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ABSTRAK 
Nama          : Ayu Andika 
Nim             : 30100117018 
Jurusan      : Aqidah dan Filsafat Islam        
Judul       : Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan di Masyarakat 

Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Tinjauan Teologi 
Islam) 

Masalah Pokok penelitian ini membahas tentang Tradisi A’bunga ri Daeng 

Toa Pakkalimbungan di Masyarakat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. 
(1). Bagaimana Latar Belakang Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan di 
Masyarakat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? (2). Bagaimana Prosesi 
Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan di Masyarakat Kecamatan 
Bantaeng Kabupaten Bantaeng? (3). Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap 
Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan jika ditinjau dari Teologi Islam? 

Jenis penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan di atas 
adalah penelitian kualitatif melalui metode fenomenologis dan teologis. Sumber 
data penelitian adalah data primer, dimana data diperoleh dari proses wawancara 
langsung dengan informan. Kemudian data sekunder, yaitu data pendukung dari 
berbagai referensi yang relevan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
kemudian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu seleksi data, penyajian data, dan 
validasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 
Pakkalimbungan adalah kegiatan ziarah kubur yang dilakukan pada makam Daeng 
Toa Pakkalimbungan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Daeng 
Toa yang dijuluki Datuk Pakkalimbungan dikenal sebagai ulama tersohor pada 
masa penyebaran Islam di Kabupaten Bantaeng sehingga makamnya dikeramatkan 
oleh sebagian masyakat karena dipercaya bahwa beliau mampu menghantarkan 
do’a kita kepada Allah swt. (2). Prosesi Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan secara garis besar terdapat 3 tahap yakni ziarah kubur, mengikat 
atau melepaskan tali, dan terakhir berendam di sungai Panaikang (3). Persepsi 
masyarakat terhadap Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan terdapat pro 
dan kontra dikalangan masyarakat. Masyarakat yang masih melaksanakannya 
merasa bahwa yang dilakukan tidak lepas dari kebiasaan orang tua terdahulu. 
Sedangkan sebagian masyarakat memandang tradisi ini harus segera diluruskan 
karena para peziarah yang datang dengan maksud meminta untuk dikabulkan 
permohananya mengarah pada nilai-nilai kesyirikan karena meminta selain kepada 
Allah dalam arti menduakan-Nya. 

Implikasi dari penelitian ini adalah peneliti menyarankan kepada tokoh 
agama atau instansi keagamaan turun tangan untuk meningkatkan pengetahuan 
tentang agama Islam kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya agama 
di dunia maupun dikehidupan yang akan datang. Sehingga dapat memperhatikan 
pelaksanaan adat-istiadat agar tidak banyak merugikan masyarakat, terutama yang 
berkaitan dengan kemurnian akidah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
BAB  I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tradisi merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama dan menjadi 

bagian dari kehidupan sekelompok orang dan biasanya dari suatu agama, 

negara, waktu atau kebudayaan yang sama.1  

Masyarakat modern terlihat dengan pesatnya perkembangan teknologi 

juga ilmu pengetahuan, khususnya di Indonesia tempat dengan berbagai 

peristiwa kehidupan yang sangat menarik untuk disimak baik dalam kehidupan 

keagamaan maupun sosial budaya. Tradisi ziarah ke makam para wali yang 

dikeramatkan telah menjadi salah satu ciri budaya yang memberi warna pada 

tradisi Islam di Indonesia.2 

Berziarah ke makam telah menjadi tujuan para peziarah, karena mereka 

percaya bahwa seseorang yang mempunyai berkah dapat memberikan syafa’at 

kepada mereka. Kepercayaan ini berakar dari pemahaman teologi dan juga 

berawal pada pemahaman tasawuf yang mencitrakan seseorang yang 

mempunyai karomah.3 

Dapat dikatakan bahwa ziarah ke makam merupakan fenomena yang 

selalu ada pada setiap manusia sepanjang sejarahnya, dan tidak hanya 

dilakukan oleh umat Islam saja, tetapi juga dilakukan oleh umat beragama 

lainnya. Di Indonesia, kegiatan ziarah kubur dapat dilihat dengan berbagai 

kegiatan, prosesi ziarah juga sangat beragam.4 

 
1Mahfudlah Fajrie, Budaya masyarakat pesisir wedung jawa tengah (Jawa Tengah: 

Mangku bumi media,2016), h. 23. 
2Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, Jurnal studi agama dan masyarakat 

13, no. 1 (juni 2017), h. 66. 
3Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, h. 68. 
4Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, h. 67. 
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Ziarah kubur merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan 

telah menjadi suatu kebudayaan dalam masyarakat islam. Seperti yang 

diketahui pada peringatan hari raya atau hari-hari besar masyarakat biasanya 

ramai mengunjungi tempat pemakaman untuk menziarahi keluarga, tokoh 

masyarakat, ulama, atau para pendahulu mereka. 

Ketika menelaah antropologi agama dapat dilihat dengan jelas 

keterkaitan antara Islam sebagai agama dengan tradisi dan budaya setempat. 

Dalam hal ini, agama dianggap sebagai bentuk metode budaya. Islam sebagai 

budaya, agama, serta peradaban terkemuka di dunia masuk ke Indonesia sejak 

abad ketujuh dan terus berkembang hingga saat ini. Islam telah berkontribusi 

pada keragaman budaya nusantara dan tidak hanya nampak dalam tradisi besar, 

namun juga memperkaya kemajemukan melalui pengislaman budaya dan 

pelokalan Islam, sehingga melahirkan banyak tradisi-tradisi Islam kecil. 

Beragam warna Islam, mulai dari Bugis Aceh, Sunda, Melayu, Sasak, Jawa, 

dan lain-lain, antusias memberikan corak keragaman tertentu, yang alhasil bisa 

berwajah ambigu. Fungsi agama yang diakui sebagai sosiologis disebut juga 

Ambiguitas.5 

Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terdapat di Indonesia yang 

kaya akan budaya dan tradisinya dan memiliki kondisi geografis yang berbukit 

dan membentang dari utara ke selatan dan memiliki 23 kabupaten/kota.6 Tak 

heran jika masih banyak masyarakat yang mempertahankan budaya mereka. 

Salah satu wilayah yang masyarakatnya masih menggunakan tradisi 

ziarah kubur ini ialah Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng merupakan 

kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai luas 

 
5Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”. h. 66. 
6Shaff Muhtamar, Buku Cerdas Sulawesi Selatan(Makassar: Pustaka Refleksi, 

2008), h. 5. 



 

3 
 

wilayah 395,83 km2. Sebelumnya pada tahun 1594-1737 “Bantayang” 

merupakan nama yang melekat pada kabupaten tersebut. Dan Mulai tahun 1737 

hingga tahun 1962 Pada masa kolonial belanda “Bantayang” kembali diubah 

menjadi “Bonthain”. Setelah kemerdekaan, yakni 1962, nama “Bhontain” 

berubah menjadi “Bantaeng” berdasarkan keputusan DPRD Tingkat II 

Kabupaten Bantaeng dengan Nomor: I/KPTS/DPRD-GR/1962 tanggal 22 

Januari 1962. Bantaeng dijuluki “Butta Toa” yang berarti tanah tua. Wilayah 

administrasi pemerintahan Kabupaten Bantaeng yakni Kecamatan Bantaeng, 

Bissappu, Sinoa, Uluere, Eremerasa, Tompobulu, Pajukukang, dan Gantarang 

Keke.7 

Tradisi ziarah kubur juga sering disebut “a’bunga” oleh masyarakat 

sekitar. Di kabupaten Bantaeng terdapat sebuah makam yang ramai dikunjungi 

oleh masyarakat Bantaeng maupun masyarakat di luar Kabupaten Bantaeng, 

yakni makam Daeng Toa Pakkalimbungan. Konon katanya Datuk 

Pakkalimbungan termasuk salah satu dari 3 mubaligh yang berperan dalam 

proses penyebaran Islam di Kabupaten Bantaeng.  

Ketiga mubaligh tersebut yakni; Syekh Nurun yang digelar “tuttetea ri 

erea”. Kedua, Latenriruwa Sultan Adam (Raja Bone ke 11). Ketiga, Datuk 

Pakkalimbungan atau Syekh Amir asal Sumatera Abad XVII M. Para mubalig 

tersebut yang berperan penting pada fase awal penyebaran islam yang telah 

mengajarkan dan memberi pengaruh di dalam masyarakat Bantaeng.8 

Datuk Pakkalimbungan atau yang bernama asli Syekh Amir ini dijuluki 

Daeng Toa oleh masyarakat sekitar. Syekh Amir dikagumi oleh masyarakat 

sekitar karena ilmunya dan kesederhanaannya.9 Sehingga setelah ia wafat pun 

 
7La sakka, “Histografi Islam Di Kerajaan Bantaaeng”, Jurnal Al-Qalam 20, no. 1 

(Juni 2014): h. 66. 
8La sakka, “Histografi Islam Di Kerajaan Bantaaeng”, h. 71-72. 
9La sakka, “Histografi Islam Di Kerajaan Bant aaeng”, h. 71. 
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banyak masyarakat yang datang menziarahi makamnya dan masyarakat 

memandang bahwa hal ini mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan 

karena jasanya menyebarkan Islam. 

Saat Bantaeng menyambut agama Islam yakni pada tahun 1607 M, 

ajaran Islam disebarkan keseluruh masyarakat, namun budaya asli masih tetap 

bertahan. Persentuhan Islam serta budaya lokal menghasilkan percampuran 

antara budaya dan syariat, hal ini terlihat dari tersisanya rongga hidup tradisi 

praislam di makam-makam Muslim dan upacara-upacara yang mengiringi 

perkabungan ketika orang Bantaeng pertama kali masuk Islam.  

Sepertinya, saat awal penyebaran agama Islam di Kabupaten Bantaeng 

masyarakat dibujuk berubah mulai dari tingkatan keyakinan hakiki, yaitu 

mengesakan Allah dan pengakuan bahwa nabi Muhammad sebagai utusan 

Allah.10 

Sedangkan pada masa-masa awal Islam berkembang, Rasulullah saw. 

Sangat mengharamkan ziarah kubur, sebab dikhawatirkan dapat 

mengakibatkan umat berbelok dan terjadi fitnah syirik. Hal ini ditakutkan 

karena pada masa itu keimanan umat Islam masih lemah dan amalan jahiliah 

masih bercampur. Namun setelah esensi keimanan umat Islam telah tertanam 

kuat, sehingga pantangan perihal ziarah kubur dicabut, mengingat pentingnya 

ziarah kubur bagi mayyit maupun peziarah, sebagaimana dalam hadis dibawah 

ini: 

 نهََيْتكُُمْ عَنْ عَنْ ابْنِ برَُ يْدَ ةَ عَنْ أَ بيِْهِ قاَلَ قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  

فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْتكُُمْ عَنْ لحُُومِ الْلأضََاحِيَّ فَوْقَ ثلَََثٍ فأَمَْسِكُوْامَا   زِياَرَةِ الْقبُوُْرِ 

وَلاَ   كُلَّهَا  الْْسَْقِيَةِ  فِيْ  فاَشْرَبوُا  سِقاَءٍ  فِيْ  إِلاَّ  النَّبيِْذِ  عَنْ  وَنَهَيْتكُُمْ  لَكُمْ  بَداَ 

 رًا )رواه سلم(تشَْرَبوُامُسْكِ 

 
10La sakka, “Histografi Islam Di Kerajaan Bantaaeng”, h. 72. 
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Artinya: 

Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya yang berkata bahwa 
Rasulullah saw. Bersabda: “Aku pernah melarang kalian berziarah 
kubur; maka sekarang ziarahlah. Aku juga pernah melarang kalian 
memakan daging sembelihan kurban setelah tiga hari; maka mulai saat 
ini simpanlah apa yang ada (tersisa dari daging kurban itu). Aku juga 
pernah melarang dari meminum minuman kecuali dalam wadah kulit; 
maka sekarang minumlah dalam wadah apa pun, namun jangan 
meminum minuman yang memabukkan.”(HR. Muslim). 11 

Hadis di atas menggambarkan bahwa ada 3 penghapusan larangan, 

dalam artian larangan itu kini dibolehkan bahkan dianjurkan yakni, ziarah 

kubur, memakan daging kurban yang disimpan setelah 3 hari, dan meminum 

minuman dari wadah apapun. Selain hadis tersebut terdapat pula hadis tentang 

ziarah kubur yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yakni;  

عَنْ أبَِيْ هُرَيْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ زُوْرُوْا الْقبُوُْرَ فإَنَِّهَا 

رُكُمْ الْْخِرَةِ )رواه ابن   ماخه(تذُكَ ِ
Artinya: 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah saw. 
Bersabda:”berziarah kuburlah kalian semua, sebab hal itu akan 
mengingatkan kalian terhadap akhirat” (HR. Ibnu Majah).12 

Hadis di atas tertera dengan jelas manfaat ziarah kubur bagi umat islam, 

namun sayangnya sebagian saudara kita sesama muslim masih ada yang 

memandang ziarah kubur dengan menutup mata. 

Awalnya, mereka hanya menghujat praktik ziarah kubur orang-orang 

jahiliyah yang meminta-minta pada leluhurnya di kubur. Namun kemudian, 

setan menggelincirkan pijakan mereka sehingga orang-orang muslim yang 

berziarah kubur secara syar’i pun tak lepas dari hujatan. Bahkan, mereka 

memberikan nama khusus dengan sebutan yang mengejek: Quburiyyun.13 

 
11Bintus sami’ ar-Rakily, 40 hadis shahih teladan Rasul dalam Berziarah 

Kubur(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), h. 3. 
12Bintus sami’ ar-Rakily, 40 hadis shahih teladan Rasul dalam Berziarah Kubur, h. 

4. 
13Bintus sami’ ar-Rakily, 40 hadis shahih teladan Rasul dalam Berziarah Kubur, h. 

7. 



