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ABSTRAK 

Nama  : Nanda Reskita 

NIM  : 40200119005 

Judul  : Akulturasi Budaya Pada Arsitektur Masjid Jami’ Tua Palopo (Studi 
Tentang Morfologi Masjid) 

  Skripsi ini bertujuan mendeskripsikan Sejarah Bedirinya Masjid Jami’ Tua 
Palopo, mendeskripsikan budaya apa saja yang mempengaruhi Arsitektur Masjid 
Jami’ Tua Palopo dan mendeskripsikan bagaimana Morfologi pada Masjid Jami’ Tua 
Palopo terhadap masyarakat.  

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
Kualitatif, dengan melakukan observasi lapangan, melakukan interviuw yang 
mendalam dengan pengurus Masjid Jami Tua Palopo dan sumber penelitian berupa 
library research, dengan bukti pendukung berupa dokumentasi photo voice. penelitian 
ini di maksudkan pula untuk mengangkat fakta, keadaan variable dan fenomena-
fenomena yang terjadi sekarang ini.  

  Hasil dari penelitian ini menunjukkan berbagai fakta yang berhubungan 
dengan Masjid Jami’ Tua Palopo, seperti; Pertama, masjid Jami’ Tua Palopo didirikan 
oleh Datu Luwu XVI Pati Pasaung Toempanangi Sultan Abdullah Matinroe. Masjid 
Jami Tua Palopo merupakan masjid pertama di Kerajaan atau kedatuan Luwu dengan 
Latar belakang pembangunan masjid sendiri cukup unik, lantaran sang raja pada saat 
itu ingin memindahkan ibukota kerajaan ke wilayah dekat pantai. Terjadi peralihan 
peran dari Masjid Jami’ Tua Palopo Pra kemerdekaan yang hanya berfokus pada 
penanaman Tauhid pada masyarakat. Pasca kemerdekaan, masjid yang awalnya 
berfungsi sebagai penanaman Tauhid pada masyarakat berkembang yang fungsinya 
lebih kompleks seperti menjadi tempat konseling bagi masyarakat dan membantu 
perekonimian warga sekitar. Kedua, Masjid Jami’ Tua Palopo banyak dipengaruhi 
oleh Unsur Budaya Islam yang tergambarkan dalam jendela masjid berupa rukun 
Islam, Unsur Budaya Hindu dengan corak tanaman ilir ataupun Teratai dan Unsur 
Budaya Jawa yang berupa atap berundak sama halnya dengan masjid di keraton 
Demak yang menjadi masjid pertama di Nusantara dan Ketiga, kontruksi bangunan 
dari Masjid Jami’ Tua Palopo mengandung makna filosifis seperti atap masjid yang 
bertingkat tiga yang mrnggambarkan Syariat, Tarikat dan Makrifat. Memiliki pula 
nilai Estetika sebagai ragam hias dan sebagau representasi dari nilai simbolik sebuah 
ritual.  

  Implikasi dari skripsi ini adalah memberikan kita pelajaran penting 
bahwasanya masjid tidak hanya sebagai sebuah bangunan ibadah saja, akan tetapi 
sebagai tempat melangsungkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi bahkan menjadi 
salah satu pewaris budaya dan sejarah umat terdahulu, yang memberikan gambaran 
perjuangan penyebaran Islam utamanya sekitar Masji Jami’ Tua Palopo. 

 

Kata Kunci : Akulturasi, Arsitektur, Mesjid, Morfologi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Luwu merupakan salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo, 

merupakan hasil pemekaran Wilayah Kabupaten Luwu.Saat ini, wilayah Kabupaten 

Luwu dalam data Badan Pusat Statistik 2021, yakni 2.909,09 km2 , dan berdasarkan 

data badan pusat statistika 2021 jumlah penduduk Kabupaten Luwu sebanyak 360.608 

jiwa, dengan kepadatan 126 jiwa/km2. 

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Palopo ke 

kecamtan kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai ibu 

kota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, 

dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006. 1 

Menurut sejarah, Kerajaan Luwu merupakan kerajaan yang tertua dan pertama 

yang menerima ajaran Islam di Sulawesi Selatan. Tanah Luwu merupakan wilayah 

yang cukup luas. Pada zaman kerajaan sebelumnya, Luwu dikenal sebagai kerajaan 

tertua sehingga kerajaan- kerajaan di Sulawesi khususnya di Sulawesi Selatan selalu 

berkonsultasi dan meminta pendapat Raja Luwu ketika membuat kebijakan yang 

sangat strategis, misalnya denganmenerima Islam. Seperti agama baru.2 

Kedatangan Islam ke luwu di pulau Sulawesi Selatan memang agak terlambat 

dibandingkan wilayah Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sumatera. Islamisasi di 

 
1https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu 

2Bahaking Rama, MS. Mengislamkan Daratan Sulawesi, Suatu Tinjauan Metode Penyebaran. 
(Jakarta,Paradotama Wiragemilang), h. 17. 
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Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan islamisasi di daerah lain, yaitu melalui 

tiga tahap: pertama, masuknya Islam, kedua, penerimaan Islam, dan ketiga, 

penyebaran Islam.3 

Suatu kajian sejarah kebudayaan dapat menyeroti keseluruhan perkembangan 

kebudayaan di suatu daerah atau negara, namun dapat juga secara khusus memberikan 

sorotan terhadap salah satu aspek sejarah kebudayaan. Komponen suatu kebudayaan 

adalah apa yang disebut juga sebagai unsur kebudayaan, seperti sistem kepercayaan, 

sistem pengetahuan, sistem perekonomian, sistem kesenian, sistem komunikasi, sistem 

organisasi sosial, dan seterusnya. Suatu gambaran sejarah kebudayaan yang 

menyeluruh akan memberikan paparan mengenai perkembangan budaya dengan 

unsurnya itu.4 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta adalah buddi yang 

artinya akal. Budaya merupakan aspek elemen yang berkenan bersama budi dan akal 

manusia. Indonesia yakni salah satu negeri yang mempunyai kebudayan yang 

beragam. Karena keanekaragaman budaya dan keunikan yang dipunyai, Indonesia jadi 

daya. tarik bangsa lain dari belahan dunia, merela pula ikut mempelajari 

keanekaragaman budaya tersebut. 

Menurut Selo Soemardjan dan Soemardi mengatakan bahwa kebudayaan 

merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Pendapat yang sama juga di 

ungkapkan Koentjaranigrat berpendapat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan 

 
3Istiqamah, “Sistem Pemerintahan Kedatuan Luwu Pada Masa Islam (Abad XVII)”, Skripsi,  

(UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 1. 

4Indri Angraeni,dkk, Makna Simbolik Rumah Adat Langkanae Luwu di Kota Palopo (Prodi 
Pendidikan Seni Rupa,Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar), h. 2. 
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sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar.5 

Masjid merupakan simbol keberadaan sebuah masyarakat muslim. Dalam 

sebuah komunitas muslim, masjid di samping dapat menggambarkan kuantitas kaum 

muslim yang ada, juga dapat menggambarkan kualitas pemahaman dan pengalaman 

nilai- nilai ajaran Islam. Bila pada suatu daerah di temukan sebuah masjid yang besar 

dan megah, kesimpulan pertama yang diperoleh adalah di tempat tersebut terdapat 

banyak kaum muslim. Jika setelah diteliti ternyata masjid yang besar dan megah itu 

sepi dari jamaah, maka akan muncul kesimpulan bahwa kaum muslim di daerah itu 

pemahaman dan pengalaman agamanya masih kurang. Di samping itu, Masih banyak 

lagi kesimpulan yang dapat diperoleh dari eksistensi sebuah masjid. 6 

Masjid di zaman Rasulullah saw. Merupakan tempat segenap kaum muslimin 

dapat bertemu untuk beribadat, bermusyawarah, memutuskan hukum dan untuk 

bercakap-cakap di malam hari. Di tempat ini pula umat Islam mengerumuni Rasulullah 

saw. Untuk menerima pelajaran- pelajaran agama, peraturan kemasyarakatan dan ayat- 

ayat al- Qur’an.7  

Allah swt., berfirman dalam QS. At Taubah/9:108,  

لا تَ قُمْ فِيهِ أبَدًَا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِ سَ عَلَى ٱلت َّقْوَىٰ مِنْ أوََّلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَن تَ قُومَ فِيهِ ۚ  
ُ يُُِبُّ ٱلْمُطَّهِ ريِنَ﴿  ﴾ ۱۰۸فِيهِ رجَِالٌ يُُِبُّونَ أَن يَ تَطَهَّرُوا ۚ وَٱللََّّ

 
5 Sumardi dkk, Setangkai Bunga Sosiologi, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia), hal.117. 

6Nurul Hidayah Ramadhani, “ Masjid Jami’ Tua Sebagai Pengembangan Dakwah Di 
Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo”, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri IAIN 
Palopo, 2016), h. 1. 

7Ahmad Shalaby, “AL- Mujtama’ul al- Islamy,” diterjemahkan oleh Muchtar Jahja dengan 
judul: Masyarakat Islam, (Jogjakarta : Toko kitab Ahmad Nabhan, 1957), h.39. 
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Terjemahnya: 

“Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sungguh, 
masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba), sejak hari pertama 
adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang 
ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang- orang yang bersih.”8 

Di tengah-tengah wilayah Kota Palopo terdapat Masjid tua yang dinamakan 

Masjid Jami’ Palopo. Masjid ini dibangun oleh raja atau datu Luwu ke-16 yang 

bernama Andi Pattiware pada tahun 1604. Konstruksinya terbuat dari batu cadas dan 

perekat putih telur serta kapur. Sampai sekarang masjid ini masih terpelihara dengan 

baik dan di manfaatkan dan berfungsi sesuai fungsi masjid itu, bahkan menurut imam 

Masjid Tua Palopo pada saat bulan suci Ramadhan sejumlah warga dari berbagai 

daerah terus berdatangan untuk beribadah dan melaksanakan shalat tarawih di masjid 

tua ini.9 

Masjid Jami’ Tua Palopo sebagai salah satu masjid bersejarah di Provinsi 

Sulawesi selatan pada dasarnya memiliki peran yang pusat dalam melakukan berbagai 

kegiatan dakwah Islami khususnya disekitaran kelurahan batupasi Kecamatan Wara 

Utara dan Tana Luwu pada umunya. 

Masjid Jami’ Kota Palopo sudah begitu tua hingga saat ini dan memiliki 

beberapa bentuk ornament yang di pertahankan di setiap sudut masjid tersebut. Setiap 

ornament yang terdapat pada masjid ini memiliki makna tersendiri, dan semua itu akan 

dibahas dalam skripsi ini.  

B. Rumusan Masalah 

  Sesuai judul di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan pada skripsi, 

adalah “untuk menjawab pokok permasalahan  tersebut maka di rumuskan pertanyaan 

 
8Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Cet. X: Bandung: 

Diponegoro, 2008), h. 204. 

9 Mutmainna, dkk, “Masjid Agung Luwu Pusat Sejarah dan Pengembangan Islam Di Palopo”, 
Vol 5, no. 2 (2018): h. 77. 
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penelitian akulturasi budaya pada  arsitektur Masjid Jami’ tua palopo”,? dan 

dijabarkan beberapa pokok masalah antara lain sebagai berikuut: 

1. Sejarah Berdirinya Masjid Jami’ Tua Palopo? 

2. Pengaruh Budaya Apa Saja dalam Arsitektur Masjid Jami’ Tua Palopo? 

3. Bagaimana Morfologi  Masjid Jami’ Tua Palopo? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah morfologi masjid Jami’ Tua Palopo yang 

meliputi sejarah berdirinya masjid Jami’ Tua Palopo dan pengaruh budaya yang 

dihasilkan dalam arsitektur masjid Jami’ Tua Palopo. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus penelitian adalah gaya arsitektur bangunan masjid jami’ tua 

Palopo, masjid ini memiliki unsur-unsur bangunan yang berbeda dan memiliki 

keunikan di setiap bangunannya. Unsur budaya pada masjid tua Palopo, di dalam 

masjid terdapat bentuk akulturasi budaya Islam, maupun lokal, yang menjadikan 

mesjid ini menjadi unik dan peranan masjid tua Palopo, setiap masjid memiliki ciri 

khas dan asal-usul tersendiri, hal ini akan menggambarkan sejarah awalnya dibangun 

masjid. 

D. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan Pustaka merupakan upaya untuk menemukan tulisan yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini, dan merupakan tahapan pengumpulan data yang bertujuan 

untuk meninjau beberapa hasil penelitian terhadap masalah yang dipilih dan membantu 

penulisan dalam pencarian data sebagai bahan pembanding sehingga data yang 

dipelajari lebih jelas.  

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai 

bahan referensi untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Mengenai buku atau karya 

ilmiah yang dianggap penulis berkaitan dengan objek penelitian ini. Di antaranya: 
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1. Skripsi: Achmad Syaifuddin Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta judul: “Makna Simbol Dalam Arsitektur Masjid Jamik Sumenep 

Madura , Jawa Timur”. Dalam penelitiannya membahas tentang berbagai 

makna simbol- simbol yang terkandung dalam bangunan Masjid Jamik 

Sumenep yang merupakan suatu etnografi yang menunjukkan deskripsi terkait 

makna dan sistem simbol yang memiliki relevasi dengan regiliosistas 

masyarakat Sumenep dan tidak hanya terpaku pada dimensi teologis saja. 

Tetapi dalam artian religiositas kaitannya dengan sosial dan budaya masyarakat 

sumenep. 

2. Skripsi: Nichael Deby Atmadi Jurusan Pendidikan Seni Rupa  Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar judul “ 

Makna Ornament Masjid Tua Jami’ Kota Palopo’’. Dalam penelitiannya 

membahas tentang Ornamen Masjid Jami’ Tua Palopo yang memberikan 

pandangan kemasyarakat melalui symbol pahatan. 

3.  Skripsi: Muhammad Ilham Irsyad tahun 2018 Jurusan Sejarah Kebudayaan 

Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makasaar judul “Akulturasi 

Budaya Dalam Arsitektur Masjid Tua Al- Hilal Katangka’’. Dalam 

penelitiannya membahas tentang Arsitektur Masjid Tua Al- Hilal Katangka dan 

unsur budaya pada Masjid Tua Al- Hilal Katangka. 

4. Artikel: Mutmainna, Rasyid Ridha,. Najamuddin,. (2014) berjudul ‘’Masjid 

Agung Luwu (Pusat Sejarah dan Pengembangan Islam Di Palopo)’’. Dalam 

penelitiannya membahas mengenai latar belakang pembangunan Masjid Agung 

Luwu, perkembangan serta dampak yang ditimbulkan Masjid Agung Luwu 

yang lokasinya berada di Kota Palopo. 
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E. Tujuan Dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa rumusan masalah tersebut. Maka dapat dikemukakan 

bahwa tujuan tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Sejarah Masjid Jami’ Tua Palopo 

b. Untuk mengetahui  Budaya apa saja dalam  Arsitektur Masjid Jami’ Tua 

Palopo 

c. Untuk mengetahui morfologi Masjid Jami’ Tua Palopo terhadap 

Masyarakat 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas ilmu 

pengetahuan tentang Akulturasi Budaya pada Arsitektur masjid Jami’ Tua 

Palopo. 

b. Kegunaan Praktisi  

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan acuan khususnya para 

pembaca dalam bidang sejarah 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Akulturasi Islam dan Budaya Lokal 

1.  Akulturasi Islam 

a) Pengertian Akulturasi Islam 

Akulturasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses 

penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhui. Akulturasi 

merupakan istilah yang sering digunakan oleh para antropologi untuk memetakan 

pola-pola kebudayaan. Secara teoretis, akulturasi adalah proses pencampuran dua 

kebudayaan saling bertemu dan saling mempengaruhi.10 

Menurut Soerjono Soekanto Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul 

apabila suatu kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaannya di hadapkan pada 

unsur-unsur kebudayaan asing di mana unsur- unsur kebudayaan asing tersebut lambat 

laun melebur kedalam kebudayaan asli, dengan tidak menghilangkan kepribadian 

kedua unsur kebudayaan tersebut.11 Menurut Graves (1967), akulturasi merupakan 

suatu perubahan yang dialami oleh individu sebagai hasil dan terjadinya kontak dengan 

budaya lain, dan sebagai hasil dari keikutsertaan dalam proses akulturasi yang sedang 

dijalani oleh budaya atau kelompok etnisnya. Perubahan yang terjadi pada tingkatan 

ini terlihat pada identitas, nilai- nilai, perilaku.12 Berry menjelaskan akulturasi sebagai 

proses perubahan budaya dan  psikologis yang terjadi sebagai akibat kontak antara dua 

atau lebih kelompok budaya dan anggota masing- masing kelompok etnik.13 

 

10 Erni Budiwanti, Islam Sasak:Wetu Telu Versus Wektu Lima, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 

28. 

11 Maswita, Antropologi Budaya, (Medan: Guepedia, 2021), h.105 

12 Najwa Anisa Safitri, Kalam Budaya Madura, (Bangkalan: UKM Riset 2022), h.48. 

13Amanda Simon, Supplementary Schools and Ethnic Minority Communities, 

(Twickenham,UK: Palgravw Macmillan, 2005). h.30. 
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Dari definisi akulturasi diatas kita dapat mengidentifikasikan beberapa elemen 

kunci seperti: 

a. Dibutuhkannya  kontak atau interaksi antar budaya secara kesinambungan. 

b. Hasilnya merupakan sedikit perubahan pada fenomena budaya atau psikologis 

antara orang-orang yang saling berinteraksi tersebut. Biasanya berlanjut pada 

generasi berikutnya. 

c. Dengan adanya dua aspek sebelumnya, kita dapat membedakan antara tahap, 

adanya aktivitas yang dinamis selama dan setelah kontak, dan adanya hasil 

secara jangka panjang dari proses yang relatif stabil, hasil akhirnya mungkin 

mencakup tidak hanya perubahan-perubahan pada fenomena yang ada, tetapi 

juga pada fenomena baru yang dihasilkan oleh proses budaya. 

Berdasakan beberapa definisi akulturasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

akulturasi merupakan suatu cara yang dilakukan sejak pertama kali melakukan kontak 

agar dapat beradaptasi dengan kebudayaan baru. Dan akulturasi merupakan bersatunya 

dua kebudayaan atau lebih sehingga membentuk kebudayan baru tanpa 

menghilangkan kebudayan asli. Akulturasi lahir apabila kontak antara dua kebudayaan 

atau lebih ini berlangsung terus menerus dengan intensitas yang cukup. Akulturasi 

sebagai akibat kontak kebudayaan ini dapat terjadi dalam salah satu kebudayaan 

pesertanya tetapi dapat pula terjadi di dalam kedua kebudayaaan yang menjadi 

pesertanya.14 

Akulturasi budaya di wilayah indonesia tidak terlepas dari campur baur dengan 

agama yang dianut oleh masyarakat.dimana agama berperan penting dalam kehidupan 

masyarakat berbudaya, sehingga akulturasi kebudayaan dapat didefinisikan  sebagai 

perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan 

unsur-unsur asli dalam budaya, contohnya sebuah proses percampuran 2 budaya atau 

 

14Ta’limDiniyah, “Akulturasi Santri di Pesantren, Pendidikan Agama Islam”, Journal of 

Islamic Education Studies 2, no. 1 (2021): h. 72. 
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lebih yang saling bertemu dan berlangsung dalam waktu yang lama sehingga dapat 

saling memengaruhi. 

b) Faktor- faktor yang mempengaruhi akulturasi 

1. Faktor Internal  

a) Bertambah dan berkurangnya penduduk (kelahiran, kematian dan 

migrasi).  

b) Adanya penemuan baru. 

c) Discovery (penemuan ide atau alat baru yang sebelumnya  belum  

pernah ada). 

d)  Invention (penyempurnaan penemuan baru).  

e) Innovation (pembaruan atau penemuan baru yang di terapkan dalam 

kehidupan masyarakat sehingga menambah, melengkapi atau 

mengganti yang telah ada. 

f) Konflik yang terjadi didalam masyarakat. 

g) Pemberontakan atau revolusi. 

 

2. Faktor Eksternal 

a) Perubahan alam 

b) Peperangan 

c) Pengaruh kebudayaan lain melalui difusi (penyebaran kebudayaan), 

akulturasi  (pembaruan antar budaya yang masih terlihat masing- 

masing sifat khasnya), asmilasi (pembaruan antar budaya yang 

menghasilkan budaya yang sama sekali baru batas budaya lama tidak 

tampak lagi).  

c.   Proses Akulturasi 

Proses akulturasi  ini erat kaitanya dengan asimilasi karena keduanya 

merupakan proses lanjutan akomodasi. Menurut Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta 

dalam buku dasar- dasar sosiologi bahwa pada proses asimilasi terjadi proses 
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peleburan kebudayaan tunggal yang dirasakan milik bersama. Proses asimilasi 

ditandai adanya usaha-usaha mengurangi berbagai perbedaan atau kelompok- 

kelompok manusia dan juga meliputi usaha- usaha untuk mempertinggi 

kesatuantindak, sikap- sikap dan proses- proses mental dengan memperhatikan 

kepentingan- kepentingan dengan tujuan bersama.15 

2. Budaya Lokal 

a. Pengertian Budaya Lokal 

Menurut Brennan (2009) bahwa konsep budaya lokal memiliki banyak definisi 

dan sudut pandang, sisi sosial, biasa diartikan secara luas cara hidup termasuk hukum, 

nilai dan perikalu yang diinginkan. Pada dasarnya, budaya dapat dilihat sebagai 

pemikiran universal, pemikiran ini terpola dari waktu ke-waktu sehingga menjadi 

sebuah kebiasaan pada masyarakat tertentu. Lebih lanjut, Brennan juga mengatakan 

bahwa budaya lokal menjadi identitas bagi suatu masyarakat, Identitas ini meliputi 

pemahaman umum, kebiasaan dan nilai- nilai. 

Adapun Judistira (2008:113) mengatakan bahwa kebudayaan lokal bukan 

hanya terungkap dari bentuk dan pernyataan rasa keindahan melalui kesenian belaka; 

tetapi termasuk segala bentuk, dan cara- cara berperilaku, bertindak, serta pola pikiran 

yang berbeda jauh dibelakang apa yang tampak tersebut. 

Sedangkan seorang antropolog, Sir Edwaed dari inggris mendefinisikan 

budaya lokal sebagai “The complex whole of ideas and things produced by men in their 

historical experience” (keseluruhan ide dan barang yang dihasikan oleh manusia 

dalam pengalaman sejarahnyavmasyarakat tertentu) Dari definisi di atas, maka budaya 

lokal dalam penelitian ini adalah kumpulan dari keseluruhan ide (abstrak) dan barang 

 

15 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Dasar- dasar Sosiologi, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2009), 

hal. 30. 
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(artefak) dari hasil pengalaman satu masyarakat Kota Padang Sidempuan yang 

menjadi identitas diri masyarakat itu sendiri.16 

B. Arsitektur Masjid  

Arsitektur merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang seiring dengan pertumbuhan suatu suku bangsa. Oleh karena itu, 

arsitektur merupakan salah satu identidas  pendukung kebudayaan, sehingga arsitektur 

mengandung berbagai aspek ideal, sosial dan material dari suatu budaya. Arsitektur 

sebagai karya seni budaya diakui sebagai wujud kebudayaan yang dapat dijadikan 

cermin kehidupan manusia dari masa ke masa. Arsitektur itu sendiri dapat dipahami 

melalui wacana metafora keindahan, dari sudut pandang itu akan diketahui ciri-

cirinya.17  

Adapun pengertian arsitektur menurut Abdul Rochym sebagai berikut: 

Arsitektur adalah salah satu segi kebudayaan yang menyentuh segi 

kemanusiaan secara langsung, yang dengan sendirinya mengandung faktor 

pelaksanaan kehidupan manusia. Hal tersebut dapat dapat berupa gambaran dari corak 

kehidupan masyarakat dengan segala kelengkapannya seperti masa kehidupannya, 

latar belakangnya, pembentukan kebudayaan serta bagaimana kehidupan tersebut 

direalisasikan ke dalam bentuk- bentuk baik bangunan, karya seni, dan bentuk 

kepercayaan.18 

Kehadiran arsitektur berawal dari manfaat dan kebutuhan suatu bangunan 

untuk memenuhi fungsinya, yang diungkapkan oleh seorang arsitek melalui gambar 

kerja. Pada dasarnya, arsitektur berbeda-beda dengan bangunan. Bangunan hanya 

memiliki unsur dan fungsi teknis. Masalah dan imajinasi yang myncul dari setiap 

 

16Armansyah dkk,  Anthropos: Jurnal  Antropologi Sosial Budaya, Eksistensi Budaya Lokal 

dalam Usaha Pembangunan Karakter Siswa Smp Kota Padang, Vol 3 2018,h. 2 

17Akin Duli, dkk; Monumen Islam di Sulawesi Selatan (Makassar: Balai Pelestarian Cagar 

Budaya Makassar,2013),h.67. 

