh karena 

kaya akan makna. Salah satu warna khas yang menjadi motif pada pakaian adat suku 

Dayak Kenyah ialah warna putih. Demikian warna putih seringkali dijadikan simbol 

pada sebuah organisasi, komunitas, hingga simbol negara. 

Perihal warna putih yang turut mewarnai motif pakaian adat suku Dayak 

Kenyah dijelaskan oleh Stepanus selaku wakil kepala adat, bahwa : 

Warna putih pada pakaian adat suku Dayak Kenyah bermaknakan kesucian 
dan keimanan kepada sang pencipta.112 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa warna putih yang 

umum dilambangkan sebagai simbol kesucian ini sudah sangat familiar di kalangan 

masyarakat. Tentu, pemaknaan ini tidak lepas dari pertimbangan nenek moyang suku 

Dayak Kenyah supaya generasi mereka tidak melupakan bagian penting dari tujuan 

penciptaan mereka, yakni berupaya menjadi seorang yang suci hati dan lakunya guna 

menjadi hamba yang kuat imannya kepada sang pencipta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 112Stepanus ( 53 tahun ) Wakil Kepala Adat, Wawancara di Desa Pimping, 19 Juni 2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan keseluruhan point penting dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Suku Dayak Kenyah memiliki busana tradisional tersendiri yang disebut sapei 

Sapaq untuk kaum laki-laki dan ta’a untuk kaum perempuan. Taleng (kulit 

pohon), ta’a (pakaian adat kaum perempuan) yang terdiri atas motif kalong 

aga (motif akar), kalong haramaung (motif harimau), kalong tembun (motif 

naga), kalong temegang (motif butung enggang), Abet (Pakaian adat kaum 

laki-laki). Dengan warna khas meliputi; hitam, putih, hijau, kuning, dan 

merah. Nilai filosofis yang dapat ditangkap dari pakaian adat suku Dayak 

Kenyah yaitu lifestyle, menjunjung nilai-nilai estetik dengan kekhasan fashion 

sebagai bukti bahwa umumnya manusia menilai orang lain berdasarkan apa 

yang dilihatnya, dengan mengarahkan mereka pada penafsiran yang positif. 

2. Makna filosofis pakaian adat suku Dayak Kenyah diklasifikasian sebagai 

menjadi beberapa bagian: a) Taleng bermakna manusia berasal dari tanah dan 

akan kembali ke tanah b) Ta’a kalong aga bermakna hidup suku Dayak yang 

menjunjung tinggi kesederhanaan c) Ta’a kalong Haramaung bermakna sifat 

kepemimpinan d) Ta’a kalong temegang bermakna penguasa alam, kesatria, 

bersih, setia, dan pelindung e) Sapei abet bermakna kekuatan seorang laki-

laki. Adapun makna dari warna pakaian suku Dayak Kenyah, warna kuning 
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bermakna keberadaan tuhan, merah sebagai simbol kegembiraan, putih 

sebagai simbol kesucian, hijau bermakna alami, sedangkan hitam bermakna 

netral. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan Hasil Penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai makna 

filosofis suku Dayak Kenyah, menurut peneliti perlu adanya peran pemerintah dalam 

menjaga kekayaan budaya suku Dayak Kenyah khusunya pada persoalan pakaian 

adat. Pemerintah nampaknya dapat memperkenalkan kembali pakaian adat ini dalam 

bentuk perayaan dan edukasi yang menggait anak-anak Sekolah Dasar. Pemerintah 

lewat hasil penelitian ini juga bisa memberikan pelatihan bagi anak muda untuk bisa 

menjadi tenaga terampil dalam melestarikan pakaian adat suku Dayak Kenyah. 

Suku Dayak Kenyah yang menyebar di Provinsi Kalimantan pun memiliki 

perbedaaan pakaian adat berdasarkan daerah dalam rumpun Kalimantan. Dengan 

demikian jenis pakaian adat dan nilai filosofinyapun akan berbeda-beda, selain itu, 

unsur dasar motif pada pakaian adat suku Dayak Kenyah menggunakan warna kuning 

terang dengan dasar kain hitam serta penggambaran motif yang didominasikan oleh 

gaya organis serta berukuran lumayan besar menjadi salah satu indikator umum yang 

menunjukkan bahwa motif tersebut merupakan motif pakaian adat suku Dayak 

Kenyah. 

Dapat dipahami bahwa perbedaan-perbedaan pakaian adat suku Dayak 

Kenyah berdasarkan jenis kelamin merupakan upaya menyesuaikan sifat dasar laki-

laki dan perempuan itu sendiri. Upaya ini dilakukan supaya masyarakat suku Dayak 
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Kenyah dapat menyatu dengan pakaian yang dikenakannya, juga merupakan bentuk 

evaluasi terhadap pakaian adat tersebut sehingga terlihat indah.  
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Gambar 1 
Wawancara  bersama Bapak Alan Bilung  (Kepala Desa Pimping) 

 

 

Gambar 2 

Wawancara bersama Bapak Yosep (Parawisata Kabupaten Bulungan) 
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Gambar 3 

Foto Bersama Lae (Tetua Adat Desa Pimping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 
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Wawancara dengan Bapak Atung Luhat (Sejarawan Suku dayak Kabupaten 

Bulungan) 

 

 

Gambar 5 

Foto bersama Bapak Stepanus (Wakil Kepala Adat Desa 

Pimping) 
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Gambar 6 

Taleng ( Kulit Pohon)  Pakaian Adat Suku Dayak Kenyah 

 

 

Gambar 7 

Ta’a (Pakaian adat perempuan) Suku Dayak Kenyah  
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 Gambar 8 

Pakaian adat suku Dayak Kenyah yang digunakan pada saat Menari 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana sejarah pakaian adat suku Dayak Kenyah? 

2. Siapa yang memprakarsai desain/motif pakaian adat adat suku Dayak Kenyah? 

3. Apa saja bahan yang harus disiapkan dalam merancang pakaian adat suku adat 

suku Dayak Kenyah? 

4. Bagaiamana cara penggunaan pakaian adat suku adat suku Dayak Kenyah? 

5. Motif apa saja yang ada pada pakaian adat suku adat suku Dayak Kenyah? 

6. Apa saja makna filosofis pakaian adat suku adat suku Dayak Kenyah? 

✓ Motif akar 

✓ Motif Enggang 

✓ Motif Harimau 

✓ Motif Naga 

✓ Motif Tumbuhan 

✓ Makna Warna-warna 

✓ Makna Perhiasan 

7. Apakah ada pengklasifikasian pakaian khusus laki-laki dan perempuan suku adat 

suku Dayak Kenyah? 

8. (Jika Iya) apa saja yang membedakan antara pakaian adat laki-laki dan 

perempuan suku adat suku Dayak Kenyah? 

9. Berapa kisaran biaya dalam pembuatan pakaian adat suku adat suku Dayak 

Kenyah? 

10. Kapan pakaian adat suku adat suku Dayak Kenyah digunakan? 

11. Apakah pakaian pakaian adat suku adat suku Dayak Kenyah hanya digunakan 

pada hari-hari tertentu? 
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12. (Jika iya) pada hari apa saja pakaian adat suku adat suku Dayak Kenyah 

digunakan? 
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