 

6 
 

Yang menarik dari tradisi ini adalah makna tak logis atau absurd dari 

tradisi yang diyakini para peziarah. Dalam masyarakat yang berkembang saat 

ini, salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia modern adalah ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Ciri masyarakatnya adalah bersikap rasional 

namun orang merasa ada kecemasan besar di luar mereka. Karenanya beberapa 

orang meng-interpretasikan-nya dengan berziarah ke makam. Bagi mereka 

yang yakin bahwa kekuatan besar dan luar biasa hanya milik Allah swt. Maka, 

tradisi ini hanya diterima bagaikan ungkapan rasa hormat terhadap ahli kubur 

yang memiliki karomah. Namun, beberapa orang juga berpikir bahwa para ahli 

kubur dapat memenuhi keinginannya karena ia dianggap sebagai orang suci 

selama hidupnya. Ziarah kubur sudah menjadi suatu kebudayaan dalam 

masyarakat islam. Seperti yang diketahui pada peringatan hari raya atau hari-

hari besar masyarakat biasanya ramai mengunjungi tempat pemakaman untuk 

menziarahi keluarga, tokoh masyarakat, ulama, atau para pendahulu mereka. 

Dapat dikatakan bahwa ziarah makam adalah sebuah fenomena yang 

telah ada pada setiap umat manusia sepanjang sejarahnya dan tidak hanya 

dilakukan oleh orang muslim namun umat beragama lainnya melakukannya. 

Di Indonesia kegiatan ziarah makam dicermati dengan berbagai bentuk acara 

yang menyertainya, prosesi ziarah juga sangat beragam.14 

Ziarah ke makam keramat atau tempat suci ini dapat dipahami berasal 

dari pemahaman teologi dan juga berawal pada pemahaman sufi, yang 

mencitrakan seseorang yang suci yang mempunyai karomah, diberkati, dan 

mampu memberikan syafaat atau pertolongan bagi para peziarah. oleh karena 

itu makamnya menjadi tempat ziarah.15 

 
14Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, h. 67. 
15Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, h. 68. 
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Ziarah kubur juga merupakan upaya yang untuk mengingat kebaikan 

atau jasa almarhum dengan berdoa memohonkan ampun agar Allah 

mengampuni kesalahannya. Dalam hal ini, berziarah ke tepat suci atau yang 

dianggap keramat, selain meminta ampun untuk almarhum juga diyakini 

meminta kepada Allah SWT melalui perantara atau arwah almarhum di makam 

keramat tersebut dapat memberikan keselamatan bagi mereka yang masih 

berada di dunia dan terlindungi dari marabahaya, malapetaka dan lain 

sebagainya.16 

Pada buku cerdas Sulawesi selatan karangan shaff muhtamar tertulis 

bahwa tradisi berziarah umumnya dilakukan pada hari raya lebaran atau pada 

peringatan maulid nabi. Bagi penganut tarekat Khalwatiah Zamman, ziarah 

dilakukan pada khalifah yang masih hidup, mereka juga berziarah ke Kobbang 

(kubah) atau makam ulama-ulama.17 Hal ini mereka lakukan agar mereka 

mendapat keberkahan dari sang khalifah atau mursyid, selain itu tradisi 

berziarah ini juga dilakukan untuk menjaga silaturahmi antara murid dan 

khalifah atau mursyid, baik itu khalifah atau mursyid yang masih hidup 

ataupun yang telah wafat dengan cara berziarah ke makamnya, karena bagi 

mereka yang meninggal itu hanya jasad, sedangkan roh dari sang khalifah atau 

mursyid tetap kekal. 

Penulis mengangkat topik ini karena Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan berbeda dengan praktik ziarah makam lainnya. Dari persiapan 

media hingga tahapan pelaksanaanya, dan latar belakang di atas membuat 

penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian, yang akan dituangkan 

dalam karya tulis ilmiah berjudul “Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan di Masyarakat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng 

 
16Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, h. 67. 
17 Shaff Muhtamar, Buku Cerdas Sulawesi Selatan, h. 57. 
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(Tinjauan Teologi Islam)”. Penulis akan meneliti tentang Bagaimana latar 

belakang Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan di Masyarakat 

Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? Bagaimana Prosesi Tradisi 

A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan di Masyarakat Kecamatan Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng? Bagaimana Persepsi Masyarakat di Kecamatan 

Bantaeng Kabupaten Bantaeng terhadap Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan jika ditinjau dari teologi islam? 

Berdasarkan penelitian ini saran yang dapat diberikan agar kita semua 

mempelajari dan memahami unsur-unsur positif dalam tradisi a’bunga atau 

ziarah kubur, memberikan pengatahuan dan pemahaman yang selayaknya 

kepada mahasiswa maupun masyarakat luas. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yaitu suatu batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 

yang akan kita teliti. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis hanya 

memfokuskan penelitiannya tersebut pada latar belakang Tradisi A’bunga ri 

Daeng Toa Pakkalimbungan, prosesi pelaksanaannya dan bagaimana persepsi 

masyarakat Kecamatan Bantaeng terhadap Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan jika ditinjau dari teologi islam. 
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2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

memahami atau menafsirkan  fokus penelitian. Adapun deskripsi fokus dalam 

penelitian ini antara lain : 

a. Tradisi  merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian 

dari kehidupan sekelompok orang dan biasanya dari suatu agama, negara, 

waktu atau kebudayaan yang sama. 

b. A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan. A’bunga jika diartikan dalam 

bahasa indonesia artinya menabur bunga (ziarah kubur). Daeng Toa 

Pakkalimbungan merupakan seorang mubaligh besar yang dahulu berperan 

penting dalam fase awal masuknya Islam di Kabupaten Bantaeng, nama aslinya 

Syekh Muhammad amir atau Datuk Pakkalimbungan. A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan adalah sebuah tradisi ziarah kubur pada makam keramat 

seorang mubaligh yang dijuluki Daeng Toa Pakkalimbungan dan telah menjadi 

kebiasaan sebagian masyarakat di Kabupaten Banteng. 

c. Masyarakat secara bahasa adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya 

dan terikat oleh sesuatu nilai budaya yang mereka anggap sama.18  

d. Tinjauan Teologi Islam, Yakni memahami secara harfiah dari segi aqidah 

atau keimanan seseorang terhadap tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan. 

e. Deskripsi pada fokus pertama, yakni Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan meliputi: Latar belakang lahirnya, Pengertian dan Seluk 

Beluknya. 

 
18Sjamsudhuha, Pengantar Sosiologi Islam, (Surabaya: PT. Temprina Media Grafika, 

2008), hal. 4. 
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f. Deskripsi pada fokus kedua, yakni Prosesi Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan meliputi: Tahapan-Tahapan Pelaksanaan, Medianya, serta 

pihak yang terlibat dalam Proses Pelaksanaan. 

g. Deskripsi pada fokus ketiga, yakni Persepsi masyarakat terhadap Tradisi 

A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan, dalam hal ini peneliti membagi dalam 

3 golongan masyarakat. Pertama, Tokoh agama: yakni imam masjid, imam 

desa serta kelompok atau komunitas agama. Kedua, Tokoh Masyarakat: yakni 

Pak RT, Pak RW, Pak Lurah serta Komunitas Masyarakat yang ada disekitar 

lokasi penelitian. Ketiga, Generasi Muda yakni: Remaja Masjid, Pelajar, Serta 

Komunitas generasi muda yang ada disekitar lokasi penelitian: 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan 

a. Sejarah 

b. Profil Datuk 

2. Prosesi Tradisi A’bunga ri 

Daeng Toa Pakkalimbungan 

a. Tahapan 

b. Media 

c. Pihak yang Terlibat 

3. Persepsi masyarakat terhadap 

Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan 

Persepsi : 

a. Tokoh Agama 

b. Tokoh Masyarakat 

c. Generasi Muda 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian 

ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana Latar Belakang Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan 

di Masyarakat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? 

2. Bagaimana Prosesi Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan di 

Masyarakat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? 

3. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan jika ditinjau dari Teologi Islam? 

D. Kajian Pustaka 

Adapun skripsi yang menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini 

maka penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah 

penulis baca antaralain: 

Pertama, Nur Ilmi pada skripsi yang berjudul “Kepercayaan 

masyarakat terhadap Makam Patanna Pa’rasangang di Kota Makassar” yang 

dibuat pada tahun 2015. Hasil penelitian ini, bila melihat sejarah yang 

dilakukan pada kisah hidup Patanna Pa'rasangang yang bernama asli Petta 

Lureng, dapat disimpulkan bahwa pandangan orang-orang yang menganut 

kepercayaan ini percaya bahwa Petta Lureng adalah walinya Allah dimana 

ketika orang berdoa di makamnya, doa mereka dikabulkan (diterima). 

Kepercayaan masyarakat Kelurahan Bunga Eja Beru terhadap Makam Patana 

Pa'rasanggang dilakukan dalam berbagai bentuk ritual yaitu: ritual Penyaksian, 

Permohonan, penyambutan dan syukuran Seperti yang telah diuraikan di atas 

maka adapun perbedaan antara Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan 

di Masyarakat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan 

“Kepercayaan masyarakat terhadap Makam Patanna Pa’rasangang di Kota 
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Makassar”, proses pelaksanaannya berbeda. Karena “Kepercayaan 

masyarakat terhadap Makam Patanna Pa’rasangang di Kota Makassar” 

didalamnya terdapat ritual Penyaksian, Permohonan, penyambutan dan 

syukuran. Sedangkan Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan terdapat 

ritual berziarah kubur, mengikat atau melepaskan tali, dan terakhir berendam 

di sungai.. 

Kedua, Taufik dalam tesis yang berjudul “Persepsi Masarakat Palakka 

Terhadap Tradisi Ziarah Kuburan Petta Betta’E di Kabupaten Bone” yang 

ditulis pada tahun 2018. Sepintas, meski proses ziarah ke makam Petta Betta'E 

hampir sama dengan ziarah makam pada umumnya, tampaknya ada proses 

yang tidak ditemukan pada ziarah makam yang biasanya, yakni berjalan 

mundur. Ketika anda ingin keluar dari kubur tanpa membelakangi kubur, 

sehingga kita dapat melihat betapa hormatnya para peziarah selama ziarah. 

Seperti yang telah diuraikan di atas maka adapun perbedaan antara 

Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan di Masyarakat Kecamatan 

Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan “Persepsi Masarakat Palakka 

Terhadap Tradisi Ziarah Kuburan Petta Betta’E di Kabupaten Bone”, proses 

pelaksanaannya berbeda. Karena Sepintas, meski proses ziarah ke makam Petta 

Betta'E hampir sama dengan ziarah makam pada umumnya, yang membedakan 

yakni berjalan mundur sebagai penghormatan para peziarah saat melakukan 

ziarah. Sedangkan Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan terdapat 3 

tahap pelaksanaan yakni ritual berziarah kubur, mengikat atau melepaskan tali, 

dan terakhir berendam di sungai. 

Ketiga, Nurkaidah pada tahun 2015 yang berjudul “Budaya A’Je’ne-

Je’ne Ri Karaeng Ngilang Masyarakat Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto”. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Budaya A’Je’ne-Je’ne 
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Ri Karaeng Ngilang merupakan salah satu peninggalan sejarah yang pernah 

dipraktekkan oleh Nenek Moyang atau para leluhur yang menjadi kebiasaan 

pada keturunannya. Waktu pelaksanaannya pun tidak menentu tergantung pada 

masyarakat yang mendapat teguran melalui mimpi oleh Nenek Moyang mereka 

sehingga masyarakat berkunjung ke makam Karaeng Ngilang. 

Seperti yang telah diuraikan di atas maka adapun perbedaan antara 

Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan di Masyarakat Kecamatan 

Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan “Budaya A’Je’ne-Je’ne Ri Karaeng 

Ngilang Masyarakat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto” yakni waktu 

pelaksanaannya berbeda. Karena “Budaya A’Je’ne-Je’ne Ri Karaeng Ngilang” 

dilaksanakan ketika masyarakat mendapat teguran melalui mimpi oleh Nenek 

Moyang. Sedangkan Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan 

dilaksanakan pada saat setelah melaksanakan pernikahan, hajatan, dan banyak 

masyarakat yang datang ketika ingin melepaskan nazarnya. 

Keempat, Siti Fauziah dalam skripsi yang berjudul “Makna Filosofis 

Ziarah Kubur Bagi Penziarah Makam Syekh Haji Muhammad Waly Al-

Khalidy” yang ditulis pada tahun 2019. Berziarah pada makam Syekh Haji 

Muhammad Waly Al-Khalidy juga dimaknai sebagai bentuk silaturahmi, 

karena seperti halnya Syekh Haji Muhammad Waly Al-Khalidy sebagai guru 

yang menghasilkan generasi-generasi dimana siswa Syekh Haji Muhammad 

Waly Al-Khalidy dapat mendirikan pesantren di kampung halamannya 

sehingga banyak masyarakat maupun mahasantri dari luar daerah yang datang 

berziarah ke makam Syekh Haji Muhammad Waly Al-Khalidy. 

Seperti yang telah diuraikan di atas maka adapun perbedaan antara 

Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan di Masyarakat Kecamatan 

Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan “Makna Filosofis Ziarah Kubur Bagi 
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Penziarah Makam Syekh Haji Muhammad Waly Al-Khalidy”, yakni proses 

pelaksanaannya. Karena “Ziarah Kubur Makam Syekh Haji Muhammad Waly 

Al-Khalidy” didalamnya terdapat ritual Mandi  sumur, shalat hajat, membaca 

yasin, membaca do’a, dan membawa pulang air sumur. Sedangkan Tradisi 

A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan yakni ritual berziarah kubur, mengikat 

atau melepaskan tali, dan terakhir berendam di sungai. 

Kelima, Surani pada skripsi yang berjudul “Tradisi Ziarah Pada Makam 

Dato Ri Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba” yang dibuat pada 

tahun 2017. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa “pengaruh tradisi ziarah 

pada makam Dato Ri Tiro memiliki pengaruh terhadap Islam yang mewajibkan 

ziarah makam untuk mengambil pelajaran dan mengingatkan manusia akan 

kehidupan akhirat dengan syarat tidak melakukan perbuatan yang membuat 

Allah swt. murka seperti meminta berkah dari si mayyit atau memuji seolah-

olah dia harus masuk surga, dia syahid, orang suci, wali atau kata-kata pujian 

lainnya”. 

Seperti yang telah diuraikan di atas maka adapun perbedaan antara 

Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan di Masyarakat Kecamatan 

Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan “Tradisi Ziarah Pada Makam Dato Ri 

Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”, yakni media dan proses 

pelaksanaannya. Tradisi Ziarah makam Dato’ Ri Tiro’ memerlukan media 

Lilin Merah (TaiBani), Al-qur’an, kain kafan, minyak bau’ dan kembang. 