18Abdul Rochym, “Sejarah Arsitektur Islam”, h.2. 
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zaman, dari peradaban manusia. Sedangkan arsutektur memiliki unsur seni bangunan. 

Arsitektur juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban, 

budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bangunan.19 

Fungsi arsitektur tidak hanya didasarkan pada fungsi subtantifnya, yaitu 

sebagai tempat tinggal, tempat musyawarah, bertumpuk pada fungsi substansinya, 

yaitu sebagai tempat tinggal, tempat musyawarah, tempat pemujaan, dan tempat 

penyimpanan, tetapi juga pada fungsi etis dan estetis. Sedangkan funsi estetik 

berorientasi pada seni keindahan.20 

Sedangkan Mesjid dari segi bahasa, kata “masjid” berasal dari akar kata bahasa 

Arab, sajada, yang berarti bersujud. Masjid mengacu ke tempat orang [Muslim] 

bersujud, atau tepatnya melaksanakan shalat. Makna generik dari masjid dengan 

demikian bersifat universal, melampaui bangunan atau tempat tertentu. Hal ini sesuai 

dengan hadist Nabi Muhammad SAW: “Telah dijadikan seluruh jagad masjid bagiku, 

tempat bersujud”.1 Dalam perkembangannya, kata masjid memiliki pengertian 

tertentu, yaitu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat shalat, baik shalat lima 

waktu, shalat Jum’at, maupun hari raya21 Arti masjid sebagai bangunan fisik 

sebenarnya telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, dengan dibangunnya Masjidil 

Haram di Mekkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsha Yerusalem.22 

  Menurut G.F.Pijper, secara umum masjid kuno di Indonesia memiliki 

ciri dan karakter yang khas sebagai berikut:(1)berdenah persegi,(2)Memiliki tembok 

 
19Hartanto, Ismed D; “Arsitektur” dalam Ensikloprdis Nasional Indonesia, Jilid II (Jakarta: PT. 

Cipta Adi Pustaka, 1991), h. 272 

20Muhammad Ilham Irsyad , “Akulturasi Budaya Dalam Arsitektur Masjid Tua Al- Hilal 
Katangka “, Skripsi (UIN Alauddin Makassar 2018), h. 14. 

21Inajati Adrisianti,  dkk, Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Khasanah Budaya , Jilid V 

(Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikam dan 

Kebudayaan, 2015), h. 131  
22Inajati Adrisianti,  dkk, Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Khasanah Budaya , Jilid V 

(Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikam dan 

Kebudayaan, 2015), h. 131 
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keliling dengan satu  pintu utama, (3) Mempuyai serambi di depan atau di samping 

ruang utama,(4) Mempunyai mihrab, dan (5)Beratap tumpang.Selain itu, Pijper juga 

menambahkan beberapa ciri tambahan pada masjid, seperti terletak di sebelah barat 

alun alun, arah mihrab tidak tepat menghadap ke arah kiblat, pada awalnya tidak 

memiliki serambi, dan merupakan bangunan berkolong.23 

1. Arsitektur Islam 

Arsitektur Islam merupakan bentuk integrasi anatara kebudayaan manusia dan 

proses pengabdian diri manusia kepada tuhannya, yang selaras dengan hubungan antara 

manusia, lingkungan dan ciptaannya. Arsitektur Islam merupakan salah satu respon 

yang dapat membawa kepada perbaikan peradaban. Dalam arsitektur Islam terdapat 

esensi dan nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan tanpa menghalangi penggunaan 

teknologi konstruksi modern sebagai alat untuk mengungkapkan esensi tersebut yang 

merupakan bagian dari kebudayaan selalu berkembang seiring dengan perkembangan 

peradaban manusia.24 

 

2. Arsitektur Jawa 

Arsitektur Jawa merupakan arsitektur yang lahir, tumbuh dan berkembang 

didukung dan digunakan oleh masyarakat Jawa. Arsitektur Jawa lahir dan hidup karena 

keberadaan masyarakat Jawa, meskipun dikenal oleh berbagai kalangan, nama-nama 

arsitek Jawa seperti Adipati Ario Santan, Wiswakharman, dan lain-lain. Bahkan, untuk 

banyak bangunan di Jawa, tidak ada yang tahu siapa arsitektur jawa lebih dikenal 

dengan arsitektur tanpa arsitek.25  

 
23Inajati Adrisianti,  dkk, Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Khasanah Budaya , Jilid V 

(Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikam dan 

Kebudayaan, 2015), h. 132 

24Aulia Fikriani, Arsitekur Islam: Seni Ruang dalam Peradaban Islam. ( Jurusan Teknik 
Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Negeri Malang). h 196.  

25Muhammad Ilham Irsyad, “Akulturasi Budaya Dalam Arsitektur Masjid Tua Al- Hilal 
Katangka”, Skripsi (UIN Alauddin Makassar 2018), h.15. 
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3.    Arsitektur Tradisional 

Arsitektur tradisional adalah suatu unsur kebudayaan yang bertumbuh dan 

berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan suatu suku bangsa 

atau bangsa. Oleh arsitektur tradisional merupakan satu di antara identitas dari suatu 

kebudayaan. Dalam arsitektur tradisional terkandung secara terpadu wujud ideal. 

wujud sosial dan wujud material suatu kebudayaan.26 

C. Morfologi dalam Arsitekur 

a. Pengertian Morfologi dalam Arsitekur 

Asal-usul dan proses perkembangan bentuk arsitektur, berarti memasuki pula 

wilayah kajian yang sering disebut morfologi. Morfologi sendiri diartikan 

sebagai kajian yang menelusuri asal- usul atau proses terbentuknya suatu 

bentuk arsitekur, baik menyangkut elemen- elemen arsitektural maupun bentuk 

dan massa bangunan secara keseluruhannya, termasuk pula factor penyebab 

dan factor pengaruh perubahan bentuk itu sendiri .27 

b. Jenis – Jenis  Morfologi  

1. Afiksasi 

Afiksasi adalah pembentukan kata dengan cara melekatkan afiks pada bentuk 

dasar. Hasil afiksasi disebut kata berafiks atau kata berimbuhan. 

2. Reduplikasi 

Reduplikasi ialah proses pembentukan kata dengan cara  suatu bentuk dasar. 

Jenis dan proses morfologi ini merupakan salah satu cara pembentukan kata yang 

paling banyak pada bahasa- bahasa di dunia. 

 

3. Perubahan Intern 

 
26Dasum Muanas, “Arsitektur Tradisonal Daerah Jawa Barat” (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Jakarta 1998). h. 1. 
27 Slamet Wirasonjaya. (1993) . Manuskrip Bahan Kuliah Pascasarjana- ITB. 
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Perubahan intern adalah pembentukan kata dengan cara mengubah struktur 

fonem dasar sehingga menghasilkan bentuk baru. 

4. Suplisi 

Suplisi merupakan salah satu proses morfologi yang menyebabkan adanya 

bentuk yang sama sekali baru. Bentuk dasar dan bentuk turunannya tidak terdapat 

persamaan sedikitpun. 

5. Komposisi atau Pemajemukan 

Proses terakhir morfologis adalah kombinasi proses, yaitu semua bentuk dapat 

berkombinasi sehingga ada bentuk dapat berkombinasi sehingga ada bentuk seperti 

perkeretaapian, kemurahan hati, dan ditilang. Proses pembentukan kata dapat juga 

dialami oleh frasa.28 

 

 

 

 
28Putri Purnama Sari Morfologi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya (Di akses pada tanggal 10 

Agustus 2023) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi adalah jalan yang ditempuh dalam rangka pengembangan 

keilmuan. Metodologi penelitian meliputi aspek metode dan pendekatan. Metode pada 

dasarnya digunakan untuk menginterprestasi data. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif, penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena- fenomena 

yang terjadi sekarang ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini terletak di titik nol kilometer, pusat Kota Palopo , lokasi ini 

terletak di depan Istana Luwu 2 km dari Kantor Walikota  Palopo dan 380 Km 

dari Kota Makassar. Tepatnya di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara 

Kota Palopo. 

B. Metode Pendekatan 

1. Pendekatan Historis/Sejarah 

Sejarah adalah ilmu yang menganalisis berbagai fakta dengan mempertimbangkan 

unsur-unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang, dan penulis fakta-fakta tersebut. 

Menurut ilmu ini, semua peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu 

terjadi, di mana, mengapa, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu.29 

2. Pendekatan Arkeologi 

Arkeologi  adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan umat (manusia) 

masa lampau melalui kajian yang sistematis terhadap data material yang tertinggal. 

Kajian sistematis meliputi, dokumen analisis, nilai budaya, norma, adat istiadat hukum 

 
29Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta Rajawali Press,2010). h. 46-47 
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adat dan interpretasi data berupa artefak (kebudayaan material, seperti kapak batu dan 

bangunan candi) dan ekofak (objek lingkungan, seperti batuan bawah tanah dan fosil) 

serta fitur (artefak yang tidak dapat dipisahkan dari tempatnya (situs purbakala). 

3. Pendekatan Antropologi 

Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang 

budaya dari suatu masyarakat/etnis tertentu. Budaya- budaya tersebut mencakup 

berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu psikologi, sosiologi, politik, sejarah, ekonomi, 

biologi sampai dengan humaniora. 

4. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah ilmu yang membahas berbagai aspek masyarakat dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia.  

C. Metode Pengumpulan Data (Heuristik) 

1. Observasi 

Observasi ialah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh indera, penulis secara langsung melihat, mengamati, 

mengadakan pengamatan pada tempat yang dijadikan objek penelitian. 

2. Interview 

Yaitu kegiatan wawancara secara lisan untuk memperoleh informasi. Penulis 

melakukan wawancara dengan orang yang mengetahui tentang masalah ini, 

dengan metode ini penulis dapat memperoleh informasi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan dan 

juga penyimpanan informasi. Dokumentasi ini dilakukan dengan pengambilan 

gambar sebagai bahan dokumentasi . Alat pengumpulan data yang digunakan 

adalah format pengamatan dan catatan lapangan. 
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4. Sumber Library 

  Dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan menganalisa beberapa 

tulisan terkait dengan masalah yang di bahas.   

D. Pengolahan Data dan Analisis Data (Interpretasi) 

Metode- metode yang digunakan dalam pengolahan data: 

a. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur- unsur yang brsifat khusus 

kemudian mengambil keputusan yang bersifat umum.  

b. Metode deduktif, yaitu mengkaji dan menganalisa data yang bersifat umum 

untuk mendapatkan kesimpulan berupa pengertian komperatif khusus. 

c. Metode Komperatif, yaitu penulis membandingkan data dan pendapat 

tentang topik yang sama, kemudian menarik kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Kota Palopo adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.  Kota 

Palopo sebelumnya berstatus Kota administrasi sejak 1986 dan merupakan bagian dari 

kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2022 sesuai dengan 

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2022. 

