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ABSTRAK 

Nama   : ALFRIDA NURHIKMA 

Nim   : 40200117159 

Judul Skripsi :Tradisi Ziarah Pada Makam Datuk Sulaiman Di Desa 

Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara 

Penelitian ini berfokus pada Pokok permasalahan tentang  bagaimana tradisi 

ziarah pada makam Datuk Sulaiman di Desa Pattimang Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu Utara?. Dari pokok masalah diatas maka peneliti menyusun sub 

masalah yang dirumuskan kedalam tiga pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimanakah 

sejarah tradizi ziarah pada makam Datuk Sulaiman di Desa Pattimang Kecamatan 

Malangke Kabupaten Luwu Utara? 2) Bagaiamanakah Prosesi Pelaksanaan tradizi 

ziarah pada makam Datuk Sulaiman di Desa Pattimang Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu Utara 3) Bagaimanakah motif dan tujuan masyarakat berziarah di 

makam Datuk Sulaiman di DesaPattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu 

Utara?  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan Sejarah, pendekatan Antropologi, pendekatan sosiologi dan 

Agama. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang 

meliputi  tokoh adat ,tokoh agama, Masyarakat umum dan tokoh pemerintah Desa 

Pattimang, dan sumber data sekunder yang meliputi buku, majalah, jurnal dan 

internet yang relevan dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik 

pengolaan dan analisis data yang digunakan ada tiga tahap yaini reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh data di lapangan berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, 

kamera, dan alat rekam (voice recorder). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proses ziarah pada makam Datuk 

Sulaiman ini dimulai dengan berjalan bersama Mattoa Pattimang dari rumah gawe 

hingga ke tempat pemakaman Datuk Sulaiman. Sebelum peziarah berziarah atau 

memasuki areah makam Datuk Sulaiman, terlebih dahulu peziarah menyampaikan 

niatnya untuk berziarah, hal ini dimaksudkan agar para peziarah tidak menjadikan 

makam Datuk Sulaiman sebagai tempat untuk meminta dan melupakan keberadaan 

Tuhan Yang Maha Esa. 2) Motif dan tujuan peziarah berkunjung ke makam Datuk 

Sulaiman karena rasa hormat kepada beliau yang telah membawa dan 

mengembangkan ajaran Islam di Kerajaan Luwu saat itu.  

 



 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Tradisi adalah sebuah kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu dan 

menjadi bagian dari kehudupan manusia. Tradisi merupakan pola dari tindakan 

manusia yaitu sesuatu yang hidup dalam diri manusia yang tampak dalam kehidupan 

sehari-hari. Tradisi telah menjadi bagian dari indentitas masyarakat Indonesia pada 

umumnya. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia telah berkembang ajaran Hindu 

dan Buddha yang mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat pada masa itu. 

Sebagai contoh, adanya pemujaan terhadap suatu benda atau arwah leluhur yang 

dianggap memiliki kekuatan dan dapat membawa keberkahan bagi penganutnya. 

Bahkan jauh sebelum itu Masyarakat Indonesia telah mengenal ajaran Animisme dan 

Dinamisme. 

Dalam tradisi Islam, ziarah kubur merupakan bagian dari ritual keagamaan 

oleh pemeluk agama Islam. Ziarah adalah berkunjung ke tempat suci atau tempat 

bersejarah seperti kota Mekah, Madinah, dan tempat lainnya seperti makam-makam 

wali dan juga ulama-ulama yang telah tiada.  

Kata ziarah berarti menengok, mengunjungi, atau mendatangi. Sedangkan 

kata kubur berarti makam atau tempat orang dimakamkan. Dengan demikian yang 

disebut sebagai ziarah kubur artinya menengok keburan atau makam. 
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Ziarah makam atau ziarah kubur merupakan tradisi yang telah ada sejak 

zaman dahulu sebelum kedatangan dan perkembangan Islam di Nusantara. Biasanya 

masyarakat menganggap makam-makam pahlawan, raja, wali ataupun tokoh agama 

sebagai sesuatu yang sakral.  

Kondisi tersebut juga berlaku terhadap masyarakat di Sulawesi Selatan, Islam 

merupakan agama mayoritas masyarakat. Awal kedatangan Islam di Sulawesi Selatan 

dibawa oleh tiga ulama yang berasal dari Minangkabau yang biasa disebut sebagai 

Datu Tellue. Mereka ialah Abdul Qadir Datuk Tunggal dengan julukan Datuk Ri 

Bandang, Khatib Sulung Sulaiman yang disebut sebagai Datuk Pattimang, dan Khatib 

Bungsu yang dikenal sebagai Datuk Ri Tiro. Ketiga Ulama tersebut menyebarkan 

Islam di daerah yang berbeda-beda. Datuk Ri Bandang menyebarkan islam di 

Kerajaan Gowa-Tallo, Datuk Ri Tiro menyebarkan ajaran Islam di daerah Tiro yang 

sekarang disebut Bulukumba, sedangkan Datuk Pattimang menyebarkan ajaran Islam 

di Kerajaan Luwu. 

Kerajaan Luwu berhasil diislamkan saat kerajaan Luwu dipimpin oleh Datuk 

Luwu La Pattiware Daeng Parabbung melalui adu kesaktian, Menurut Datuk Luwu 

orang yang membawa agama yang besar pastilah memiliki kekuatan yang besar pula. 

Dengan maksud menguji kemampuan Datuk Sulaiman, Datuk Luwu memberikan 

tantangan yang berhasil disanggupi oleh Datuk Sulaiman sehingga datuk Luwu 

berhasil di Islamkan pada abad ke XVII  tepatnya  pada  tahun 1603.   
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Karena itulah, sebagai pembawa dan penyebar agama Islam di Tanah Luwu. 

Masyarakat Luwu sangat menghormati beliau khususnya di desa Pattimang 

kecamatan Malangke kabupatan Luwu Utara sebagai daerah dimana beliau 

dimakamkan. Masyarakat desa Pattimang masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan 

atau upacara yang sifatnya sakral di makam Datuk Sulaiman. Upacara-upacara yang 

dilakukan masyarakat tersebut biasanya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan 

terhadap Datuk Sulaiman. 

Ziarah makam Datuk Sulaiman merupakan tradisi yang telah mengakar dalam 

kehidupan masyarakat desa Pattimang. Sebagai pembawa dan Penyebar islam di 

Kerajaan Luwu saat itu yang merupakaan kerajaan islam pertama di Sulawesi 

Selatan, tidaklah heran jika masyarakaat menjadikan Datuk Pattimang sebagai sosok 

yang sangat dihormati, bahkan setelah kematiannyapun masyarakat Pattimang masih 

tetap menghormaati beliau, hal ini yang menjadi salah satu alasan masyarakat selalu 

berziarah ke makam Datuk Pattimang.  

Para peziarah makam Datuk Sulaiman terdiri dari berbgai kalangan, baik dari 

kalangan orang biasa hingga para pejabaat pemerintahan, baik itu orang dewasa, 

remaja, maupun anak-anak. Peziarah memiliki berbagai macam tujuan saat berziarah, 

ada yang berziarah untuk mengirim doa, berdzikir, dan membaca Alqur’an. 

Proses ziarah pada makam Datuk Sulaiman ini dimulai dengan berjalan 

bersama Mattoa Pattimang dari rumah gawe hingga ke tempat pemakaman Datuk 
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Sulaiman. Sebelum peziarah berziarah atau memasuki areah makam Datuk Sulaiman, 

terlebih dahulu peziarah menyampaikan niatnya untuk berziarah, hal ini dimaksudkan 

agar para peziarah tidak menjadikan makam Datuk Sulaiman sebagai tempat untuk 

meminta dan melupakan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.  

Berdeda dengan ziarah makam pada umumnya yang biasanya dilakukan 

dengan menabur bunga, mennyiramkan air ke makam kemudian membacakan surah 

Alfatiha dan mendoakannya, pada makam Datuk Pattimang masyarakat tidakkah 

menabur bunga pada makam melainkan dengan daun pandan, tidak menyirammnya 

dengan air tetapi dengan minya bau. Masyarakat berziarah juga bukan hanya untuk 

mengirimkan doa tetapi juga biasanya untuk memenuhi nazar peziarah yang pernah 

diucapkan. 

Pada masa permulaan Islam Nabi Muhammad Saw. melarang kaum muslimin 

menziarahi makam atau kuburan. Karena takut terjadi kemusyrikan serta pemujaan 

terhadap makam-makam tersebut. Hal itu dikarnakan keadaan masyarakat masih 

rentang keimanannya, sehingga dikhawatirkan mereka cenderung melakukan 

perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Mereka juga di khawatirkan datang ke 

makam-makam untuk melakukan penyembahan maupun pemujaan seperti yang 

dilakukan masyarakat zaman jahiliah.1 

                                                           
1 Muhammad Sholikin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h, 388. 
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Namun Rosulullah memperbolehkan berziarah ke makam ketika memiliki 

keimanan dan aqidah yang kuat, hal ini dimaksudkan agar kita mendoakan orang-

orang yang telah meninggal dunia agar kita senantiasa ingat akan hari akhir dan ingat 

akan kematian. Rosulullah Saw bersabda: 

مْ عَنْ زِيَارَةِ عَنْ برَُيْدةََ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قَدْ كُنْتُ نَهَيْتكُُ 

رُالْآخِرَةَ  هِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تذُكَ ِ دٍ فِى زِيَارَةِ قبَْرِ امُ ِ  الْقبُوُْرِ فَقَدْ اذُِنَ لِمُحَمَّ

Artinya: 

“Bersumber dari ibn buraidata, dari ayahnya,beliau berkata: 

Rosulullah Saw bersabda: Aku pernah meralang berziarah kubur, sekarang 

kalian boleh melakukannya. (HR. shahih muslim). 

 

َ وَٱبۡتَغُوٓاْ إلََِۡهِ ٱلوۡسَِيلةََ وَجََٰهِدُواْ فِِ سَبيِلهِۦِ لَعَلذكُ  ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
َٰٓأ  مۡ تُفۡلحُِونَ  يَ

Terjemahnya 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertawakkallah kepada Allah dan 

carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah 

(berjuang) di jalan-Nya agar kamu beruntung. (QS Al-Maidah:35) 

 

Saat ini makam datuk Sulaiman terus dikunjungi para peziarah,banyak 

peziarah makam Datuk Sulaiman yang bukan berasal dari desa Pattimang itu sendiri 

namun, ada juga yang berasal dari luar desa Pattimang 

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul “Tradisi Ziarah Pada 

Makam Datuk Sulaiman di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu 
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Utara”. Hal ini dikarenakan sampai saat ini tradisi ziarah pada makam Datuk 

Sulaiman masih terus dijalankan oleh masayarakat Luwu pada umumnya dan 

masyarakat desa Pattimang khususnya.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, untuk lebih 

memfokuskan kajian dalam penelitian agar pembahasan dalam skripsi lebih sistematis 

dan terarah maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini disusun 

dalam pertanyaan-pertanyan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah sejarah awal mula tradisi ziarah pada makam Datuk Sulaiman? 

2. Bagaimanakah proses pelaksanaan tradisi ziarah pada makam Datuk 

Sulaiman? 