Prosesi ritualnya yakni TaiBani dinyalakan lalu diletakkan pada posisi sudut 

kanan makam, setelahnya peziarah berdo’a dan membaca Alquran, kemudian 

peziarah menyiramkan air pada batu nisan dari kepala hingga batu nisan dikaki 

lalu setelahnya menaburkan kembang diatas makam. Sedangkan Tradisi 

A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan tak memerlukan Al-qur’an dan kain 
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kafan serta ritualnya meliputi berziarah kubur, mengikat atau melepaskan tali, 

dan terakhir berendam di sungai. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Latar Belakang Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan di Masyarakat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?. 

b. Untuk mengetahui Prosesi Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan di 

Masyarakat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. 

c. Untuk mengetahui Persepsi masyarakat terhadap Tradisi A’bunga ri Daeng 

Toa Pakkalimbungan jika ditinjau dari Teologi Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hal sebagai berikut : 

a. Kegunaan teoritis 

1. Agar dapat memberikan pencerahan khususnya kepada Masyarakat 

Kabupaten Bantaeng Kecamatan Bantaeng yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam yang seharusnya membumikan Laailaha Illallah untuk 

senantiasa memperhatikan adat atau tradisi mereka dan menjadi pedoman 

bagi mereka agar mampu membedakan mana tradisi yang sejalan dengan 

ajaran al-Qur’an dan Sunnah. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca 

dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang Tradisi A’bunga ri 

Daeng Toa Pakkalimbungan di Masyarakat Kecamatan Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng. 
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b. Kegunaan praktis 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahkan 

pertimbangan bagi umat muslim agar dapat memahami dan memperbaiki 

kepercayaan yang terjadi khususnya pada masyarakat Kabupaten Bantaeng 

Kecamatan Bantaeng. 

2. Memberikan tambahan referensi terhadap peneliti yang kelak akan 

melakukan penelitian tentang kepercayaan  

3. Sebagai bentuk sumbangan karya ilmiah pada kajian akademis, khususnya 

Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan . 

 
  



 

17 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 
BAB II TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Ziarah Kubur Menurut Kebudayaan 

Budaya adalah sistem yang koheren. Sistem budaya tidak pernah 

berhenti dan pada saat yang sama mengalami perubahan dan perkembangan 

baik karena motif internal maupun motif eksternal, interaksi antara komponen 

komponen budaya dapat melahirkan bentuk simbolik yang baru, dan interaksi 

budaya serta  pengaruh eksternal dapat mengubah sistem budaya, baik 

komponennya maupun seluruh sistem budayanya. Budaya juga dapat berubah 

dengan masuk atau hilangnya fondasi ekologisnya.19 

Ketika menelaah antropologi agama dapat dilihat dengan jelas 

keterkaitan antara Islam sebagai agama dengan tradisi dan budaya setempat. 

Dalam hal ini, agama dianggap sebagai bentuk metode budaya. Islam sebagai 

budaya, agama, serta peradaban terkemuka di dunia masuk ke Indonesia sejak 

abad ketujuh dan terus berkembang hingga saat ini. Islam telah berkontribusi 

pada keragaman budaya nusantara dan tidak hanya nampak dalam tradisi besar, 

namun juga memperkaya kemajemukan melalui pengislaman budaya dan 

pelokalan Islam, sehingga melahirkan banyak tradisi-tradisi Islam kecil. 

Beragam warna Islam, mulai dari Bugis Aceh, Sunda, Melayu, Sasak, Jawa, 

dan lain-lain, antusias memberikan corak keragaman tertentu, yang alhasil bisa 

berwajah ambigu. Fungsi agama yang diakui sebagai sosiologis disebut juga 

Ambiguitas.20  Tradisi dan budaya merupakan bagian integral dari membangun 

kehidupan yang ideal. Sama seperti sains dan agama. Ilmu Pengetahuan dan 

Kebudayaan juga berasal dari belahan otak manusia. Sains berkembang dari 

 
19Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, (Yogyakarta: Triwacana, 2006), h. 3. 
20Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, Jurnal studi agama dan masyarakat 

13, no. 1 (juni 2017), h. 66. 
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otak kiri, yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, 

kritis, dan teknologi. 

Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Terdapat 

banyak tradisi yang mewarnai kehidupan setiap lapisan masyarakat di negeri 

ini. Tradisi atau kebiasaan yang sudah mendarah daging sejak keberadaan umat 

manusia bahkan tradisi tersebut telah menjadi identitas sosial. Seperti dalam 

kehidupan suku Makassar yang menjadikan Pangngadakang sebagai identitas 

suku Makassar. Oleh karena itu, jika mengacu pada pengertian tersebut, maka 

dapat dikatakan bahwa tradisi sudah melekat dalam kehidupan manusia. Selain 

itu, sering terlihat bahwa budaya populer di Indonesia telah mengasimilasi 

banyak konsep dan simbol Islam, sehingga Islam muncul sebagai sumber 

budaya penting dalam budaya populer di Indonesia. Adapun kebudayaan 

dirumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, cipta masyarakat menghasilkan 

tekhnologi dan kebudayaan kebendaan atau kebendaan jasmania (material 

culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar 

kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.21 

Seperti halnya tradisi, salah satu budaya daerah juga harus kita 

lestarikan. Harapannya jangan sampai dinamika budaya berlangsung secara 

tidak terarah, yang dapat ditandai dengan munculnya budaya sandingan, atau 

bahkan budaya tandingan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, karena 

mengabaikan perkembangan budaya dapat mengakibatkan kekeringan dalam 

proses mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, 

tujuan lain dari perlindungan ini setidaknya akan menjamin lahirnya generasi 

yang tidak hanya cerdas dan unggul, tetapi juga memiliki jiwa kemanusiaan 

dan rasa memiliki 

 
21Soejono Sokanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 

198. 
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Masyarakat modern terlihat dengan pesatnya perkembangan teknologi 

juga ilmu pengetahuan, khususnya di Indonesia tempat dengan berbagai 

peristiwa kehidupan yang sangat menarik untuk disimak baik dalam kehidupan 

keagamaan maupun sosial budaya. Tradisi ziarah ke makam para wali yang 

dikeramatkan telah menjadi salah satu ciri budaya yang memberi warna pada 

tradisi Islam di Indonesia.22 

Sebagaimana yang dikutip oleh Thohir Menurut stumpka, Tradisi 

muncul dalam 2 cara yakni bersifat kultural dalam arti ia nampak secara 

spontan dan masif. Minat, cinta, dan kekaguman menyebar dengan cara yang 

berbeda dan mempengaruhi orang. Sikap pemujaan dan kekaguman berubah 

menjadi perilaku berbentuk upacara, restorasi warisan dan reinterpretasi 

keyakinan, kekaguman dan tindakan individu menjadi milik bersama dan 

menjadi fakta sosial yang nyata. Kedua, bersifat struktural. Ia diciptakan oleh 

kekuatan elite dan dengan mekanisme paksaan. Hal-hal pribadi dianggap 

sebagai tradisi yang dipilih dan dijadikan kebiasaan kolektif melalui kekuasaan 

raja. Raja dapat memaksakan tradisi dinasti kepada rakyatnya atau menjadikan 

kebiasaan raja, yang kemudian dipaksakan menjadi tradisi rakyat, bahkan 

menjadi budaya bersama. 

Menurut Koentjaraningrat, tradisi atau adat atau yang disebut juga adat 

tata kelakuan dapat dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu: pertama, tingkatan 

nilai budaya. Kedua, tingkatan norma. Ketiga, tingkatan hukum, dan yang 

keempat, tingkatan aturan khusus.23  Tingkatan nilai budaya berupa gagasan 

yang mengkonseptualisasikan hal yang paling berharga dalam kehidupan 

masyarakat, biasanya berakar pada bagian emosional dan alam jiwa manusia. 

Tingkatan norma yaitu wujud nilai-nilai budaya yang dikaitkan dengan peran 

 
22Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, h. 66. 
23Koentjaraningrat, Antropologi Budaya (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 120. 
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setiap anggota masyarakat dalam lingkungannya. Tingkatan adat adalah sistem 

hukum yang sah dan juga berlaku. Dan Ada pula Tingkatan khusus yang 

mengatur secara jelas kegiatan-kegiatan yang terbatas dan spesifik dalam suatu 

masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kode etik yang 

filosofisnya didasarkan pada norma-norma yang berlaku pada aturan lokal dan 

bersifat konkret. 

Berkunjung ke makam pada dasarnya merupakan tradisi yang mirip 

dengan ajaran agama Hindu yang pada masa lalu berupa pemujaan terhadap 

arwah para leluhur. Ziarah ke makam merupakan salah satu dari banyak tradisi 

yang masih berlanjut hingga saat ini. Adapun perubahannya dapat kita lihat 

pada ritual-ritualnya. 

Yang menarik dari tradisi ini adalah makna irasional atau abstrak dari 

tradisi yang diyakini para peziarahnya. Dalam masyarakat yang berkembang 

saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan aspek penting dalam 

kehidupan manusia modern. Sikap rasional adalah ciri masyarakatnya akan 

tetapi orang merasa ada ketakutan yang luar biasa di luar mereka. Karena itulah 

sebagian orang mengapresiasinya dengan berziarah ke makam. Bagi yang 

meyakini bahwa kekuatan besar dan luar biasa itu milik Allah swt. Maka, 

tradisi ziarah kubur hanya diterima sebagai ungkapan rasa hormat terhadap ahli 

kubur yang memiliki karomah. Namun, beberapa orang juga berpikir bahwa 

para ahli kubur dapat memenuhi keinginannya karena ia dianggap sebagai 

orang suci selama hidupnya. Ziarah kubur sudah menjadi suatu kebudayaan 

dalam masyarakat islam. Seperti yang diketahui pada peringatan hari raya atau 

hari-hari besar masyarakat biasanya ramai mengunjungi tempat pemakaman 

untuk menziarahi keluarga, tokoh masyarakat, ulama, atau para pendahulu 

mereka. 
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Berziarah ke makam telah menjadi tujuan para peziarah, karena mereka 

percaya bahwa seseorang yang mempunyai berkah dapat memberikan syafa’at 

kepada mereka. Kepercayaan ini berakar dari pemahaman teologi dan juga 

berawal pada pemahaman tasawuf yang mencitrakan seseorang yang 

mempunyai karomah.24 

Ziarah kubur juga merupakan upaya yang untuk mengingat kebaikan 

atau jasa almarhum dengan berdoa memohonkan ampun agar Allah 

mengampuni kesalahannya. Dalam hal ini, berziarah ke tepat suci atau yang 

dianggap keramat, selain meminta ampun untuk almarhum juga diyakini 

meminta kepada Allah swt. Melalui perantara atau arwah almarhum di makam 

keramat tersebut dapat memberikan keselamatan bagi mereka yang masih 

berada di dunia dan terlindungi dari marabahaya, malapetaka dan lain 

sebagainya.25 

Pada buku cerdas Sulawesi selatan karangan shaff muhtamar tertulis 

bahwa tradisi berziarah ini umumnya dilakukan pada hari raya Idul fitri atau 

pada acara maulid nabi. Bagi penganut tarekat Khalwatiah Zamman, ziarah 

dilakukan pada khalifah yang masih hidup, mereka juga berziarah ke Kobbang 

(kubah) atau makam ulama-ulama.26 Hal ini mereka lakukan agar mereka 

mendapat keberkahan dari sang khalifah atau mursyid, selain itu tradisi 

berziarah ini juga dilakukan untuk menjaga silaturahmi antara murid dan 

khalifah atau mursyid, baik itu khalifah atau mursyid yang masih hidup 

ataupun yang telah meninggal  dunia dengan cara berziarah ke makamnya, 

 
24Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, h. 68. 
25Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, h. 67. 
26Shaff Muhtamar, Buku Cerdas Sulawesi Selatan, h. 57. 
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karena bagi mereka yang meninggal itu hanya jasad, sedangkan roh dari sang 

khalifah atau mursyid tetap kekal. 

Kunjungan seseorang ke suatu makam bukan sekedar kunjungan biasa 

akan tetapi memiliki tujuan khusus dan makasud tertentu. Munawwir Abdul 

Fattah dalam bukunya yang berjudul “Tuntunan praktis dalam ziarah kubur” 

lebih lengkap menjelaskan bahwa ziarah bisa menjadi sunnah, makruh, ataupun 

haram.27 
 

B. Ziarah Kubur Menurut Pandangan Islam 

Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap 

keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa atau supranatural yang 

berpengaruh terhadap kehidupan dan masyarakat, bahkan terdapat segala 

gejala alam. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu, seperti berdoa, 

memuja dan lainnya, serta menimbulkan sikap mental tertentu, seperti rasa 

takut, rasa optimis, pasrah dan lainnya dari individu dan masyarakat yang 

mempercayainya. Karenanya, keinginan, petunjuk, dan ketentuan kekuatan 

gaib harus dipatuhi kalau manusia dan masyarakat ingin kehidupan ini berjalan 

dengan baik dan selamat. Kepercayaan beragama yang bertolak dari kekuatan 

gaib ini tampak aneh, tidak alamiah dan tidak rasional dalam pandangan 

individu dan masyarakat modern yang terlalu dipengaruhi oleh pandangan 

bahwa sesuatu diyakini ada kalau konkret, rasional, alamiah, atau terbukti 

secara empiri dan alamiah.28 

Dalam rutinitas keagamaan, tradisi ziarah makam pada dasarnya sudah 

menjadi agenda. Berziarah ke kuburan diperbolehkan dalam Islam karena 

hukumnya mubah. Sejak awal kedatangan Islam praktik ziarah ke makam 

 
27Munawwir, Tuntunan Praktis Ziarah, h. 11-12. 
28 Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia; Pengantar Antropologi 

Manusia, (Jakarta: PT. Raja Grafindor persada, 2006), h.1 
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sudah ada. Dan jika ditinjau dari perkembangannya, ada riwayat menarik yang 

patut dikemukakan. Dikisahkan bahwa Rasulullah pernah melarang umatnya 

yang saat itu belum kuat dalam hal aqidah, untuk berurusan dengan hal-hal 

yang dapat menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Dengan demikian, 

munculnya larangan itu terkait dengan perilaku syirik, dan ziarah kubur 

diperbolehkan jika kegiatannya jauh dari nilai syirik. 