Kota Palopo merupakan daerah otonom kedua terkahir dari empat daerah 

otonom di Tanah Luwu. Kota Palopo ini dulunya bernama Ware yang dikenal dalam 

Epik La Galigo. Nama “ Palopo” ini di perkiran mulai digunakan sejak tahun 1604. 

Bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami’ Tua. Palopo dipilih untuk 

dikembangkan menjadi ibu Kota Kesultanan Luwu menggantikan Amassangan di 

Malangke setelah islam diterima di Luwu pada abad XVII. Perpindahan Ibu kota 

tersebut diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan dua putera mahkota saat 

itu. Perang ini dikenal dengan perang Utara.- Selatan terjadinya perdamaian . maka ibu 

kota dipindahkan di antara utara dan Kesultanan luwu.  

Berikut gambaran secara umum mengenai keadaan geografis, keadaan 

demografi mata pencarian penduduk, pendidikan, adat istiadat, agama dan kepercayaan 

yang terdapat di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. 

1. Keadaan Geografis 

Secara Geografis Kota Palopo kurang lebih 375 Km dari Kota Makassar ke 

arah Utara dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17.4 Bujur 

Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang Selatan, pada ketinggian 

0 sampai 300 meter di atas permukaan Laut. Palopo terdiri atas 4 Kecamatan dan 20 

Kelurahan kemudian pada tanggal 28 April 2005. Berdasarkan peraturan Daerah 

Palopo Nomor 03 tahun 2005 dilaksankan pemekaran menjadi 9 Kecamatan dan 48 

Kelurahan. Kota ini memiliki luas wilayah 247.52 km2. 
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Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari kabupaten 

Luwu, dengan batas batas: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu 

- Sebelah Timur dengan Teluk Bone 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana 

Toraja. 

2. Keadaan Demografi 

Kecamatan terluas di Palopo adalah kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 

km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas kota Palopo secara keseluruhan. 

Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 

10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo. 

Secara demografi Penduduk Kota Palopo pada akhir 2018 tercatat sebanyak 

180.678 jiwa. Secara terinci menurut jenis kelamin masing- masing 87.812 jiwa laki- 

laki dan 92.866 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 

94,56, angka ini menunjukkan bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 94- 95 

penduduk laki- laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 

2.13% memiliki luas daerah 247.52km. dengan kepadatan penduduknya di Kota Palopo 

yaitu 730 jiwa per Kilometer persegi, Kecamatan yang penduduknya paling tinggi 

yakni Kecamatan Wara dengan 3. 403 jiwa/km persegi. Kemudian kecamatan yang 

memiliki kepadatan penduduknya terendah ialah kecamatan Mungkajang yaitu 151 

jiwa/km persegi. 

3. Mata Pencarian Penduduk 

Adapun mata pencarian penduduk di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara 

Utara Kota Palopo, sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan sedangkan sektor 

mata pencaharian lain penduduk yakni sebagai Wiraswasta/ pedagang, PNS 

/ABR/Swasta  dan yang lainnya berprofesi sebagai orang Tani, orang Pertukangan, 

Buruh Tani, Pensiunan, dan jasa konstruksi dan lain-lain. 
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4. Pendidikan 

Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kelurahan batupasi Kecamatan Wara 

Utara Kota Palopo sampai saat ini sudah cukup beragam, Mulai dari tingkat TK hingga 

tingkat menengah. Taman kanak- kanak terdiri dari 10, Sekolah Dasar terdiri dari 8 

SD yang semua berstatus negeri dan swasta. Tingkat lanjut terdiri dari 5 sekolah 

Menengah Pertama dan 3 Sekolah menengah atas. 

5. Agama dan Kepercayaan 

Beragama adalah kepercayaan pada keyakinan adanya kekuatan ghaib atau 

Supernatural yang membawa pengaruh pada individu dan masyarakat, keyakinan itu 

membawa kepada perilaku tertentu seperti berdo’a dan memuja yang pada akhirnya 

membawa pada sifat takut, pasrah dan optimis dalam menjalankan kehidupan. Adapun 

peruwujudan keagamaan itu dapat dilihat melalui dua bentuk atau gejala yaitu gejala 

batin yang sifatnya abstrak (Pengetahuan, pikiran dan perasaan keagamaan). Dan 

gejala lahir yang yang sifatnya konkrit, semacam amaliah- amaliah peribadatan yang 

di lakukan secara individual dalam bentuk ritus atau upacara keagamaan dan dalam 

bentuk ritus atau upacara keagamaan dan dalam bentuk muamalah sosial 

kemasyarakatan, mencirikan dengan fasilitas tempat ibadah yang di peluk masing- 

masing penduduk, sebagaian besar masyarakat di Kelurahan Batupasi Kecamatan 

Wara Utara Kota Palopo.30  

B. Sejarah Masjid Jami’ Tua Palopo 

1. Sejarah Berdirinya Masjid Jami’ Tua palopo 

Masjid sudah ada sejak masa Rasulullah SAW pada waktu hijrah dari Mekah 

ke Madinah dengan ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar, Rasululkah melewati daerah 

yang disebut dengan Quba dan akhirnya disana Rasulullah mendirikan masjid pertama 

 
30 Hamdani Thaha, Muh Ilyas, Perilaku Beragama Dan Etos Kerja Masyarakat Pesisir Di 

Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, h.2.  
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sejak masa kenabiannya yakni masjid Quba. Sebagimana disebutkan dalam Q.S. At-

Taubah ayat 108 sebagai berikut: 

 

نْ تَقُوْمَ فِيْهِۗ فِيْهِ  
َ
حَقُّ ا

َ
لِ يَوْمٍ ا وَّ

َ
ى التَّقْوٰى مِنْ ا

َ
سَ عَل س ِ

ُ
مَسْجِدٌ ا

َ
بَدًاۗ ل

َ
ا تَقُمْ فِيْهِ ا

َ
ل

رِيْنَ   ه ِ
مُطَّ
ْ
بُّ ال ُ يُحِ رُوْاۗ وَاللّٰه تَطَهَّ نْ يَّ

َ
وْنَ ا بُّ حِ

 يُّ
ٌ
 رِجَال

 

Terjemahnya: 

Janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya (masjid itu) selama-
lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama 
lebih berhak engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada 
orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang 
yang membersihkan diri. (QS. At-Taubah: 108) 
 

Masjid Quba merupakan masjid pertama yang didirikan Rasulullah SAW saat 

tiba di Madinah. Setelah mendirikan masjid Quba rasulullah mendirikan masjid 

Babawi yang bukan saja menjadi tempat umat Islam ibadah, namun juga menjadi 

tempat perkembangan imu pengetahuan, pusat kemajuan ekonomi umat Islam dan 

tempat pertemuan. Masjid Quba lebih banyak difungsikan sebagai pengajaran dan 

penguatan kepada masyarakat yang langsung dilakukan dan di contohkan langsung 

oleh Rasululah SAW sendiri.31 

Perjuangan Rasululah dan pengikutnya dalam membangun masjid 

menggambarkan kepada manusia betapa pentingnya makna dari sebuah masjid. 

Setelah 12 tahun lamanya rasul menjalankan dakwah di Mekah, Allah kemudian 

memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Pada hari dimana Rasulullah 

dan rombongannya sampai di Madinah, beliau Bersama dengan para sahabat Bersama-

 
31 Sidi Gazalba, Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi (Jakarta: Bulan 

Bintang, 2000), h. 150 
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sama mendirikan masjid di bantu dengan kaum Muslimin lainnya yang pekerjaanya 

dilandaskan kepada ketakwaan dan keikhlasan. Masjid Nabawi adalah masjid yang 

kedua dibina oleh Rasulullah SAW setelah masjid Quba. Masjid Nabawi dibangun 

diatas tanah setapak milik dua orang anak yatim Sahal dan Suhail yang dibeli 

Rasulullah dengan harga 10 Dinar emas.  

Setelah masuknya Islam di Indonesia, Masjid dijadikan sebagai sumber 

dalam penyebaran agama Islam. salah satu contoh kerajaan Islam di Indonesia yang 

menjadikan masjid sebagai pusat penyebaran agama Islam adalah kerajaan Demak. 

Kerajaan demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang menjadi pusat 

pemerintahan Islam dan penyebaran agama Islam dengan bukti sejarah yang masih 

kokoh yaitu masjid Agung Demak.  

Masjid Agung Demak mulai dibangun pada tahun 1477 M yang dikaitkan 

dengan pengangkatan Raden Patah menjadi Adipati Kadipaten Demak pada tahun 

1462 bersama para WaliSongo. Pembangunan masjid Agung Demak sempat tertunda 

saat Prabu Girindrawadhana merebut kekuasaan dari majapahit di tahun 1512 dan 

menjadikannya wilayah kekuasaan Kediri. Terhentinya pembangunan Masjid Agung 

Demak dikarenakan Raden Patah memerintahkan pasukannya untuk berperang dengan 

Prabu Girindrawadhana. Karena mengalami kekalahan Walisongo mengusulkan 

kepada Raden Patah untuk melanjutkan pembangunan Masjid Agung Demak sambil 

menjajangi kekuatan dari musuh. Hal ini dilakukan agar masjid Agung Demak 

menjadi simbol kerajaan Demak yang awa mulanya merupakan kadipaten dari 

Majapahit.32 

Pengislaman Nusantara yang dimulai di Aceh sejak tahun 1400 sehingga 

bergelar serambi Mekah. Sejarah menerangkan pada tahun 1400, armada Samarluka 

dari Sulawesi telah masuk ke Aceh dan diduga dari Luwu sebeb merupakan kerajaan 

Bugis pertama yang paling kuat kala itu. Masyarakat bugis berpengaruh di Aceh pada 

 
32 Hasanu Simon, Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Walisongo Dalam Mengislamkan Tanah 

Jawa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 85. 
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tahun 1600. Ditahun itu pula sultan Aceh mengirim utusan ke Gowa yang perjalanan 

ketiga utusan tersebut dimulai dari Malaka, kemudian ke Johor terus ke pulau 

Mindanau. Setelahnya menuju ke maluku Utara dan terakhir ke gowa lalu ke Luwu. 

Ketiga utusan tersebut adalah Datu Ribandang, Datu Pattimang dan Datu Ritiro.33 

Teks Luwu dan Wajo menyebutkan bahwasanya Datu Luwu La Pattiware 

Daeng Parabung berhasil diIslamkan pada tanggal 15 Ramadhan 1013 atau dalam 

penanggalan masehi 5 Februari 1603 M, dua tahun sebelum Gowa diislamkan. Datu 

Luwu kemudian bergelar sultan Muhammad Mudharuddin yang ketika mangkat dia 

diberi gelar Petta Matinroe ri Ware’.34  

Dalam sejarah, ketika Datu Luwu La Pattiware memeluk Islam, dia telah 

mempunyai tiga orang anak yakni, Patiraja yang berusia 12 tahun, Patipasaung yang 

berusia 10 tahun dan Karaeng Bainea yang berusia 6 tahun. Pada tahun 1603, 

merupakan hal yang paling bersejarah dalam kerajaan Luwu, sebab pada masa itu 

Islam telah dinyatakan sebagai inti dan dasar hukum Luwu. Pelaksaan syariat 

dilakukan secara bertahap dimana pada masa awal hanya dua hal pokok yakni dilarang 

menginsumsi babi dan mengucapkan dua kalimat syahadat.35 Penduduk pedalaman 

yang jauh dari pusat kerajaan masih menganut kepercayaan lama yakni penyembahan 

kepada benda yang disimbolkan sebagai “Dewata Seuwwae” masih tetap dilakukan. 