3. Bagaimanakah motif dan tujuan masyarakat berziarah ke makam Datuk 

Sulaiman? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul Tradisi Ziarah Pada Makam Datuk Sulaiman di Desa 

Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Adapun fokus penelitian ini 

difokuskan pada bagaimanakah proses tradisi ziarah pada makam Datuk Sulaiman 

serta bagaimanakah motif dan tujuan masyarakat berziarah ke makam Datuk 

Sulaiman.  
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Untuk lebih memudahkan dalam memberikan pemaknaan maka perlu 

didefenisikan kata yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 

sebagai berikut:  

1. Tradisi  

 Tradisi dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan 

menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.  Tradisi juga dapat 

diartikan sebagai suatu sistem nilai yang muncul dalam praktek kehidupan 

masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang turun temurun dari generasi ke gnerai 

berikutnya.2 

2. Ziarah 

Ziarah berarti menengok, mendatangi, atau berkunjung ke tempat yang suci atau 

keramat seperti ziarah ke makam nabi, ziarah ke makam wali ataupun ziarah ke 

makam pahlawan. 

Menurut bahasa Indonesia ziarah berarti mengunjungi ketempat keramat. Dalam 

budaya Islam, pada umumnya ziarah dilakukan di makam seperti makam pahlawan, 

makam keluarga, dan juga makam orang yang dianggap berpengaruh dalam 

kehidupan masyarakat pada perkembangan Islam. Di Indonesia, budaya ziarah 

mempunyai beragam kelangsungan perkembangan Islam. Ziarah dalam perspektif 

                                                           
2 M. Taufik Mandaling, Islam Kampar: Harmoni Islam Dan Tradisi Lokal, (Yogyakarta: Idea 

Press Yogyakarta, 2012), 28-30. 
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umum tentu bermakna kunjungan. Ziarah dapat berupa kunjungan ketempat (makam) 

untuk mengunjungi sembari memberikan dan mengirimkan doa-doa keselamatan. 

Selain itu peziarah juga dilaksanakan atas dasar sebuah keinginan yang diawali 

dengan sebuah bernazar.3 Tradisi yang memperingati dan juga  merayakan peristiwa 

penting dalam perjalanan hidup manusia yang  dirangkaikan dengan pelaksanakan 

sebuah upacara ziarah kubur, selain merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat 

juga dianggap sebagai manifestasi upaya manusia dalam mendapatkan ketenangan 

rohani.4 

Dalam hal ini peneliti berusaha mengungkap bagaimana tradisi ziarah pada 

makam Datuk Sulaiman. Objek penelitian ini terbatas di desa Pattimang Kecamatan 

Malangke Kabupaten Luwu Utara. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan tahap untuk mengumpulkan literatur-literatur yang 

berkaitan dan relevan dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti. Terdapat 

beberapa hasil penelitian dan karya-karya terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini, di antaranya sebagai berikut: 

1. Skripsi berjudul “Tradisi Ziarah Pada Makam Dato Tiro Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba”. Ditulis oleh Suriani, jurusan Sejarah Peradaban 

                                                           
3 Syamhari, Rihlah: Interpretasi Ziarah Pada Makam Mbah Priok, (Makassar: Jurnal Vol. 11 

No. 1 2014).  
4 Misbahul Mujib, Tradisi Ziarah Dalam Masyarakat Jawa : Kontestasi Kesalehan, Identitas 

Keagamaan dan Komersial, (Jurnal Kebudayaan Islam Vol 14, No 2 2016), h. 212. 
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Islam, fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar tahun 2017. Hasil penelitian ini  membahas bahwa dalam prosesi 

tradisi ziarah makam Dato Ri Tiro ialah dengan Tai Bani atau lilin merah 

yang dinyalakan dan diletakkan di sudut kanan makam yang berfungsi sebagai 

penerang, kemudian peziarah berdo’a dan membaca Alquran yang kemudian 

dilanjutkan dengan menyiram batu nisan kepala hingga kaki serta menaburi 

bunga. 

2. Skripsi berjudul “Fenomena Ziarah Makam Keramat Mbah Nurpiah Dan 

Pengaruhnya Terhadap Aqidah Islam”. Ditulis oleh Memori Tutiana, Jurusan 

Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Uneversitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017. 

Fenomena ziarah makam keramat Mbah Nurpiah di Desa Sukarami 

kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat adalah bahwa masyarakat 

menganngap makam ini merupakan tempat yang mustajab untuk berdo’a. 

Makam Mbah Nurpiah memberikan pengarah yang positif dan negatif 

terhadap aqidah masayarakat desa Sukarami. Berpengaruh positif terhadap 

masyarakan atau peziarah yang mengetahui tata cara yang sesuai dengan 

syariat islam seperti berdo’a kepada Allah dan mendoakan ahli kubur, serta 

mengingatkan peziarah akan adanya kematian sehingga selalu berserah diri 

hanya kepada Allah. Berpengaruh negatif bagi peziarah yang tidak mengikuti 

aturan dari juru kunci dan juga tidak sesuai dengan syariat Islam yang akan 

mengarah kepada kemusyrikan.  
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3. Skripsi berjudul “Spiritualisasi Dalam Ziarah Kubur (Studi Atas Motivasi 

Peziarah Di Makam Pangeran Sukowati Dusun Kranggan Desa Pengkol 

Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen)”. Ditulis oleh Ainun Nafiah, Jurusan 

Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama 

Islam Negeri Surakarta tahun 2018. Penelitian ini membahas bahwa ada tiga 

motivasi motivasi spiritual para peziarah ketika berziarah di makam pangeran 

Sukowati di dusun Kranggan desa Pengkol kecamata Tanon kabupaten Sragen 

adalah sebagai berikut: 

a) Motivasi aqidah adalah keyakinan hidup 

b) Motivasi ibadah  

c) Motivasi muamalah 

Dari segi sosial ekonomi, makam ini memberikan dampak positif bagi 

masyarakat dan para peziarah yaitu selain sarana dan prasarana yang dibangun 

dengan baik, juga menjamin kesejahteraan masyarakat yang meningkat, 

menyebabkan perekonomian menjadi hidup serta keuntungan bertambah yang 

mempercepat gerak ekonomi masyarakat setempat.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitupun 

dengan penelitian. Tujuan penelitian yakni berfungsi untuk merumuskan pertanyaan 
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dan menentukan jawaban dari penelitian. 5  Penelitian pada umumunya dilakukan 

untuk menemukan, menguji, dan juga mengembangkan suatu pengetahuan. Adapun 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

a) Mendeskripsikan sejarah awal mula tradisi ziarah pada makam Datuk 

Sulaiman  

b) Mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi ziarah makam pada Datuk 

Sulaiman. 

c) Mendeskripsikan motif dan tujuan masyarakat berziarah ke makam Datuk 

Sulaiman. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a) Secara teoristis, peneliti berharap penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat 

pada umumnya, menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah  tentang sejarah 

dan juga Datuk Sulaiman, serta dapat menjadi bahan rujukan untuk 

mahasiswa lain yang ingin mengadakan penelitian 

b) Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini juga dapat berguna bagi 

pemerthati dan peminat tentang ziarah makam. Bagi peneliti dapat 

memperoleh pengetahuan serta meningkatkan kemampuan dalam menerapkan 

teori-teori yang didapat dalam perkuliahan praktik lapangan. 

                                                           
5 Sandu Siyonto, dkk, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 

2015), h.7. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Budaya, Budaya Lokal, dan Budaya Islam 

1. Pengertian Budaya 

 Menurut Koentjaraningrat, kata kebudayaan berasal dari Bahasa sansekerta 

budhayah yang bereti budi atau akal, hal yang bersangkutan dengan akal. Sedangkan 

budaya merupakan bentuk jamak dari budi-daya, yaitu daya dari budi yang berupa 

cipta, rasa dan karsa, sementara kebudayaan berarti hasil dari cipta rasa dan karsa.  

 Budaya juga berasal dari bahasa Belanda cultuur, bahasa Inggris culture dan 

dalam bahasa latin colere yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan 

mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini 

berkembanglah arti culture sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk 

mengolah dan mengolah alam”. Sedangkan kebudayaan adalah semua yang berasal 

dari hasrat dan gairah dimana yang lebih tinggi dan murni menjadi yang teratas 

memiliki tujuan praktis dalam hubungan manusia seperti musik, puisi, agama, etik, 

dan lain-lain.6  

 Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Budaya terbentuk 

dari banyak unsur yang rumit, termasuk system agama dan politik, adat istiadat, 

                                                           
6 Joko Prasetya, Ilmu Budaya (Cet.3;Jakarta: PT Rineka Cipta,2009), h.31. 
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bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga 

budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang 

cenderum menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan 

perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.7 

2. Budaya Lokal 

 Budaya lokal merupakan paham, pendapat, atau rancangan yang telah ada 

dalam fikiran manusia tentng budaya. Bodaya lokal dimaksidkan sebagai budaya 

yang bukan saja dibawa oleh penduduk asli tetapi juga dibawa oleh para pendatang 

diman terjadi akulturasi secara dinamis. Oleh karena itu, budaya lokal adalah esensi 

atau hakikat seuatu budaya yang bersifat abstrak karena didasarkan atas pandangan 

dan pengalaman hidup8.  

Budaya lokal adalah suatu budaya yang perkembangannya didaerahdaerah dan 

merupakan milik suku bangsa Nusantara. Bangsa Indonesia dekenal sebagai bangsa 

yang multicultural dalam suku bangsadan budaya. Kata kebudayaan berasal dari kata 

sansekerta, budhayah, ialah membentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau 

akal. Demikianlah kebudayaan itu dapat di artikan “hal-hal yang bersangkutan 

dengan akal”. Ada sejarah lain yang mengupas kata budaya itu sebagai perkembangan 

dari kata majemuk budi daya yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka 

                                                           
7 Joko Prasetya, Ilmu Budaya (Cet.3; Jakarta: PT Rineka Cipta,2009), h.33 
8 Fauzie Nurdin, Budaya Maukhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat 

Bermartabat, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h.108 
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membedakan budaya dari kebudayaan. Budaya itu daya dari budi yang berupa cipta, 

karsa dan rasa, dan kebudayaan itu segala hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.9Dalam 

kata antropologi budaya, tidak diadakan perbedaan arti antara budaya dan 

kebudayaan. Disini kata budaya hanya dipakai untuk singkatan saja, untuk 

menyingkat kata panjang antropologi kebudayaan.  

 Dalam literatur lain, kebudayaan ialah hasil budidaya manusia. Budi artinya 

akal, kecerdikan, kepintaran atau kebijaksanaan.Sedangkan daya artinya ikhtiar, 

usaha, atau muslihat. Maka kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil usaha, 

kepintaran, atau kecerdikan manusia. 

 Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu daerah 

yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke 

waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum 

adat.Indonesia terdiri atas 33 provinsi, karena itu memiliki banyak kekayaan budaya. 

Kekayaan budaya tersebut dapat menjadi aset negara yang bermanfaat untuk 

memperkenalkan Indonesia ke dunia luar. Budaya lokal biasanya didefenisikan 

sebagai budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu.  