Rasulullah pernah melarang umat Islam berziarah ke kubur pada masa 

awal keberadaan Islam, bahkan Rasulullah melaknat wanita yang berziarah. 

Hal ini ditujukan untuk menjaga akidah umat Islam. Seperti halnya seorang 

wanita yang bersifat tidak sabaran, mudah marah dan bersedih sampai 

berteriak-teriak hingga tak terkendali. Rasulullah saw. juga khawatir bahwa 

umat islam akan menjadi pemuja makam jikalau mereka diizinkan untuk 

berziarah kubur. Kemudian, ketika akidah umat Islam menjadi lebih kuat dan 

ketakutan akan perbuatan syirik hilang, barulah Rasulullah mengizinkan para 

sahabatnya untuk berziarah. 

 عَنْ ابْنِ برَُ يْدَ ةَ عَنْ أَ بيِْهِ قاَلَ قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ نهََيْتكُُمْ عَنْ 

عَنْ لحُُومِ الْلأضََاحِيَّ فَوْقَ ثلَََثٍ فأَمَْسِكُوْامَا  فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْتكُُمْ   زِياَرَةِ الْقبُوُْرِ 

وَلاَ   كُلَّهَا  الْْسَْقِيَةِ  فِيْ  فاَشْرَبوُا  سِقاَءٍ  فِيْ  إِلاَّ  النَّبيِْذِ  عَنْ  وَنَهَيْتكُُمْ  لَكُمْ  بَداَ 

 تشَْرَبوُامُسْكِرًا )رواه سلم(
 

Artinya : 

Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya yang berkata bahwa 
Rasulullah saw. Bersabda: “Aku pernah melarang kalian berziarah 
kubur; maka sekarang ziarahlah. Aku juga pernah melarang kalian 
memakan daging sembelihan kurban setelah tiga hari; maka mulai saat 
ini simpanlah apa yang ada (tersisa dari daging kurban itu). Aku juga 
pernah melarang dari meminum minuman kecuali dalam wadah kulit; 
maka  sekarang minumlah dalam wadah apa pun, namun jangan 
meminum minuman yang memabukkan.”(HR. Muslim). 29 

 
29Bintus sami’ ar-Rakily, 40 hadis shahih teladan Rasul dalam Berziarah 

Kubur(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), h. 3. 
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Ahmad Warson Munawwir menjelaskan secara detail dalam bukunya 

yang berjudul “tuntunan praktis dalam ziarah kubur” menjelaskan bahwa 

meskipun hukum asli tentang ziarah makam adalah mubah namun ziarah bisa 

menjadi sunnah, makruh ataupun haram, tergantung pada tujuan dan niat yang 

timbul dalam hati orang yang ingin melaksanakannya.30 

Secara etimologi kata ziarah berasal dari bahasa Arab, yakni zara, 

yazuru, ziyarah, yang berarti berkunjung31, Sedangkan kata makam juga 

berasal dari bahasa Arab yang berarti kubur.32 Secara istilah ziarah kubur, 

terdiri dari dua kata yakni, ziarah yang berarti menengok, mengunjungi, atau 

mendatangi, dan kata kubur yang berarti makam atau tempat orang yang 

ditanamkan. Dengan demikian ziarah kubur artinya “menengok kuburan atau 

makam”.33 

Dalam Islam adapula adab yang baik dan benar ketika mengunjungi 

makam yakni: 

1. Bersikap sopan dan ramah saat mengunjungi kompleks perkuburan. Bagi 

yang ingin berziarah dan berada di dalam lokasi ziarah harus 

memperhatikan tata krama dan tata cara yang baik dalam melakukan 

kegiatan ziarah, serta tidak membuat keributan atau kegaduhan lain. 

2. Suci dari najis dan hadas besar maupun hadas kecil. Hal ini lebih penting 

bagi peziarah karena kegiatan mereka terkait dengan Tuhan. Dan Allah 

selalu lebih menyukai hamba-Nya yang selalu bersuci. Apalagi peziarah 

tersebut ingin membaca al-Qur’an dan dzikir lainnya. 

 
30Ahmad Warson Munawwir, Tuntunan Praktis Ziarah Kubur (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren, 2010), h. 11. 
31Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Arab-lndonesia(Surabaya: Pustaka 

Progresif, 2002), h. 592. 
32Ahmad Warson Munawwir, Tuntunan Praktis Ziarah, h. 33. 
33Sibtu Asnawi, Adab Tata Cara Ziarah Kubur(Kudus: Menara, 1996), h. 2. 
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3. Setiap peziarah yang datang harus mengucap salam kepada para ahli kubur 

yang dimakamkan dalam kompleks pemakaman tersebut.  

4. Berdo’a dengan ikhlas untuk si mayyit agar arwahnya bahagia dan tenang 

di alamnya. 

5. Berpakaian sopan yang menutupi aurat secara sempurna. 

6. Tidak mencela ahli kubur.34 

Banyak hikmah dan manfaat ziarah kubur, yang terpenting ziarah dapat 

mengingatkan semua orang agar mempersiapkan bekal, jadi kapanpun dan 

dimanapun ajal menjemput, kita siap menghadapinya. Maka hal itu dapat 

memberikan dampak yang positif dalam kehidupan. Mendoakan keselamatan 

bagi orang-orang yang telah meninggal dunia dan memohonkan ampunan 

untuk mereka atas segala amalan di dunia. Untuk menghidupkan sunnah yang 

telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Adapun ketika peziarah ingat terhadap 

kehidupan akhirat maka dia akan berlaku zuhud di dunia, banyaknya hikmah 

dalam melakukan ziarah yang dapat menjadikan manusia menjadi seorang 

yang taat kepada Allah, tentu menjadi sarana yang baik untuk dilakukan, 

namun tentu perlu memperhatikan bagaimana prosedur yang baik dan tepat, 

sehingga betul-betul hikmah yang didapat sesuai dengan tujuannya bukan 

malah menjadi sumber praktek yang menyesatkan. 
  

 
34Sutejo Ibnu Pakar, Panduan Ziarah Kubur (Cet I; Cirebon: Kamu NU, 2015), h. 

41. 
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C. Tinjauan Teologi Islam Asal-Usul Kepercayaan Masyarakat Primitif 

Penelitian ini memakai pendekatan fenomenologi serta teologi dengan 

menggunakan teori motif. Dengan kata lain, ketika teori tersebut digunakan 

dalam konteks budaya dengan keyakinan atau adanya agama dapat disebut 

dengan motif asli, yaitu beberapa motif yang mendorong individu atau 

kelompok untuk mempraktikkan keyakinan dalam beragama. Dengan 

demikian, ziarah ke makam Datuk Pakkalimbungan pada masyarakat tentunya 

didasari oleh beberapa motif, struktur yang menciptakan kepercayaan dalam 

bentuk tindakan dalam berziarah. 

Tradisi a’bunga atau ziarah makam merupakan salah satu bentuk 

kearifan nusantara dan merupakan tradisi yang diturunkan dari generasi ke 

generasi. Dengan mengamati fenomena kepercayaan masyarakat terhadap 

makam keramat, maka masyarakat memperoleh pemahaman yang menjadi 

dasar keyakinan yang teguh sehingga masyarakat masih melakukan ziarah ke 

makam tersebut. 

Kepercayaan masyarakat umumnya berasal dari kepercayaan secara 

turun temurun telah dipercayai bahkan ritual-ritual yang biasanya dilaksanakan 

semuanya berawal dari kepercayaan leluhur. Sebagian orang percaya bahwa 

jika tidak melakukan tradisi tersebut mereka akan menghadapi malapetaka atau 

bencana sehingga masih banyak yang takut meninggalkan tradisi yang sudah 

diwariskan turun-temurun. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap 

supranatural, kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme jauh sebelum 

kedatangan Islam telah meletakkan dasar bagi pemahaman dualisme, 

psikofisika yaitu keberadaan unsur-unsur spiritual atau ruh dalam tubuh 

manusia. Kepercayaan tersebut dianggap sebagai asal-muasal kepercayaan 

umat manusia yang menjadi sistem kepercayaan yang berlaku dan menyebar 
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luas ke berbagai lapisan masyarakat.35 Kata Animisme berasal dari bahasa 

Latin “anima” yang berarti “roh”. Animisme adalah suatu kepercayaan 

terhadap makhluk halus dan roh. Ruh adalah elemen supranatural yang 

memberi kehidupan pada tubuh, dan bersifat abadi. Dalam hal kematian ia 

tidak mati, tetapi ruh meninggalkan tubuh dan berpindah tempat, menghuni 

pohon-pohon besar, batu atau benda lain, atau mengambang di alam gaib 

disekitar manusia. Kepercayaan ini diterima secara luas oleh masyarakat yang 

belum atau bahkan tidak pernah menerima ajaran yang berdasarkan wahyu atau 

agama samawi. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda yang 

ada di alam semesta ini seperti gua, pohon, batu besar dan lain sebagainya 

memiliki jiwa yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Tetapi 

sebaliknya, agar jiwa tersebut dapat melindungi manusia dari jiwa atau roh 

jahat yang terdapat dalam lingkungan kehidupan keseharian mereka. 

Masyarakat yang menganut paham animisme dapat dilihat langsung dari 

karakteristiknya yang sering kali meminta permohonan dan perlindungan 

kepada roh-roh dengan tujuan tertentu, misalnya untuk menyembuhkan 

penyakit, berhasil dalam bertani, menghindari gangguan hama, hidup rukun, 

sukses berburu, bepergian dengan aman, menghindari gangguan bencana alam, 

aman saat membangun dan memasuki rumah baru , dan lain sebagainya. 

Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, kekuatan gaib roh sangat 

penting, dan orang-orang cenderung meminjam kekuatan yang dimiliki oleh 

makhluk gaib lain, baik dari roh jahat maupun roh benda atau roh leluhur, untuk 

membuat mereka kuat secara gaib. Islam melengkapi sumber kekuatan gaib 

dengan memperkenalkan sumber terpenting dan paling utama yakni, Tuhan. 

 
35Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia, 

(Cet. V, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h. 55. 
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Kepercayaan animisme dibangun berdasarkan dua anggapan pokok, 

yaitu bahwa roh adalah unsur halus yang keluar dari setiap makhluk dan 

mampu hidup terus setelah jasadnya mati, dan bahwa makhluk halus yang jadi 

dengan sendirinya seperti peri dan dianggap berkuasa.36 

Inti pokok dari paham animisme yaitu percaya bahwa semua benda di 

Bumi, termasuk gunung, laut, gua, hutan, dan kuburan, memiliki jiwa dan jiwa 

tersebut wajib dihormati agar tidak mengganggu kehidupan manusia dan 

membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Ciri yang mendasar dari paham animisme adalah mempercayai 

kewujudan roh. Misalnya, meyakini bahwa arwah orang mati akan 

mengembara tanpa tujuan, mengganggu mereka dan bahkan kembali 

mengunjungi mereka. Itulah mengapa penganut paham animisme ini 

melakukan ritual untuk roh pada hari ketiga, ketujuh, dan keseratus. 

Selanjutnya, mereka mempercayai bahwa tumbuhan dan hewan memiliki 

kekuatan gaib. Oleh karena itu, para animis memuja kekuatan roh yang mereka 

yakini dan dibimbing oleh pawang untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar 

dari bencana alam.37 Di sisi lain, animisme sebagai suatu paham dengan 

kepercayaan bahwa semua benda yang ada di alam ini mempunyai roh atau 

jiwa menjadi landasan mengapa benda-benda dan pernik-pernik yang 

disakralkan begitu penting bagi masyarakat primitive. Masyarakat primitive 

menyebut dirinya bukanlah penyembah berhala karena mereka tidak 

menyembah tongkat ataupun bebatuan melainkan menyembah “anima” yang 

 
36Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 

38. 
37Ridwan Hasan,  Kepercayaan Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Islam 

Aceh, MIQOT  36, no. 2. (2019): h. 256. 
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ada pada benda tersebut atau roh yang memberikan kekuatan dan kehidupan 

kayu tongkat atau substansi bebatuan tersebut.38 

Adapun dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu “dinamas”. 

Dalam bahasa Inggris disebut dynamic, artinya adalah kekuatan, daya, khasiat. 

Dalam artian dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang 

berada disekitar manusia karena diyakini memiliki kekuatan gaib. Dinamisme 

dapat pula dikatakan sebagai keyakinan terhadap kekuatan yang terdapat dalam 

zat suatu benda dan dipercayai dapat memberikan suatu manfaat maupun 

marabahaya. Kekuatan atau kesaktian yang diyakini tersebut bisa berasal dari 

api, batu-batuan, air, pohon, binatang, bahkan manusia.  

