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ABSTRAK  

 

Yadri Irwansyah, 2023. AKULTURASI BUDAYA DAN 

RELASI KUASA DALAM SITUS NISAN ISLAM DI ULAK 

LEBAR LUBUKLINGGAU ABAD XVII M. Disertasi. 

Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

 

Nisan Islam Ulak Lebar adalah hasil akulturasi budaya antara 

warisan tradisi megalitikum dan pengaruh Islam yang hadir di 

Lubuklinggau pada awal Abad XVII Masehi. Saat kedatangan 

pengaruh Islam, masyarakat Lubuklinggau masih mempertahankan 

warisan tradisi megalitikum mendirikan menhir dalam ritual 

penguburan. Akulturasi tersebut melibatkan relasi kuasa dari 

Kesultanan Palembang dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh 

penguasa Palembang. Perubahan fungsi dari menhir ke nisan adalah 

suatu temuan menarik dalam budaya masyarakat Lubuklinggau, 

mengingat masih minimnya kajian yang mengangkat persoalan 

tersebut. Ada tiga pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, 

yakni proses Islamisasi yang berlangsung di Lubuklinggau pada 

Abad XVII M, pola akulturasi warisan tradisi megalitikum dan 

Islam, serta peran Kesultanan Palembang dalam proses akulturasi 

tradisi nisan Islam di Ulak Lebar tersebut.  

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan 

pendekatan arkeologi dan politik bertujuan menjelaskan proses 

sejarah dan budaya yang berlangsung di Ulak Lebar Lubuklinggau. 

Upaya tersebut ditempuh dengan metode sejarah melalui prosedur 

yang dimulai dari heuristik, kritik sumber, interpretasi terhadap fakta 

sejarah, dan kemudian historiografi. Penelitian ini menggunakan 

paradigma teori akulturasi John W. Bery dan relasi kuasa Michel 

Foucault. Bery mengemukakan bahwa integrasi budaya yang 

mengarah pada proses akulturasi dapat terjadi jika satu kelompok 

budaya memiliki ketertarikan memelihara warisan budayanya, 

ketika melakukan kontak budaya dengan kebudayaan lain, dan 
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kelompok dominan membiarkan pemeliharaan budaya tersebut 

berlangsung. Kemudian Foucault menyatakan kekuasaan bukanlah 

institusi atau struktur, bukan juga sebuah mekanisme dominasi 

sebagai bentuk intervensi kuasa terhadap yang lain, kekuasaan 

merupakan sebuah proses yang kompleks, dan beroperasi melalui 

pengetahuan yang menormalisasi dan mendisiplikan tubuh subjek.  

Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta bahwa proses 

Islamisasi Lubuklinggau Abad XVII M, dimulai dengan 

diberlakukannya undang-undang Simbur Cahaya yang merupakan 

gabungan hukum adat dan ajaran Islam. Kemudian disusul dengan 

kedatangan utusan Kesultanan Palembang ke wilayah Lubuklinggau. 

Saat kedatangan pengaruh Islam melalui kuasa Kesultanan 

Palembang, masyarakat Ulak Lebar Lubuklinggau dapat menerima 

dengan baik pengaruh Islam sehingga terjadi pola integrasi, yang 

mengarah pada kondisi akulturasi budaya. Proses tersebut juga tidak 

terlepas dari peran Kesultanan Palembang dengan misi damai 

penyebaran Islam, sehingga menormalisasi hubungan antara 

masyarakat Ulak Lebar dan Penguasa Palembang.  

 

Kata Kunci: Akulturasi Budaya, Relasi Kuasa, Nisan Islam Ulak 

Lebar 
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ABSTRACT 

 

Yadri Irwansyah, 2023. CULTURAL ACCULTURATION 

AND POWER RELATIONS IN ISLAMIC TOMB SITES IN 

ULAK LEBAR LUBUKLINGGAU IN 17TH CENTURY AD. 

Dissertation. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga of Yogyakarta.  

 

Islamic tombs of Ulak Lebar are the results of cultural 

acculturation between megalithic tradition heritage and the influence 

of Islam arriving in Lubuklinggau early 17th century AD. By the 

arrival of Islam, the people of Lubuklinggau had practiced 

megalithic tradition heritage of erecting menhirs along with funeral 

rituals. The acculturation made Palembang Sultanate entangled with 

power relations through the policies prepared by the ruler of 

Palembang. The shifting from menhirs function to tombs is an 

interesting finding of Lubuklinggau people’s culture considering 

only a few number of studies on it had been carried out. Three main 

points were discussed in this study, namely the process of 

Islamization occurring in Lubuklinggau in 17th century AD, the 

acculturation patterns of megalithic tradition heritage and Islam, and 

the roles of Palembang Sultanate in the process of Islamic tomb 

tradition acculturation in Ulak Lebar. 

Employing anthropological and political approach, this 

historical research aimed to describe historical and cultural processes 

occurring in Ulak Lebar Lubuklinggau. The efforts were carried out 

using historical method with the procedure began from heuristic, 

source criticism, interpretation of historical facts, and 

historiography. The study utilized acculturation theory paradigm of 

John W. Bery and power relations of Michel Foucault. Bery said that 

cultural integration leading to acculturation process could occur if a 

cultural group had an interest in preserving its cultural heritage when 

interacting with another culture, and the predominant group allowed 

the preservation of culture to continue. Whereas Foucault said that 



xvii 
 

sovereignty was not an institution or a structure. Neither was it a 

mechanism of domination as a form of power intervention over the 

others. Sovereignty was a complex process operating through 

knowledge that normalizes and disciplines the body of the subject. 

In this dissertation, the writer discovered the facts that the 

process of 17th century AD Lubuklinggau Islamization started with 

the enactment of simbur cahaya law in which customary law was 

applied in combination with Islam teachings and followed by the 

arrival of Palemabng Sultanate messengers at Lubuklinggau. Upon 

the arrival of Palembang Sultanate messenger who brought Islam, 

the people of Ulak Lebar Lubuklinggau warmly welcomed Islam so 

that integration leading to acculturation of culture occurred. The 

process could not be separated from the role of Palembang Sultanate 

with his peaceful Islam dissemination mission normalizing the 

relations between Ulak Lebar people with the Palembang ruler. 

 

Key words: Cultural acculturation, Power Relations, Islamic tombs 

of Ulak Lebar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

 ملخص

 

التثاقف وعلاقات القوة في موقع شواهد القبور  ،٢٠٢٢یادري إروانشاه، 
رسالة  الإسلامية الـموجودة في أولاك ليبار أولاك ليبار بمدينة لوبوك لينجاو لوبوكلينغاو.

  .دکتوراه في جامعة سونان کالیجاکا الإسلامیة الحکومیة بیوجیاکرتا

 

تعتبر شواهد القبور الـموجودة في أولاك لیبار أولاك لیباربمدينة لوبوك لینجاو 
لوبوكلینغاو، نتیجة التثاقف بين تراث التقلید الصخري وتأثير الإسلام الذي كان موجودا في 
لوبوك لینجاو لوبوكلینغاوفي بداية القرن السابع عشر. وعندما جاء الإسلام ، كان أهل 

فظون بالتقلید الصخري الـمتمثل في إقامة الـحجر التذكاري )الـمنهير( في لوبوك لینجاو يحت
طقوس الدفن. وأدرج هذا التثاقف علاقات القوة من سلطنة بالیمبانج بالیمبانجمع سیاسات 
مختلفة اتخذها سلطان بالیمبانج. ويعد التغیير في الوظیفة من الـمنهير إلى شاهد القبر اكتشافا 

 ثقافة أهل لوبوكلینغاو، نظرا لقلة الدراسات التي تتناول هذه القضیة. ترتكز مثيرا للاهتمام في
هذه الرسالة على ثلاث قضایا رئیسیة ؛ عملیة الأسلمة التي حدثت في لوبوكلینغاوفي القرن 
 السابع عشر المیلادي ، ونمط التثاقف للتقالید الصخرية والإسلامیة، ودور سلطنة بالیمبانج 

 ملیة التثاقف للشاهد الإسلامي في أولاك لیبار.بالیمبانجفي ع

هذه الرسالة عبارة عن بحث تاريخي معتمدة على منهج أنثروبولوجي، وتهدف إلى 
بمدينة لوبوك لینجاو  شرح العملیات التاريخیة والثقافیة التي حدثت في أولاك لیبار أولاك لیبار

لوبوكلینغاو. ويتم ذلك باستخدام الطريقة التاريخیة من خلال إجراءات تبدأ من الاستدلال، 
ونقد الـمصدر، وتفسير الـحقائق التاريخیة، والتأريخ. اعتمدت هذه الدراسة على نموذج نظرية 

كو میشیل التثاقف لـجون دبلیو بيري جون ويدوب بيري وعلاقات القوة لدى میشیل فو 
فوكو. يرى بيري أن التكامل الثقافي الذي يؤدي إلى عملیة التثاقف يمكن أن يحدث إذا 
كانت إحدى الـمـجموعات الثقافیة لديها مصلحة في حفظ تراثها الثقافي عند إجراء اتصال 
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ثقافي مع الثقافات الأخرى، وتسمح الـمجموعة الـمهیمنة بهذا الـحفظ. ثم يذكر فوكو أن 
لیست مؤسسة أو بنیة أو آلیة للهیمنة، كما أنها لیست شكلا من أشكال تدخل القوة 

السلطة ضد الآخرين، بل هي عملیة معقدة تعمل من خلال الـمعرفة التي تطبع وتضبط 
 جسد الذات.