Mereka beranggapan bahwa kepercayaan lama anutan Sewarigading masih lebih 

unggul. Pusat ajaran Sewarigading berada di Cerekang sekitar sepekan perjalanan dari 

Malangke. Harus kita akui bahwa proses Islamisasi kerajaan Luwu berlangsung lama 

sebab dipengaruhi oleh luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Luwu.36 

 
33 Sarita Pawiloy, Ringkasan Sejarah Luwu (CV. Telaga Zamzam: Makassar, 2002), h. 57. 

34 Supriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, (Cet. 1; 
Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 67 

35 Sarita Pawiloy, Ringkasan Sejarah Luwu, (Palopo: proyek Pelestarian Sejarah dan Budaya 
Luwu Pemda Kab. Luwu, 2002), h. 65  

36 Sarita Pawiloy, Ringkasan Sejarah Luwu, (Palopo: proyek Pelestarian Sejarah dan Budaya 
Luwu Pemda Kab. Luwu, 2002), h. 67 
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Penyebaran Islam dilanjutkan oleh Raja Luwu ke XVI Pati Pasaung 

Toampanangi dan bergelar Sultan Abdullah Matinroe Ri Malangke yang 

menggantikan ayahnya, Raja Luwu XV La Pattiware Daeng Parrebung pada awal 

tahun 1604.  

Langkah pertama yang dilakukan La Pattipasaung adalah memindahkan 

ibukota kerajaan Luwu dan Malangke ke daerah Ware’ yang sekarang adalah daerah 

Palopo. Pemindahan ibukota ini dilakukan dengan sebuah pertimbangan bahwa lebih 

mengembangkan ajaran Islam keseluruh tanah Luwu dan melancarkan aktifitas 

ekonomi. Ha tersebut banyak disetujui oleh para pembesar kerajaan Luwu saat itu, 

akan tetapi Datu Pattimang yang juga mrupakan seorang penasihat kerajaan Luwu 

lebih memilih untuk menetap didaerah Malengke hingga meninggal dunia.  

Setelah La pattipasaung berhasil membangaun daerah Ware’, maka 

selanjutnya dia berencana untuk membangun masjid sebagai tempat ibadah. 

Dikarenakan sebelumnya belum ada masjid yang berdiri ditanah Luwu, La 

Pattipasaung kemudian menemui Datu Pattimang dan meminta pendapatnya tentang 

pembangunan masjid tersebut. Ide tersebut disetujui oleh Datu Pattimang kemudian 

dibantu oleh Fun Man Te yang merupakan seorang saudagar muslim yang kaya, 

kemudian mereka membuat sebuah masjid yang tak jauh dari Saoraja dan di bantu oleh 

rakyat kerajaan Luwu. Masjid itu kemudian menjadi masjid pertama dikerajaan Luwu, 

Masjid itu selanjutnya disebut dengan Masjid Jami’ Tua Palopo.  

Pembangunan masjid bagi seorang yang beragama Islam adalah hal yang 

sentral.37 Bahkan dimasa Rasulullah ketika beliau telah sampai di kota Madinah dan 

diterima dengan biak, hal pertama yang beliau lakukan adalah mendirikan masjid. 

Salah satunya ialah masjid Nabawi dalam perjalanan sejarah masjid pertama didirikan 

(Nabawi) mengemban sepuluh fungsi yaitu, tempat ibadah, pendidikan, konsultasi, 

dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial, dan budaya), santunan sosial, latihan 

 
37 Yulianto Sumalyo, Arsitektur Masjid (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 

h.2 
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militer, dan persiapan alat-alatnya, pengobatan para korban perang, perdamaian dan 

pengadilan sengketa, aula tempat menerima tamu, seperti menawan tahanan dan pusat 

penerangan serta pembinaan Islam.  

Dari uraian diatas maka dapat kita uraikan bahwa ternyata, Latar belakang 

pembangunan masjid sendiri ternyata cukup unik, lantaran sang raja pada saat itu ingin 

memindahkan ibukota kerajaan ke dekat daerah pantai. Pemindahan ibukotanya 

sendiri di lakukan agar aktivitas perekonomiannya lebih mudah dilakukan, sekaligus 

adanya kepentingan dakwah islam. Bisa dikatakan bila pengaruh agama Islam cukup 

kuat pada kerajaan luwu, yang bisa dilihat dari desain istananya sendiri yang 

berdekatan dengan masjid Jami’ Jami Tua Palopo. 

Masjid Jami’ Tua Palopo di dirikan di atas tanah seluas 1400 meter persegi 

dan dia berada posisinya di pinggir laut pada zaman itu. Di bangun sekitar tahun 1603- 

1604 M atau kurang lebih 400 tahun yang lalu.  oleh Pong Mante Yang di percayakan 

oleh Sultan Abdullah untuk membuat masjid ini. Pong Mante merupakan seorang 

arsitekutr yang berasal dari Vietnam Cina, sehingga ornamet Masjid Jami Tua Palopo 

menggunakan ornament Cina. Sehingga sampai sekarang masjid kondisi masjid 

tersebut hampir semuanya masih sama dengan bangunan aslinya. 

Masjid Jami Tua Palopo ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Luwu 

yang di buka pada tahun 1604, pada masa pemerintahan Datu Luwu XVI Pati Pasaung 

Toempanangi Sultan Abdullah Matinroe. Masjid ini diberi nama Tua, karena usianya 

memang sudah cukup tua. Sedangkan nama ‘’Palopo’’ itu sendiri di ambil dari dalam 

kata bahasa Bugis dan bahasa luwu yang mempunyai dua arti, yaitu pertama, penganan 

yang terbuat dari campuran nasi ketan dan air gula, kedua, memasukkan pasak dalam 

lubang tiang bangunan. Kedua makna ini memiliki arti dengan proses pembanguan 

Masjid Jami’ Tua Kota Palopo. Masjid ini dibangun dengan kontruksi utama batu 

berbentuk persegi empat. Konon katanya masjid ini di bangun dalam kurun waktu 77 

hari dan setiap batu di rekatkan dengan putih telur.  
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Waktu pembangunan masjid Tua Palopo masih simpang siur karena terdapat 

kerancuan pada tahun pembangunan dengan masa kepemimpinan siapa masjid ini 

dibangun. Syamzan Syukur menyebutkan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 

1615.38 

Namun, dalam bukunya Sanusi Daeng Mattala,39 selain memindahkan ibukota 

kerajaan dari Malangke ke Ware’, sultan Abdullah juga memerintahkan untuk 

melakukan pembangunan pada bagian-bagian Masjid yang belum lengkap. Dengan 

informasi ini. Bisa saja pembangunan masjid ini sudah mulai dibangun pada masa La 

Pattiware yang kemudian disempurnakan oleh La Patipasaung. Mungkin itulah alasan 

mengapa ditiang utama tahun yang tertera adalah tahun 1604 Masehi.  

Saat ini Masjid Jami’ Tua Palopo menjadi bagian dari Logo Kota Palopo. 

Masjid ini selain sebagai rumah ibadah, juga menjadi kunjungan oleh para pesiarah 

baik yang datang dari Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi Selatan bahkan turis 

mancanegara.  

2. Peran Masjid Jami’ Tua Palopo pada masa Kerajaan Islam di Luwu Pra 
Kemerdekaan.  
Langkah awal Rasulullah dalam membangun peradaban Muslim ialah dengan 

mendirikan bangunan Masjid. Dimasa Rasulullah SAW masjid tidak hanya berperan 

sebagai sebuah tempat ibadah saja. Akan tetapi juga berfungsi sebagai sarana rasulullah 

dalam mengajarkan Islam dan Ilmu kepada para sahabat. Pada masa kekhalifaha yakni 

pada masa Umar bin Khattab R.A banyak para sahabat yang dilegalkan untuk mengajar 

di masjid-masjid tepatnya dikota-kota seperti Basrah, Kufah dan Damaskus. Pada masa 

ini pula masjid tidak hanya berjalan sebagai sarana untuk beribadah saja akan tetapi 

juga berjalan sebagai sarana dalam memberi dan memperoluh ilmu pengetahuan yang 

senantiasa berjalan secara Istiqamah. Namun, banyak pula pembangunan masjid yang 

tidak memperhatikan fungsi dan tugas yang tidak semestinya secara hakiki. Bahkan 

 
38 Syamzan Syukur, Islamisasi kedatuan luwu Pada Abad XVII, (Jakarta; Badan Litbang dan 

Diklat Puslitbang Lektur, 2009), Keagamaan Departemen Agama R. I., 2009.  

39 Sanusi Daeng Mattala, Luwu dalam Revolusi, (Makassar: Bhakti Baru, 1967).  
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disisi lain karena banyaknya pada masa itu, menisbatkan nama masjid tersebut dengan 

namanya. Semisal seorang pengajar Bernama Al-Jabbar, maka masjid tersebut 

Bernama Masjid Al-Jabbar.40 

Masjid sebagai bangunan rumah ibadah merupakan salah satu symbol 

keberadaan Islam pada suatu masyarakat atau komunitas. Fungsi dan peranan Mesjid 

ditentukan oleh lingkungan tempat Mesjid didirikan, dan ditentukan pula oleh 

zamannya. Keberadaan masjid tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ritual keagamaan 

sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada sang pencipta, dan juga merupakan 

media dalam melakukan hubungan sosial budaya sesame manusia. Tidak kalah penting 

tujuan utama masjid didrikan ialah sebagai pusat syiar agama Islam baik sebagai pusat 

ta’lim wa ta’allum (belajar mengajar) untuk memperdalam ilmu-ilmu keagamaan 

maupun sebagai media penyebaran agama. Benda-benda peninggalan sejarah yang ada 

dalam masjid juga merupakan saksi sejarah berdirinya masjid dan sekaligus merupakan 

saksi sejarah masuk dan berkembangnya Islam di wilayah tersebut.41 

Sejarah masjid Indonesia dimulai seiring dengan masuknya Islam di 

Indonesia. Salah satu masjid pertama yang didirikan di Indonesia adalah masjid agung 

demak, yang dibangun pada tahun 1474 Masehi di Kesultanan Demak, Jawa Tengah. 

Setelahnya, telah banyak masjid yang berdiri diberbagai daerah di Indonesia salah 

satunya adalah masjid agung Banten yang berdiri pada tahun 1566 Masehi di 

kesultanan Banten. Masjid ini merupakan salah satu contoh arsitektur Islam awal di 

Indonesia yang selama berabad-abad masjid terus dibangun dan dikembangkan di 

seluruh Indonesia. 42  

Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan secara garis besar dibawah oleh para 

pedagang dari Arab dengan adanya Syahbandar oleh kerajaan Gowa-Tallo, kemudian 

 
40 Egi Prayogi Pangeresa, dkk, Transformasi Lembaga Pendidikan Islam: Kajian 

Perkembangan Madrasah dari Masa- ke Masa di Indonesia, (Bandung: Arjis, 2023), h. 48-49 

41 Hambari, Menemukan Peranan Jejak Arkeologi dan Historis Islam di Indonesia, (Jakarta: 
Logo Wacana Ilmu,1998), h.34-35 

42 Muhammad Fajrul Falah, dkk, optimalisasi Fungsi Pengelolaan Fungsi Masjid dalam 
meningkatkan Kualitas Ibadah Umat Islam, (Surakarta: Al-Haziq, 2023), Vol.1, h.2 
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disusul dengan kemunculan tiga Muballigh dari Minangkabau. Gowa-Tallo menjadi 

kerajaan pertama yang bersentuhan dengan Islam di Sulawesi Selatan, akan tetapi 

kerajaan Luwu yang menjadi kerajaan pertama yang memeluk Islam. Sama halnya 

budaya nusantara kala itu, Kebudayaan dari masyarakat Luwu adalah Dinamisme dan 

Animisme yang diwarnai dengan Mistikal dewa-dewa. 43 

Penyebaran Islam di Luwu bermula pertemuan antara Datuk Sulaiman dengan 

Maddika Bau saat itu, kemudian Maddika Bau memeluk Islam dan berdirilah Masjid 

Jami Tua Bua. Kemudian Datu Sulaiman menetapkan tujuan selanjutnya yakni 

mengislamkan Datu Luwu saat itu yakni La Pattiware. Dialog yang Panjang antara La 

Pattiware dengan Datu Sulaiman akhirnya membuahkan hasil dengan masuknya La 

Pattiware kedalam Islam pada Tanggal 15 atau 16 Ramadhan 1013 H/4 atau 5 Februari 

1605 M.44 

Berdirinya Masjid Jami Tua Palopo memiliki tujuan sebagai media dan sarana 

dakwah untuk menyebarkan Islam dengan pendekatan Kultural, mengamati nilai-nilai 

budaya masyarakat setempat dan mengadopsi nilai-nilai tersebut sebagai media 

dakwah.  