Lebih lanjut Harun Nasution mengatakan dinamisme adalah 

pemahaman bahwa ada beberapa benda yang memiliki kekuatan magis dan 

mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari.39 Dinamisme terlahir dari rasa 

ketergantungan manusia terhadap daya serta kekuatan lain yang berada di luar 

dirinya. Sebagai manusia biasa, kadang kala ia merasa butuh, berharap  dan 

mencari zat-zat yang dianggapnya dapat memberikan berbagai macam 

pertolongan dengan kekuatan yang dimilikinya hingga mereka merasa tenang 

dan nyaman ketika selalu berada dekat dengan zat-zat tersebut.40  

Max Muller dalam buku yang berjudul “The Growth of Religion” 

mengemukakan bahwa animisme dan dinamisme adalah kepercayaan terhadap 

suatu kekuatan yang dianggap luar biasa. Apabila dilakukan analisis lebih 

mendalam, dalam al-Qur’an sebenarnya telah banyak terdapat ayat-ayat yang 

mengenai gejala-gejala alam yang begitu dahsyat dan luar biasa. Hanya saja, 

 
38I Putu Ariyasa Darmawan, Pemujaan Barong di Bali dalam Pandangan Animisme 

Edward Burnett Tylor, Jurnal Sanjiwani 10, no. 2. (2019): h. 51. 
39Harun Nasution, Islam di tinjau dari berbagi Aspeknya,(Cet 1; Jakarta: UI press, 

1985) h. 11. 
40Ridwan Hasan, Kepercayaan Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Islam 

Aceh, h. 259. 
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gejala-gejala alam yang terjadi tidak untuk ditakuti apalagi disembah karena 

gejala-gejala alam yang terjadi tersebut tidak lain datang dan bersumber dari 

kekuatan Allah swt. semata.41 

Pada tingkat tertinggi didalam teori religinya, manusia mempercayai 

bahwa makhluk-makhluk gaib mengambil tempat di alam sekeliling tempat 

tinggal dekat dengan manusia. Misalnya saja, suatu hutan rimba yang gelap 

dianggap penuh dengan kegaiban dan dihuni oleh berbagai macam makhluk 

halus, roh, dan hantu. Makhluk-makhluk gaib tersebut kemudian dianggap 

sebagai penyebab dari berbagai hal-hal buruk, baik, malang, maupun mujur, 

yang tidak dapat diterangkan dengan menggunakan akal biasa. Misalnya saja, 

ketika seseorang merasakan sakit dan penyebab sakitnya itu tidak tampak dari 

luar karena tidak terdapat luka, maka menurut kepercayaan masyarakat bahwa 

yang menyebabkan penyakit tersebut adalah roh atau hantu jahat. Begitupun 

sebaliknya, ketika seseorang sedang dalam bahaya dan kemudian mendapat 

rejeki membantunya keluar dari bahaya itu, maka bantuan yang tidak wajar itu 

dianggap datang dari roh yang baik. Dengan demikian, ketakutan dan 

ketergantungan manusia terhadap roh dapat manjadi objek daripada 

penghormatan dan pemujaan manusia yang dilakukan dengan menggelar 

berbagai upacara doa, sajian, atau korban. 

Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, yaitu cara seseorang 

melihat sesuatu, dan persepsi dalam arti luas adalah cara pandang atau 

pemahaman, yaitu cara seseorang melihat atau menafsirkan sesuatu.42 Melalui 

persepsi manusia, mereka terus-menerus berhubungan dengan lingkungan 

 
41Ridwan Hasan, Kepercayaan Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Islam 

Aceh, MIQOT  36, no. 2. (2019): h. 258. 
42Harold J. Leavit, Psikologi Manajemen Penerjemah Drs. Muslicha Zarkasi, (Cet. II, 

Jakarta: Erlangga 1992), h. 27. 
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mereka. Hubungan ini dilakukan melalui panca indera: perasaan, pendengaran, 

sentuhan, penglihatan, dan penciuman. 

Morgan: 1987 menyatakan “Perception refersto theway the work, 

sound, feel, taste, or smell. In the other works, perception can be defined as 

whatever is experienced by a person” yaitu persepsi mengacu pada cara kerja, 

suara, rasa, selera, atau bau. Dengan kata lain, persepsi dapat di definisikan 

apapun yang dialami seseorang. Sedangkan Fieldman: 1999 Menyatakan 

bahwa “Perception a constructive process by which we go beyond the stimuli 

that are presented to us and attempt to construct a meaningful situation.” 

Menurut Fieldman persepsi merupakan sebuah proses kontruktif dimana kita 

menerima rangsangan dan berusaha untuk memahami situasi yang bermakna.  

Persepsi adalah proses isyarat sensorik yang terkait dan pengalaman 

masa lalu yang diorganisasikan untuk memberikan gambaran yang sistematis 

dan bermakna tentang situasi tertentu. Bersama dengan itu proses di mana kita 

menafsirkan dan membangun pola stimulus di lingkungan kita. Gibson dan 

Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses dimana seorang individu 

melekatkan arti makna terhadap lingkungan.43 Persepsi juga dapat melibatkan 

proses internal mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengenal orang 

lain. Dalam proses ini, kepekaan seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai 

terlihat. Perspektif menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. 

Proses interaktif tersebut tidak lepas dari sudut pandang atau persepsi individu 

terhadap individu lainnya, sehingga disebut persepsi publik atau persepsi 

masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan evaluasi sikap,perilaku 

dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan bersosial.44  

 
43Gibson dkk, Organisasi-Perilaku, Struktur, Proses, (Cet. VIII; Jakarta: Binarupa 

Aksara, 1994), h. 21. 
44Jurnal Agastya Volume 5 No. 1, Januari 2015, h. 121-122. 
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Persepsi dapat membuat individu menjadi sadar dan memahami 

keadaan individu dalam hubungannya dengan keadaan lingkungan sekitarnya. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persepsi stimulus dapat berasal dari 

luar individu, maupun dari dalam individu yang bersangkutan. Jika dirinya 

sendiri menjadi objek persepsi disebut persepsi diri atau dalam bahasa inggris 

disebut “selfperception” Karena persepsi merupakan kegiatan yang 

terintegrasi, maka segala sesuatu yang ada pada diri individu akan berperan 

dalam persepsi tersebut, seperti emosi, pengalaman, kemampuan berpikir, 

kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada pada individu tersebut. 45 

Dari sudut pandang ini dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir 

tidak sama, kerangka acuan tidak sama, dan acuan tidak sama karena 

pengalaman tidak sama walaupun dalam persepsi terhadap stimulus yang sama. 

Demikian juga, kemungkinan hasil persepsi antara satu individu dengan 

individu lainnya tidak akan sama. Keadaan ini menunjukkan bahwa persepsi 

memang bersifat individual. 

 

  

 
45Bimo Walgiton, Psikologi Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Andi Offset, 1978), h.45. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian adalah penelaahan terkendali yang mengandung logika 

berpikir dengan informasi atau datanya dikumpulkan secara empiris. Dalam 

penelitian ini, penulis selaku peneliti mengambil jalan penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif dengan tidak hanya melihat teori semata, tetapi juga 

melihat keaslian dari apa yang terjadi di lapangan.46 Dalam melakukan 

penelitian, peneliti terjun langsung secara khusus ke lokasi kejadian, serta 

sekaligus terlibat langsung dalam penelitian. Dalam penelitian ini pula 

bermaksud mengangkat fakta atau keadaan dari fenomena-fenomena yang 

terjadi terkait dari tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan, yang 

selanjutnya fenomena tersebut dideskripsikan, digambarankan, serta diberikan 

ulasan secara sistematis yang terkait fakta fenomena yang diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah objek atau tempat dimana penulis akan 

melaksanakan penelitiannya. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan 

Bantaeng Kabupaten Bantaeng lebih tepatnya pada Kelurahan Tappanjeng. 

Lokasi ini dipillih karena penulis selaku peneliti mendapatkan data dan 

informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan serta pembahasan 

pada penelitian ini. Dengan kata lain, lokasi tersebut relevan dengan masalah 

pada penelitian, dalam hal ini yaitu makam Daeng Toa. Dari info awal yang 

didapatkan oleh peneliti, ada fenomena yang menarik yang terjadi seputar 

ziarah kubur pada makan Daeng Toa ini, dimana umumnya masyarakat sekitar 

 
46Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Jakarta: CV. Alfabeta, 2006), h. 16. 
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makam justru enggan datang untuk berziarah ke makam Daeng Toa. Umumnya 

masyarakat yang datang untuk berziarah justru yang berasal dari luar daerah 

seperti Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Jawa, dan bahkan sampai pada 

masyarakat mancanegara seperti Malaysia. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam sebuah penelitian tentunya tak lepas dari 

kekurangan. Setiap penelitian pasti selalu berangkat dari sebuah masalah, 

namun dalam penelitian kualitatif, masalah tersebut bersifat sementara dan bisa 

saja masalah tersebut berkembang bahkan berganti pada saat berada 

dilapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan fenomenologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

berusaha menggambarkan ataupun mendeskripsikan fenomena yang 

tampak secara langsung (alamiah) dari nilai praktik, ritual maupun media 

dari objek penelitian. Pendekatan ini relevan digunakan, sebab dalam 

penelitian ini mengkaji fenomena budaya yang berkaitan dengan agama 

yang sifatnya objektif.47 Perlu diketahui bahwasanya pendekatan ini 

digunakan pada saat peneliti melakukan pengumpulan data dari informan, 

seperti tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat sebagai subyek 

serta secara langsung menyaksikan proses ziarah makam Daeng Toa 

sebagai objek penelitian. Melalui pendekatan fenomenologis ini juga, 

peneliti dapat memahami tradisi ziarah makam ini dari segi kepercayaan 

masyarakat setempat.48 Dengan kata lain, peneliti menggali dan 

mengumpulkan data dengan berdasar pada perspektif dan pengetahuan 

 
47Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Cet II: Bandung Remaja 

Rosdakarya, 2003), h.103-104. 
48Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan (Cet II; Yogyakarta: 

Bumi Aksara, 2006), h. 42. 
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masyarakat Kecamatan Bantaeng terhadap ziarah makam Daeng Toa, 

dengan peneliti tetap objektif dan tidak mengkritik secara terang-terangan. 

2. Pendekatan teologi, yaitu sebuah pendekatan yang digunakan melalui jalan 

pengamatan dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan. Dengan kata 

lain, peneliti melihat perilaku ziarah makam Daeng Toa oleh masyarakat 

Kecamatan Bantaeng dengan menggunakan perspektif ilmu ketuhanan 

(teologi). 

C. Informasi dan Sumber Data 

1. Informan 

Cara menentukan informan dengan menggunakan metode purposive 

sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan 

dengan pertimbbangan tertentu yang berkaitan dengan penelitian dan tujuan 

peneliti. Informan yang dipilih adalah penjaga makam Daeng Toa, tokoh 

agama, serta tokoh masyarakat. Selanjutnya untuk mendukung data yang 

didapat peneliti juga memilih beberapa masyarakat awam. 

2. Sumber Data 

Ada beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didaptakan penulis selaku peneliti 

secara langsung dari sumber data di lapangan, yang berupa hasil wawancara. 

Dengan kata lain, peneliti sebagai tangan pertama, yang membuatnya sebagai 

data yang bersifat asli dan baru. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dari berbagai 

sumber yang sebelumnya telah ada. Data sekunder yang digunakan oleh 
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peneliti yaitu seperti dokumen pribadi dari penjaga makam Daeng Toa yang 

memuat sejarah dari makam Daeng Toa. Selain itu ada juga beberapa buku dan 

karya tulis ilmiah yang tentunya relevan dengan objek penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Library Research 

Library research merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan membaca dan mencatat buku, dokumen maupun karya tulis ilmiah 

lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. 

2. Field Research 

Field research merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

melalui jalan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data. Jadi dengan 

metode ini peneliti tentunya melakukan wawancara secara langsung terhadap 

narasumber untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan 

tradisi ziarah makam Daeng Toa. Dalam field research ini, ada beberapa 

metode yang digunakan, yaitu: 

a. Observasi, yaitu salah satu jalan yang ditempuh untuk memperoleh data utama 

dalam penelitian. Dimana langkah pertama yang dilakukan yaitu mendatangi 

lokasi penelitian, kemudian mencatat dan mendokumentasikan segala 

fenomena yang dilihat terkait penelitian. 

b. Interview, yaitu teknik wawancara yang dilakukan dengan melakukan tanya 

jawab kepada narasumber atau informan. Proses wawancara ini bisa dilakukan 

beberapa kali, sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

c. Dokumentasi, yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara langsung 

terhadap apa yang berhubungan dengan ziarah makam Daeng Toa. Di samping 

mencatat fenomena yang diamati, peneliti juga melakukan proses perekaman 

sebagai arsip penelitian. 
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E. Instrument Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen, yaitu: 

1. Handphone, yaitu instrumen yang digunakan untuk merekam suara, gambar 

dan video pada saat dilakukannya metode observasi dan interview atau 

wawancara. 

2. Buku Catatan, yaitu instrumen yang digunakan untuk mencatat segala hal 

yang dirasa penting oleh peneliti berkaitan dengan apa yang diteliti. 

3. Laptop, yaitu instrumen yang digunakan peneliti dalam mengolah data yang 

telah didapatkan, sekaligus digunakan sebagai alat untuk menyimpan data-

data terkait penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Proses pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan ketika 

berlangsungnya proses pengumpulan data, serta ketika proses pengumpulan 

data telah selesai, yang kemudian digambarkan secara jelas dan mendalam. 

Adapun dalam menganalisis data penelitian, peneliti menempuh langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data, yaitu memusatkan data kasar yang kemudian 

disederhanakan serta diabstrakkan ke dalam catatan tertulis pada saat 

berada di lapangan, sesuai dengan fokus dari penelitian. 

2. Penyajian Data, yaitu pemberian kemungkinan penarikan kesimpulan pada 

saat informasi yang didapatkan telah disusun, dalam bentuk teks naratif 

dari hasil catatan singkat peneliti. 

3. Penarikan Kesimpulan, yaitu mengemukakan hipotesa yang memiliki 

kemungkinan untuk berubah. Namun apabila tidak berubah, maka hipotesa 

tersebut dapat dipercaya validitasnya. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

memverifikasi data. Dengan kata lain, peneliti melakukan pengecekan 

kecocokan narasi narasumber dengan narasi peneliti.  
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BAB IV 

TRADISI A’BUNGA RI DAENG TOA PAKKALIMBUNGAN  
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah 

Tappanjeng adalah salah satu dari 9 kelurahan/desa yang berada dalam 

wilayah Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Kelurahan Tappanjeng ini 

berjarak kurang lebih 120 kilometer dari Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kelurahan ini secara geografis terletak pada posisi posisi 

119◦  57` 10`` BT dan 5◦  33` 10`` LS, yang secara administratif memiliki batas-

batas sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Rincian Batas Wilayah KelurahanTappanjeng. 

Sumber Data: Profil Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng 
Kabupaten Bantaeng 2021. 

  

No. Batas Wilayah 

1. Sebelah Utara Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissapu 

2. Sebelah Selatan Kelurahan Tappanjeng 

3. Sebelah Timur Kelurahan Palantikang 

4. Sebelah Barat 
Kelurahan Bontosungguh, Kecamatan 

Bissapu 
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Gambar 4.0 Wilayah Kelurahan Tappanjeng 

Gambar 4.1 Wilayah Kecamatan Bantaeng 
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Kawasan prioritas dalam administrasi Kelurahan Tappanjeng terdiri 

dari wilayah RW 1, 2, 9, serta sebagian RW 3, 5, dan 11. Kawasan prioritas 

tersebut terdiri dari kawasan pusat perdagangan, pemukiman padat, serta 

pinggiran sungai. Dengan luas wilayah secara keseluruhan yaitu 9, 33 Ha. 