وتوصل الباحث في هذه الرسالة إلى أن عملیة الأسلمة في أولاك لیبار )لوبوكلینغاو( في 
میلادي، بدأت بتنفیذ قانون رش الأشعةالذي كان مزيجا من القانون القرن السابع عشر الـ

بالإسلام إلى   العرفي والتعالیم الإسلامیة. ثم تلا ذلك مجيء وفد سلطنة بالیمبانجبالیمبانج
منطقة لوبوك لینجاو. وكان هذا الوفد يلقى إقبالا متزايدا من سكان أولاك لیبار وحدث 

بعد ذلك إلى التثاقف. وكانت هذه العملیة لا تنفصل عن  بینهم التمازج والتكامل وتوجه
في نشر الإسلام بطريقة سلمیة استطاعت بها تطبیع  بالیمبانج دور سلطنة بالیمبانج 

 وسلطان بالیمبانج. العلاقات بين سكان أولاك لیبار أولاك لیبار

 

بأولاك التثاقف، علاقات القوة، شواهد القبور الإسلامیة  الـكلمات المفتاحیة:
  أولاك لیبار لیبار
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shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, 

para keluarganya, sahabat dan semua pengikutnya yang setia pada 

sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Aamin.  

Puji syukur kehadirat Tuhan Allah Azza wa Jalla dengan 

selesainya penulisan disertasi ini. Awal mula ketertarikan penulis 

dengan tema penelitian ini, penulis melihat adanya potensi dan 

tinggalan sejarah daerah di Kota Lubuklinggau yang cukup beragam 

dan unik, namun belum tergarap dengan maksimal serta penulis 

merasa punya tanggung jawab sebagai putra daerah dan juga sebagai 

orang yang mengabdikan di daerah untuk menganggat potensi dan 

sejarah daerah. Dengan izin Allah, kami diberikan kemudahan untuk 

dapat menyelesaikan penelitian ini tentunya atas bantuan semua 

pihak.  

Penelitian ini pada awalnya merupakan penelitian lanjutan 

penulis yang belum selesai. Saat penulis masih menjadi mahasiwa 

beberapa kali ikut dalam kegiatan kampus mengunjungi situs 

megalitik Ulak Lebar, sampai ketika penulis berkesempatan 

mengabdi di salah satu perguruan tinggi Kota Lubuklinggau, hingga 

penulis melanjutkan studi ke program doktor UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Banyak pihak terlibat dalam proses penelitian tersebut, 

mulai dari sejarawan, arkeolog, ahli departemen MIPA dan pihak-

pihak terkait lain. Penulis merasa perlu melanjutkan penelitian 

tersebut karna selain memang belum ada penjelasan lebih lanjut baik 

secara teoritik maupun fakta sejarah, hingga belum terdokumentasi 

dan terpublikasi dengan baik.  

Harapannya kedepan penelitian ini menjadi awal dan 

pendorong untuk penelitian lebih lanjut yang lebih baik, kami yakin 

masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Penelitian mengenai situs Ulak Lebar sebagai sebuah proses sejarah 

dan budaya masih sangat minim dilakukan terutama kajian yang 

dilaksanakan secara serius dan mendalam. Penelitian yang difokuskan 

pada kurun Abad XVII-XIX Masehi saat hadirnya pengaruh Islam di 

Ulak Lebar yang kemudian membentuk tinggalan budaya 

megalitikum berlanjut atau megalitikum muda berupa menhir 

berpasangan, hingga menjelang redupnya pengaruh Kesultanan 

Palembang tidaklah mudah dan sederhana, karena memang tidak 

banyak sumber sejarah yang didapat. Walaupun demikian penulis 

memperoleh beberapa catatan dan sebaran data yang dapat 

disambungkan sebagai satu benang merah sejarah, dalam melihat 

proses akulturasi budaya dan relasi kuasa yang terjadi di Ulak Lebar.  

Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat Kota 

Lubuklinggau sendiri merupakan daerah yang memiliki tinggalan 

sejarah cukup kompleks namun belum diteliti secara baik dan 

maksimal, terutama temuan menhir berpasangan di Ulak Lebar yang 

dari penelitian arkeologis sebelumnya diketahui sebagai nisan Islam 

Abad XVII. Namun pada dasarnya, masih menyimpan tanda tanya 

besar tentang bagaimana proses sejarah dan pembentukan budaya 

tersebut dapat berlangsung di Lubuklinggau. Nisan Islam tersebut 

merupakan tradisi megalitikum berlanjut, yaitu menhir-menhir yang 

beralih fungsi menjadi nisan makam. Megalitikum sendiri adalah hasil 

kebudayan akhir dari pada masa prasejarah yang ditandai dan dicirikan 

oleh bangunan-bangunan dari batu besar sebagai manifestasi gagasan 

kepercayaan terhadap pemujaan nenek moyang merupakan ciri khas 

dari kehadiran budaya ini.1 Megalitikum dibentuk dengan bangunan-

bangunan dari batu besar sebagai bentuk ide mengenai kepercayaan 

                                                 
1 Bagyo Prasetyo (ed), Eksotisme Megalitik Nusantara (Yogyakarta: 

UGM Press, 2016), V 
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kepada leluhur atau nenek moyang telah menjadi ciri khas dari budaya 

itu sendiri. Kepulauan Nusantara sebagai jalur perlintasan antara dua 

benua dan dua samudera, mempunyai peran yang sangat strategis 

dalam perkembangan budaya megalitikum. Tidak mengherankan 

apabila bangunan-bangunan megalitikum banyak ditemukan dan 

tersebar pada berbagai tempat dalam bentuk, corak, dan ragam yang 

unik.2 Tak terkecuali untuk wilayah Sumatera Selatan dan 

Lubuklinggau itu sendiri.  

Warisan dari kebudayaan megalitikum di Ulak Lebar 

Lubuklinggau memiliki ciri khas tersendiri, menhir-menhir yang 

berpasangan tersebut telah mengalami persentuhan dengan Islam 

sehingga beralih fungsi menjadi nisan makam, berbeda dengan menhir 

pada umumnya yang ditemukan di beberapa daerah lain di Indonesia 

yang merupakan menhir biasa atau batu tunggal.3 Nisan-nisan tersebut 

umumnya berada dalam sebuah benteng yang mengelilingi sebaran 

dari nisan itu sendiri, benteng tersebut terbuat dari gundukan tanah, di 

sisi utara dan selatan benteng tersebut terdapat dua buah sungai, 

Sungai Kelingi di sebelah utara dan Sungai Kasie di selebah selatan, 

di sekitaran menhir tersebut juga ditemukan keramik asing dan 

gerabah yang cukup banyak dan beragam.4 Hal ini menunjukkan jika 

area sebaran temuan tersebut merupakan pusat aktivitas pemerintahan 

atau wilayah pemukiman pada saat itu.  

Penelitian arkeologis yang dilakukan oleh Tim Pusat Penelitian 

Arkeologi Nasional tahun 1993-2002 dipimpin oleh Dr. Haris 

Suhendar dan Dr Arfian selain mengidentifikasi sebaran menhir, 

menemukan sisa-sisa benteng alam, pecahan keramik asing dan 

gerabah yang cukup banyak dan mendapati tulang tengkorak kepala 

manusia. Tim arkeologi nasional juga melakukan pengujian karbon 

pada sampel tulang tersebut, hasil pengujian tim katastropik purba 

                                                 
2 Bagyo Prasetyo (ed), Eksotisme Megalitik Nusantara, VI.  
3 Suwandi Syam, Sejarah Museum Subkoss Garuda Sriwijaya di 

Lubuklinggau (Yayasan Subkos Garuda Sriwijaya: 2012), 30.  
4 Pemkot Lubuklinggau, Hasil Pemetaan dan Pendataan Situs Cagar 

Budaya Lubuklinggau oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Arkeolog 

Sumsel, Departemen MIPA UI dan Peneliti Sejarah Kota Lubuklinggau, 2 Mei -

18 Juli 2018.  
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dengan radiosotop carbon C14 (carbon dating) dari sampel pecahan 

tulang tengkorak kepala yang ditemukan di Ulak Lebar tersebut 

menunjukkan masa usia 350 tahun.5 

Pada tahun 2018 tim dari Balai Arkeologi Sumsel, Departemen 

MIPA UI dan peneliti sejarah bekerjasama dengan Pemerintah Kota 

Lubuklinggau kembali melakukan penelitian lanjutan untuk 

mengindentifikasi situs dan cagar budaya di Lubuklinggau, salah 

satunya situs megalitik Ulak Lebar. Kajian lanjutan ini melakukan 

pemetaan ulang pada menhir-menhir yang merupakan nisan Abad 

XVII tersebut dan mengindetifikasi temuan keramik, gerabah yang 

ada di Ulak Lebar.  