 Menurut Geertz (1981) dalam bukunya Aneka Budaya dan Komunitas di 

Indonesia saat ini terdapat lebih 300 dari suku bangsa yang berbicara dalam 250 

bahasa yang berbeda dan memiliki karakteristik budaya lokal yang berbeda pula. 

Menurut James J. Fox, di Indonesia terdapat sekitar 250 bahasa daerah, daerah hukum 
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adat, aneka ragam kebiasaan, dan adat istiadat. Namun, semua bahasa daerah dan 

dialek itu sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, yaitu bahasa dan budaya 

Melayu Austronesia. Di antara suku bangsa Indonesia yang banyak jumlahnya itu 

memiliki dasar persamaan sebagai berikut.  

Ciri-ciri budaya lokal dapat dikenali dalam bentuk kelembagaan sosial yang dimiliki 

oleh suatu suku bangsa. Kelembagaan sosial merupakan ikatan sosial bersama di 

antara anggota masyarakat yang mengoordinasikan tindakan sosial bersama antara 

anggota msyarakat. Lembaga sosial memiliki orientasi perilaku sosial kedalam yang 

sangat kuat. Tradisi budaya lokal menceritakan tentang bagaimana masyarakat 

tersebut hidup, bergerak, dan menjalankan adatadat atau nilai-nilai yang mereka anut 

dan junjung tinggi. Ia mampu menggambarkan secuil kehidupan lain melalui kegiatan 

tersebut. 

3. Budaya Islam 

 Islam secara garis besar merupakan agama yang mengajarkan hubungan 

manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesame manusia, hubungan 

manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Aspek ajaran 

Islam senantiasa berhubungan dengan manusia, karena Islam diturunkan untuk 

manusia. Islam diturunkan kepada makhluk yang dianugerahi kelebihan yang tidak 

dimiliki makhluk lain berupa akal.9  

                                                           
9 Abuddin, Nata. Metodologi Studi Islam Cet.18. Jakarta: Rajawali Pres, 2011. 
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Kontak antara budaya masyarakat yang diyakini sebagai suatu bentuk kearifan lokal 

dengan ajaran dan nilai-nilai yang dibawah oleh Islam tak jarang menghasilkan 

dinamika budaya masyarakat setempat. Kemudian, yang terjadi ialah akulturasi dan 

mungkin sikretisasi budaya, sepertipraktek meyakini iman didalam ajaran Islam akan 

tetapi masih mempercayai berbaggai keyakinan lokal. Secara spesifik, Islam 

memandang budaya lokal yang ditemuinya dapat dipilah menjadi tiga: menerima dan 

mengembangkan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berrguna bagi 

pemuliaan kehidupan umat manusia.  

 Islam merupakan salah satu agama yang hadir di dunia melalui perjalanan 

wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa Islam 

merupakan agama Samawi, dan bukan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Lebih dari 

itu, Islam hadir saat manusia sudah mengenal peradaban (bukan lagi sebatas 

kebudayaan). Di masa penyebarannya, seluruh umat manusia sudah mampu 

menciptakan sendiri kebudayaannya. Hal ini tidak lepas dari potensi manusia yang 

berupa cipta, rasa, dan karsa.  

B. Tradizi Ziarah Makam 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah 

dilakukan untuk sejak dulu atau sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu 

kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama 
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yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang 

diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, 

karenatanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.10 

Secara bahasa, tradisi dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang 

berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan maupun yang di 

asimilasikan dengan ritual adat dan agama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun 

menurun baik melalui informasi lisan berupa cerita ataupun informasi tulisan yang 

berupa naskah klasik dan juga yang terdapat pada catatan-catatan kuno (prasasti 

sejarah).11 

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan 

inti ajaran agama, tentunya Islam akan membenarkannya. Salah satu bukti 

keselarasan antar agama dan tradisi adalah ketika Walisongo dalam menyebarkan 

agama Islam tetap mempertahankan tradisi Jawa yang tidak bertentangan dengan 

ajaran agama Islam.12  

Menurut Hasan Hanafi. Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau yang 

masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan 

demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, 

                                                           
10Definisi dan Pengertian Tradisi, http://id.m.wikipedia.org>wiki>. Blogspot. 

Com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm (diakses 15 Maret 2020). 
11Syamhari, Nakku Ri Rappoala (Gowa: Pustaka Almaida, 2017), h, 28. 
12Abu Yasid, Fiqh Realitas Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam 

kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) h. 249. 
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tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai 

tingkatannya.13  

Dalam arti sempit tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang 

diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan. 

Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan 

masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus 

pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan 

dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan 

gagasan di tolak atau di lupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali 

setelah lama terpendam. Tradis lahir melalui melalui beberapa cara yakni sebagai 

berikut: 

a. Cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara 

spontan dan tidak di harapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu 

alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. 

Perhatian, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui 

berbagai cara yang mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan 

kekaguman ini berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, 

dan pemugaranp eninggalan purbakala serta munafsir ulang keyakinan lama. 

Semua perbuatan itu memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan 

                                                           
13Moh. Nur Hakim “Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam Pemikiran 

Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing. 2003) h .29. 
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individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial 

sesungguhnya. Begitulah tradisi di lahirkan. Proses kelahiran tradisi sangat 

mirip dengan penyebaran temuan baru. Hanya saja dalam kasus tradisi ini 

lebih berarti penemuan kembali sesuatu yang telah ada di masa lalu ketimbang 

penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. 

b. Cara kedua muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang 

dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau di 

paksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin 

memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. 

 

2. Ziarah Makam 

Ziarah makam atau ziarah kubur terdiri dari kata ziarah dan kubur. Dalam 

kamus besar bahasa, istilah ziarah berasal dari bahasa arab diambil kata ziyarah yang 

berarti meziarahi, menengok atau mengunjungi.14 Sedangkan istilah kubur diartikan 

sebagai tempat menaruh atau memendam mayat atau pemakaman. Maka ziarah kubur 

dapat diartikan dengan menengok atau mengunjungi dimana tempat seseorang di 

kubur atau dimakamkan.15 Ziarah kubur yaitu mengunjungi, mendoakan ahli kubur 

baik kerabat, keluarga, para wali, atau para ulama yang berpengaruh dalam Islam.16 

                                                           
14Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2002), h. 159. 
15Labib Mz, Hidup Pasti Berakhir, (Surabaya: Bandung Usaha Jaya, 2003) Cet. Ke 4, h. 71. 
16Hamid Muslih, Ziarah Kubur Wisata Spiritual, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), h. 1-2. 
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Ziarah kubur juga dapat dikatakan sebagai mendatangi atau mengunjungi 

suatu tempat yang di sucikan atau dianggap mulia, misalnya mengunjungi makam 

Nabi Muhammad Saw. jadi, yang menjadi perhatian para peziarah khusunya kaum 

muslim biasanya makam orang-orang yang semasa hidupnya membawa misi baikan 

terhadap lingkungannya seperti berikut: 

a. Para Nabi dan pemimpin agama, yang telah menyebarkan agama serta 

mengajarkan hal-hal kebaikan. 

b. Para wali, ulama, dan ilmuan besar yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

serta mengenalkan manusia terhadap kitab Allah serta ilmu alam dan ilmu 

ciptaan. 

c. Kelompok orang tertentu seperti kerabat, sahabat, saudara terdekat. 

C. Akulturasi Budaya  

Menurut Koentjaraningrat, bahwa untuk mengkaji proses akulturasi dapat 

menggunakan pendekatan lima prinsip, antara lain sebagai berikut: 

1. Principle of integration atau prinsip integrasi, yaitu suatu proses dimana unsur-

unsur yang saling berbeda dari suatu kebudayaan mencapai keselarasan dalam 

kehidupan masyarakat. 

2. Principle of function atau prinsip fungsi, yaitu unsur-unsur yang tidak akan 

mudah dihilangkan, apabila unsur-unsur itu mempunyai fungsi yang penting 

dalam masyarakat. 
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3. Principle of early morning atau prinsip yang paling penting dalam proses 

akulturasi, yang menyatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan yang dipelajari 

paling dahulu, pada saat individu pendukung kebudayaan masih kecil, akan 

paling sukar diganti oleh unsur kebudayaan. 

4. Principle of utility, yaitu unsur baru yang mudah diterima bila unsur itu 

mempunyai kegunaan yang besar bagi masyarakat.  

5. Principle of cocretness atau prinsip sikap konkrit, yaitu unsur-unsur konkrit 

lebih mudah hilang dinganti dangan unsur-unsur asing, terutama unsur-unsur 

kebudayaan jasmani, benda, alat-alat dan sebagainya17. 

Budaya Islam di Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

masyarakat Indonesia, namun dasar kebudayaan setempat yang sangat kuat sehingga 

terdapat suatu bentuk perpaduan kebudayaan yang disebut akulturasi budaya. 

Akulturasi budaya sederhananya dapat diartikan sebagai perpaduan antara budaya 

local dengan budaya asing.  

Perpaduan atara budaya local dengan budaya Islam sangat mempengaruhi 

kehidupan sosial masyarakat. Dalam masyarakata desa Pattimang terdapat perpaduan 

antara budaya Islam dan budaya local dalam tradisi ziarah makam Datuk Sulaiman. 

Tradisi ziarah pada makam Datuk Sulaiman di desa Pattimang Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu Utara telah tercampur oleh budaya Islam dan budaya local dari segi 

                                                           
17 Koentajaraningrat, Metode-Metode Antropologi Dalam Penyelidikan-Penyelidikan 

Masyarakat Dan Kebudayaan Di Indonesia, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1985), h.449-450. 
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perenanaan dan pelaksanaannya. Dalam masyarakat desa Pattimang tradisi lama tidak 

bisa dihilangkat begitu saja meskipun ajaran Islam telah berkembang.  

Proses akulturasi tradisi ziarah pada makam Datuk Sulaiman tidak mengalami 

hambatan yang berarti bagi masyarakat desa Pattimang. Masyarakat menerima  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan, dengan meneliti kondisi objek 

alamiah berdasarkan faktor-faktor yang ditemukan dilapangan dan kemudian 

dijadikan menjadi sebuah teori. 18  Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif yaitu data yang dianggap data primer adalah diperoleh dari hasil observasi 

dan wawancara di lokasi penelitian atau lapangan, sedangkan literatur yang 

berhubungan atau berkaitan dengan penelitian hanyalah pelengkap dari data yang 

sudah ada. Peneliti menggunakan metode atau jenis penelitian kualitatif karena dalam 

proses pengolahan datanya, peneliti mengolah data dengan mendeskripsikan data-data 

yang diperoleh dari lokasi penelitian atau lapangan yang berupa data-data tertulis atau 

lisan dari masyarakat dan perilaku yang dapat diamati dan menganalisis hal-hal yang 

ada di masyarakat. Penelitian ini berfokus menelusuri prosesi tradisi ziarah pada 

makam Datuk Sulaiman serta motif dan tujuan masyarakat berziarah ke makam 

Datuk Sulaiman. 

 

 

                                                           
18 Sugiyono, Metode pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D (Bandung: Alfabeta,2007), h. 

29.  