“Massigi Yate pada Awalna di jadikan sebagai Inanna mappagguru Islam, 
dengan nilai-nilai masyarakat setempat, dengan cara yamito Islam 
magampang di terima jio masyarakat setempat”.45 
 
Terjemahannya:  
“ Masjid ini pada awalnya di jadikan sebagai tempat mengajarkan Islam 
dengan nilai- nilai masyarakat setempat, dengan cara inilah Islam mudah di 
terima oleh masyarakat setempat.  
 
Datu Sulaiman atau lebih dikenal dengan Pattimang memasukkan nilai-nilai 

Islam kedalam bentuk budaya di kecamatan Wara’, Palopo. Datu Pattimang mengajak 

 
43 A. Nurkidam, Hj. Hasnani, dkk, Jejak Arkeologi Islam Luwu, (Pare-pare: IAIN PAREPARE 

Nusantara Press, 2022), h. 55-56 

44 A. Nurkidam, Hj. Hasnani, dkk, Jejak Arkeologi Islam Luwu, (Pare-pare: IAIN PAREPARE 
Nusantara Press, 2022), h. 57-58 

45 Usman Abdul Malla, Humas Masjid Jami’ Tua Palopo,” Wawancara pada tanggal 3 Juli 
2023. 
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masyarakat untuk datang ke masjid dan mengadakan selamatan atau sholawatan yang 

pada akhirnya menjadi tradisi di masyarakat Wara’, Palopo.  

Masjid Jami’ Tua Palopo tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah 

semata-mata, tetapi juga digunakan sebagai arena dalam menciptakan ruang budaya 

melestarikan tradisi keagamaan dan penanaman budaya Islam. Dapat kita simpulkan 

bahwa Masjid Jami’ Tua Palopo menghadirkan proses dialektis antara budaya Islamis 

yang dibawa oleh Datu Pattimang dengan kebudayaan lama masyarakat Wara’, palopo. 

Sehingga terjadilah Akulturasi budaya. Koendjaraningrat46 menjelaskan bahwa 

Aluturasi adalah suatu proses sosial yang hadir apabila suatu kelompok manusia 

dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan suatu kebudayaan asing sedemikin 

rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah kedalam 

kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan asli masyarakat 

tersebut.   

“Ya Te masjid Jami’ dipake juga menggaji, tentang pangajaran qur’an pada 
masyarakat na khusus na pada anak-anak tentang Allah Ta’ala to mesa Ri, di 
pake juga untuk mengislamkan masyarakat setempat, inang bersyahadat 
pertanda tama Islam, masigi yate juga madadu dipake untuk acara 
kabottingang masyarakat setempat dan berlaku angge sekarang”.47 

Terjemahnya: 

“ Masjid Jami’ ini juga di pakai untuk mengaji, tentang pengajaran Al- qur’an pada 
masyarakat terkhusus kepada anak-anak tentang Allah SWT itu satu, dan masjid ini 
juga di pake untuk mengislamkan masyarakat setempat, tempat bersyahadat pertanda 
masuk islam, Masjid ini juga sering digunakan untuk acara perkawinan masyarakat 
setempat dan berlaku sampai sekarang.  

Masjid Jami’ pada awalnya pula digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan 

Islam pada masyarakat, seperti mengaji, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan 

bahwa tuhan yang disembah hanyalah Allah SWT yang ahad. Bukan dewa-dewa dan 

kepercayaan Animisme seperti yang dianut sebelumnya. Sebagaimana misi dakwah 

dari Datu Pattimang yang berfokus pada masalah tauhid dan keesaan Tuhan. Dalam 

pengertiannya Masjid Jami Tua Palopo juga digunakan sebagai sarana madrasah 

pembelajaran Islam di Masyarakat setempat.  

 
46 Koenjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 16-17 

47 Humaidi, Imam Masjid Jami’ Tua Palopo,” Wawancara pada tanggal 3 Juli 2023. 
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Masjid Jami’ tua palopo juga sering dipergunakan sebagai sarana dalam 

mengikrarkan diri pada Allah atau masuk dalam Islam, di pergunakan pula sebagai 

sarana untuk menikahkan masyarakat terdahulu yang juga berlangsung hingga masa 

kini.  

3. Peran Masjid Jami’ Tua Palopo Pasca Kemerdekaan 

Masjid diartikan sebagai tempat untuk beribadah bagi umat Islam, sesuai 

sabda nabi Muhammad SAW, “dimana engkau beribadah, tempat itu adalah Masjid”. 

Tempat ibadah ini berasal dari kata sajada-sujud, yang berarti patuh, taat dan tunduk. 

Sujud dalam ajaran Islam yaitu berlutut, meletakkan dahi, kedua tangan ditanah 

merupakan apresiasi dari kata tersebut. Bangunan tempat untuk melaksanakan sholat 

dinamakan masjid atau tempat sujud.48 

Pasca kemerdekaan Indonesia, gagasan-gagasan besar untuk mendirikan 

masjid negara mulai berkembang. Gagasan tersebut tercetus empat tahun setelah 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awal mula terciptanya gagasan tersebut dilatar 

belakangi oleh tradisi bangsa Indonesia yang pernah membangun monumental 

keagamaan yang dapat melambangkan kejayaan negara. Seperi pada Zaman Hindu-

Budha, bangsa Indonesia telah menunjukkan eksistensinya dengan membangun candi 

Borobudur dan Prambanan. Oleh karenanya muncul ide untuk mewujudkan masjid 

agung yang megah dan pantas untuk menyandang predikat sebagai masjid negara 

berpenduduk muslim terbesar di dunia.49 

Berpedoman pada fungsi masjid pada umumnya, masjid saat ini tidak hanya 

sebagai bangunan mati yang difungsikan sebagai tempat ibadah semata. Masjid saat ini 

terdapat system manajemen dan struktur kepengurusan yang maksimal sehingga masjid 

memiliki fungsi yang signifikan dalam memaksimalkan pengajaran Islam didalamnya. 

Masjid berfungsi sebagai kegiatan ritual keagamaan, Zakat, Santunan Sosial dan Bazar.  

 
48 Yulianto Sumalyo, Arsitektur Masjid dan Monumen Sejarah Muslim (Yogyakarta: Gadjah 

Mada Press, 2000), h. 1 

49 Fatimatuz Zahra, Perpaduan Gaya Arsitektur Eropa dan Timur Tengah pada Bangunan 
Masjid Istiqlal Jakarta, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2017), h. 220 
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Salah satu masjid di Sulawesi Selatan yang memiliki fungsi manajemen dan 

kepengurusan yang signifikan sehingga memiliki fungsi pengelolahan yang berdampak 

pada masyarakat adalah Majid Jami’ Tua Palopo. Bila sebelumnnya yakni Pra 

kemerdekaan Majid Jami Tua Palopo hanya berfokus kepada pendalaman Tauhid 

kepada Masyarakat, atau penanaman agama dalam masyarakat, maka Pasca 

kemerdekaan Fungsi dari masjid Jami’ Tua Palopo semakin luas, diantaranya: 

 

a. Sarana Pendidikan Islam 

Fungsi utama masjid ialah sebagai tempat untuk melaksanakan sholat lima 

waktu dan sholat berjamaah bagi umat muslim. Selain itu, masjid Jami Tua Palopo juga 

berperan sebagai sarana Pendidikan Islam. Masjid Jami Tua Palopo kerap 

melaksanakan program-program atau kelas ceramah, membahas Al-Quran dan 

tafsirannya, Hadis, fiqih, Sejarah Islam dan Keilmuan Islam lainnya. Masjid Jami’ Tua 

Palopo juga kerap mengajarkan atau membahas sejarah daerahnya yang memiliki serat 

Pendidikan Islam dengan perjuangan leluhurnya dalam rangka menguatkan aqidah dan 

akulturasi budaya yang hadir pada Masjid Jami Tua Palopo.  

b. Sarana Pertemuan dan Silaturahim 

Masjid menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat muslim dalam berbagai 

kesempatan, termasuk acara keagamaan, acara sosial dan kegiatan komunitas. Masjid 

Jami Tua Palopo, Menjadi sarana dalam bertukar informasi dan berita penting untuk 

masyarakat, termasuk pengumuman tentang berbagai acara atau peristiwa di komunitas 

muslim setempat. Masjid Jami Tua Palopo juga memiliki peran penting dalam 

memberikan bantuan sosial dan kemanusiaan kepada yang membutuhkan, menjadi 

tempat untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi antara anggota komunitas di 

sekitar Masjid Jami Tua Palopo sehingga memperkuat ikatan sosial diantara mereka.  

Masjid Jami Tua Palopo menjadi wadah untuk program amal dan bantuan bagi 

fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dalam sejarah Islam, masjid juga 

menjadi tempat bagiorang-orang yang membutuhkan. Prinsip ini terkait dengan tradisi 
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Islam yang menghormati tempat-tempat suci dan menghargai ketentuan-ketentuan 

ibadah yang terjadi di dalamnya.  

c. Sarana Konseling 

Masjid seringkali menyediakan tempat untuk konseling dan bimbingan bagi 

anggota komunitas yang membutuhkan dukungan atau sedang menghadapi masalah 

atau tantangan dalam hidup mereka. Masjid Jami’ Tua Palopo mencakup dukungan 

konseling keluarga, konseling pernikahan, konseling keagamaan, dan lain sebagainya. 

Seperti tata cara pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, mensholatkan 

hingga menguburkan.  

Kepengurusan Masjid Jami bisa bekerjasama dinas setempat seperti dengan 

dinas Kesehatan untuk memberikan konseling edukasi bagi masyarakat tentang 

pentingnya menjaga Kesehatan warga setempat yang tak lain untuk menunjang 

semangat beribadah.  

d. Sebagai tempat pelestarian kebudayaan  

Masjid Jami’ Tua Palopo menampilkan tradisi Akulturasi setiap sekali dalam 

setahun yakni pembacaan Barzanji menggunakan bahasa setempat dengan 

dirangkaikan acara Maulid nabi Muhammad SAW. acara ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mensiarkan teladan dan kepribadian Rasulullah melalui pembacaan 

Sholawat nabi Muhammad SAW. dengan berisikan cerita-cerita mengenai jejak 

perjalanan hidup Rasulullah sejak lahir hingga meninggal dunia.  

Salah satu pemadangan yang menggambarkan tradisi masyarakat sekitar 

Masjid Jami Tua Palopo ialah, adanya kebiasaan masyarakat setipa di hari jum’at akan 

mebawa seekor ayam kemudian diletakkan disekita masjid dengan tujuan meminta 

sesuatu sebagai imbalannya, baik berupa Kesehatan ataupun kelimpahan rezeki dan 

masih dipertahankan hingga saat ini. Meskipun hal tersebut dinilai sebagai perbuatan 

yang syirik dalam Islam, namun dalam pandangan masyarakat sekitar Masjid Jami Tua 

Palopo, hal tersebut merupakan tradisi leluhur yang harus dilestarikan karena 

merupakan warisan budaya setempat.  
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Meskipun demikian, Masjid Jami’ Tua palopo memiliki peran penting dalam 

kehidupan masyarakat muslim setempat, esensi utamanya adalah tempat ibadah, 

tempat memperkuat ikatan antara Insan dengan Allah SWT serta memperkuat 

Ukhuwah Ismiyah diantara kaum Muslim. Manfaat Masjid Jami Tua Palopo yang 

dapat dirasakan hinga saat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik aspek 

spiritual, sosial maupun intelektual, yang dapat membantu kemunitas Muslim 

setempat serta memajukan masyrakat secara umum.  