Tim melakukan identifikasi dan mencocokan sebaran keramik 

yang ditemukan di Sumatera Selatan dengan temuan-temuan yang 

tersimpan di Balai Arkeologi Sumsel serta yang ditemukan di situs 

Ulak Lebar. Hasil identifikasi tersebut memiliki kesamaan dengan 

sebaran keramik Cina yang ditemukan di Sumatera Selatan pada 

umumnya, keramik-keramik tersebut berasal dari era Dinasti Sung 

(Abad X M), Dinasti Ching (Abad XVII M) dan Dinasti Ming (Abad 

XVIII M). Keramik dan gerabah tersebut merupakan salah satu 

komoditi perdagangan yang marak di perdagangkan di wilayah uluan 

atau pedalaman pada akhir masa Kesultanan Palembang.6  

Hasil penelitian pertama dan kedua masing-masing oleh Tim 

Arkenas dan Balai Arkeologi Sumsel pada dasarnya saling 

memperkuat dan mengkonfirmasi satu sama lain. Haris Suhendar 

menyebut jika menhir yang berubah fungsi menjadi nisan tersebut 

merupakan tradisi megalitikum berlanjut, tradisi megalitikum 

berlanjut adalah percampuran antara warisan budaya megalitikum dan 

pengaruh Islam yang masuk di Ulak Lebar (Lubuklinggau).7 

Keberlanjutan tradisi ini didukung dengan kondisi geografis Ulak 

                                                 
5 Haris Suhendar, Laporan Kegiatan Survey Investigasi Cagar budaya 

dan Benda Purbakala Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 

(Kota Lubuklinggau adalah pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas Tahun 

2002), 3. 
6 Pemkot Lubuklinggau, Hasil Pemetaan.  
7 Suhendar, Laporan Kegiatan Survey Investigasi Cagar budaya dan 

Benda Purbakala, 6.  
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Lebar yang merupakan daerah pedalaman sangat memungkinkan 

tradisi megalitik dari masa akhir prasejarah masih terus dipertahankan. 

Selain itu juga potensi Ulak Lebar yang berada di sebuah kaki bukit 

yang terhubung dengan Pegunungan Bukit Barisan memberikan 

ketersedian bahan baku berupa batu-batuan besar untuk menunjang 

berlangsungnya tradisi megalitikum.  

Dari berbagai sumber sejarah yang ada dan penelitian 

sebelumnya termasuk tradisi lisan yang berkembang menerangkan 

jika menhir-menhir yang berpasangan tersebut merupakan makam 

para depati dan keluarganya yang pernah memimpin Ulak Lebar. Hal 

ini berkaitan langsung dengan proses islamisasi yang terjadi di 

Lubuklinggau melibatkan pengaruh Kesultanan Palembang.8 Fakta 

sejarah tersebut juga diperkuat beberapa sumber dari Kesultanan 

Palembang yang menyebut jika Ulak Lebar sendiri adalah bagian dari 

wilayah kekuasaannya di uluan, hingga sumber-sumber kolonial yang 

menerangkan mengenai Ulak Lebar sebagai sebuah daerah yang 

memiliki pemerintahan sendiri dibawah kekuasaan Kesultanan 

Palembang.  

Lubuklinggau yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

kekuasaan Kesultanan Palembang di wilayah pedalaman saat masih 

berbentuk kerajaan, Palembang dibawah kepemimpinan Pangeran 

Seda Ing Kenayan (1630-1643), pernah menerapkan suatu kebijakan 

khusus yang diberlakukan di wilayah uluan yaitu Undang-undang 

Simbur Cahaya.9 Undang-undang tersebut juga berlaku di 

Lubuklinggau, berpengaruh pada proses sejarah dan budaya di 

Lubuklinggau. Termasuk membentuk tradisi, karakter masyarakat di 

wilayah pedalaman Palembang khususnya Lubuklinggau.  

Pada pertengahan Abad XVII M saat Ki Mas Hindi atau Sultan 

Abdurahman berkuasa di Palembang (1662-1706), ia menjadi Sultan 

                                                 
8 Beberapa tradisi lisan Ulak Lebar salah satunya menceritakan kisah para 

depati yang berkuasa dan memimpin Ulak Lebar, tradisi lisan tersebut juga 

didukung dengan beberapa bukti tinggalan yang sampai hari ini masih bisa kita 

lihat dari mulai menhir-menhir yang berpasangan tersebut, beberapa pusaka, 

gerabah, keramik dan lainnya.  
9 Nawiyanto, Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan 

Budayanya (Jember: Tarutama Nusantara, 2016), 36.  
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pertama Palembang yang menaruh perhatian besar terhadap 

perkembangan daerah uluan. Berbagai kebijakan ia keluarkan untuk 

menata dan menjangkau daerah uluan yang memang cukup jauh dari 

pusat ibukota Palembang.10 Perhatian sultan terhadap wilayah Uluan 

dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, sosial, 

budaya, termasuk soal syiar Islam di pedalaman Palembang, telah 

membawa pengaruh besar bagi perkembangan Ulak Lebar atau 

Lubuklinggau itu sendiri.  

Saat kedatangan pengaruh Islam dari Kesultaan Palembang 

Darussalam masyarakat Ulak Lebar Lubuklinggau adalah masyarakat 

yang masih mempertahankan warisan dari tradisi prasejarah 

megalitikum, salah satunya tradisi mendirikan menhir dalam proses 

ritual kematian. Tradisi mendirikan menhir ini di masa prasejarah 

difungsikan sebagai wahana pemujaan terhadap arwah atau roh nenek 

moyang yang oleh masyarakat pendukungnya diyakini memiliki daya 

kekuatan tertentu.  

Selain dari penjelasan di atas, dalam khasanah penulisan sejarah 

lokal Sumatera Selatan hanya terfokus pada wilayah Palembang saja 

yang pernah menjadi pusat ibukota Kerajaan Sriwijaya dan 

Kesultanan Palembang. Tempat di mana perubahan dan kebaruan 

pertama kali datang melalui jalur laut wilayah Iliran (pesisir), 

termasuk kedatangan Islam itu sendiri. Sedangkan penulisan sejarah 

di wilayah Uluan khususnya Lubuklinggau masih sangat minim 

dilakukan, sehingga saat kita membaca dan mencari informasi 

mengenai sejarah Sumatera Selatan jarang sekali ditemukan literatur 

yang membahas sejarah Lubuklinggau. Alhasil terjadi semacam 

ketidakseimbangan penulisan atau dikotomi penulisan sejarah di 

Sumatera Selatan. Meskipun penelitian ini dibatasi pada periode 

waktu Abad XVII-XIX M, namun ada beberapa peristiwa dan catatan 

sebelum dan sesudah periode tersebut yang menyertai dan berkaitan 

                                                 
10 Suwandi Syam, Historiografi Lubuklinggau (Lubuklinggau: STKIP 

PGRI Lubuklinggau, 2011), 21.  
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dengan Ulak Lebar sebagai sebuah tempat berlangsungnya proses 

sejarah dan budaya itu sendiri.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah mendasar yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini. Nisan Islam Ulak Lebar yang berkaitan langsung 

dengan proses Islamisasi Lubuklinggau, masyarakat Ulak Lebar 

Lubuklinggau yang masih mempertahankan warisan tradisi 

megalitikum saat kedatangan pengaruh Islam, serta peranan dari 

Kesultanan Palembang Darussalam dalam proses akulturasi itu 

sendiri. Dari beberapa masalah di atas, maka dapat dikerucutkan 

menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses islamisasi di Lubuklinggau pada Abad XVII 

M? 

2. Bagaimana pola akulturasi warisan tradisi megalitikum dan 

Islam yang berlangsung di Ulak Lebar? 

3. Mengapa Kesultanan Palembang Darussalam berperan dalam 

akulturasi tradisi nisan Islam di Lubuklinggau? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji dan mengetahui proses islamisasi di 

Lubuklinggau pada Abad XVII M. 

2. Untuk mengkaji pola akulturasi warisan tradisi megalitikum dan 

Islam yang berlangsung di Ulak Lebar. 

3. Untuk mengkaji dan mengetahui peran Kesultanan Palembang 

Darussalam dalam akulturasi tradisi nisan Islam di 

Lubuklinggau. 

 

Manfaat Penelitian ini adalah:  

1. Menjelaskan proses islamisasi Lubuklinggau pada Abad XVII 

M. 

2. Menjelaskan pola akulturasi warisan tradisi megalitikum dan 

Islam yang berlangsung di Ulak Lebar. 
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3. Memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Kesultanan 

Palembang Darussalam dalam akulturasi tradisi nisan Islam di 

Lubuklinggau.  

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian mengenai situs Ulak lebar terutama mengenai pengaruh dari 

Kesultanan Palembang di wilayah Lubuklinggau tersebut memang 

belum banyak dilakukan oleh para peneliti dan penggiat sejarah. 

Padahal sebagai daerah yang memiliki letak strategis dan keadaan 

alam yang menopang lahir dan bertemunya banyak kebudayaan serta 

tempat berlangsungnya peristiwa-peristiwa sejarah. Lubuklinggau 

telah menempatkan diri sebagai daerah yang memiliki cukup banyak 

dan kompleks tinggalan sejarah yang memang belum tergali dan 

dieksplorasi dengan baik. Untuk membedah lebih jauh sebagai pijakan 

dan menempatkan kajian ini sebagai kajian sejarah penulis 

memasukkan beberapa kajian lain yang relevan dengan tema yang 

penulis pilih, agar penulis dapat memgambil jarak dengan penelitian-

penelitian sebelumnya.  