24 
 

 
 

2. Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini berlokasi di desa Pattimang kecamatan Malangke kabupaten 

Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah paling Utara Sulawesi 

Selatan yang memiliki luas wilayah 7.502 km yang terdiri dari pantai, dataran rendah, 

hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0-3.016 Mdpl. Batas administratif  

kabupaten Luwu Utara ialah wilayah selatan berbatasan dengan Teluk Bone, Sebelah 

timur berbatasan Langsung dengan Kabupaten Luwu Timur, Sebelah Utara 

berbatasan Dengan Sulawesi Tengah, dan sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten 

Tanah Toraja dan Sulawesi Barat.  

Adapun Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena masyarakat 

masih kuat mempertahankan tradisi ini, meskipun akses ke lokasi penelitian tidak 

terlalu ramai karna jarangnya kendaraan yang melintas tetapati jarak lokasi penelitian 

yang mudah di jangkau sehingga penelitian bisa dilakukan dengan baik. 

B. Pendekatan Penelitian 

Untuk memahami secara mendalam mengenai tradisi ziarah pada makam Datuk 

Sulaima, dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang digunakan peneliti yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Pendekatan Sosiologi 

Metode pendekatan ini berupaya memahami tradisi ziarah dengan melihat 

peranan masyarakat yang ada didalamnya. Sosiologi merupakan ilmu yang 

menjadikan manusia sebagai objek utama, lebih khusus ilmu ini mengkaji interaksi 

manusia dengan manusia lainnya. 19 

2. Pendekatan Sejarah 

Sejarah merupakan suatu ilmu yang didalamnya membahas berbagai peristiwa 

dengan memperlihatkan unsur waktu, tempat, objek, latar belakang, dan pelaku 

peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah ini seseorang diajak untuk memasuki 

keadaan yang sebenarnya dengan penerapan suatu peristiwa. Pendekatan ini 

dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk mengetahui peristiwa dalam tradisi yang 

terjadi tersebut. 

3. Pendekatan Antropologi 

Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari antara manusia dan 

kebudayaan. Metode pendekatan ini berusaha mencapai pengertian langsung tentang 

mahluk manusia yang mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat dan 

kebudayaannya sehingga diharapkan tradisi ziarah sebagai bagian dari salah satu 

asset kebudayaan yang harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. 

                                                           
19 Baswori, Pengantar Ilmu Sosiologi. (Cet. I; Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 

11.  
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4. Pendekatan Agama 

Pandangan sosial budaya yang berdasarkan agama bertolak dari kesadaran bahwa 

pada hakikatnya seburuk apapun manusia pasti memiliki Tuhan. Dengan metode 

pendekatan agama ini maka akan ada dasar perbandingan tradisi ziarah dengan 

melihat nilai religiusnya untuk dikembangkan sesuai ajaran Islam. 

C. Sumber Data 

Penelitian ini bersifat field research atau penelitian lapangan, dimana data-

data yang terdapat dalam penelitian ini merupakan data-data yang pastinya relevan 

dengan objek studi karena diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, data 

yang diperoleh dari pelaku yang  menyaksikan ataupun terlibat secara langsung dalam 

peristiwa tersebut.20 Data dalam studi lapangan ini didapatkan melalui wawancara 

dan observasi kepada informan atau orang-orang yang terkait dengan penelitian. 

Informan yang dipilih dalam wawancara penelitian ini ialah: 

a) Matoa Pattimang, dalam hal ini Opu Andi Nurjannah sebagai informan utama 

untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Alasan 

                                                           
20 Sunardi Nur, Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), h. 76. 
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memilih Matoa Pattimang sebagai informan dalam penelitian ini adalah karna Opu 

Andi Nurjannah sebagai orang yang paling sering berhubungan dengan makam 

Datuk Pattimang secara langsung sehingga pasti mengetahui seluk-beluk tentang 

tradisi ziarah makam Datuk Sulaiman. 

b) Tokoh Agama, dalam hal ini imam desa, alasan memilih imam desa sebagai 

informan ialah karena beliau juga merupakan salah seorang yang terlibat langsung 

dalam tradisi ziarah pada makam Datuk Sulaiman. 

c) Para peziarah makam Datuk Sulaiman. 

d) Masyarakat desa Pattimang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan suatu sumber data yang tidak diperoleh secara 

langsung dengan melalui sebuah perantara.21 Data sekunder merupakan data penguat 

yakni sumber informasi untuk memperoleh data dari buku atau data pendukung yang 

tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil 

penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian.22 Sebagai pelengkap data primer, data sekunder ini 

diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan karya-karya yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Kedua data ini saling melengkapi karena data yang ada dilapangan tidak 

akan sempurna bila tidak ditunjang dengan data kepustakaan. 

                                                           
21 Hadari Nawawi, Metodologi penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadja Mada University 

Press, 2011), h.17. 
22Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, (surakarta: Kencana 2014), h. 106. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

metode pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan. 23  Metode pengumpulan data merupakan sebuah 

prosedur yang sangat menentukan baik atau tidaknya sebuah riset penelitian. Jika 

pengumpulan data tidak dirancan dengan baik dan benar maka data yang diperoleh 

tidak akan sesuai dengan permasalahan penelitian.24 

Dalam memperoleh data-data yang akurat maka diperlukan beberapa metode 

pengumpulan data agar data valid dan tidak menyimpang. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Field Research 

Field Research (penelitian lapangan) merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Pengumpulan data ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

a) Observasi (Pengamatan) 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkah laku manusia yang 

terjadi dalam kenyataan di lapangan. Observasi merupakan studi yang dilakukan 

                                                           
23 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.6. 
24 Rahmat Kriyanto, Teknik Politik Riset Komunikasi (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2009), h. 91. 
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dengan sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai 

pengamatan dan pencatatan. 25  Data yang diperoleh dari dalam observasi ini 

adalah kegiatan yang dilakukan para peziarah selama berziarah di makam Datuk 

Sulaiman. 

b) Wawancara ( Interview) 

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi tanya jawab lisan 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.Wawancara bertujuan untuk 

melengkapi informasi yang tidak kita temui langsung di lapangan saat observasi.  

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh suatu data atau informasi, 

selanjutnya peneliti dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut melalui 

pengolahan data secara komprehensif.26 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan sebagai bentuk pembuktian untuk memperkuat 

hasil dari wawancara dan observasi. Peneliti menggunakkan data dokumentasi 

ini berupa foto-foto yang telah penulis dapatkan dari objek penelitian secara 

langsung. 

 

 

                                                           
25 Kartono, Pengertian Observasi,( Bandung: Alfabeta), h.142 
26 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta. 2011), h.138.  
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2. Library Research 

Library Research merupakan pengumpulan data dengan membaca buku-buku 

atau karya ilmiah lainnya. Diartikan juga sebagai penelusuran data melalui 

perpustakaan atau dengan membaca buku-buku, karya ilmiah maupun jurnal yang 

berhubungan atau relevan dengan penelitian yang dibahas. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat bantu dalam pengumpulan data yang 

digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun alat-alat yang 

digunakan dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:  

1) Kamera yang berfungsi sebagai alat memotret saat melakukan observasi 

dan wawancara dengan informan. 

2) Alat tulis dan buku catatan yang digunakan untuk mencatat informasi yang 

disampaikan narasumber atau informan saat melakukan wawancara. 

F. Analis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 
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apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang diceritakan 

kepada orang lain.27  

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu langkah untuk memisahkan hal-hal yang 

penting dan tidak penting dari data-data yang terkumpul, sehingga nantinya data-

data tersebut menjadi lebih fokus terhadap tujuan penelitian. Reduksi data ini 

sebagai suatu proses pemilih penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari hasil 

penggunaan teknik dan alat pengumpulan data. Kemudian data tersebut disusun 

secara sistematis agar mudah untuk difahami sehingga pemahaman ini akan 

membantu menjawab pertanyaan baru berkaitan dengan tema penelitian. 

2. Data Display ( Penyajian Data) 

Data display adalah data yang telah mengalami proses reduksi yang langkah 

selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi 

pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang mulanya terpencar 

dan terpisah menurut sumber informasi dan saat diperolehnya informasi tersebut. 

Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan. Data display 

juga merupakan penyajian data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat utuh. 

Dalam penyajian data ini dilakukan secara induktif, yaitu dengan menguraikan 

                                                           
27 Irwan Soehartono. Metodologi Penelitian Sosial. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 1999), h. 

65. 
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permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian 

menjelaskan secara spesifik. 28  

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan 

lebih spesifik dalam hipotesa yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis 

merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan. 

                                                           
28 Farida Nugrahani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Kencana, 2014), h. 215. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Pattimang 

Pattimang merupakan daerah pertama Islam masuk di Kerajaan Luwu, yang pada 

saat itu Islam dibawa oleh Datuk Sulaiman dan diterima oleh Raja La Pattiware  

selaku Raja Luwu yang menjadikan Luwu sebagai kerajaan yang pertama kali 

memeluk Islam di Sulawesi Selatan. 

Di masa pemerintahan La Patiware pada tahun 1587-1615 pusat Kerajaan Luwu 

yang berada di Malangke (Pattimang) dianggap sangat strategis pada saat itu karena 

posisinya yang diapit oleh dua teluk sebagai jalur perdagangan yakni teluk Palopo 

dan teluk Ussu, kedua teluk ini memberi kontribusi terhadap kemajuan kerajaan 

Luwu29. 

Namun setelah Raja Patipasaung naik tahta menggantikan ayahnya yakni Raja La 

pattiware pada tahun 1615-1637, ia kemudian memindahkan pusat kerajaan Luwu 

setalah menjabat selama empat tahun yakni pada tahun 1619. Pusat kerajaan Luwu 

yang berada di Malangke (Pattimang) dipindahkan ke Ware (Palopo), raja 

                                                           
29 M. Akil, Luwu, Dimensi Sejarah, Budaya dan Kepercayaan, (Makassar: Pustaka Refleksi), 

2008, h.49. 
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Patipasaung juga mendirikan masjid Jami Tua Palopo serta penataan sistem 

pemerintahan dengan memasukkan unsur-unsur Islami di dalam system kerajaan30. 

Penamaan desa Pattimang sendiri pada awalnya bukanlah Pattimang, sebelumnya 

daerah ini bernama Watampare, barulah ketika Islam mulai masuk dan berkembang 

di Kerajaan Luwu nama Watampare akhirnya burubah menjadi Patimang, Penamaan 

Pattimang ini berasal dari dua kata yaitu Pati  yang artinya raja dan kata Mang  yang 

artinya yang menerima sebuah ajaran. Hal ini selaras dengan sejarah Kerajaan Luwu 

yang ajaran Islam diterima oleh seorang Pati atau raja yaitu Raja La Pattiware.  