C. Ragam Budaya Yang Mempengaruhi Arsitektur Masjid Jami’Tua Palopo 

Masjid Jami’ Tua Palopo merupakan satu dari banyak masjid yang 

terpengaruh dengan budaya asing atau dengan kata lain mengalami akulturasi budaya. 

Budaya- budaya inilah yang menjadi khas pada bangunan arsitektur masjid. Pada 

bangunan Masjid Jami’ Tua Palopo, terdapat beberapa perpaduan atau akulturasi 

budaya asing yang mencakup diantaranya yakni;  

1. Akulturasi Budaya Islam 

Islam resmi diterima di Kerajaan Luwu pada tanggal 15 Ramadhan 1013 H, 

bertepatan dengan tanggal 4 Februari 1604 yang ditandai dengan pengucapan dua 

kalimat syahadat oleh Datuk Luwu Baginda Patiware.50 Proses ini tentu tidak lepas 

dari peranan para Mubaligh yang berasal dari Minangkabau khususnya Datuk 

Sulaiman. Proses penerimaan Islam di Kerajaan Luwu kemudian berlangsung dengan 

cepat setelah itu, diikuti oleh para pembesar Kerajaan hingga akhirnya dierima oleh 

seluruh rakyaktnya. Penyebaran Islam di Kerajaan Luwu berkembang sangat pesat 

ditandai dengan dibangunnya masjid pertama sebagai tempat peribadatan di pusat 

pemerintahan Kerajaan Luwu. Masjid tersebut kemudian dikenal dengan nama Masjid 

Jami’ yang dibangun pada masa pemerintahan Datu Luwu Patipasaung pada tahun 

 
50Syamzan Syukur, “Integrasi Islam Dalam Sistem Pemerintahan Di Kedatuan Luwu Pada 

abad XVII,” Rihlah V (2016): 102 
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1604 M.51 Masjid Jami’ Tua Palopo juga mengadopsi kebudayaan arsitektur Islam. 

Hal ini bisa dilihat pada sudut timur masjid, terdapat sebuah beduk tua, dikarenakan 

Masjid Jami’ Tua Palopo ini tidak memiliki menara yang lazimnya di fungsikan untuk 

memberi isyarat waktu- waktu shalat, maka beduk ini tampaknya menggantikan 

perannya.  Adapun hasil wawancara yang di jelaskan oleh Usman Abdul Malla sebagai 

Humas Masjid Jami’ Tua Palopo. 

Di masjid Jami’ Tua Palopo ini terdapat susunan atap dari atas itu ada tiga 

susun artinya syariat, tarekat, makrifat. orang Luwu mengatakan bahwa menjadi 

pemimpin di luwu itu ada tiga yang harus dia pegang ialah lempu, getteng, dan adele 

yang dimana artinya, tegas, jujur dan adil. Dan ada satu pintu yang mengartikan hanya 

satu yang kita sembah yaitu Allah Swt. Dan ada lima tiang yang memiliki makna lima 

rukun islam, dan ada jendela yang terletak di sebelah utara berjumlah tujuh dan di 

sebelah timur berjumlah enam yang memiliki arti sifat Allah, yang di mana sifat Allah 

yang diberikan kepada hambahnya berjumlah tiga belas diantaranya, Melihat, 

mendengar, kekal, ada, mengetahui, dan lain-lain. 52 

2. Unsur Budaya Hindu 

Unsur budaya Hindu terlihat pada bentuk denah Masjid yang menyerupai 

konstruksi candi. Selain itu, ditemukan juga ornamen berupa bunga lotus pada bagian 

bawah dinding Masjid, sedangkan bagian atas dinding terdapat ornament alur. Dua 

ornamen ini adalah ornament yang khas dan banyak ditemukan pada bangunan 

bersejarah peninggalan hindu.53 

Ragam hias bunga teratai mengambil bentuk profil dari bunga Padma /teratai 

pada singgasana Budha yang berbentuk bunga teratai tempat bertumpunya stupa. 

 
51Siti Nurmiati, Arah Kiblat Masjid Jami’ Tua Kota Palopo Dalam Perspektif Historical 

Astronomy Skripsi (UIN WaliSongo Semarang, 2023), h.3. 

52 Usman Abdul Malla, Humas Masjid Jami’ Tua Palopo,” Wawancara pada tanggal 3 Juli 
2023. 

53 Teguh Purwantari, Masjid, (Jakarta Timur: Kanak, 2013), h. 15 
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Ragam hias serupa bisa dilihat pada bagian bawah dinding masjid. Seperti halnya 

ragam hias yang lain, ragam hias teratai atau lotus atau padma ini selain sebagai 

ornament atau penghias juga untuk menambah keindahan, juga melambangkan 

kesucian.  

3. Unsur Lokal Bugis 

Unsur ini terlihat daru susunan yang didirikan pada masjid terdiri dari tiga 

susun yang mengikuti pemikiran rumah panggung. Pemikiran tiga susun ini juga 

konsisten diginakan pada anggota masjid lainnya, seperti atap yang terdiri dari tiga 

susun, tiang penyangga yang juga terdiri dari tiga susun yakni Pallangga (Umpak), 

Alliripossi (tiang pusat) dan Soddur.  

4. Unsur Budaya Jawa 

Atap masjid Jami’ Tua Palopo berbentuk limasan bertumpang tiga 

sebagaimana bentuk-bentuk atap masjid di Jawa yaitu beratap tajug dengan tumpang 

dua atau lebih, dan masjid di Sunda yang berbentuk pelana atau limasan. Hal ini dapat 

kita duga terjadi perpaduan dua arsitektur tradisional yaitu pengaruh arsitektur Sunda 

pada atap limasan dan pengaruh arsitektur Jawa pada atap bertumpang tiga yang sering 

ditemui pada masjid Jawa Kuno. 

Masjid Jami Tua Palopo memiliki kemiripan dengan arsitektur Masjid yang 

ditemukan pada masa Walisongo, yaitu mempunyai tiang soko guru sebagai penopang 

utama masjid.  

D. Morfologi Masjid Jami’ Tua Palopo 

1. Konstruksi Bangunan Masjid Jami’ Tua Palopo 

a. Ukuran dan Luas Bangunan 

Masjid Jami’ Tua Palopo memiliki ukuran 15x15 meter Kubik dengan luas 

area masjid secara keseluruha adalah mencakup 1400 meter kubik. Bentuk denah dasar 

Masjid Jami Tua Palopo adalah persegi empat bujursangkar. Bagian pondasinya yang 

dapat dilihat pada pojok kiri masjid bagian depan kemungkinan terbuat dari sebuah 
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baru Padas (Andesit) ang bersifat pejal yang tidak di dirikan diatas sebuah tiang-tiang 

kolong. Apabila baru padas tersebut diukur dari lantai masjid maka kemungkinan 

bagian pondasi diperkirakan sekitar 2 meter atau 2,5 meter.54 

 

b. Batu Balok yang di gunakan 

Balok-balok batu padas tersusun rapi dengan blok-blok segi empat, 

meskipun balok-balok batu padas tersebut memiliki ukuran yang heterogen.  

(Gambar 4.1 : Batu balok ) 

Sumber: Dokumentasi pribadi (04 Oktober 2023) 

Ukuran baru padas yang terkecil ialah 25 cm x 12 cm dan 35 cm x 11,5 

cm, sedangkan batu yang memiliki ukuran besar berukuran 40 cm x 12, 5 cm. balok-

balok batu tersebut disusun menggunakan sistem tumbun atau ditumpuk selayaknya 

bangunan batu bata dengan pola penyusunannya saling menyempit.  

 

 

 

54 Zonasi Istana Datu Luwu dan sekitarnya di kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (Laporan), 

Subpok perizinan Kelompok Kerja Perlindungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2013, h. 

29 
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D. Dinding Masjid 

Pada dinding Masjid Jami Tua Palopo, batu padas dipasang dengan tekhnik 

sambungan, dimana antar batu saling kait mengait sehingga dinding batu tersebut 

nampak kuat. Dinding atau tembok Masjid Jami Tua Palopo ini menjadi daya Tarik 

tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangunan masjid kuno lainnya dinusantara.  

 

(Gambar 4.2 : Dinding Masjid Jami’ Tua Palopo) 

Sumber : Dokumentasi pribadi (04 Oktober 2023) 

Batu yang digunakan adalah batu padas atau andesit yang berbentuk segi empat yang 

apabila diperhatikan menyerupai dinding bangunan Candi Hindu-Budha yang terdapat 

di pulau jawa. Apabila diukur dari lantai masjid, maka dinding masjid setinggi 3 meter. 

Bentuk pondasinya belum diketahui secara pasti akan tetapi melihat bagian terbuka 

pada pojok kiri pada depan masjid maka kemungkinan pondasinya berasal dari bahan 

yang sama yaitu batu padas dengan ketebaan 1 meter atau 0,92 cm.  

c. Atap Masjid 

Berbeda dengan atap-atap masjid yang biasanya digunakan oleh timur tengah pada 

umumnya yakni berbentuk kubah, masjid Jami Tua Palopo memiliki atap yang 
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berbentuk tumpang yang banyak ditemukan di masjid-masjid tradisional Nusantara. 

Atap pertama dan kedua merupakan atap yang disangga dengan 4 buah tiang yang 

terbuat dari kayu cinaduri, begitu pula dengan atap ke tiga dengan bahan yang sama 

yang disangga dengan satu tiang utama.  

(Gambar 4.3 : Atap Masjid) 

Sumber : Dokumentasi pribadi (04 Oktober 2023) 

d. Jendela Masjid 

Jendela pada masjid Jami’ Tua Palopo berbentuk persigi Panjang secara 

vertical dengan tinggi 1,97 meter dan lebar 0,86 meter. Keempat sudut jendela tidak 

membentuk sudut 90 derajat sebagaimana biasanya akan tetapi berbentuk kuncup 

bunga Teratai atau lotus.  

Jendela ini tidak memiliki kusen dan daun jendela dan hanya terdiri dari terali-terai 

kayu sebagai sekat yang pemasangnnya secara vertical pula yang setiap jendela 

memiliki 5 buah terali kayu kecil yang sekarang telah di cat warna hijau. Setiap teraili 

dijendela tersebut diberi hiasan pelipit dibagian atas, tengah dan bawah. Masjid Jami 

Tua Palopo memiliki 20 jendela. 7 buah di sisi utara dan 6 buah di sisi selatan. 12 buah 

lainnya bukanlah jendela dengan bentuk yang sama melainkan sebuah ventilasi 

udara.55 

 
55 A. Syarifuddin, Pengurus masjid jami’ Tua Palopo (palopo Brosur) 2016.  
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                    (Gambar 4.4 : Jendela Masjid) 

                 Sumber : Dokumentasi pribadi (04 Oktober 2023) 

e. Pintu Masjid 

Pintu masuk masjid memiliku dua buah daun pintu yang berwarna coklat 

kayu yang tebal dan dipasang tanpa menggunakan engsel. Pada tengah-tengah daun 

pintu tersebut dipasang sebuah pasangan balok yang berfungsi sebagai pengunci atau 

gembok dari pintu. Pada balok gembok kunci tersebut tertera aksara arab yang 

mungkin menunjukkan waktu pembuatan daun pintu tersebut.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 4.5 : Pintu Masjid) 

 
56 Muhammad Ali Saputra, Masjid Jami Tua Palopo, https:// blamakassar e-journal.id.Jurnal 

Pustaka, Vol. 1, 2003: 1-12 
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Sumber : Dokumentasi pribadi ( 04 Oktober 2023) 

f. Bedug 

Bedug Masjid Jami Tua Palopo yang masih terpelihara sampai saat ini dan 

masih difungsikan utamanya saat menjelang Ramadhan, baik saat berbuka puasa 

maupun saat menjelang hari Idul fitri dan Idul Adha.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 4.6 : Beduq Masjid) 

Sumber : Dokumentasi pribadi (04 Oktober 2023) 

g. Tempat Wudhu 

Tempat wudhu merupakan tempat bersuci sebelum melaksanakan sholat. 