Kajian oleh Suwandi Syam yang membahas mengenai sejarah 

Lubuklinggau, dalam bukunya yang berjudul historiografi 

Lubuklinggau tersebut, Suwandi menjelaskan mengenai asal usul 

sejarah Lubuklinggau dari masa Kesultanan Palembang hingga 

kedatangan kolonialisme.11 Dalam kajian ini Suwandi menyinggung 

mengenai Ulak Lebar yang merupakan pusat pemerintahan marga 

sebelum resmi pindah ke Lubuklinggau, Suwandi banyak 

memasukkan pendekatan tradisi lisan dan sejarah lokal dalam tulisan-

tulisannya, meskipun demikian dalam tulisan tersebut Suwandi tidak 

meyinggung secara tegas tentang hubungan Ulak lebar dan Kesultanan 

Palembang. Alhasil tulisan tersebut belum berhasil menjelaskan 

secara utuh proses sejarah yang saling berkaitan antara Ulak Lebar dan 

Kesultanan Palembang.  

Kajian oleh Sondang Siregar tentang tradisi megalitik di 

wilayah Uluan Palembang tepatnya di wilayah Banding Agung, Ogan 

                                                 
11 Syam, Historiografi Lubuklinggau, 3.  
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Komering Ulu. Sondang Siregar menjelaskan jika megalitik OKU 

tersebut memiliki tofografi yang unik, berbukit-bukit dan sebagain 

besar wilayahnya ditutupi hutan dan bekas perkebunan lada. Adapun 

temuan di wilayah Banding Agung ini berupa kampung-kampung 

lama atau hunian kuno, dengan beberapa tinggalan megalitik seperti 

dolmen, batu datar, batu tetralit, batu temu gelang, batu temu gelang, 

pundek berundak, dan arca katak. Tinggalan-tinggalan tersebut 

ditemukan baik di dataran tinggi (perbukitan) maupun lembah atau 

area sekitar pinggiran Danau Ranau.12  

Pola hunian tersebut sebenarnya mirip dengan hunian yang ada 

di Ulak Lebar, menyebar di daratan tinggi, lembah hingga disekitar 

wilayah aliran sungai dan sama-sama mengembangkan kebudayaan 

Megalitik. Megalitik di uluan Palembang memang memanjang dan 

tersambung di wilayah Pegunungan Bukit Barisan, dan berhubungan 

satu sama lain. Namun ada hal yang membedakan yaitu produk 

kebudayaan yang dihasilkan. Jika megalitik Banding Agung memang 

berasal dari masa megalitik itu sendiri, saat tradisi tersebut 

berlangsung antara Abad 3-6 Masehi, berbeda dengan tradisi megalitik 

yang ada di Ulak Lebar yang merupakan proses pewarisan dan 

akulturasi antar budaya yang melibatkan pengaruh kekuasaan tertentu.  

Kajian berikutnya dilakukan oleh Tim Puslit Arkeologi 

Nasional dipimpin oleh arkeolog senior Haris Suhendar dan Arfian 

tahun 1993-1996 dan dilanjutkan pada tahun 2002 bekerja sama 

dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dan peneliti sejarah. 

Dalam penelitian penelitian ini tim melaksanakan survey investigasi 

memetakan dan mengelompokkan menhir-menhir yang berpasangan 

tersebut menjadi beberapa sektor, mendapati benteng alam yang 

terbuat dari tanah di sisi barat dan sisi timur menhir, dan juga 

mendapatkan pecahan gerabah dan keramik asing yang cukup banyak 

dan beragam. Para peneliti melakukan pengujian sampel tulang pipih 

tengkorak yang ditemukan di sektor II, hasil pengujian katastropik 

purba dengan radioisotop karbon C14 (carbon dating) menunjukkan 

umur situs 350 tahun. Dalam penelitian ini Tim arkeologi nasional 

                                                 
12 Sondang Siregar, “Banding Agung Pemukiman Tradisi Megalitik”. 

Jurnal Siddrayatra. Vol 17. No 2. November 2012, 12.  
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berkesimpulan jika menhir-menhir yang berpasangan tersebut adalah 

tradisi megalitik berlanjut yang masih digunakan di masa Islam yang 

kemudian difungsikan sebagai nisan makam, karena adanya kesamaan 

pola menhir-menhir yang juga ditemukan di wilayah Musi Rawas, 

Lubuklinggau dan sekitarnya. Namun dalam penelitian ini hanya 

terbatas pada studi soal sebaran menhir-menhir yang berpasangan 

dengan kajian arkeologinya aja, penelitian ini belum menjelaskan 

lebih jauh soal bagaimana menhir berpasangan tersebut kemudian 

berubah menjadi nisan Islam.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rauf 

Sulaeman tentang Jeneponto Dalam Dua Dimensi Tradisi: Suatu 

Tinjauan Arkeologi. Pada penelitian ini Abdul Rauf Sulaeman 

mengungkapkan adanya keberlanjutan tradisi Megalitik dan tradisi 

Islam di Jeneponto. Menurut Abdul Rauf masyarakat Jeneponto yang 

dianggap fanatik dengan Islam, ternyata belum sepenuhnya mampu 

melepaskan tata kebiasaan yang telah diturunkan oleh leluhur mereka, 

oleh sebab itu terlihat adanya semacam dualisme pada kepercayaan 

masyarakat Jeneponto. Hal itu tercermin dari beberapa tradisi ritual 

kematian hingga penguburan yang masih dilakukan masyarakat 

Jeneponto, tradisi tersebut memadukan nilai-nilai pra-Islam 

(megalitik) dengan ajaran Islam itu sendiri. 

Abdul Rauf juga menyoroti soal fungsi bangunan-bangunan 

Megalitik seperti: susunan batu temu gelang, batu padang (menhir) 

yang sampai hari ini masih digunakan masyarakat dalam acara-acara 

tertentu, misalnya ketika menjelang musim tanam, sebelum turun ke 

sawah para petani mengadakan ritual khusus dengan meletakkan sesaji 

pada batu-batu megalitik tersebut dengan disertai doa-doa khusus 

yang dipimpin oleh pemangku adat.13  

Selanjutnya penelitian oleh Akshan Julianto dan Sahrun 

meneliti tentang kompleks makam kuno Inowehii II (Pakadantae) di 

Kabupaten Konawe. Akhsan dan Syahrun menjelaskan tipe-tipe 

makam kuno tersebut yang adalah hasil akulturasi budaya pra-Islam 

dan budaya Islam. Menurut Akhsan dan Syahrur ada beberapa tipe 

                                                 
13 Abdul Rauf Suleman, “Jeneponto dalam Dua Dimensi Tradisi: Suatu 

Tinjauan Arkeologi”, Jurnal Etnoreflika. Vol 3. No 1 Februari 2014, 407.  
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makam tersebut yaitu nisan lonjong, jirat, dan kotak persegi). Nisan-

nisan tersebut keseluruhan berbentuk seperti menhir terdiri dari batu 

tunggal tidak berpasangan layaknya makam Islam pada umumnya.14 

Dari beberapa kajian diatas dan dengan masih minimnya 

penelitian tentang situs megalitik Ulak Lebar Kota Lubuklinggau 

tersebut dan melihat dari beberapa kajian di atas, dalam penelusuran 

penulis belum ada yang mengkaji lebih lanjut secara historis mengenai 

penjelasan dan hubungan akulturasi budaya dengan faktor-faktor lain 

yang ikut membentuk proses budaya itu terutama peran dari 

Kesultanan Palembang. Oleh karena itu penelitian ini memiliki 

perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan bukanlah satu 

pengulangan karya yang telah ada sebelumnya, namun dapat 

melengkapi ruang kosong terutama mengenai proses sejarah dan 

budaya terbentuknya menhir-menhir berpasangan yang dijadikan 

nisan Islam di Kota Lubuklinggau.  

 

E. Kerangka Teori  

Disertasi berjudul “Akulturasi Budaya dan Relasi Kuasa Dalam Situs 

Nisan Islam di Ulak Lebar Lubuklinggau Abad XVII M” merupakan 

penelitian sejarah mengenai hubungan Ulak Lebar dengan Kesultanan 

Palembang dari sudut pandang budaya dan politik, dengan tujuan 

mengkaji serta melihat bagaimana hubungan menhir-menhir 

berpasangan yang merupakan nisan Islam Abad XVII M dengan 

proses masuknya Islam di Lubuklinggau dan peran dari Kesultanan 

Palembang Darusalam. Ulak Lebar sebagai sebuah wilayah 

pemerintahan marga yang dipimpin oleh seorang depati, adalah bagian 

dari wilayah kekuasaan Kesultanan Palaembang. Hubungan langsung 

antara Ulak Lebar Lubuklinggau dan Kesultanan Palembang telah 

berpengaruh besar terhadap berbagai pembentukan dan perkembangan 

baik budaya maupun syiar dan perkembangan Islam di masyarakat 

uluan khususnya Lubuklinggau.  

                                                 
14 Julaianto, Akshan, dan Syahrun, “Kompleks Makam Kuno Inowehii II 

(Pakadantae) di Kabupaten Konawe”, Jurnal Penelitian Arkeologi. Vol 2. No.1 

Juni 2018, 135.  
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Penelitian sejarah mengenai akulturasi budaya dan relasi kuasa 

antara masyarakat Ulak Lebar dan Kesultanan Palembang yang 

membentuk nisan Islam menggunakan tradisi penguburan berupa 

menhir ini menggunakan pendekatan arkeologi dan politik. 