Namun karna kesalahan penulisan yang harusnya Patimang menjadi Pattimang.31 

2. Kondisi Geografis 

a. Letak dan Batas Desa Pattimang 

Desa Pattimang terletak 30 kilometer dari pusat kota Kabupaten Luwu Utara, 

Sulawesi Selatan. Desa Pattimang sendiri pernah menjadi Ibu kota Kerajaan 

Luwu sebelum dipindahkan ke Ware’ (sekarang Palopo) pada masa pemerintahan 

Datuk Luwu atau Raja Luwu ke XVI yakni Pati Pasaung Toampanangi. Desa 

Pattimang sendiri memiliki Luas wilayah 7.502 km2, dan secara geografis terletak 

pada koordinat antara 200 30’45” Sampai 2037’30” LS, dan 119041’15” sampai 

12043’11”BT Kabupaten Luwu Utara dengan batas administratif. Bagian Utara 

berbatasan dengan Sulawesi Tengah, yang merupakan daerah penyebaran islam 

                                                           
30 M. Akil, Luwu, Dimensi Sejarah, Budaya dan Kepercayaan, (Makassar: Pustaka Refleksi), 

2008, h.50. 
31 Andi Sa’ad, Tokoh Adat, Wawancara di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten 

Luwu Utara, tanggal 21 Mei 2021. 
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dan  di bagian Selatan berbatasan dengan Teluk Bone yang merupakan jalur 

penyebaran Islam oleh Datuk Sulaiman melalui dermaga di Cappasolo. 

 

b. Struktur Organisasi Pemerintahan 

Dalam struktur pemerintahan di Desa Pattimang Kecamatan Malangle 

Kabupaten Luwu Utara, dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Kepala 

Urusan (Kaur) dalam menjalankan sistem pemerintahan, Desa Pattimang terdiri 

dari 5 ( lima) dusun yaitu, Dusun Padangngelle, Dusun Pattimang, Dusun Biro, 

Dusun Gampuae, dan Dusun Labulubu. Adapun susunan pemerintahan Desa 

Pattimang tahun 2021  sebagai berikut : 

Tabel 1 

Struktur Organisasi Pemerintahan pada tahun 202132 

No Jabatan Nama 

1 Kepala Desa Rustandi, SE 

2 Sekertaris Desa Andi Kajao 

3 Kaur Umum dan Perencanan Juhriati 

4 Kaur Keuangan dan Aset Desa Alamsyah Amir, S.Kom 

5 Staf Kaur Ahmad Jayadi 

6 Kasi Pemerintahan Mustamin Baso 

7 Kasi Kesejahteraan Aswadi 

                                                           
32 Desa Pattimang, Data Sekunder Profil Desa Pattimang, 2021. 
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8 Kadus Padangngelle Suratman. S 

9 Kadus Pattimang Wahidin 

10 Kadus Biro Andi Kurniawan 

11 Kadus Gampuae Mustamin 

12 Kadus Labulubu Sukardi 

 

3. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan, dan Ekonomi 

a. Keadaan Sosial 

Di Desa Pattimang terdapat banyak fasilitas umum seperti tempat peribadatan, 

sarana pendidikan, dan sebagainya. 

Tabel 2 

Sarana umum di Desa Pattimang tahun 202133 

No Jenis Sarana Jumlah 

1 Mesjid 3 

2 Mushollah 2 

3 SMP/ sederajat 1 

4 Sekolah Dasar 2 

5 Perpustakaan 1 

6 Taman Kanak-Kanak 2 

 

                                                           
33 Desa Pattimang, Data Sekunder Profil Desa Pattimang, 2021. 
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b. Keadaan Budaya 

Masyarakat desa Pattimang masih menjalankan tradisi dan budaya yang telah 

ada baik sebelum kedatangan Islam maupun setelah penyebaran Islam di tanah 

Luwu, selain dilaksanakan untuk tetap mempertahankan warisan budaya dari 

nenek moyang, tetapi juga dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkenalkan 

kearifan local terhadap daerah di luar pattimang. Adapun tradisi dan Budaya yang 

masih dijalankan masyarakat desa Pattimang sebagai berikut: 

1. Tradisi Ma’gawe Samampa 

Ma’gawe Samampa merupakan tradisi yang diadakan setiap setahun 

sekali sebelum kedatangan Islam di Desa Pattimang, namun setelah masuknya 

Islam, waktu pelaksanaan tradisi Ma’gawe Samampa  ini ditentukan 

berdasarkan keputusan Raja Pattiware atas petunjuk dari Datuk Sulaiman, 

yakni diadakan setahun sekali pada bulan Sya’ban sebelum memasuki bulan 

ramadhan. Karna pada dasarnya tradisi ini bertujuan untuk menjalin 

silaturrahmi antara Raja-raja dan masyarakatnya. 

Sebulan sebelum Ma’gawe Samampa diadakan berbagai persiapan 

telah dilakukan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat desa Pattimang, 

hal ini dikarnakan tradisi ini mmerupakan sebuah acara yang besar. Adapu 

persiapan yang dilakukan sebagai berikut: 

a) Area sekitar makam Datuk Sulaiman dan Baruga Loppo sebagi 

tempat untuk menjamu para Raja-raja terlebih dahulu di bersihkan. 
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b) Mengundang para Raja, karna dengan Ma’gawe Samampa para 

raja dari berbagai daerah bisa bertemu antara satu dan yang lain. 

c) Menghias rumah Pammatoa (yang memegang alat-alat kerajaan ) 

dengan ornamen khas kerajaan sebagai tanda bahwa rumah 

tersebut merupakan tempat disimpannya benda-benda kerajaan. 

2. Tradisi Manre Sappera 

Tradisi Manre Sappera  adalah sebuah prosesi adat yang dilaksanakan 

dengan makan bersama secara besar-besaran, yang merupakan salah satu 

tradisi yang masih dijalankan masyarakat desa Pattimang hingga saat ini. 

Adapun tujuan dilaksanakannya Manre Sappera ialah untuk mengenang Andi 

Djemma sebagai wujud kecintaan dan perjuangannya untuk Indonesia. Andi 

Djemma adalah sosok yang memimpin gerakan Soekarno Muda dan 

memimpin Perlawanan Semesta Rakyat Luwu pada 23 Januari 1946, beliau 

memimpin rakyat Luwu berperang dengan tentara sekutu yang saat itu 

diboncengi oleh NICA. 

Andi Djemma bernazar apabila Indonesia benar-benar merdeka maka 

ia akan mengadakan sebuah hajatan dan member makan rakyat Luwu. 

Perayaan Manre Sappera dilaksanakan diatas kain panjang berwarna putih 

dengan berbagai hidangan. Dalam pelaksanaan acara ini Datuk Luwu terlebih 

dahulu menziarahi makam Datuk Sulaiman kemudian dilanjutkan ke makam 

Datuk Luwu La Pattiware sebagai dua sosok pembawa dan penerima Islam di 

kerjaan Luwu saat itu. Terakhir kali diadakan pada tahun 2017 dengan 



39 
 

 
 

panjang makanan 1 kilometer dan diikuti oleh masyarakat baik dari desa 

Pattimang maupun luar desa. 

c. Keadaan Keagamaan 

Di kecamatan Malangke berkembang berbagai macam ajaran atau agama yang 

dianut oleh masyarakatnya, ada yang memeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. 

Namun di desa Pattimang sendiri, seluruh masyarakat menganut agama Islam, 

berbeda dengan beberapa desa di sekitarnya. Desa Pattimang bahkan dikenal 

dengan sebutan desa religi, hal ini sejalan dengan sejarah desa Pattimang yang 

merupakan daerah pertama dalam sejarah islamisasi Kerajaan Luwu yang 

memeluk Islam. Islam masuk ke kerajaan Luwu dibawa oleh Datuk Sulaiman yang 

diterima oleh Raja Luwu La Pattiware daeng Parebbung. 

Desa Pattimang sendiri memiliki 3 mesjid di 3 dusun yaitu, dusun Pattimang, 

dusun Biro, dan dusun Gampuae. Selain 3 mesjid, terdapat 2 musollah, serta 

terdapat juga 3 majelis ta’lim pada tiga dusun yaitu dusun Pattimang, dusun 

Labulubu, dan dusun Gampuae. Dalam upaya tetap menjaga nilai-nilai Islam 

dalam masyarakat, desa Pattimang juga memiliki TPA dan TPQ yang saat ini jauh 

lebih berkembang. TPA yang ada di desa Pattimang telah banyak mencetak 

generasi-generasi qu’ani yang melanjutkan pendidikan diluar daerah seperti 

pesantren-pesantren. 
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d. Keadaan Ekonomi 

Masyarakat Pattimang sebagian besar mata pencahariannya adalah petani, 

kebutuhan ekonomi sebagian besar ditopang oleh hasil-hasil pertanian, 

sedangankan sebagian yang lain berprofesi sebagai wiraswasta, pegawai negeri 

sipil, nelayan, dan buruh tani. 

Tabel 3 

Mata Pencaharian Pokok Masayarakat Desa Pattimang tahun 202034 

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah (orang) 

1 Petani 826 60 886 

2 Wiraswasta 297 34 331 

3 PNS 21 19 40 

4 Karyawan Perusahaan 

Swasta 

10 4 14 

5 Nelayan 10 0 10 

6 Pedagang Keliling 6 7 13 

7 Pengusaha 

Kecil/menengah 

4 8 12 

8 TNI 1 0 1 

9 Peternak 1 0 1 

10 Buruh Tani 0 1 1 

                                                           
34 Desa Pattimang, Data Sekunder Profil Desa Pattimang. 
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11 Tidak Memiliki 

Pekerjaan Tetap 

74 59 133 

 

B. Biografi Datuk Sulaiman 

Datuk Sulaiman adalah seorang ulama berasal dari Minangkabau yang dating ke 

Sulawesi Selatan untuk mennyebarkan agama Islam. Ia tidak datang sendiri 

melainkan bersama dua ulama lainnya, ketiga ulama yang menyebarkan agama islam 

di Sulawesi Selatan ini disebut datuk telluE, ketiga datuk tersebut adalah: 

1. Abdul Makmur, Khatib Tunggal, yang juga dikenal dengan sebutan Datuk ri 

Bandang, beliau menyebarkan Islam di wilayah Kerajaan Gowa. 

2. Sulaiman, Khatib Sulung, yang juga dikenal dengan nama Datuk Sulaiman 

atau Datuk Pattimang, beliau menyebarkan Islam di wilayah Kerajaan Luwu. 

3. Abdul Jawad, Khatib Bungsung, yang juga dikenal dengan sebutan Datuk Ri 

Tiro, beliau menyebarkan Islam di wilayah Tiro yang sekarang disebut 

Bulukumba. 

 

Awalnya Datuk Sulaiman bersama rekannya tiba di Gowa pada tahun 1602, 

Sosok Datuk Sulaiman dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki tingkat 

pengetahuan yang dalam terutama dalam bidang ilmu tauhid. Dalam Islamisasi di 

Kerajaan Luwu, tidak lepas dari kemahiran Datuk Sulaiman yang mampu 
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menghubungkan dogma teologis dengan ajaran tauhid atau keesaan Tuhan dengan 

Kepercayaan Bugis tentang Sawerigading. Tarekat yang diajarkan bahkan masih 

dapat ditemukan dalam naskah lontara di Luwu. Dalam lontara itu, penulis berupaya 

menghubungkan ajaran tasawuf Islam dengan mitos Bugis, dengan menyamakan 

kisah Adam dan Hawa dengan pasangan yang menurunkan para dewa yang ada 

dalam siklus La Galigo, serta menggambarkan Sawerigading sebagai sosok nabi yang 

sebelum meninggalkan bumi meramalkan akan turunnya Al-qur’an. Bahkan ada yang 

menyatakan bahwa Sawerigading yang pernah tenggelam di Timur (Teluk Ussu), 

telah muncul kembali di Barat (Mekkah). Upaya ini menurut Cristian Perlas adalah 

bagian dari strategi Datuk Sulaiman dalamm memenangkan persaingan dengan 

Kristen Portugis, dengan sengaja memilih singkritisme sebagai sebuah pilihan yang 

memungkinkan  ajaran Islam dapat di terima oleh para penguasa dan masyarakat di 

Kerajaan Luwu. 