Tabel 4.2 Rincian Luas Kawasan Prioritas Kelurahan Tappanjeng. 

RW Kelurahan 

Tappanjeng 
Luas Wilayah (Ha) Jumlah 

RW 1 1, 07 Ha 

9, 33 Ha 

RW 2 2, 4 Ha 

RW 3 1, 51 Ha 

RW 5 0, 6 Ha 

RW 9 2, 04 Ha 

RW 11 1, 71 Ha 
Sumber Data: Profil Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng 2021. 

2. Kondisi Fisik Dasar 

a. Topografi 

Dalam kawasan prioritas daerah di Kelurahan Tappanjeng, kondisi 

topografinya relatif datar. Hal tersebut bisa dilihat dari ketinggiannya yang 

berada pada kisaran antara 0-9 meter di atas permukaan laut. Pada kawasan 

prioritas daerah di Kelurahan Tappanjeng ini, kondisi fisiknya secara umum 

berkarakteristik wilayah pesisir pantai yang mempunyai kelerengan dengan 

tingkat 0-2%. 
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Gambar 4.2 Topografi Kelurahan Tappanjeng 

b. Keadaan Geologi dan Jenis Batuan 

Karena kawasan prioritas pada Kelurahan Tappanjeng berada di 

wilayah pesisir, maka umumnya daerah tersebut secara spasial memiliki 

bebatuan yang berjenis alluvial dan bebatuan sedimen laut..  

c. Iklim 

Sama seperti kebanyakan daerah di Indonesia, wilayah prioritas di 

Kelurahan Tappanjeng pun beriklim tropis. Dimana terdapat dua musim, yakni 

musim kemarau dan musim penghujan. Terkhusus pada wilayah prioritas di 

Kelurahan Tappanjeng, curah hujan bulanan berada pada kisaran 150 mm/hari. 

Adapun curah hujan yang tinggi biasanya terjadi pada bulan april, juni, dan juli 

serta desember. 

d. Vegetasi 

Adapun jenis vegetasi (tumbuhan) yang berada pada wilayah prioritas 

Kelurahan Tappanjeng yaitu pohon kelapa, mangga, jambu, dan pisang serta 

sawo. 
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3. Kondisi Fisik Buatan 

Adapun kondisi fisik buatan dalam kawasan prioritas Kelurahan 

Tappanjeng berupa penggunaan lahan perkotaan. Penggunaan lahan perkotaan 

ini meliputi pemukiman, perkantoran, ruang terbuka, perdagangan, 

peribadatan, dan pendidikan.  

4. Penggunaan Lahan 

Berdasarkan data terakhir Kelurahan Tappanjeng, maka penggunaan 

lahan didominasi oleh pemukiman masyarakat. Berikut rincian jelasnya: 

Tabel 4.3 Rincian Penggunaan Lahan di  Kelurahan Tappanjeng. 
 

Penggunaan Lahan Luas (Ha) Total 

Pemukiman 16, 33 Ha 

28, 47 Ha 

Perkantoran 1, 78 Ha 

Pendidikan 1, 00 Ha 

Jasa 0, 86 Ha 

Ruang Terbuka 1, 20 Ha 

Perdagangan 6, 29 Ha 

Peribadatan 0, 78 Ha 

Pelabuhan 0, 23 Ha 
Sumber Data: Profil Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng 2021. 
 

5. Struktur Penduduk  

Penduduk merupakan orang yang berdomisili dan tercatat pada suatu 

daerah. Dengan demikian, penduduk merupakan orang yang memiliki 

dokumen resmi sebagai izin tinggal. Pada wilayah prioritas di Kelurahan 

Tappanjeng, penduduknya berjumlah 3. 292 jiwa, dengan jumlah keluarga 1. 

434 untuk laki-laki dan 1.708 untuk perempuan, serta jumlah wajib pilih 
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sebanyak 1. 091 untuk laki-laki dan 1. 248 untuk perempuan. Berikut rincian 

lengkapnya: 

Tabel 4.4 Struktur Penduduk Kelurahan Tappanjeng 

Penduduk Total Penduduk 

Laki-laki 1. 513 Jiwa 

3.292 Jiwa 

Perempuan 1. 779 Jiwa 

Sumber Data: Profil Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng 
Kabupaten Bantaeng 2021. 

 

Adapun jumlah KK (Kepala Keluarga) di wilayah prioritas Kelurahan 

Tappanjeng yaitu sebanyak 436 KK. Ke-436 KK tersebut terpecah ke dalam 

beberapa RW, yaitu RW 1, 2, 3, 5, dan 9 serta 11, yang tentunya mempengaruhi 

kepadatan penduduk di Kelurahan Tappanjeng. Berikut rincian lengkapnya. 

Tabel 4.5 Struktur Penduduk Kelurahan Tappanjeng 
 

RW 
Jumlah 

Penduduk 

Luas 

Wilayah 

Kepadatan 

Penduduk 
KK 

1. 255 1, 07 236, 31 65 

2. 505 2, 4 210, 41 117 

3. 220 1, 51 145, 69 51 

4. 83 0, 6 138, 33 22 

5. 425 2, 04 208, 33 99 

6. 314 1, 71 183, 62 82 

Jumlah 1.802 9, 33 193, 14 436 
Sumber Data: Profil Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng 2021. 
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Rincian di atas terlihat jelas bahwasanya jumlah penduduk terbanyak 

berada pada RW 2 dengan jumlah penduduk 505 jiwa. Untuk tingkat kepadatan 

penduduk paling tinggi yaitu RW 1 sebanyak 236, 31. Adapun jumlah 

penduduk paling sedikit berada pada RW 5 dengan hanya ditempati 83 jiwa. 

Jumlah penduduk yang sedikit ini tentunya relevan dengan kepadatannya, 

yakni hanya 138, 33 jiwa/ha. 

 
Gambar 4.3 Peta kepadatan Penduduk Kelurahan Tappanjeng 

 

6. Kondisi Keagamaan 

Kondisi keagamaan pada wilayah Kelurahan Tappanjeng cukup 

beragam. Dimana masyarakatnya ada yang memeluk agama Islam, ada yang 

memeluk Katolik, Protestan serta ada pula pemeluk Budha. Mayoritas 

masyarakat Kelurahan Tappanjeng beraga Islam. Berikut rincian jelasnya. 

Tabel 4.6 Kondisi Keagamaan Kelurahan Tappanjeng 

No. Agama Jumlah 

1. Islam 2957 

2. Katolik 62 
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3. Protestan 31 

4. Hindu 0 

5. Budha 92 

Jumlah 3142 

Sumber Data: Profil Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng 
Kabupaten Bantaeng 2021. 

 

7. Sarana dan Prasarana 

Tingkat kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari sarana dan 

prasarananya. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sarana 

merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan prasarana merupakan 

penunjang untuk mencapai tujuan tersebut. Penulis mengelompokkan keadaan 

sarana dan prasarana pada Kelurahan Tappanjeng menjadi tiga bagian, yaitu 

sarana umum, sarana pendidikan dan sarana keagamaan. Berikut rinciannya. 
 

a. Sarana Umum 

Tabel 4. 7 Sarana Umum Kelurahan Tappanjeng 

Nama Sarana Jumlah 

Kantor Lurah 1 

Puskesmas 1 

Posyandu 3 

Lapangan 2 

Kost/hotel 4 

Jaringan Listrik Ada 

Total 11 
Sumber Data: Profil Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng 2021. 
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b. Sarana Pendidikan 

Tabel 4. 8 Sarana Pendidikan Kelurahan Tappanjeng 

Nama Sarana Jumlah 

TK 3 

SD 2 

SMP 2 

SMA 1 

Total 8 
Sumber Data: Profil Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng 2021. 

 

c. Sarana keagamaan 

Tabel 4. 9 Sarana Keagamaan Kelurahan Tappanjeng 

Nama Sarana Jumlah 

Masjid 3 

Gereja 4 

Mushollah 1 

Total 8 
Sumber Data: Profil Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng 2021. 
 

B. Latar Belakang Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan 
1. Sejarah Tradisi A’bunga 

Setelah abad ke-17 M, Islam resmi diterima di Sulawesi Selatan, dan 

diketahui bahwa kekuasaan Kerajaan Bantaeng melemah setelah ditaklukkan 

oleh Kerajaan Gowa-Tallo pada akhir abad ke-16 M mengakibatkan terjadinya 

perubahan keyakinan secara drastis. Menurut Pelras, sejak saat itu, orang Bugis 

dan Makassar menjadikan Agama Islam sebagai bagian tetap dan esensial dari 

adat dan budaya mereka. Namun, pada saat yang sama, beberapa orang tetap 
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memegang kepercayaan dan tradisi yang berbeda dari periode pra-Islam hingga 

akhir abad ke-20 Masehi.49 

Saat Bantaeng menyambut agama Islam yakni pada tahun 1607 M, 

ajaran Islam disebarkan keseluruh masyarakat, namun budaya asli masih tetap 

bertahan. Persentuhan Islam serta budaya lokal menghasilkan percampuran 

antara budaya dan syariat, hal ini terlihat dari tersisanya rongga hidup tradisi 

praislam di makam-makam Muslim dan upacara-upacara yang mengiringi 

perkabungan ketika orang Bantaeng pertama kali masuk Islam. 

Ketika menelaah antropologi agama dapat dilihat dengan jelas 

keterkaitan antara Islam sebagai agama dengan tradisi dan budaya setempat. 

Dalam hal ini, agama dianggap sebagai bentuk metode budaya. Islam sebagai 

budaya, agama, serta peradaban terkemuka di dunia masuk ke Indonesia sejak 

abad ketujuh dan terus berkembang hingga saat ini. Islam telah berkontribusi 

pada keragaman budaya nusantara dan tidak hanya nampak dalam tradisi besar, 

namun juga memperkaya kemajemukan melalui pengislaman budaya dan 

pelokalan Islam, sehingga melahirkan banyak tradisi-tradisi Islam kecil. 

Agama yang dianut oleh masyarakat Bantaeng hingga saat ini mayoritas 

beragama Islam, meskipun sebagian masyarakat masih menjalankan ritual 

upacara adat ataupun tradisi nenek moyang yang ada sebelum islam dan 

dilaksanakan dalam bentuk individu maupun komunitas kelompok. Kejadian 

sosial-budaya ini memberi kita petunjuk bahwa masyarakat masih sangat 

menghormati Tomanurung. Mengenai kharismatik seseorang yang entah 

merupakan mitos ataupun bukan namun tidak dapat disangkal bahwa 

pemahaman masyarakat terhadap hal ini sangatlah besar dan menjadi bagian 

terpadu dengan kepercayaan dan adat-istiadat sebagian masyarakat. 

 
49M. Irfan Mahmud dan Budianto Hakim, Butta Toa: Jejak Arkeologi Budaya Toala, 

Logam dan Tradisi Berlanjut di Bantaeng(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017) h. 172. 
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Penghormatan ini sangat sesuai karena dengan peran penting dari Tomanurung 

dalam mengukuhkan keberadaan wilayah Bantaeng dan masyarakatnya serta 

menanamkan semangat identitas yang memasuki masa sejarah hingga masa 

kolonial.50 

Pada masyarakat Bantaeng kegiatan ziarah kubur sering disebut 

A’bunga yang jika diartikan yakni kegiatan menaburkan bunga pada makam. 

A’Bunga merupakan salah satu rangkaian dari prosesi Ziarah kubur yang paling 

sering dilakukan. Dapat dikatakan bahwa ziarah ke makam merupakan 

kejadian yang selalu ada disepanjang sejarah pada setiap manusia, dan 

dilakukan tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi juga dilakukan oleh umat 

beragama lainnya. Kegiatan ziarah kubur dapat dilihat dengan berbagai 

kegiatan di Indonesia, prosesi ziarah juga sangat beragam.51 Ziarah makam ini 

diawali dengan pemahaman teologi atau kepercayaan yang berakar dari ajaran 

sufi yang menerangkan tentang seseorang yang diberi karomah/keramat, 

seseorang yang diberkahi dan menjadi syafa’at kepada peziarah, karena itulah 

makamnya merupakan tempat ziarah.52 

Berziarah kemakam juga merupakan usaha yang dilakukan untuk 

mengenang kebajikan atau jasa almarhum dengan berdoa memohonkan ampun 

agar Allah mengampuni kesalahannya.  

Dalam hal ini, ketika melakukan ziarah ke tempat suci atau keramat, 

selain meminta pengampunan bagi almarhum, juga diyakini meminta kepada 

Allah berkat roh orang yang meninggal di makam tersebut sebagai 

 
50M. Irfan Mahmud dan Budianto Hakim, Butta Toa: Jejak Arkeologi Budaya Toala, 

h. 173. 
51Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, h. 67. 
52Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, h. 68. 
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penghubung, dapat menjamin keselamatan mereka yang masih di dunia dan 

dilindungi dari mara bahaya, malapetaka dan sebagainya.53 

Pada buku cerdas Sulawesi selatan karangan shaff muhtamar tertulis 

bahwa tradisi berziarah ini umumnya dilakukan pada hari raya Lebaran atau 

pada peringatan maulid nabi. Bagi penganut tarekat Khalwatiah Zamman, 

ziarah dilakukan pada khalifah yang masih hidup, mereka juga berziarah ke 

Kobbang (kubah) atau makam ulama-ulama.54 Hal ini mereka lakukan agar 

mereka mendapat keberkahan dari sang khalifah atau mursyid, selain itu tradisi 

berziarah ini juga dilakukan untuk menjaga silaturahmi antara murid dan 

khalifah atau mursyid, baik itu khalifah atau mursyid yang masih hidup 

maupun yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi makamnya, 

karena bagi mereka yang meninggal itu hanya jasad, sedangkan roh dari sang 

khalifah atau mursyid tetap kekal. 