Pendekatan politik dalam penelitian ini dipakai untuk melihat pola 

relasi yang membentuk jalannya sejarah, misalnya hal-hal yang 

ditentukan oleh kejadian politik, perang, diplomasi dan tindakan 

tokoh-tokoh yang berkuasa, termasuk pengaruh yang dibawa oleh 

Kesultanan Palembang Darussalam ke Ulak Lebar, dan hubungan 

timbal balik antara Ulak Lebar dan Palembang. Dalam kenyataannya 

memang jika kita membaca ulang tulisan-tulisan sejarah 

konvensional, dapat disimpulkan jika sejarah selalu identik dengan 

politik. Alasannya dari tulisan-tulisan tersebut lebih banyak diperoleh 

informasi mengenai jalannya proses sejarah yang ditentukan oleh 

politik, misalnya hubungan langsung antara Ulak Lebar dan 

Palembang serta Ulak Lebar yang merupakan bawahan Kesultnan 

Palembang namun secara politik tetap menjadi wilayah yang 

berdaulat, karena diberikan keleluasaan oleh pihak kesultanan 

Palembang. Hal tersebut tentunya juga menjadi faktor pembentuk 

sejarah yang berlangsung di Ulak Lebar.  

Sementara pendekatan antropologi sering kali digunakan pada 

bidang kajian untuk mempelajari persoalan budaya. Pendekatan 

antropologis dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan tradisi 

penguburan masyarakat Ulak Lebar dan memotret bagaimana latar 

belakang sosial-budaya masyarakat Ulak Lebar yang menggunakan 

tradisi penguburan megalitikum. Selain itu pendekatan antropologis 

dalam kajian ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana 

proses budaya masyarakat Ulak Lebar Lubuklinggau dapat berubah 

dari waktu ke waktu. Hubungan antara antropologi budaya dan sejarah 

sangat dekat karena sama-sama mempelajari manusia sebagai 

objeknya. Jika sejarah mendeskripsikan kehidupan manusia dan 

masyarakat pada masa lalu maka deskripsi tersebut mengandung nilai-

nilai kebudayaan sehingga disini tampak adanya terlihat adanya 
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hubungan langsung antara sejarah dan antropologi budaya.15 Sejarah 

dan antropologi juga mempunyai subjek yang sama, salah satu 

kajiannya mempelajari manusia dan ruang, kedua bidang ini 

menyangkut teks dan konteks.16 Dalam konteks Ulak Lebar 

pendekatan antropologi sangat membantu untuk melihat fenomena 

masyarakat dan budayanya, serta proses berubahnya sebuah budaya 

yang berlangsung di wilayah pedalaman Palembang tersebut, 

termasuk ketika hadirnya pengaruh Islam di Ulak Lebar.  

Teori yang digunakan untuk melihat proses budaya dan politik 

yang berlangsung di Ulak Lebar Lubuklinggau adalah akulturasinya 

John Widdup Berry dan relasi kuasa Michel Foucault. Akulturasi 

menurut Berry sangat menekankan pada dua hal yaitu kecendrungan 

kelompok budaya mengenai cara melakukan akulturasi dan aktivitas 

nyata yang ditunjukkan oleh antar kelompok budaya tersebut. Dalam 

prosesnya akulturasi tersebut sangat ditentukan dari seberapa besar 

keinginan individu atau kelompok yang bersentuhan mempertahankan 

warisan budaya asal mereka, dan seberapa besar keinginan individu 

kelompok tersebut untuk belajar mengadopsi budaya baru.17 

Akulturasi sejatinya mempengaruhi kedua belah pihak, karena 

merupakan proses interaksi antar suatu kebudayaan dan kelompok 

tertentu. Syarat terjadinya akulturasi harus ada kontak diantara dua 

anggota yaitu budaya asli dan pengaruh yang hadir, inilah yang 

sebenarnya membedakan antara akulturasi dan apropriasi budaya yang 

hanya meniru satu kebudayaan tertentu. Selanjutnya pada level 

kelompok budaya yang lebih luas akulturasi akan menghasilkan 

perubahan pada struktur-struktur sosial dan institusi antar kedua belah 

pihak atau kelompok budaya.  

Salah satu tipe atau strategi dari akulturasi yang dikembangkan 

oleh Berry yang memungkinkan saling teradopsinya kedua budaya 

                                                 
15 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, 

(Yogyakarta, Ombak: 2019), 16.  
16 Peter Lambert, Making History: An Introduction to the History and 

Practices of a Discipline. (New York: Routledge, 2007), 150.  
17 John W. Berry, Cross Cultural Psychology Research and Application. 

(Inggris: Cambrigde University Press, 2002), 267.  
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yang berbeda adalah dengan pola integrasi budaya. Integrasi budaya 

sebagai sebuah tipe akulturasi adalah jalan agar kedua budaya tersebut 

yang berlainan dapat terakomodasi satu sama lainya, karena proses 

akulturasi yang gagal dapat menyebabkan konflik sosial yang 

berkepanjangan.18 Dalam konteks ini integrasi hanya dapat berjalan 

jika ada semangat kolektivitas dengan sadar dan tanpa paksaan dari 

pihak manapun, sehingga ketercapaian dalam membentuk susunan 

budaya baru akan berjalan dengan baik.  

Masyarakat Ulak Lebar adalah masyarakat pedalaman yang 

memiliki keunikan dalam tradisi penguburan, yaitu menggunakan 

menhir dalam ritual kematian yang merupakan warisan dari tradisi 

megalitik di akhir masa prasejarah. Sondang Siregar menjelaskan 

mengenai tradisi megalitik di wilayah pedalaman Palembang, bahwa 

warisan tradisi megalitik yang terdapat di Ulak Lebar masih beririsan 

secara langsung dengan megalitik yang ada di wilayah, Batu Raja, 

Banding Agung dan Basemah karena masih dalam satu jalur 

Pegunungan Bukit Barisan.19 Kedatangan pengaruh Islam di wilayah 

pedalaman Palembang yang menjangkau wilayah Ulak Lebar, telah 

mengakibatkan percampuran budaya antara kedua belah pihak dimana 

pengaruh Islam dan warisan tradisi megalitikum sama-sama 

dipertahankan dalam bentuk nisan-nisan yang menggunakan tradisi 

penguburan menhir. Keinginan untuk mempertahankan warisan 

budaya dan keinginan untuk belajar mengenal pengaruh budaya baru 

terlihat pada masyarakat Ulak Lebar dalam penggunaan menhir yang 

dijadikan tanda kubur atau nisan yang telah mendapat pengaruh Islam.  

Teori selanjutnya adalah relasi kuasa oleh Michel Foucault. 

Definisi kekuasaan bagi Foucault bukanlah sebuah mekanisme 

dominasi sebagai bentuk pemaksaan kekuasaan terhadap orang lain, 

kekuasaan tidak dilihat secara negatif, namun secara positif dan 

produktif. Kekuasaan tidak terletak pada suatu subjek, tetapi terletak 

                                                 
18 John W. Berry, Variations in the Assessment of Acculturation Attitudes: 

Their Relationship with Psychological well being. (Inggris: Cambridge 

University Press, 2011), 124.  
19 Sondang Siregar (Peneliti Balai Arkeologi Sumsel), Wawancara di 

lokasi situs Ulak Lebar, 2 Mei 2018, 10.30 WIB.  
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pada sebuah relasi. Kekuasaan bukan juga institusi atau struktur, jadi 

kekuasaan bukanlah sebuah proses yang tetap melainkan tersebar 

dimana-mana, mulai dari hubungan politis negara dan rakyat hingga 

relasi antara suami dan istri.20  

Dalam prosesnya kekuasaan melibatkan sistem pengetahuan 

yang dipahami oleh kedua belah pihak sebagai bentuk normalisasi 

terhadap relasi yang dibangun, normalisasi dapat mendisiplinkan 

tubuh subjek, tanpa merasa jika subjek tersebut sedang dikuasai. 