Adapun strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh Datuk Sulaiman dalam 

penyampaian ajaran Islam di Kerajaan Luwu sebagai berikut: 

1.Penyebaran Islam Melalui Istana 

Penyebaran ajaran Islam di Kerajaan Luwu dilakukan melalui istana, ketika Datuk 

Sulaiman pertama kali menginjakkan kakinya di wilayah Kerajaan Luwu, ia 

berupaya menemui raja untuk memperkenlkan ajaran Islam. Setelah melalui dialog 

antara Datuk Sulaiman dan Raja Luwu, akhirnya raja bersedia menerima dan 

memeluk Islam, serta menjadikan ajaran Islam sebagai agama resmi kerajaan. 
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Setelah raja memeluk Islam, maka masyarakat Kerajaan Luwu juga ikut 

memeluk Islam atas perintah dari raja. Raja yang baru memeluk Islam melakukan 

upaya-upaya dengan menambah doktrin syariat Islam kedalam struktrur organisasi 

politik kerajaan. Jabatan-jabatan keagamaan dibentuk seperti Imam dan Khatib 

yang juga dimasukkan ke dalam keluarga besar kerajaan. 

2.Melalui Pendekatan Kebiasaan atau Adat Istiadat 

Ajaran agama yang pertama kali diajarkan Datuk Sulaiaman kepada raja dan 

masyarakat Kerajaan Luwuadalah tauhid. Hal ini dilakukan Datuk Sulaiamn karna 

masyarakat Luwu pra Islam sudah mempunyai kepercayaan tradisional  yaitu 

adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Pencipta yaitu Dewata Seuwae. 

Penyebaran ajaran Islam berjalan dengan baik, hal ini karna penerimaan Islam 

sebagai ajaran yang baru tidak banyak merubah nilai-nilai kepercayaan dan 

kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. 

Ada empat falsafah atau adat kebiasaan yang selalu diperhatikan dan menjadi 

pedoman dalam kehidupan masyarakat sebelum adanya Islam yang dikenal dengan 

nama pangngadereng (Bugis) atau pangngadakkang (Makassar), yaitu: 

a. Ade’, yaitu system norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan yang 

mendinamisir perilaku masyarakat. Hal ini terjadi karna ade’  meliputi 

segala keharusan tingkah laku dalam setiap aktivitas masyarakat Bugis-

Makassar. Ade’ itu sendiri berarti tata terip yang bersifat normatif yang 
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memberikan pedoman kepada sikap hidup dalam menghadapi, 

menanggapi, dan menciptakan kebudayaan dalam berbagai aspek. 

b. Bicara, yaitu semua keadaan yang berhubungan dengan masalah hukum 

dan keadilan, Ia menentukan prosedur hukum serta hak dan kewajiban 

setiap individu maupun kelompok dalm kehidupan bermasyarakat. 

c. Rapang, yaitu perbandingan atau peumpamaan atau analogi. Dalam 

keadaan tidak ada atau belum ada norma-norma atau undang-undang yang 

mengatur suatu hal tertentu, maka rapang berfungsi membandingkan atas 

suatu ketetapan di masa lampau yang pernah terjadi. 

d. Wari’, yaitu pengelompokan atau penjenisan untuk membedakan antara 

satu dengan yang lain.misalnya tata susunan dan jenjang-jenjang 

keturunan serta menentukan hubungan kekerabatan. Dalam hal ini wari’ 

berfungsi untuk mengetur fungsi kekerabatan secara luas dan menyeluruh 

didalam kehidupan masyarakat, baik formal maupun non formal. 

Setelah diterimanya islam, maka dimasukkan unsur sara’ (syariat Islam) 

sebagai unsur kelima. Datangnya Islam tidak mengubah unsur-unsur yang 

telah ada sebelumnya , tidak juga mengubah lembaga-lembaga yang ada di 

dalam masayarakat melaikan hanya melakukan penambahan. 
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3.Melalui adu kesaktian 

Pada awalnya, ajaran Islam disampaikan oleh Datuk Sulaiman kepada 

Raja melalui dialog terbuka atau dengan diplomasi. Sanusi Daeng Mangatta 

mengemukakan bahwa tanya jawab tentang  ajaran-ajaran agama Islam antara 

Datuk Sulaiman dengan Raja berlangsung beberapa kali dan berlangsung selama 

beberapa hari dengan suasana tenang dan damai. 

Pada tahun 1603 ketiga muballig islam itu diterima oleh Datuk Luwu la pattiware 

di istana kerajaan luwu, pada pertemuan penting itu berlangsung dan diakhiri dengan 

persetujuan bahwa raja dan isi istana mengucapkan kalimat syahadat tanda mulai 

masuk islam. Syarat memeluk islam saat itu hanya dengan tiga hal pokok antara lain: 

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat. 

2. Tidak memakan yang haram (babi). 

3. Raja harus memerintah seadil-adilnya. 

Dua tahun setelah pengislaman kerajaan luwu, ketiga datuk meminta agar luwu 

meneruskan dan menyebarkan agama islam di kerajaan-kerajaan lainnya. Kaerena 

pesan dari raja gowa bahwa luwu sebagai kerajaan tertua akan mampu membantu 

pengislaman seterusnya. Akan tetapi usulan itu ditampik secara halus dengan alasan; 

1. Keislamaannya belum sempurna. 

2. Luwu hanya dipandang mulia, tetapi kekuatan ada  pada kerajaan Gowa. Jadi 

sebaiknya kerajaan Gowa juga diislamkan. 
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Setelah berhasil mengislamkan raja Luwu dan masyarakat Luwu, Datuk Sulaiman 

terus mengembangkan ajaran Islam di Luwu hingga akhir hayatnya. Beliau 

dimakaamkan di Pattimang. Karna jasa dan pengaruhnya bagi perkembangan Islam di 

kerajaan Luwu khususnya di Pattimang, maka ia diberi gelar Datuk Pattimang oleh 

kerajaan Luwu. Hingga saat ini makamnya ramai dikunjungi peziarah, baik dari 

daerah sekitar maupun luar daerah Pattimang. 

C. Sejarah Tradisi Ziarah Pada Makam Datuk Sulaiman 

1. Sejarah Tradisi Ziarah Makam Datuk Sulaiman 

Ziarah makam telah menjadi menjadi bagian terpenting dalam tradisi besar 

Islam. Dalam melaksanakan ibadah haji, umat Islam di berbagai belahan dunia 

menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Rasulullah, kaum muslimin juga 

biasanya melakukan ziarah pada bulan ramadhan atau berziarah di hari jumat, pada 

dasarnya tidak ada landasan atau dalil khusus yang memerintahkan untuk berziarah di 

bulan ramadhan karena inti dari ziarah kubur ialah untuk memperkuat keimanan dan 

memingat akan kematian dan hari akhir. 

Ziarah pada makam Datuk Sulaiman pertama kali dilaksanakan pada saat 

kerajaan Luwu dipimpin oleh raja Luwu ke XVI yaitu La Pati Pasung atau Sultan 

Abdullah yang menggantikan ayahnya raja Luwu ke XV yaitu La Pattiware yang 

merupakan raja Luwu pertama yang menerima ajaran Islam yang saat itu dibawa 

dan disebarkan oleh Datuk Sulaiman. 

Setelah Datuk Sulaiman dan Datuk  Luwu La Pattiware wafat.  La Pati Pasung 

selaku raja Luwu yang menggantikan ayahnya mengadakan Tudang Sipulung 

yang menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mengadakan ziarah samampa atau 
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ziarah massal yaitu masyarakan Luwu berziarah ke makam Datuk Sulaiman dan 

La pattiware35.  

Hal ini dimaksudkan karna Raja La Pati Pasung ingin menghargai dan ingin 

memberikan penghormatan kepada raja Luwu yang pertama menerima ajaran Islam 

sekaligus ayahnya dan memberikan penghormatan kepada Datuk Sulaiman yang 

berperan penting dalam berkembangnya ajaran Islam di Kerajaan Luwu.  

Selain itu, diputuskan untuk membentuk pammatoa yang bertugas dalam 

pelaksanaan ziarah makam yang juga biasa disebut mattoa pattimang. Tujuan 

diadakannya Pammatoa adalah untuk memperbaiki tatanan adat masyarakat Luwu. 

Karena sebelum Islam masuk ke Kerajaan Luwu telah berkembang berbagai 

kepercayaan di masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

a. Animisme dan Dinamisme 

Agama Islam masuk dan berkembang di kerajaan Luwu pada abad ke XVII yang 

di bawa oleh Datuk Sulaiman, namun sebelum itu masyarakat telah menganut 

paham animisme dan dinamisme yang merupakan warisan dari nenek moyang. 

Kepercayaan animisme adalah menyakini bahwa setiap benda di bumi ini, (goa, 

batu besar, pohon, atau kawasan tertentu) mempunyai jiwa yang mesti dihormati 

agar roh tersebut tidak mengganggu manusia tetapi justru membantu mereka dari 

                                                           
35 Andi Sa’ad, Tokoh Adat, Wawancara di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten 

Luwu Utara, tanggal 21  Mei 2021. 
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jiwa dan roh jahat dan juga dalam kehidupan keseharian mereka36. Dinamisme 

berasal dari bahasa Yunani yaitu dunamos dan di Inggriskan menjadi Dynamis 

yang dalam bahasa Indonesia berarti kekuatan, kekuasaan, atau khasiat dan dapat 

juga diartikan dengan daya. Secara istilah dinamisme berarti kepercayaan 

terhadap suatu daya, kekuasaan, atau kekuatan yang keramat dan tidak 

berpribadi, yang dianggap halus maupun berjasad yang dapat dimiliki oleh 

benda, binatang, dan juga manusia37. 

b. Kepercayaan Terhadap Dewa-Dewa dan Dewata Sewwae 

Disamping kepercayaat terhadap animisme dan dinamisme, sebelum 

kedatangan Islam masyarakat Luwu  mempunyai kepercayaan kepada dewa-

dewa, diangdapnya dewa mempunyai susunan menurut derajat dan 

fungsinya.38 Dalam kosmologi masyarakat Luwu, dunia tersusun dari tiga 

tingkatan yaitu dunia atas yang disebut botting langi, dunia tengah disebut 

lino atau ale kawa dan dinia bawah yang disebut peretiwi atau uri’liyu.39 

Masyarakat Luwu menganggap pada masing-masing tingkatan terdapat para 

dewa. Pada tingkatan atas terdapat dewa yang menurunkan hujan, petir, dan 

peristiwa alam lainnya, pada tingkatan tengah terdapat dewa yang bermukim 

                                                           
36 Ahmad afandi, Kepercayaan Animisme dan Dinamisme di Pulau Lombok, Artikel Histori 

vol.1,No 1, 2016, h.4.  
37 Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, Perbandingan Agama, (Jakarta: IAIN Sunan 

Kalijaga, 1981). h.96.  
38 M Irfan Mahmud, Kota Kuno Palopo, (Cet. I; Makassar: Masagena Press, 2003), h.141. 
39 Lihat Muhaeminah, Mesjid Kuno Palopo; Estetika, simbolisasi, dan eksistensi Kedatuan 

Islam Luwu, dalam Moh. Ali Fadhilah dan Iwan Sumantri, Kedatuan Luwu Perspektif Arkeologi: 

Sejarah dan Antropologi. (Cet I: Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin Makassar, 

2000), h.117.  
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di pohon-pohon, batu, hutan belukar, dan tempat-tempat tertentu lainnya, dan 

pada tingkatan bawah yang dianggap berada di bawah laut terdapat dewa 

yang mengatur arus ombak dan pasang surutnya air40. 