Kunjungan seseorang ke suatu makam bukan sekedar kunjungan biasa 

akan tetapi memiliki tujuan khusus dan maksud tertentu. Munawwir Abdul 

Fattah pada bukunya yang bertajuk “Tuntunan praktis dalam ziarah kubur” 

lebih lengkap menjelaskan bahwa “ziarah dapat menjadi haram makruh, 

ataupun sunnah”.55 

2. Profil Daeng Toa Pakkalimbungan 

Proses masuknya Islam di Kabupaten Bantaeng dikenal terdapat 3 

mubaligh besar yang berperan penting. Dari informasi dan catatan sejarah yang 

didapatkan, konon katanya Daeng Toa ini merupakan salah satu dari 3 

mubaligh  tersebut. 

 
53Syahdan, “ziarah perspektif kajian budaya”, h. 67. 
54Shaff Muhtamar, Buku Cerdas Sulawesi Selatan, h. 57. 
55Munawwir, Tuntunan Praktis Ziarah, h. 11-12. 
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 Ketiga mubaligh yang dimaksud yakni; Pertama, Syeh Nurun 

Baharuddin yang digelar “tuttetea ri erea” artinya “orang yang berjalan di atas 

air”. Diduga bahwa Syeh Nurun Baharuddin adalah ulama yang dikirim ke 

Bantaeng dalam rangka penyebaran Islam dan dipimpin oleh Sultan Alauddin 

Raja Gowa.56 Kedua, Sultan Adam Latenri Ruwa (Raja Bone ke 11) Dalam 

proses panjang pengislaman yang melatarbelakanginya, dan penggunaan 

sistem penyampaian yang baik memungkinkan Islam mengalami 

perkembangan pesat di Bantaeng dan sekitarnya serta menghilangkan segenap 

cacat mentalitas serta dengan memasukkan dan menumbuhkan Islam pada 

masyarakat Bantaeng nilai kemanusiaan yang terpuji selalu dapat 

meningkatkan harkat dan martabat manusia.57 Ketiga, Datuk Kalimbungan 

atau Syekh Muhammad Amir berasal dari Sumatera Abad XVII M dan 

menetap di kalimbungan hingga diberi gelar Daeng Toa ri Kalimbungan, ia 

diterima dengan baik oleh masyarakat Bantaeng hingga semua orang di 

kerajaan Bantaeng memeluk Islam dan dijadikan sebagai Agama Kerajaan. 

Para mubaligh tersebutlah yang berperan penting pada fase awal penyebaran 

islam yang memberi pengajaran dan memberi pengaruh terhadap masyarakat 

Bantaeng.58 

Datuk Kalimbungan atau yang bernama asli Syekh Muhammad Amir 

dijuluki Daeng Toa oleh masyarakat sekitar. Pada masa hidupnya ia merupakan 

mubaligh yang sangat hebat dan dihormati oleh penduduk di sekitar kerajaan 

Bantaeng pada masa lalu. Syekh Amir dikagumi karena ilmunya dan 

kesederhanaanya.59  

 
56Sahajuddin, Butta Toa Bantaeng: Menjawab Zamanya 1666-1905, h. 81. 
57Jumiati, “Peranan Sultan Adam dalam Pengembangan Islam di Bantaeng”. Skripsi 

(Ujung Pandang: Fak. Adab IAIN Alauddin, 1993), h. 49. 
58La sakka, “Histografi Islam Di Kerajaan Bantaaeng”, h. 71-72. 
59La sakka, “Histografi Islam Di Kerajaan Bantaeng”, h. 71. 
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Beliau yang hidup pada akhir abad XVII masih dikeramatkan oleh 

orang-orang tertentu, sehingga setelah ia wafat pun banyak masyarakat yang 

datang menziarahi makamnya, sebagian masyarakat beranggapan bahwa hal 

ini mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan karena jasanya menyebarkan 

Islam. Salah satu ajarannya yang ditegaskan semasa hidupnya yakni “Hidup 

sederhana, Menghindarkan hidup berlebih-lebihan” dikenal dengan syairnya 

selama ini yaitu “Bolima’ ri tunayya ri bangkenna kamasea, ma’dinging-

dinging punna niyajaa te’nena” yang artinya “Biarlah aku hidup miskin hidup 

sederhana, asal penuh kebahagiaan dan sentosa”. 

Makam Daeng Toa merupakan bangunan cagar budaya yang 

keberadaannya dilindungi undang-undang di bawah pengawasan BP3 

Makassar, mulai dari tahun 2017 sudah berada dalam pengawasan Dinas 

Parawisata Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan tidak terlepas dari perawatan 

Pinati Makam Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk membuat perubahan 

apa pun pada makam. 

Makam Daeng Toa dibangun menyerupai rumah berukuran 4x8 meter 

dengan dinding tembok, namun pasca banjir bandang di Kabupaten Bantaeng 

pada 12 Juni 2020 menyebabkan tembok rumah makam ini roboh sehingga 

pinati makam dan pihak terkait sepakat untuk membangun kembali rumah 

makam sementara dengan dinding seng. 

Secara operasional makam Daeng Toa dikelola oleh beberapa pihak 

yang berkepentingan, antara lain Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng dan 

keturunan Daeng Toa, dalam hal ini secara operasional diwakili oleh penjaga 

dan pembaca doa. Di sekitar makam Daeng Toa terdapat delapan belas makam 

murid-muridnya yang masih dalam bentuk aslinya, ditumpuk menggunakan 

batu nisan yang dibentuk/dibelah. Sebagian masyarakat datang untuk 
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melepaskan nasarnya diatas makam atau membersihkan diri(menyucikan) 

disungai panaikang yang letaknya sekitar 10 meter di sebelah barat makam. 
 

C. Prosesi Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan 
1. Media yang digunakan untuk melaksanakan ritualnya 

a. Miyak Bau’. Makna penggunaannya karena jenazah pada makam tersebut 

dianggap memiliki sesuatu yang luar biasa sehingga penggunaan Minyak Bau’ 

sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah di makam tersebut. 

b. Lilin Merah. Menyalakan lilin di atas makam merupakan upaya membangun 

komunikasi dan hubungan antara peziarah dengan roh Daeng Toa dan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Korek Kayu. Dg. Rasulung Juru Kunci Makam saat wawancara mengatakan 

“kita disini pakai korek kayu karena Daeng Toa mengajarkan untuk hidup 

dalam kesederhanaan.”60 

d. Bunga tabur. Sebagai simbol keharuman. 

e. Tali atau plastik atau apapun yang dapat dipakai untuk mengikat. Sebagai 

simbol mengikat atau melepaskan janji. 

f. Ayam atau Kambing (jika merasa perlu dan mampu). Bagi peziarah 

penggunaan hewan ini untuk menepati janji yang diniatkan serta sebagai rasa 

syukur karena terwujudnya keinginannya.  

g. Makanan. Tidak ditentukan jenis makanannya dan disesuaikan dengan 

kemampuan para peziarah, seperi yang diterangkan Dg. Rasulung saat 

wawancara “Daeng Toa itu sangat sederhana sekali, jadi kalau masalah 

makanan atau hewan sembelihan tidak ditentukan, sesuai dengan kemampuan 

yang datang saja.”61  

 

 

 
60Dg. Rasulung, (39 tahun, Pinati makam Datuk Pakkaalimbungan), wawancara 

pada tanggal 19 Juni 2021, di Desa Bonto lebang. 
61Dg. Rasulung, (39 tahun, Pinati makam Datuk Pakkaalimbungan), wawancara 

pada tanggal 19 Juni 2021, di Desa Bonto lebang. 
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2. Pihak yang terlibat 

a. Peziarah, yakni masyarakat yang melakukan Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan. 

b. Juru Kunci atau Penjaga makam Daeng Toa. 
 

3. Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaannya  

Sebelum Berangkat, Pengunjung yang hendak berziarah menyiapkan 

makanan dari rumah lalu membawanya ke lokasi ziarah. Dan setelah sampai di 

lokasi, pengunjung terlebih dahulu membeli media yang dibutuhkan, yakni 

miyak bau’, Lilin merah, korek kayu dan bunga tabur. 

Langkah pertama, para pengunjung masuk kedalam rumah makam 

tersebut lalu membakar lilin merah dengan korek kayu di atas makam Daeng 

Toa Pakkalimbungan. 

Kedua, Pengunjung menuangkan sedikit minyak bau’ pada batu nisan, 

biasanya sebagian pengunjung memakai minyak yang telah dituang pada batu 

nisan tadi ke dahi atau kepala serta perutnya. Hal ini juga sering dilakukan pada 

anak-anak atau bayi yang dibawa oleh orang tuanya. Sisa minyak tadi disimpan 

lalu dibawa pulang oleh pengunjung karna minyak tersebut diyakini dapat 

menjadi obat setelah dipakai dalam ritual berziarah 

Ketiga, Para peziarah melakukan do’a dan dipimpin oleh Pinati selaku 

penjaga makam. Do’a tersebut ditujukan kepada Allah swt., dan arwah Daeng 

Toa Pakkalimbungan. 

Keempat, para peziarah dituntun untuk memegang batu nisan sambil 

mengucapkan niatnya dalam hati. 

Kelima, peziarah menaburkan bunga diatas kubur Daeng Toa 

Pakkalimbungan. 



 

55 
 

Keenam, jika peziarah membawa hewan ternak maka, hewan tersebut 

dilepas atau segera disembelih di luar rumah sekitar makam. Do’a atau niat 

yang diucapkan saat melepaskan atau menyembelih hewan tersebut adalah 

ditujukan untuk sedekah kepada arwah Daeng Toa, untuk penyembelihan 

hewan biasanya secara khusus dilakukan oleh pinati makam.  

Ketujuh, peziarah mengikat tali(atau apapun yang dapat dipakai untuk 

mengikat) pada pohon sekitar makam sambil mengucapkan niatnya. Atau 

peziarah juga dapat melepas ikatan pada pohon tersebut jika niatnya datang 

untuk menuntaskan nazarnya. 

Kedelapan, selanjutnya peziarah turun ke sungai panaikang yang 

terdapat sekitar 10 meter di samping makam, peziarah turun berendam dengan 

maksud membersihkan atau menyucikan diri. 

Kesembilan, setelah melakukan semua ritual tersebut maka peziarah 

beserta keluarga yang ikut akan melakukan kegiatan makan bersama 

(menyantap makanan yang telah disiapkan dari rumah) disamping sungai 

panaikang, sebagai bentuk rasa syukurnya karna telah menunaikan niatnya. 
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D. Persepsi masyarakat terhadap Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan  Tinjauan Teologi Islam. 

Pelaksanaan Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan sebagian 

masyarakat timbul kelegaan dari dalam dirinya setelah melakukan ritual 

tersebut karena merasa bahwa janji yang mereka ucapkan telah ditunaikan dan 

merasa bahwa konsekuensi dari ingkar terhadap janjinya tidak akan mereka 

rasakan dan merasa yakin bahwa Allah akan memberikan keberkahan padanya 

karena telah berdo’a dan Daeng Toa Pakkalimbungan sebagai perantaranya. 

Dalam pelaksanaan Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan 

timbul beragam pandangan mulai dari pandangan masyarakat yang setuju 

sampai anggapan yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Tradisi 

A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan. 

Adapun beberapa informan yang peneliti wawancarai di lokasi 

penelitian yakni salah satunya Dg. Rasulung sebagai pinati atau juru kunci 

Makam . 
“Daeng Toa nama betulnya itu Syekh Amir, sebelumnya meninggal dia 
pernah berwasiat: “Kalau aku telah wafat dan kalian ingin menyaksikan 

keahlian yang kumiliki, maka kuburkanlah jenazahku di Kampung 
Pakkalimbungan di tengah-tengah sungai, maka percayalah sungai itu 
akan berpindah dari tempatnya.” Bahkan ada fenomena waktu tahun 

70an waktu itu ada banjir bandang di Bantaeng, kuburnya Dg. Toa  
yang waktu itu posisinya ditengah sungai tidak tersentuh air sedikitpun. 
padahal kalau kita lihat jaraknya sungai dan kuburan itu hanya kurang 
lebih 10 meter.”62 

Dg. Rasulung juga menambahkan bahwa: 
“Kebanyakan masyarakat meyakini kalau Dg. Toa ini sebagai perantara 
bagi mereka supaya itu do’a atau permohonanya sampai dan cepat di 

kabulkan oleh Allah. Biasanya para peziarah datang berkunjung ketika 
apa yang diinginkan telah terkabul”.63 

 
62Dg. Rasulung, (39 tahun, Pinati makam Datuk Pakkaalimbungan), wawancara 

pada tanggal 19 Juni 2021, di Desa Bonto lebang. 
63Dg. Rasulung, (39 tahun, Pinati makam Datuk Pakkaalimbungan), wawancara 

pada tanggal 19 Juni 2021, di Desa Bonto lebang. 
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Ibu Hajrah selaku pengujung ia mengatakan bahwa: 
“Riolo wattunna cewe’ anakku nia’ tinjakku, punna nia’ saba’na anjo 

na buntuluki bunting lompo ku urangi mae kinne ammolong bembe. Intu 
mi na ku urang asengi bijanna kinne mae le’ba’ na bunting anjo 

tulolongku kodong, ka punna le’bakki akkana nampa tena ni battu biasa 

na garringi ki, manna kamaeki pa’balle tena balleanna, lampa ta’ pi 

kinne lappasaki passikkotta’ nampa cenggerkki” 

Artinya: 
 Menurut pandangan Ibu Hajrah selaku orang yang mengamalkan 
Tradisi A’bunga ri Daeng Toa mengatakan bahwa, “Dulu waktu anak 

saya masih gadis saya pernah bernazar, kalau ada rejekinya menikah 
baik-baik dengan acara yang besar, akan ku bawa dia kesini (makam 
daeng toa) untuk memotong kambing. Makanya saya panggil semua 
keluarga kesini ketelah mengadakan acara pernikahan. Karna kalau kita 
sudah berjanji lalu kita tidak datang, biasanya akan membuat kita sakit 
dan biarpun kemana kita berobat tidak akan sembuh jika tidak kesini 
membuka ikatan (melepaskan ikatan tali atau apapun yang terikat 
didepan makam sebagai simbol melepaskan janji).64 

Pengunjung yang lain yakni Dg. Caya mengatakan : 
“le’bakka’ akkana wattungku teanang, punna cenggere’ aseng ja 
le’bakku ammana’ la mangea kinne angngerangi beja’-beja’ku” 
Artinya: 
“Waktu hamil saya pernah berucap, jika saya dan bayi saya sehat 

setelah melahirkan, saya akan kesini membawa bayiku (untuk 
berziarah)”65 

Ketika Penulis terjun langsung di Lokasi pelaksanaan ritual Tradisi 

A’bunga hanya sedikit pengunjung yang ingin buka suara menyebabkan 

informasi yang didapatkan penulis masih belum cukup. Sehingga peneliti juga 

mewawancarai beberapa informan yakni: 
  

 
64Hajra, (40 tahun, masyarakat yang mengunjungi makam Datuk Pakkaalimbungan), 

wawancara pada tanggal 19 Juni 2021, di Desa Bonto lebang. 
65Dg. Caya, (38 tahun, masyarakat yang mengunjungi makam Datuk 

Pakkaalimbungan), wawancara pada tanggal 19 Juni 2021, di Desa Bonto lebang. 
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1. Tokoh Agama 

Wawancara dengan Ust.Taufik Ismail selaku Imam Masjid juga 

anggota Ormas Islam Wahdah Islamiyah yang ada di Bantaeng: 
“Saya tidak tau siapa itu yang dikubur, tapi pendapat saya tentang 

tradisi seperti itu, itu namanya thagut, artinya dalam agama itu musyrik 
menduakan Allah jadi saya terus terang saya kurang sepakat”66 

Ust. Taufik berpendapat bahwa kurang sepakat tentang adanya tradisi 

tersebut sehingga tidak ingin berkomentar lebih jauh lagi. 