Normalisasi melalui sistem pengetahuan membuat wacana yang 

disebarkan sebagai suatu yang natural, misalnya kepatuhan rakyat 

terhadap sebuah kebijakan pemerintah karena kepercayaan terhadap 

legitimasi sebuah negara, atau kepatuhan istri terhadap suami karena 

janji-janji surga melalui dalil-dalil kitab suci yang ada.21  

Pengetahuan dalam pengertiannya tidak sama dengan wacana, 

namun menurut Foucoult pengetahuan adalah wacana yang berproses 

dalam jejaring kekuasaan. Kuasa tersebut tidak dapat dilihat secara 

nyata melainkan bekerja dalam sistem atau aturan-aturan tertentu 

sehingga memproduksi semacam jalinan kekuasaan. Foucault juga 

menerangkan relasi antara kuasa dan pengetahuan. Kuasa dan 

pengetahuan mempunyai keterikatan yang cukup erat dan tidak bisa 

dipisahkan. Kuasa menghasilkan pengetahuan, sedangkan 

pengetahuan mempunyai kuasa. Kuasa digambarkan oleh Foucault 

bukanlah sebagai kekuasaan untuk mendominasi orang-orang secara 

langsung. Kuasa mengalami proses normalisasi yaitu kuasa 

tersamarkan dan tersembunyikan sehingga tidak nampak. Kuasa 

bukan lagi berjalan dengan penindasan dan kekuatan fisik. Kuasa 

berjalan dengan melalui regulasi-regulasi yang dibuat dan ditaati 

secara sukarela dalam sebuah organisasi, instansi maupun negara.22  

                                                 
20 Abdil Mughis Mudhofir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: 

Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol. 18, No. 1, 

Januari 2013: 77.  
21 Michel Foucault, Pengetahuan dan Metode, Terj. Arief (Yogyakarta: 

Jalasutra, 2011), 345.  
22 K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis, (Jakarta: Gramedia, 

2001), 297. 
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Hubungan Ulak Lebar dengan Kesultanan Palembang bukan 

hanya sebuah hubungan politik, tetapi juga hubungan budaya yang 

telah berlangsung sebelumnya. Wilayah pedalaman Palembang adalah 

sebuah wilayah yang terdiri dari kumpulan masyarakat adat.23 Untuk 

mengorganisir masyarakat adat tersebut penguasa Palembang 

merumuskan peraturan adat yang mampu mengikat dan 

mempersatukan masyarakat-masyarakat adat wilayah pedalaman yang 

terluar dari pusat kekuasaan Palembang. Dengan peraturan adat yang 

melembaga menjadi peraturan hukum tersebut, masyarakat uluan 

Palembang merasa tidak sedang di atur oleh sebuah kekuasaan, karena 

memang aturan adat tersebut telah hidup dalam masyarakat tersebut.  

 

F. Metode Penelitian  

Penelitian ini sendiri adalah penelitian sejarah yang menggunakan 

metode sejarah. Metode dapat diartikan sebagai cara, jalan, atau arah 

penerapan atau arah teknis, metode dalam konteks ini dapat dibedakan 

dari metodologi, karna metodologi merupakan science of methods 

yaitu ilmu yang membahas jalan. Adapun yang dimaksudkan 

mengenai penelitian, sebagaimana dikutip oleh Dudung Abdurahman 

dalam Florence. M. A. Hlibish adalah penyelidikan yang seksama dan 

teliti kepada suatu objek guna mendapatkan bukti-bukti untuk 

menghasilkan temuan baru, mencari solusi suatu masalah, atau guna 

mendukung atau menolak sebuah teori. Karena itu metode sejarah 

pada definisinya yang umum ialah penyelidikan atas sebuah masalah 

dengan menerapkan jalan keluarnya dari sudut pandang historis.24  

Penelitian dengan tema “Akulturasi Budaya dan Relasi Kuasa 

Dalam Situs Nisan Islam di Ulak Lebar Lubuklinggau Abad XVII M, 

bertujuan mengungkap proses sejarah dan perubahan budaya yang 

berlangsung di Ulak Lebar Lubuklinggau yang melibatkan pengaruh 

langsung dari sebuah kekuasaan yang lebih besar dari pusat ibukota 

                                                 
23 Irwanto Dedi, Murni dan Supriyanto. Iliran dan Uluan Dikotomi dan 

Dinamika Dalam Sejarah Kultural Palembang. (Yogyakarta: Eja Publisher, 

2010), 28.  
24 Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, 103. 
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Palembang. Pengaruh tersebut hadir seiring dengan maraknya proses 

Islamisasi di wilayah Uluan Palembang.  

Metode sejarah dipilih dalam penelitian ini dikarenakan adalah 

metode sejarah adalah metode yang paling sesuai untuk mengakaji 

tema-tema atau kejadian yang telah berlalu sebelumnya, agar peristiwa 

yang telah berlalu tersebut dapat dijelaskan dengan ilmiah. Secara 

operasionalnya metode sejarah memiliki proses-proses yang harus 

dijalankan sebagai berikut: 1). Heuristik, atau menghimpun sumber 

sejarah, 2). Kritik, Atau Verifikasi untuk menguji dan memberikan 

penilaian, 3). Interpretasi, mengerti makna yang sebenarnya dari pada 

data dan bukti sejarah yang sudah dinilai, dan 4). Historiografi yaitu 

pendeskripsian pikiran berdasarkan data dan bukti yang sudah 

diberikan nilai dalam bentuk tulisan.25 

1. Heuristik atau Mengumpulkan Sumber Sejarah  

Pada proses pengumpulan data metode yang dipakai adalah 

dokumentasi, ialah mengumpulkan arsip-arsip, foto, dokumen, buku-

buku, dan naskah, serta bukti tinggalan sejarah yang terkait dengan 

tema penelitian. Salah satunya adalah sumber arkeologis berupa 

artefak yang ditemukan di sekitar lokasi, baik menhir-menhir yang 

berpasangan yang merupakan nisan Islam, struktur benteng yang 

terbuat dari tanah dan sumber-sumber yang berhasil diselamatkan di 

laboratorium sejarah Universitas PGRI Silampari yaitu berupa 

pecahan-pecahan keramik, gerabah serta benda pusaka tingalan para 

depati Ulak Lebar seperti tombak, keris, naskah undang-undang 

simbur cahaya serta naskah Gelumpai. Selain itu juga sumber-sumber 

laporan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh tim Puslit 

Arkenas dan Balai Arkeologi Sumsel, hasil pengujian karbon, sumber 

sejarah lisan, sumber dari Kesultanan Palembang dan sumber-sumber 

laporan kolonial di wilayah Kesultanan Palembang khususnya daerah 

uluan (Lubuklinggau).  

Sejalan dengan masalah yang dikaji, maka sumber-sumber 

primer yang dapat menjadi dasar penelitian adalah temuan menhir 

berpasangan yang merupakan nisan Islam yang setelah dilakukan 

                                                 
25 Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, 104.  
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pengujian karbon berasal dari Abad XVII M. Struktur benteng, 

keramik dan gerabah yang mempertegas jika Ulak Lebar adalah bekas 

pusat pemerintahan Ulak lebar. Selain itu juga ada juga ada beberapa 

tinggalan dari para depati Ulak Lebar, misalnya pusaka tombak Cis 

Kelam Nyato, dan naskah Undang-Undang Simbur Cahaya dan 

naskah gelumpai itu sendiri.  

Selanjutnya sumber-sumber pendukung seperti catatan kolonial 

dari seorang P De Roo De La Faile yang berjudul “Dari Zaman 

Kesultanan Palembang” yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia 

hasil kerja sama antara LIPI dan KITLV, catatan tersebut cukup 

menggambarkan hubungan antara Kesultanan Palembang dan 

wilayah uluan dalam berbagai bidang, kemudian Memorie van 

Overgave Control Ir C. van de Welde yang membahas mengenai 

pembukaan jalur kereta api dari Palembang yang sampai di 

Lubuklinggau. Pembangunan tersebut dilaksanakan setelah Belanda 

berhasil memindahkan pusat pemerintahan Ulak Lebar ke 

Lubuklinggau. Kemudian sumber-sumber seperti Native Population 

in Sumatera, koran-koran masa kolonial seperti Boemi Melajoe dan 

Kemoedi yang menggambarkan keadaan Palembang dan 

hubungannya dengan wilayah uluan.  

Sumber-sumber lain seperti buku-buku yang ditulis oleh 

sejarawan Silampari Suwandi Syam seperti; Historiografi 

Lubuklinggau, Sejarah Perjuangan Museum Subkoss Garuda 

Sriwijaya, jurnal-jurnal yang relevan dengan tema yang diteliti dan 

beberapa tradisi lisan yang berkembang di masyarakat Lubuklinggau 

dan sekitarnya.  

 

2. Kritik atau Verifikasi Sumber  

 Setelah terkumpul data atau sumber sejarah dalam berbagai 

macam kategorinya, pada tahap selanjutnya adalah melaksanakan 

verifikasi atau yang dikenal juga dengan kritik untuk mendapat 

kesahihan sebuah sumber. Pada konteks ini yang perlu diuji adalah 

keabsahan mengenai orisinalitas sumber (otentisitas) yang diuji 

dengan kritik ekstern dan kesahihan sumber (kredibilitas) yang 

didapat dengan kritik intern.  
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Ibnu Khaldun menjelaskan jika dalam menulis sejarah 

pembahasanya berpijak atas pemahaman pada proses-proses sosial 

yang berlangsung di bangsa-bangsa yang dipahaminya. Metode yang 

digunakan meneliti proses-proses sosial tersebut dilaksanakan dalam 

dua tahapan. Tahapan pertama adalah: proses pengujian, observasi 

sejarah, dan melihat langsung gejala atau gerak sosial yang terjadi. 