Pada masa awal Islam, kerajaan Luwu melaksanakan syariat Islam amat terbatas. 

Tindakan raja harus adil dan disertai dengan kejujuran. Hal-hal yang bertentangan 

dengan ajaran islam diperlihatkan dengan sangat jelas ketimbang hal yang dianjurkan. 

Para bangsawan malas melakukan shalat tetapi berusaha agar tidak dzalim, 

berbohong, curang, menipu dan lainnya.41 Dengan kondisi demikian, terlebih lagi 

masyarakat Luwu pra-Islam memiliki paham animisme dan dinamisme serta 

kepercayaan terhadap dewata sawwae maka peran pammato yakni untuk mengubah 

tatanan masyarakat sehingga tidak menjadikan makam Datuk Sulaiman dan raja La 

pattiware sebagai tempat untuk memohon atau meminta sangatlah penting. 

2. Deskripsi Makam Datuk Sulaiman 

Makam Datuk Sulaiman yang sering dikunjungi para peziarah ini memiliki bentuk 

bangunan yang istimewa, tidak hanya sebgai wujud eksistensi makam tetapi juga 

sebagai identitas budaya masyarakat setempat yang juga sebagai sumber informasi 

yang dapat dilihat melalui symbol-simbol pada ornament makam. Bangun makam 

Datuk Sulaiman sendiri memiliki fungsi sebgai tempat memuliakan leluhur yang telah 

                                                           
40 Abu Hamid, Kebudayaan bugis, (Makassar: Dinas Budpar Provinsi Sulawesi Selatan. 

2006), h.89-90.  
41 Eka Lestari, Islam di Kerajaan Luwu Abad XVII, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 

2014), h.36.  
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wafat 42 . Di dalam kompleks pemakaman Datuk Sulaiman juga terdapat beberapa 

makam keturunan atau keluarga Kerajaan Luwu termasuk raja Luwu pertama yang 

memeluk Islam yaitu Andi Pattiware atau La Pattiware, menariknya makam Datuk 

Sulaimanlah yang merupakan makam tertinggi diantara makam-makam disekitarnya. 

Hal ini merupakan bentuk penghormatan raja Luwu terhadap Datuk Sulaiman yang 

telah membawa dan menyebarkan ajaran Islam di tanah Luwu. Menurut masyarakat 

setempat bahwa tinggi makam merupakan representasi kasta atau seberapa tinggi 

derajat semasa hidup. 

Tiang makam Datuk Sulaiman berjumlah 6 yang disejajarkan kiridan kanan yang 

dibangun melalui tradisi sanro bola yang  juga dilakukan pada rumah adat Luwu yang 

identit dengan banyak tiang. Dalam budaya Luwu, saat seseorang ingin mendirikan 

rumah atau bangunan biasanya melalui tradisi sanro bola, begitu juga dengan makam 

Datuk Sulaiman. Sanro bola itu sendri dimaksudkan agar rumah yang didirikan selalu 

tentram, selaras, dan harmonis. Selain itu, masyarakat juga mempercayai bahwa 

makna dari 6 tiang disisi kanan dan kiri adalah prajurit yang selalu mendampingi dan 

mengiringi Datuk Sulaiman semasa hidupnya. 

Atap makam Datuk Sulaiman dibangun dengan khas adat Luwu yakni memiliki 

tingkatan yang menggambarkan kasta masyarakat, yang memiliki makna tinggi atau 

rendahnya kedudukan atau derajat kebangsawanan. Atap makamDatuk Sulaiman 

memiliki 7 tingkatan atap yang memiliki arti tingkat kasta semasa hidupnya termasuk 

                                                           
42 Nova Riswanti, Kajian Bentuk Dan Makna Makam Datuk Sulaiman Di Desa Pattimang 

Kecamatan Malangke Kbupaten Luwu Utara, (Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar, 

2018), h.30. 
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dalam kerabat kerajaan. Datuk Sulaiman sebenarnya bukanlah keturunan kerabat raja 

ataupun memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan dan bukan pula 

merupakan suku Luwu, namun sebagai bentuk penghormatan raja kepada Datuk 

sulaiman. Diluar dari semua penghormatan yang telah diberikan raja kepada Datuk 

Sulaiman, yang menarik adalah bentuk nisan makam Datuk Sulaiman yang hanyalah 

sebuah batu kali biasa, hal ini memiliki makna sebuah keseerhanan. 

D. Proses Pelaksanaan Ziarah Makam 

Dalam melakukan ziarah ke makam Datuk Sulaiman, masyarakat Desa Pattimang 

melakukan berbagai macam kegiatan untuk menyempurnakan penziarahannya. 

Pelaksanaan ziarah pada makam Datuk Sulaiman tidak serta-merta dilaksanakan 

dengan langsung mengunjungi makam dan memanjatkan doa tetapi memiliki 

beberapa rangkaian prosesi yang harus dilaksanakan. Yang paling awal dilakukan 

peziarah adalah mengunjungi bola gawe dan bertemu dengan matoa pattimang atau 

biasa juga disebut dengan pammato. Menurut Andi Sa’ad, bola gawe memiliki arti 

rumah ziarah, penting bagi para peziarah untuk mengunjungi pammatoa dan bola 

gawe sebelum malakukan ziarah di makam Datuk Pattimang. Hal ini dilakukan 

sebagai bentuk tatakrama dan sopan santun dari seseorang yang ingin memasuki 

subuah rumah atau lingkungan orang lain. 

Tujuan berkunjung ke bola gawe yaitu untuk meminta izin kepada pammato 

selaku orang yang dituakan dan orang yang bertanggung jawab disetiap proses ziarah 

makam Datuk Sulaiman, selanjutnya pammato akan mempersiapkan hal-hal yang 
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diperlukan untuk digunakan dalam proses ziarah makam. Kemudian pammato 

bersama rombongan yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas untuk membawa 

dupa yang akan digunakan dalam proses ziarah akan berjalan dari bola gawe ke areah 

lokasi makam Datuk Pattimang. Adapun rombongan yang mayoritas terdiri dari 

perempuan ini diwajibkan untuk memakai pakaian serbah putih-putih, ada juga yang 

memakai pakaian berwarna hijau yang hanya diperuntukkan bagi orang yang bergelar 

andi atau seseorang yang merupakan keturunan bangsawan. Pakaian serba putih yang 

digunakan ini sebagai sebuah simbol dan wujud penghormatan kepada Datuk 

Sulaiman43. 

Tahap berikutnya setelah berjalan dari bola gawe, pammato beserta rombongan 

dan peziarah akan beristirahan di baruga yang berada di dalam area lingkungan 

pemakaman Datuk Sulaiman, disini mereka tidak hanya beristirahat tetapi juga 

sebagai tempat komunikasi antara pammatoa dan peziarah, pammatoa akan 

menanyakan dengan jelas apa niat, maksud, serta tujuan dari peziarah yang ingin 

mengunjungi makam Datuk Pattimang, juga sebagai tempat pammatoa menjelaskan 

kepada para peziarah agar tidak melakukan hal-hal menyimpang yang mengarah 

kepada perbuatan syirik sehingga tidak terjadi salah penafsiran terhadap makam 

Datuk Sulaiman. 

                                                           
43 Andi Nurjannah, Matoa Pattimang, Wawancara di Desa Pattimang Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu Utara, tanggal 19 Mei 2021.  
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Ketika peziarah telah memahami apa yang di sampaikan pammatoa, barulah 

peziarah diizinkan berziarah ke makam Datuk Sulaiman. Akan tetapi Imam desa 

terlebih dahulu akan melantunkan adzan, hal ini juga sebagai bentuk peringatan 

kepada peziarah agar tidak menjadikan makam Datuk Sulaiman sebagai tempat untuk 

meminta, juga untuk mengingatkan peziarah tentang keberadaan Tuhan Yang Maha 

Esa, dan menghindari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah44. Dalam Al-qur’an 

juga terdapat banyak firman Allah mengenai perbuatan syirik yang dilarang 

diantaranya: 

كَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ   ۡ ِِۖ إنِذ ٱلشِِۡ  وَإِذۡ قاَلَ لُقۡمََٰنُ لِِبنۡهِۦِ وهَُوَ يعَِظُهُۥ يََٰبُنََذ لََ تشُۡۡكِۡ بٱِللَّذ

Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya ketika dia 

memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku, janganlah engkau 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kedzaliman yang besar.” (Q.S. Luqman:13). 

 

ِ فَقَدۡ ضَ  ُۚ وَمَن يشُۡۡكِۡ بٱِللَّذ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَ ن يشَُۡۡ
َ
َ لََ يَغۡفِرُ أ لذ إنِذ ٱللَّذ

 ضَلََٰلََا بعَِيدًا  

Terjemahnya: 

“Sesunguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan 

(sesuatu) dengan dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi 

siapa yang dikehendaki-Nya, Barang siapa yang mempersekutukan 

(sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-

jauhnya”. (Q.S. An-Nisa: 116). 

                                                           
44 Imam Desa, Wawancara di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, 

tanggal 19 Mei 2021. 
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Para peziarah kemudian melaksanakan ritual ziarah bersama dengan pammatoa 

dan rombongan yang juga dihadiri Imam desa. Adapun ritual yang dilakukan dalam 

ziarah makam Datuk Sulaiman antara lain sebagai berikut: 

1. Pertama-tama membakar dupa dan tai bani (lilin) yang diletakkan di bagian 

kanan makam Datuk Selaiman. 

2. Menyiram minyak bau hanya pada batu nisan makam Datuk Sulaiman. 

3. Menabur daun pandan ke makam Datuk Sulaiman. 

4. Membaca doa, yaitu membacakan doa yang ditujukan kepada arwah Datuk 

Sulaiman yang dipimpin oleh Imam desa. 

5. Pammatoa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan peziarah kepada 

arwah Datuk Sulaiman. Kehadiran Pammatoa disini sebagai perantara antara 

peziarah dan Datuk Sulaiman 

6. Memegang dan mengusap batu nisan, yaitu pengunjung yang datang 

berziarah memegang batu nisan dan memanjatkan berdoa sekaligus berniat 

dalam hati sesuai dengan nazar yang pernah diucapkan. 