Sebab berwudhu atau bersih dari najis merupakan syarat sahnya Sholat. 

(Gambar 4.7 :Tempat Wudhu) 

 
57 A. Syarifuddin, Pengurus masjid jami’ Tua Palopo (palopo Brosur) 2016. 
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Sumber : Dokumentasi pribadi (04 Oktober 2023) 

h. Mihrab 

Mihrab adalah sebuah tempat yang terdapat didalam masjid. Mihrab berfungsi 

sebagai tempat Imam dalam memimpin sholat berjamaah. Mihrab pada masjid Jami 

Tua Palopo terletak disisi barat laut masjid dan menjadi pertanda arah kiblat serta 

terletak ditengah-tengah dinding barat yang menjorok keluar sekitar 1,70 meter. 

Mihrab pada masjid Jami Tua Palopo sejajar dengan pintu masuk masjid yang berada 

di sebelah timur.  

Apabila dilihat dari luar pintu Mihrab Masjid Jami Tua Palopo terlihat 

berbentuk Stupa atau Genta, sedangkan apabila diperhatikan dari dalam maka akan 

berbentuk setengah lingkaran menyerupai ladam atau tapal kuda dengan ukuran tinggi 

1, 92 meter dan lebar 1,02 meter. Pada sisi kanan dan sisi kiri mihrab, terdapat ventilasi 

yang berbentuk belah ketupat yang jumlahnya 12 masing-masing 6 buah berjajar 

dimasing-masing sisi mihrab. Ukuran ventilasi berbeda-beda, yang tergolong besar 

berukuran 47-49 cm dengan tinggi 32-34 cm sedangkan yang tergolong kecil 

berukuran 40-43 cm dengan tinggi 30-31 cm.58 

i. Mimbar 

Mimbar pada masjid Jami Tua Palopo berada di sebelah kanan Mihrab masjid 

dengan maju sedikit kira-kira 0,50 meter dari dinding barat masjid. Mimbar ini terbuat 

dari sebuah kayu yang berwarna merah hati dengan bentuk dasar persegi Panjang. 

Ukuran panjangnya adalah 3, 27 meter dengan lebar 1, 12 meter.   

Mimbar ini di sangga dengan 6 buah anak tiang serta terdapat 6 anak tangga 

untuk sampai ke tempat duduk khatib. Terdapat hiasan yang menyerupai gunungan 

makam, penuh dengan ukiran lidah api yang menyerupai sulur-sulur dedaunan yang 

 
58 Muhammad Ali Saputra, Masjid Jami Tua Palopo, https:// blamakassar e-journal.id.Jurnal 

Pustaka, Vol. 1, 2003: 1-12 
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terlihat keluar dari kendi. Pada bagian atas mimbar terdapat kulit kerang yang tersusun 

rapi.59 

 

 

(Gambar 4.8 : Mimbar masjid) 

Sumber : Dokumentasi pribadi (05 Oktober 2023 

j. Tiang 

 
59 Usman Abdul Malla, Humas Masjid Jami’ Tua Palopo,” Wawancara pada tanggal 3 Juli 

2023. 
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Terdapat 5 buah tiang yang menyokong masjid Jami Tua Palopo. Tiang 

yang berada di tengah adalah tiang utama yang disebut Soko Guru sedangkan 4 tiang 

lainnya adalah tiang pendukung. Sokoguru menopang atap masjid bagian atas 

sedangkan tiang pendukung menopang bagian tengahnya.  

Tiang utama masjid berada di tengah-tengah masjid dengan diameter tiang  

1 meter dan tingginya 8,50 meter, ukurannya merupakan ukuran yang paling besar 

diantara tiang-tiang pendukung lainnya. Tiang ini berbentuk Dodekagon/segi dua 

belas dari kayu Cina Gori. Tiang utama ini berwarna kuning keemasan dan disakralkan 

oleh masyarakat setempat sehingga kadang masyarakat mencungkil-cungkilnya untuk 

dijadikan Azzimat. Untuk mencegah peristiwa demikian maka dibuatlah penghalang 

kaca berbentuk persegi empat yang setengah tinggi dari tiang utama. Empat tiang 

penyangga lainnya masing-masing berukuran 0, 36 meter untuk diameter dengan 

tinggi 4, 20 meter serta tiang pendukung ini berbentuk persegi delapan atau Oktagon.60 

(Gambar 4.9 :Tiang Masjid) 

Sumber : Dokumentasi pribadi (05 Oktober 2023) 

 

 
60 Usman Abdul Malla, Humas Masjid Jami’ Tua Palopo,” Wawancara pada tanggal 3 Juli 

2023. 
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k. Lantai Masjid 

Masjid Jami Tua Palopo menggunakan lantai yang terbuat dari tegel 

berwarna keabuan dan pola-pola segi Panjang. Pada bagian yang terbuka disudut barat 

laut menggunakan lantai ubin yang berwarna merah, berukuran 30x30 cm dan 

dibawahnya terdapat lantai yang terbuat dari baru padas yang merupakan lantai asli 

yang digunakan saat pembangunan masjid ini. Setiap pergantian lantai lantai yang 

lama tidak pernah di bongkar.  

( Gambar 4.10 :Lnatai Masjid) 

Sumber : Dokumentasi pribadi (05 Oktober 2023) 

2. Pola Ragam Hias Masjid Jami’ Tua Palopo  

Bentuk- bentuk tertentu pada Masjid Jami’ Tua Palopo di ciptakan bukan 

hanya sebagai bagian dari kesatuan sebuah bangunan. Akan tetapi memiliki fungsi lain 

yaitu menambah nilai keindahan pada masjid. Salah satu cara memperindah bentuk 

masjid yaitu dengan penerapan ragam hias pada bangunanya. Bangunan Masjid Jami 

Tua’ Palopo menampilkan berbagai macam pola ragam hias. Jika dikaji kembali, 
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sangat jarang dijumpai bangunan masjid yang memilik pola ragam hias. Seni ragam 

selalu dipakai oleh manusia dalam periode maupun peradaban apapun, sejak zaman 

primitif hingga era modern. Berdasarkan fungsinya ragam hias dibagi menjadi dua 

macam antara lain:  

a. Fungsi estetis yaitu ragam hias digunakan untuk memperindah maupun 

mengabungkan suatu karya seni.  

b. Fungsi religius yaitu ragam hias digunakan sebagai pelengkap ritual hingga 

representasi nilai- nilai simbolik dalam karya seni.61 

Dalam setiap sudut bangunan Masjid Jami’ Tua Palopo terdapat ragam hias 

yang menjadi simbol estetika dan religious pada masjid Jami’ Tua Palopo seperti: 

1) Hiasan Pelipit  

Dinding Masjid Jami’ Tua Palopo di amati dari luar terdapat bentuk semacam 

lengkungan yang disebut dengan hiasan pelipit yang meningtari keempat penjuru 

dindingnya. Pelipit pelipit ini berada pada ketinggian 1, 50 meter dari permukaan tanah 

dan 0,50 meter dari puncak dinding tembok. Secara vertikal, hiasan pelipit tersebut 

membagi dinding masjid mejadi bagian bawah, sebagian tengah dan bagian atas. 

Pelipit- pelipit ini di sebut pelipit rata, pelipit sisi genta, dan pelipit cekung rotas.  

Hiasan pelipit- pelipit ini terlihat menarik, menyerupai motif lotus (bunga teratai) atau 

lapit pada arca Hindu Buddha. Lotus bunga Teratai yang mekar bagi masyarakat bugis 

melambangkan kesejahteraan dan kesenangan.62 

 

 

 

 

 
61Rizal Wahyu, Bagas Pradana, Ragam Hias Pada Masjid Ainul Yaqin Gresik. Vol 2 Februari 

2019, h.553. 

 
62 Masgaba, Sritimuryati, dkk. Makna Budaya Pada Penggunaan Ragam Hias di Kompleks Makam 

Katangka Kabupaten Gowa, (Makassar: Walennae, 2023), h. 14 
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(Gambar 4.11 :Hiasan Pelipit) 

Sumber : Dokumentasi pribadi (05 Oktober 2023) 

2) Tapal Kuda 

Pada sekeliling dinding masjid, terdapat jendela dan lubang angin (ventilasi). 

Dan di bagian Pintu masuk Masjid Jami’ Tua Palopo memiliki bentuk lengkung tapal 

kuda, puncak lengkungannya ini meyerupai bentuk puncak kubah. Selain dari pintu 

bentukan itu tergambar pula pada Mihrab masjid. Selain itu tapal kuda secara harfiah 

dapat pula di artikan sebagai keberuntungan, kekuatan atas kejahatan, nasib baik dan 

kesuburan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 4.12 : Tapal Kuda)   

Sumber: Dokumentasi pribadi (05 Oktober 2023) 

3) Flora dan sayap 

Di sekitar lengukungan pintu masjid, terdapat patahan- patahan yang 

bermotifkan flora (suluran- suluran daun) yang dihiasi sepasang sayap kecil yang 

mengapit kedua sisinya.  

Hiasan semacam ini biasa dilihat pada masjid- masjid tertua di pulau Jawa. 
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(Gambar 4.13: Flora dan Sayap Masjid) 

Sumber : Dokemtasi pribadi (05 Oktober 2023) 

4) Aksara Arab 

masuk masjid memiliki dua buah daun pintu yang terbuat dari kayu yang tebal dan di 

pasang tanpa engsel. Pada balok tempat kuncian pintunya tertera aksara dan angka   

tahun dalam huruf arab yang mungkin menunjukkan waktu pembuatan daun pintu ini. 

Tulisan tersebut berbunyi Muharram 24, di bawahnya ada angka tahun 1276(H) atau 

sama dengan tahun 1855 M.63 

(Gambar 4.14: Aksara arab) 

Sumber : Dokumentasi pribadi (05 Oktober 2023) 

 
63Nichael Deby Atmadi “Makna Ornament Masjid Tua Jami’ Kota Palopo” Skripsi 

(Universitas Muhammadiyah Makassar,2019), h 36-37. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pertama, Masjid Jami’ Tua Palopo didirikan oleh Datu Luwu XVI Pati 

Pasaung Toempanangi Sultan Abdullah Matinroe. Latar belakang 

pembangunan masjid sendiri ternyata cukup unik, lantaran sang raja pada saat 

itu ingin memindahkan ibukota kerajaan ke dekat daerah pantai. Terjadi 

peralihan peran dari Masjid Jami’ Tua Palopo yakni Pra kemerdekaan yang 

hanya berfokus pada penanaman spiritual pada masyarakat hingga pasca 

kemerdekaan yang difungsikan lebih kompleks seperti menjadi tempat 

konseling bagi masyarakat dan membantu perekonimian warga sekitar.  

2. Kedua, Masjid Jami’ Tua Palopo banyak dipengaruhi oleh Unsur Budaya 

Islam, Unsur Budaya Hindu dan Unsur Budaya Jawa.  

3. Ketiga, kontruksi bangunan dari Masjid Jami’ Tua Palopo mengandung makna 

filosifis seperti atap masjid yang bertingkat tiga yang mrnggambarkan Syariat, 

Tarikat dan Makrifat. Memiliki pula nilai Estetika sebagai ragam hias dan 

sebagai representasi dari nilai simbolik sebuah ritual. 

B. Implikasi 

Masjid tidak hanya sebagai sebuah bangunan ibadah saja, akan tetapi sebagai 

tempat melangsungkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi bahkan menjadi salah satu 

pewaris budaya dan sejarah umat terdahulu, yang memberikan gambaran perjuangan 

penyebaran Islam utamanya sekitar Masjid Jami’ Tua Palopo. 
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Gambar 8; salah satu fungsi masjid
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