Ibnu Khaldun menyatakan kalau kesahihan sebuah informasi wajib 

diuji dengan mempertimbangkan keselarasan atau ketidakselarasan 

data yang dikutip dengan kondisi-kondisi umum. Tahapan kedua Ibnu 

Khaldun memfokuskan pikirannya mengenai informasi sejarah yang 

telah dikoreksi kesahihannya dan mengajarkannya dalam sebuah 

tulisan.26  

Pada tahap kritik ekstern, peneliti melaksanakan pengujian 

terhadap orisinalitas sumber yang didapat. Misalnya temuan menhir-

menhir yang berpasangan peneliti menilai secara fisik jenis dan bentuk 

batu yang digunakan untuk menegakkan menhir tersebut, apakah 

batuan tersebut memiliki jenis yang sama yang digunakan dalam 

mendirikan menhir-menhir lainnya. Peneliti dapat menilai jenis batuan 

tersebut, masa usia, hingga posisi menhir didirikan. Selain itu sumber-

sumber seperti arsip kolonial maka perlu diselidiki jenis kertasnya dan 

gaya tulisannya, bahasa yang digunakan, kalimat penulisannya, 

ungkapan-ungkapan pada kalimat tersebut, kata-katanya, huruf, dan 

bentuk tampilan luarnya yang lain. Serta sumber-sumber pendukung 

lainnya seperti gelumpai, tombak pusaka, dan lain-lain yang telah 

disebutkan peneliti diatas. Otentisitas semuanya ini minimal dapat 

diuji berdasar pada lima pertanyaan pokok: kapan sumber itu dibuat?, 

dimana sumber itu dibuat?, siapa yang membuat?, dari bahan apa 

sumber itu dibuat?, dan apakah sumber itu dalam bentuk asli?. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menentukan keotentisitasan 

sumber-sumber yang didapat.  

Selanjutnya kritik intern atau kesahihan sumber dipakai guna 

menetapkan kredibilitas merupakan nilai bukti apakah yang terdapat 

pada sumber tersebut. Sebagaimana telah disebutkan pada 

                                                 
26 Ibnu Khaldun, Muqadimmah Ibnu Khaldun, terj. Ahmadie Thoha. Cet. 

Ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 61-63.  
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pembahasan sebelumnya jika kesaksian dalam sejarah adalah unsur 

paling menentukan sahih dan tidaknya bukti atau sebuah fakta sejarah. 

Menurut Gilbert J. Garraghan, kesalahan saksi biasanya disebabkan 

oleh dua hal utama: Pertama, kesalahan pada sumber informal yang 

terjadi pada upaya menjelaskan, menggambarkan atau memberi 

kesimpulan dari sesuatu sumber sejarah. Setiap usaha guna 

menetapkan faktor yang sesungguhnya juga dapat dengan mudah 

menyebabkan kesalahan. Kedua, kesalahan pada sumber formal. 

Sebabnya adalah kesalahan yang disengaja pada kesaksian yang 

awalnya penuh kepercayaan, detail kesaksian tidak dapat dipercaya, 

dan saksi terbukti tidak dapat menyampaikan kesaksiannya secara 

sehat, tempat dan jujur.  

Dari semua penyebab kesalahan tersebut, kredibilitas sumber 

dapat lebih tepat jika ditelusuri berdasar pada proses kesaksian itu 

sendiri. Oleh sebab itu, kritik dilaksanakan sebagai jalan pengatur dan 

penyelidikan proses-proses tersebut serta guna melihat adanya 

kesalahan yang mungkin saja ada. Sebab ketidakvalidan isi dari data 

tersebut memang sangat beragam. Selain dikarnakan kesalahan 

tersebut di atas, dapat pula disebabkan dari karna subjektifitas, karena 

ilusi dan halusinasi, sintetis dari realitas yang dirasakan, dalam proses 

komunikasi, dan kesalahpahaman rata-rata terjadi pada catatan 

sejarah. Pada titik ini kritik intern dapat dideskripsikan pada berbagai 

macam sumber sejarah seperti; pada biografi, dalam memoir, dalam 

buku harian, dalam surat kabar, dalam inskripsi.  

Adapun yang berkiatan pada sumber-sumber lisan, seperti hasil 

wawancara dengan tokoh sejarawan seperti Suwandi Syam, Hambali 

pemilik gelumpai dan sondang siregar arkeolog sumsel peneliti situs 

Ulak Lebar, jika hendak menguji kesahihannya sebagai sebuah fakta 

sejarah perlu memenuhi persyaratan seperti syarat umum dan syarat 

khusus. Syarat umum sumber perlu didukung oleh saksi yang banyak 

dan disampaikan oleh pelapor yang pertama kali. Saksi-saksi tersebut 

berimbang dan bebas serta dapat menjelaskan fakta yang jelas 

kevalidannya. Syarat khusus, sumber lisan yang terdapat kejadian 

penting yang diketahui orang banyak dan telah menjadi kepercayaan 

masyarakat banyak pada waktu tertentu; selama waktu tertentu 
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tersebut tradisi dapat berlangsung tidak adanya gejolak penolakan 

perorangan, lamanya tradis berlangsung relatif terbatas, dan tradisi 

tidak pernah disanggah oleh pikiran yang kritis.  

 

3. Interpretasi  

Interpretasi atau proses penafsiran sejarah sering juga dikatakan 

sebagai analisis sejarah. Analisis dapat diartikan proses menguraikan, 

secara terminologis berbeda dengan sintesis yang artinya menyatukan. 

Tetapi keduanya antara analisis dan sintesis, dinilai sebagai cara utama 

dalam interpretasi. Analisis sejarah sendiri bertujuan mendapatkan 

sintesis dari beberapa fakta yang didapat dari sumber-sumber sejarah 

dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta tersebut 

kedalam suatu interpretasi yang kompleks.   

Pada tahapan interpretasi sejarah, seorang penulis perlu 

berusaha memahami pengertian sebab-sebab yang mengakibatkan 

berlangsungnya sebuah peristiwa.  Dalam konteks penelitian ini 

hubungan dari Kesultanan Palembang dan Ulak Lebar sendiri yang 

juga membentuk jalannya sejarah perlu diperhatikan. Sumber sejarah 

terkadang mengandung beberapa hal yang memudahkan menemukan 

hasil dalam bermacam bentuknya. Meskipun sebuah sebab kadang 

juga dapat menghantarkan pada hasil tertentu, tetapi mungkin juga 

sebab yang sama dapat menghantarkan pada hasil yang berlawanan di 

lingkungan lain. Oleh sebab itu, interpretasi dapat dijalankan dengan 

cara membandingkan data untuk mengungkap peristiwa-peristiwa apa 

saja yang berlangsung dalam satu waktu tertentu.  

Dalam menginterpretasikan sejarah, peneliti sering terpaksa 

membuat kesimpulan sementara yang terbayang dari data yang 

didapat dan berusaha untuk mencari penjelasannya sesuai dengan 

kesimpulan-kesimpulan tersebut. Hal tersebut dapat mengarah pada 

hasil yang jauh dari hakikat sejarah itu sendiri, bahwa yang muncul 

hanya gambaran pemikiran, aliran yang sesuai dengan si penulis. Oleh 

sebab itu sebaiknya penulis memfokuskan pandangannya pada aspek-

aspek tertentu yang membahas suatu masalah, seperti misalnya 

mempelajari tokoh-tokoh, lingkungan peristiwa yang meliputinya dan 

persamaan atau perbedaan sifat keanggotaan masyarakat. Selanjutnya, 
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perhatian penulis difokuskan pada analisis soal apa yang dipikirkan, 

dikatakan, dan dilakukan orang yang menyebabkan berubahnya suatu 

masyarakat melalui dimensi waktu.  

Adapaun langkah-langkah dalam analisis dalam penelitian ini 

adalah setelah seperti yang disampaikan oleh Louis Gottschalk; (1) 

pemilihan subjek untuk diteliti; (2) pengumpulan sumber atau data 

informasi yang mungkin diperlukan untuk subjek tersebut; (3) 

Pengujian sumber untuk mengetahui sehat-tidaknya; (4) Penukilan 

unsur-unsur yang dapat dipercaya dari sumber (atau bagian sumber) 

yang valid hingga sintesis dari sumber-sumber yang valid.27 Dalam 

tulisan ini analisis data dijalankan secara deskriptif dengan 

memfokuskan pada sumber-sumber primer mengenai menhir-menhir 

berpasangan yang dijadikan sebagai nisan makam Islam dan sumber-

sumber terkait lainnya serta tetap bertumpu pada pendekatan-

pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini.  

 

4. Historiografi  

Sebagai tahap akhir dalam penelitian sejarah, historiografi di 

sini adalah soal penulisan, memaparkan atau melaporkan hasil 

penelitian sejarah yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Layaknya 

pelaporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah 

diharapkan dapat memberikan perspektif yang jelas soal proses 

penelitian sejak dari awal. Berdasarkan penulisan sejarah tersebut juga 

akan bisa dinilai apakah penelitian berjalan sesuai pada prosedur yang 

digunakan tepat ataukah tidak; apakah sumber atau data yang 

mendukung penarikan kesimpulannya memiliki validitas dan 

reabilitas yang cukup.28  

Di antara ketentuan umum yang perlu menjadi perhatian dalam 

pemaparan sejarah ialah; penulis harus mempunyai kemampuan 

mengungkapkan dengan kalimat yang baik, tercukupinya kesatuan 

sejarah, menjelaskan hal-hal yang ditemukan oleh penulis dengan 

memaparkan bukti-bukti dan merancang aturan-aturan umum yang 

                                                 
27 Louis Gottschalk. Mengerti Sejarah, terj Nugroho Notosusanto 

(Jakarta: Universitas Indonesia Press, Cet ke-4 2008), 42.  
28  Abdurrahman, Metodologi Penelitian, 117.  