7. Menyembeli ternak, jika pengunjung atau peziarah pernah berniat untuk 

memotong ternak seperti ayam, kambing atau sapi. Namun apabila peziarah 

tidak pernah bernazar untuk menyembeli hewan maka peziarah tidak harus 

menyembeli. Menurut Andi Nurjannah, selama dia menjadi pammatoa atau 

yang bertanggung jawab atas ritual ziarah makam Datuk Sulaiman sudah 
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banyak melakukan penyembelihan hewan seperti ayam, kambing, atau sapi, 

yang dilaksanakan di bola gawe. 

Ketika proses ritual di atas telah selesai maka peziarah melanjutkan untuk 

berziarah ke makam Datuk Luwu yaitu La Pattiware, berziarah ke makam Datuk 

Luwu saat berziarah ke makam Datuk Sulaiaman adalah hal yang wajib, memingat 

peran penting yang telah dilakukan Datuk Luwu yakni sebaigai penerima ajaran Islam 

di Kerajaan Luwu yang di bawa oleh Datuk Sulaiaman, kedua sosok ini memiliki 

peran penting dalam islamisasi kerajaan Luwu sehingga masyarakat sangat 

menghargai kedua sosok ini. 

Setelah ziarah ke makam Datuk Sulaiman dan Datuk Luwu La Pattiware telah 

selesai, peziarah memberikan sejumlah uang kepada pammatoa sesuai dengan 

keikhlasan dan kemampuan peziarah sebagai bentuk sedekah. Pammatoa juga 

memberikan uang tersebut kepada rombongan pembawa dupa yang telah ikut andil 

dalam proses ziarah tadi. 

Perlengkapan yang digunakan dalam ritual ziarah seperti tai bani, minyak bau, 

dan dupa tidak serta-merta digunakan, perlengkapan tersebut memiliki makna 

tersendiri. Adapun makna disetiap perlengkapan ziarah antara lain sebagai berikut : 

1. Tai bani yaitu lilin, tujuan membakar lilin dalam ritual ziarah makam Datuk 

Sulaiman adalah agar peziarah atau pengunjung yang datang beziarah di 

makam Datuk Sulaiman dilancarkan rezkinya. 
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2. Dupa dari kemenyan, tujuan membakar dupa adalah karena dupa memiliki 

aroma yang harum, hal ini dimaksudkan agar nama Datuk Sulaiman tetap 

harum dan peziarah akan selalu mengingat jasa-jasa Datuk Sulaiman 

sehingga tidak lupa untuk berkunjung dan berziarah ke makamnya serta 

mengirimkan doa kepada Datuk Sulaiman.  

3. Minyak bau yaitu herbal alami yang dimasak dengan minyak kelapa, sama 

halnya dengan dupa yang memiliki aroma harum, minyak bau juga 

dimaksudkan agar nama Datuk Sulaiman tetap harum. 

4. Daun pandan, jika biasanya makam ditaburi dengan bunga berbeda dengan 

makam Datuk Sulaiaman dan Datuk Luwu. Makam mereka tidak ditaburi 

bunga-bunga melainkan dengan daun pandan, hal ini melambangkan bahwa 

Datuk Sulaiman dan Datuk Luwu berbeda dengan manusia pada umumnya. 

Mereka merupakan salah satu dari manusia terbaik dimana Datuk Sulaiman 

sebagai pembawa Islam dan Datuk Luwu yaitu La Pattiware adalah penerima 

Islam pertama di Kerajaan Luwu. 

E. Motif Dan Tujuan Peziarah 

Ziarah makam atau melakukan kunjungan ke makam orang yang telah 

meninggal dunia merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat, 

dan tindakan dalam membudayakan ziarah makam merupakan hasil atas pemikiran 

manusia itu sendiri atau adat istiadat yang berkembang pada kehidupan masyarakat 

merupakan bentuk suatu tradisi yang harus dipraktikkan atau yang harus dilakukan 
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sampai akhir zaman.  Sejalan dengan penyebaran Islam di Indonesia merupakan suatu 

bentuk kebudayaan yang harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat yang 

begitu kental, salah satunya ziarah makam. Ziarah makam ini dilakukan untuk 

menunjukkan kasih sayang terhadap orang yang telah meninggal dunia dan 

bertawasul kedapa Nabi Muhammad, para alim ulama, dan juga kepada para keluarga 

mereka dengan melakukan zikir atau tahlilan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dan 

mendoakannya. 

Salah satu tujuan masyarakat dalam melakukan kegiatan ziarah makam adalah 

sebagai wadah meminta doa kebaikan dan untuk disampaikan doanya kepada Tuhan. 

Masyarakat mempercayai para penghuni kubur akan mewujudkan permintaan mereka 

karna menganggap mereka merupakan orang-orang yang salih. Misalnya masyarakat 

melakukan ziarah ke makam wali dan makam para ulama. Mereka melakukan ziarah 

makam semata-mata untuk melakukan doa dan meminta kebaikan45. 

Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjuk 

pada hubungan sistematik antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. 

Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan 

pada tujuan mencapai sasaran keputusan 46 . Ada beberapa faktor yang menjadi 

penyebab masyarakat berziarah ke Makam Datuk Sulaiman antara lain sebagai 

berikut: 

                                                           
45 Rohimi, Sejarah Dan Prosesi Ziarah Makam Keleang, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020) 
46 M Nur Gufron Dan Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2012), h.83.  
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1. Keshalihan atau peran Datuk Sulaiman terhadap Kerajaan Luwu mendorong 

peziarah melakukan ziarah. 

2. Dorongan atau bimbingan dari keluarga sehingga mendorong melakukan 

ziarah, misalnya peziarah sedari kecil diajarkan oleh orang tuanya untuk 

berziarah ke makam Datuk Suaiman. 

3. Keinginan dan harapan masa depan dari peziarah sehingga mendorong 

peziarah melakukan ziarah, seperti penuturan peziarah yang memiliki 

harapan mendapatkan jodoh. 

4. Keinginan dan harapan peziarah yang ingin mendapatkan keturunan 

5. Keinginan dan harapan peziarah yang ingin mendapatkan pekerjaan, 

dilancarkan dan mendapat rezeki yang bermanfaat. 

6. Memenuhi nazar yang pernah diucapkan 

7. Keinginan dan harapan peziarah atas nikmat yang telah diberikan berupa 

kesehatan, diangkatnya suatu penyakit atau kesembuhan 

8. Berkatiatan dengan pendidikan, misalnya telah menyelesaikan atau lulus di 

perguruan tinggi. 

Adapun tujuan masyarakat melakukan ziarah ke makam Datuk Sulaiaman antara 

lain sebagai berikut: 

1. Berziarah ke makam Datuk Sulaiman untuk mendoakan Datuk Sulaiman 

serta membacakan alfatihah sebagai bentuk terima kasih atas jasanya dalam 

perkembangan Islam di Kerajaan Luwu. 
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2. Berziarah ke makam Datuk Sulaiman untuk berwasilah kepada Datuk 

Sulaiman dengan harapan Allah akan mengabulkan doanya karna peziarah 

berwasilah kepada wali atau ulama untuk didoakan kepada Allah. 

3. Berziarah ke makam Datuk Sulaiman untuk mendapat limpahan berkat agar 

hidup dapat berjalan dengan baik. 

4. Berziarah ke makam Datuk Sulaiman untuk mengharapkan ridho Allah agar 

kegiatan ziarah dapat memperoleh pahala kebaikan. 

5. Berziarah ke makam Datuk Sulaiman untuk meningatkan peziarah akan 

kematian. Meningkatkan kesadaran peziarah akan adanya akhirat sehingga 

peziarah tidak terlena akan kehidupan duniawi yang sifatnya hanya 

sementara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Tradisi adalah sebuah kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu dan 

menjadi bagian dari kehudupan manusia. Tradisi merupakan pola dari tindakan 

manusia yaitu sesuatu yang hidup dalam diri manusia yang tampak dalam kehidupan 

sehari-hari. Tradisi telah menjadi bagian dari indentitas masyarakat Indonesia pada 

umumnya. Ziarah makam atau ziarah kubur merupakan tradisi yang telah ada sejak 

zaman dahulu sebelum kedatangan dan perkembangan Islam di Nusantara. Biasanya 

masyarakat menganggap makam-makam pahlawan, raja, wali ataupun tokoh agama 

sebagai sesuatu yang sakral. 

Proses ziarah pada makam Datuk Sulaiman ini dimulai dengan berjalan 

bersama Mattoa Pattimang dari rumah gawe hingga ke tempat pemakaman Datuk 

Sulaiman. Peziarah harus menyampaikan niatnya untuk berziarah untuk memastikan 

bahwa para peziarah tidak menjadikan makam Datuk Sulaiman sebagai tempat untuk 

meminta dan melupakan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.  Ziarah makam Datuk 

Sulaiman berdeda dengan ziarah makam pada umumnya yang biasanya dilakukan 

dengan menabur bunga, mennyiramkan air ke makam kemudian membacakan surah 

Alfatiha dan mendoakannya, pada makam Datuk Pattimang masyarakat tidakkah 

menabur bunga pada makam melainkan dengan daun pandan, tidak menyirammnya 
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dengan air tetapi dengan minya bau. Masyarakat berziarah juga bukan hanya untuk 

mengirimkan doa tetapi juga biasanya untuk memenuhi nazar peziarah yang pernah 

diucapkan. 

Dalam melaksanakan ziarah masyarakat biasanya memiliki tujuan yang 

berbeda-beda, diantaranya adalah Keinginan dan harapan dari peziarah sehingga 

mendorong peziarah melakukan ziarah dengan harapan mendapatkan jodoh, 

keinginan dan harapan peziarah yang ingin mendapatkan keturunan, ingin 

mendapatkan pekerjaan, dilancarkan dan mendapat rezeki yang bermanfaat, ingin 

emenuhi nazar yang pernah diucapkan, rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan 

berupa kesehatan, diangkatnya suatu penyakit atau kesembuhan, atau juga karna telah 

menyelesaikan pendidikan atau lulus di perguruan tinggi. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang sejarah tradisi ziarah 

makam Datuk Pattimang di desa Pattimang Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya skripsi ini diharapkan mampu 

memberikan sedikit gambaran penting mengenai awal mula 

dilaksanakannya ziarah makam Datuk Sulaiman. 

2. Penelitian ini juga mendeskripsikan mengenai prosesi pelaksanaan tradisi 

ziarah makam Datuk Sulaiman di Desa Pattimang Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu Utara, sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat 
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menjadi sumber mesyarakat yang ingin menetahui tentang ritual dan 

prosesi yang dilakukan dalam ziarah makam Datuk sulaiman. 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 1.1 : Pammatoa dan peziarah berjalan dari bola gawe ke lokasi 

pemakaman Datuk Sulaiman.  

 

Gambar 1.2 : Peziarah menyampaikan niat dan tujuannya berziarah. 



 

 
 

 

Gambar 1.3 : Pammatoa dan Imam desa membacakan doa kepada Datuk 

Sulaiman. 

 

Gambar 1.4 : Pammatoa menyalakan tai bani menabur daun pandan ke makam 

Datuk Sulaiman. 



 

 
 

 

Gambar 1.5 : Makam Datuk Sulaiman. 

 

Gambar 1.6 : menyiram batu nisan dengan minyak bau 
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