22 

diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca, keseluruhan penjelasan 

sejarah haruslah argumentatif, artinya upaya penulis dalam 

mengeluarkan ide-idenya membangun kembali masa lampau itu 

berdasar pada bukti-bukti yang terpilih, bukti yang lumayan lengkap 

dan detail fakta yang juga bisa dipertanggungjawabkan.  

Dalam tahapan ini penulis menjabarkan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan sebelumnya. Penjabaran hasil penelitian 

dilaksanakan dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data 

yang lain, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan 

tema penelitian ini yaitu akulturasi budaya dan relasi kuasa situs nisan 

Islam di Ulak Lebar Lubuklinggau Abad XVII M.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam penulisan disertasi ini penulis membagi secara sistematis dan 

yang disusun ke dalam lima bagian bab, masing-masing dari bab 

tersebut terbagi lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan menjelaskan arah penelitian dan persoalan 

yang akan diungkap. Dalam bab ini terdiri latar belakang masalah, 

batasan dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metode, pendekatan penelitian dan 

sistematika pembahasan. Dalam bab ini diungkap desktipsi umum 

mengenai seluruh rangkaian penelitian sebagai landasan dasar untuk 

membahas bab-bab berikutnya yang telah di ulas oleh penulis 

sebelumnya.  

Bab II Latar Belakang Sosial dan Islamisasi di Lubuklinggau: 

Bab ini membahas soal dinamika dan dikotomi kultural yang terjadi 

dalam masyarakat Sumatera Selatan yang terjadi dalam segala aspek 

kehidupan, salah satu akibatnya menyebabkan rentan waktu masuk 

dan berkembangnya Islam antara wilayah Iliran (pusat ibukota) dan 

wilayah uluan (pedalaman) memiliki rentan waktu yang berbeda. 

Kemudian bab ini juga membahas islamisasi dan perkembangan Islam 

di Sumatera Selatan dari awal masuknya Islam, berdirinya Kesultanan 

Palembang, peran Kesultanan Palembang dalam menyebarkan Islam 

di daerah Uluan, hingga masuknya Islam di Lubuklinggau.  
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Bab III Lubuklinggau dan Tradisi Megalitik Uluan Palembang. 

Pada bab ini dibahas mengenai sejarah singkat Lubuklinggau, dari 

mulai Ulak Lebar sebagai sebuah wilayah pemerintahan marga, 

runtuhnya Kesultanan Palembang, kedatangan Belanda di Ulak Lebar 

hingga perpindahan pemerintahan Ulak Lebar ke Lubuklinggau. 

Kemudian pada bab ini juga dibahas tradisi megalitik di uluan 

Palembang dan situs megalitikum Ulak Lebar yang merupakan sisa-

sisa dari pemerintahan Ulak Lebar.  

Bab IV Pada bab ini membahas mengenai hubungan nisan Islam 

Ulak Lebar dan Kesultanan Palembang Abad XVII Masehi. 

Pembahasan pada bab ini adalah nisan Islam Abad XVII Masehi di 

situs Ulak Lebar, akulturasi budaya pada tradisi penguburan Ulak 

Lebar dan Kesultanan Palembang dan pembentukkan nisan Ulak 

Lebar.  

Bab V Penutup. Bab ini merupakan penutup dari semua bahasan 

mengenai persoalan utama yang menjadi fokus kajian dan 

pembahasan pada penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan penulis 

mengenai tema yang menjadi pokok penelitian yang dipilih yakni, 

mengenai akulturasi budaya dan relasi kuasa yang berlangsung pada 

situs nisan Islam Ulak Lebar Lubuklinggau Abad XVII M, dan berisi 

saran atau rekomendasi bagaimana melakukan kajian sejarah dan 

kebudayaan kedepan, agar produksi-produksi pengetahuan baru akan 

tetap berlanjut secara terus-menerus guna melengkapi. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

 

A. Kesimpulan  

Proses perubahan budaya yang berlangsung di Ulak Lebar bukanlah 

bentuk apropisasi budaya, melainkan akulturasi yang saling menyerap 

dan menerima pengaruh budaya satu sama lain. Hal ini terjadi karena 

adanya keterbukaan dan penerimaan masing-masing dari pengaruh 

budaya asal yang tidak saling bertentangan. Masyarakat Ulak Lebar 

sebagai pewaris budaya megalitik sebelum dibentuknya pemerintahan 

Ulak Lebar telah mengenal Islam lebih dulu.  

Perkembangan Islam di Lubuklinggau baru berlangsung secara 

massif pada Abad XVII M bukan tanpa sebab, hal tersebut 

dikarenakan fokus para penguasa Palembang sebelumnya memang 

masih disibukkan dengan proses perlawanan terhadap kolonial 

Belanda. Kondisi lain, adalah faktor geografis alami dari wilayah 

Sumatera Selatan yang membagi dua wilayah, antara Iliran (pusat 

ibukota) dan uluan (pedalaman) berdasar pada jalur aliran sungai. 

Kondisi tersebut telah menyebabkan segala bentuk aktivitas kemajuan 

dan perubahan lebih dulu menyentuh daerah iliran, dan kemudian baru 

bisa sampai ke Uluan, termasuk dengan masuk dan berkembangnya 

Islam itu sendiri.  

Para penguasa Palembang dalam proses islamisasi 

Lubuklinggau Abad XVII M, lebih memilih menggunakan instrumen 

kebijakan undang-undang Simbur Cahaya dibandingkan dengan 

kekuataan militer adalah untuk mempermudah penerimaan 

masyarakat Lubuklinggau itu sendiri. Undang-undang Simbur Cahaya 

yang merupakan kombinasi antara hukum adat dan hukum Islam, 

dapat mempengaruhi dan membuat masyarakat Lubuklinggau merasa 

lebih dekat dengan aturan-aturan tersebut. Kemudian sultan baru 

menempatkan utusan khusus untuk memimpin di wilayah Ulak Lebar 

atau Lubuklinggau.  

Konsekuensi dari penyebaran Islam di Lubuklinggau dengan 

tanpa pertumpahan darah dan perang tersebut, telah melahirkan 
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kondisi saling menerima antara masyarakat Ulak Lebar dan pengaruh 

Islam yang dibawa oleh Kesultanan Palembang. Masyarakat Ulak 

Lebar yang masih mempertahankan warisan tradisi megalitikum, 

mendirikan menhir dalam ritual penguburan pada akhirnya 

menjadikan menhir tersebut sebagai nisan makan. Kondisi tersebut 

merupakan proses akulturasi budaya yang berlangsung antara 

masyarakat dua kelompok budaya. 

Tipe akulturasi yang berlangsung di Ulak Lebar berupa pola 

integrasi budaya, pola ini dipilih agar dapat tetap mempertahankan 

warisan budayanya ketika kedatangan pengaruh Islam yang dibawa 

oleh Kesultanan Palembang. Proses integrasi budaya antara warisan 

tradisi megalitikum dan pengaruh Islam yang membentuk nisan Islam 

Ulak Lebar tersebut adalah pola yang berlangsung secara alamiah. 

Pada dasarnya masyarakat Ulak Lebar tidak merasa bahwa pengaruh 

yang dibawa oleh Kesultanan Palembang tersebut merupakan sebuah 

ancaman, sehingga integrasi budaya dapat berjalan dengan baik. 

Kesultanan Palembang sebagai kelompok dominan yang hadir 

di wilayah Ulak Lebar, tetap membiarkan pewarisan budaya asli 

masyarakat Ulak Lebar bertahan, mendirikan menhir sebagai tradisi 

penguburan. Akibatnya komunikasi antar budaya dapat berlangsung 

dengan baik dan proses akulturasi budaya dapat terjadi antar dua 

kelompok. Proses ini dapat berlangsung karena memang kedatangan 

para utusan sultan dengan misi damai ke Ulak Lebar, selain itu karena 

memang adanya penerimaan yang baik oleh masyarakat setempat. 

 

B. Saran  

Pengaruh budaya yang hadir sebelum Islam di Ulak Lebar, misalnya 

catatan mengenai naskah Gelumpai yang turut mempengaruhi sejarah 

Ulak Lebar, dan turut berpartisipasi dalam pembentukkan budaya dan 

karakter masyarakat belum banyak terungkap. Saluran-saluran 

islamisasi lain di daerah Uluan Palembang khususnya Lubuklinggau 

pada fase-fase awal juga belum banyak belum diungkap. Kemudian 

sejak kapan masyarakat Ulak Lebar mulai mengadopsi budaya 

megalitikum tersebut, dan dari mana pengaruh budaya tersebut bisa 

sampai di Ulak Lebar.  
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Dari sudut pandang geografis Lubuklinggau yang berbatasan 

langsung dengan beberapa kekuasaan Islam, seperti Kesultanan 

Jambi, Bengkulu dan Kesultanan Pagaruyung, tidak menutup 

kemungkinan juga mendapat pengaruh Islam dari sana.  Misalnya 

tinjaun hubungan antara depati Ulak Lebar dan Depati Jati di 

Pagaruyung. Ulak Lebar sendiri merupakan bagian dari kekuasaan 

Kesultanan Palembang sedangkan Depati Jati berasal dari Kesultanan 

Pagaruyung. Sangat memungkinkan masih ada variabel lain yang ikut 

membentuk proses sejarah dan budaya tersebut dan tentu 

membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap hubungan 

tersebut. 
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