Untuk mendapatkan persepsi lain dari tokoh agama, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan Ba’ba Kuseng selaku Imam KUA di Kecamatan 

Bantaeng. 
“Menurut saya boleh datang ke makamnya Daeng Toa kalau cuma 
untuk ziarah saja dan bukan untuk meminta apalagi meyakini kalau 
makamnya itu bisa membawa berkah jatuhnya musyrik”67 

Ba’ba Kuseng tidak menentang adanya kegiatan A’bunga pada makam 

Daeng Toa selama masyarakat yang datang tidak untuk meminta. Karena 

Ba’ba Kuseng percaya bahwa Daeng Toa dulunya adalah ulama besar yang ada 

di Kabupaten Bantaeng. 

2. Tokoh Masyarakat 

Wawancara dengan Bapak Ramli Nash selaku Ketua RT : 
“Menurut Saya Pribadi itu termasuk menyimpang dari ajaran islam, 

sudah termasuk kategori musyrik, karna orang muslimkan tau kalau 
orang yang sudah meninggal hanya berhubungan dengan Allah, dan 
kalaupun masyarakat melakukan ritual itu sudah termasuk 
menyimpang, jadi tugas kita sebagai sesama muslim untuk memberikan 
pemahaman bahwa mereka keliru. Dan itu butuh proses dan waktu kita 
tidak boleh serta merta memvonis sekalipun mereka berada dalam 
lingkaran yang salah. Disini pemerintah atau pejabat agama harus ikut 
berperan penting.”68 

 
66Taufik Ismail, (63 tahun, Imam Masjid), wawancara pada tanggal 19 Juni 2021, di 

Kec. Bantaeng. 
67Ba’ba Kuseng, (70 tahun, Imam KUA), wawancara pada tanggal 19 Juni 2021, di 

Kec. Bantaeng. 
68Ramli Nash, (43 tahun, Tokoh Masyarakat), wawancara pada tanggal 19 Juni 2021, 

di Kec. Bantaeng. 



 

59 
 

Dalam beberapa tahun terakhir memang diketahui beberapa ormas 

Islam gencar melakukan dakwah pada masjid-masjid di Kabupaten Bantaeng 

dan sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut bergabung dalam kajian atau 

pengajian rutin yang mereka adakan guna meluruskan aqidah masyarakat 

Islam. Beberapa ormas Islam yang eksis saat ini di Kabupaten Bantaeng 

diantaranya yakni : Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah,  dan Pejuang subuh. 

Bapak Ramli Nash juga menambahkan : 
“Dari telinga ke telinga konon katanya orang yang dikubur disana itu 
seorang pakar agama, Cuma menurut saya ini sedikit menyimpang, 
karena jika memang dia seorang ulama, lalu kenapa sebelum dia 
meninggal tidak berpesan pada pengikutnya bahwa jangan ada yang 
menyembah kuburnya karena di dalam Islam juga sudah ada 
larangannya. Dan kemarin ada survei dari teman-teman, kita 
dimasyarakat Bantaeng itu masih tersisa sekitar 40% masyarakat yang 
masih melakukan ritual tersebut selebihnya itu kebanyakan orang dari 
luar Bantaeng.”69 

Wawancara dengan bapak Erwin Kasim selaku penduduk asli 

Kabupaten Bantaeng dan Pernah mengamalkan tradisi tersebut berkata: 
“Sebetulnya saya tidak tahu betul siapa itu Dg. Toa, tapi setauku pinati 
na itu ada mi 3 generasi yang menjaga disitu. Dari yang orang tuaku 
ceritakan itu yang jadi pinati tidak ada hubungan darah dengan Dg. Toa 
tapi keturunannya yang dikasih kepercayaan untuk jaga itu makam, dan 
kata orang dahulu titik kubur na dulu itu bukan di tempat yang sekarang, 
di bagian di atas ki itu tapi sesudah banjir hilangi, orang dari luar 
banyak yang percayai kalau kuburna itu dibawaki banjir dan percaya 
kalo kuburnya hanyut sampai di panaikang tempatnya yang sekarang. 
Dan sekarang orang yang masih percaya itu orang luar mami kayak 
Jeneponto, Bulukumba, Makassar apa pokok na yang jauh tinggal, 
karna kalo orang disini itu kurang mi yang pergi kesana. Ku tauki karna 
saya biasa yang antarki orang kesana tunjukki lokasina kalo 
penasaranki toh, tapi saya pribadi juga sudah tidak sering lakukan 
ziarah, terakhir waktu kawinna ji anak baineku. Sepanjang yang saya 
tau itu orang kesana karna ada niatna atau perjanjianna, misal na toh 
kalo sudah kawin anak na maui datang kesana makan makan, nanti itu 
kalau sudahmi acara datangi kesana baru lepaski tali atau kantong 
plastik yang terikat ka di pohon depan kuburka, bahkan ada yang berani 
sampai lepas ayam, kambing, atau sapi sesuai niatna toh. Daerah 

 
69Ramli Nash, (43 tahun, Tokoh Masyarakat), wawancara pada tanggal 19 Juni 2021, 

di Kec. Bantaeng. 
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pelosok itu banyak juga kayak Buloloe, Bissappu’ atau bagian Loka’ 

atas atas na lagi”.70 

       Wawancara dengan Ibu Salma selaku masyarakat yang masih 

mengamalkan: 
“Baru beberapa bulan yang lalu saya datang kesana sudahku bikin 

acara, tidak ada ji nazar ku cuma kebiasaan dari orang tua ku yang ku 
teruskan, seperti sebagai ungkapan rasa syukur karna acara ta berjalan 
lancar, jadi kita kesana untuk berziarah”.71 

3. Generasi Muda 

Wawancara pada kakanda Ahwal Gunawan R. selaku perwakilan 

generasi muda yang juga menjabat sebagai ketua Remaja Masjid Rahmatullah 

Kalimbaung dan ketua IMM Kab. Bantaeng: 
“Dg. Toa ini sebenarnya tokoh ulama atau tokoh agama yang 

menyebarkan Agama Islam di Kabupaten Banteng khususnya wilayah 
Bissappu’, itu yang di istimewakan, masyarakat minta ini, itu dan 

sebagainya. Kalau keluarga saya itu tidak ada yang kesana, tetangga 
juga tidak ada, karna konsepnya kita Cuma berdo’a sama Allah, orang 

yang meninggal itu tidak ada apa-apanya tidak bisaki na bantu, saya 
pribadi berpendapat kalau mengistimewakan makam itu sudah 
termasuk kategori musyrik.”72 
 

Dari hasil wawancara terhadap pelaksanaan Tradisi A’bunga ri Daeng 

Toa Pakkalimbungan terdapat pro dan kontra dikalangan masyarakat. 

Masyarakat yang masih melaksanakannya meyakini bahwa Daeng Toa 

Pakkalimbungan adalah wali Allah yang dapat memberikan syafaat, dan 

masyarakat merasa bahwa yang dilakukan tidak lepas dari kebiasaan orang tua 

terdahulu. Sedangkan sebahagian masyarakat memandang tradisi ini harus 

segera di luruskan karena para peziarah yang datang dengan maksud meminta 

 
70Erwin Kasim, (45 tahun, Masyarakat), wawancara pada tanggal 19 Juni 2021, di 

Kec. Bantaeng. 
71Salma, (50 tahun, Masyarakat), wawancara pada tanggal 19 Juni 2021, di Kec. 

Bantaeng. 
72Ahwal Gunawan R, (23 tahun, Ketua Remaja Masjid Rahmatullah Kalimbaung), 

wawancara pada tanggal 19 Juni 2021, di Kec. Bantaeng. 
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untuk dikabulkan permohanannya mengarah pada nilai-nilai kesyirikan karena 

meminta selain kepada Allah dalam arti menduakan-Nya. 

Berdasarkan pengamatan penulis pada masyarakat memang banyak 

yang tahu tentang keberadaan makam Daeng Toa Pakkalimbungan namun 

banyak dari mereka yang tidak tahu siapa dan mengapa makam tersebut 

dikeramatkan, mereka hanya mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang tua 

mereka sebagai bentuk rasa hormat yakni dengan meneruskan Tradisi A’bunga 

ri Daeng Toa Pakkalimbungan dan wujud rasa syukur serta takut akan akibat 

yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Hal ini terjadi akibat kurangya 

pemahaman masyarakat tentang agama Islam dan kurangnya keyakinan 

tentang dalam diri mereka ke-Esaan Allah. 
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BAB V 

PENUTUP 
BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis tentang Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan di Masyarakat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, 

maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan adalah tradisi ziarah kubur 

yang secara khusus dilakukan pada makam . Daeng Toa Pakkalimbungan. 

Daeng Toa yang dijuluki Datuk Pakkalimbungan dikenal sebagai ulama 

tersohor pada masa penyebaran Islam di Kabupaten Bantaeng sehingga 

makamnya dikeramatkan oleh sebahagian masyarakat karena dipercaya 

bahwa Daeng Toa merupakan sosok manusia yang memiliki kharismatik 

dan memiliki ilmu yang tinggi sehingga mampu menghantarkan do’a kita 

kepada Allah swt. 

2. Prosesi Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan, sebelum 

Berangkat Pengunjung yang hendak berziarah menyiapkan makanan dari 

rumah lalu membawanya ke lokasi ziarah. Dan setelah sampai di lokasi, 

pengunjung terlebih dahulu membeli miyak bau’, Lilin merah, korek kayu 

dan bunga tabur. selanjutnya, para pengunjung masuk kedalam rumah 

makam membakar lilin merah, Lalu menuangkan sedikit minyak bau’ pada 

batu nisan dan peziarah melakukan do’a yang dipimpin oleh Pinati selaku 

penjaga makam, setelahnya para peziarah dituntun untuk memegang batu 

nisan sambil mengucapkan niatnya dalam hati, menaburkan bunga diatas 

kubur, lalu peziarah mengikat tali atau membuka tali. Selanjutnya peziarah 

turun berendam di sungai Panaikang dengan maksud membersihkan atau 

menyucikan diri. 
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3. Persepsi masyarakat terhadap Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan terdapat pro dan kontra dikalangan masyarakat. 

Masyarakat yang masih melaksanakannya meyakini bahwa Daeng Toa 

Pakkalimbungan adalah wali Allah yang dapat memberikan syafaat, dan 

masyarakat merasa bahwa yang dilakukan tidak lepas dari kebiasaan orang 

tua terdahulu. Sedangkan sebahagian masyarakat memandang tradisi ini 

harus segera di luruskan karena para peziarah yang datang dengan maksud 

meminta untuk dikabulkan permohanannya mengarah pada nilai-nilai 

kesyirikan karena meminta selain kepada Allah dalam arti menduakan-

Nya. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah menjelaskan beberapa kesimpulan, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 
1. Mengingat pembinaan keagamaan sangat penting dalam masyarakat. 

Dalam hal ini, peneliti menyarankan kepada tokoh agama atau instansi 

keagamaan turun tangan untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama 

Islam kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya agama di 

dunia ini dan di kehidupan yang akan datang. Sehingga dapat 

memperhatikan pelaksanaan adat-istiadat agar tidak banyak merugikan 

masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kemurnian akidah. 

2. Masyarakat Kabupaten Bantaeng agar lebih berhati-hati dalam 

menanamkan sikap-sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam terutama 

hal yang dapat merusak syariat Islam, kemudian kembali mengamalkan 

ajaran Islam secara utuh sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan as-Sunnah. 
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DAFTAR INFORMAN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

NO Nama Umur Tanggal Pekerjaan Agama 

1.  Dg. Rasulung 39 Tahun 19 Juni 2021 Pinati Islam 

2.  Hajra 40 Tahun 19 Juni 2021 Pengunjung Islam 

3.  Dg. Caya 38 Tahun 19 Juni 2021 Pengunjung Islam 

4.  Erwin Kasim 45 Tahun 19 Juni 2021 Masyarakat Islam 

5.  Taufik Ismail 63 Tahun 19 Juni 2021 Imam Masjid Islam 

6.  Ramli Nash 43 Tahun 19 Juni 2021 Tokoh Masyarakat Islam 

7.  Salma 50 Tahun 19 Juni 2021 Masyarakat Islam 

8.  
Ahwal 

Gunawan R. 
23 Tahun 19 Juni 2021 

Ketua Remaja 

Masjid 
Islam 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 
TRADISI A’BUNGA RI DAENG TOA PAKKALIMBUNGAN DI 

MASYARAKAT KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG 
A. IDENTITAS INFORMAN 

1. NAMA 

2. UMUR 

3. JENIS KELAMIN 

4. AGAMA 

5. PEKERJAAN 

6. ALAMAT 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Siapa itu Daeng Toa Pakkalimbungan? 

2. Bagaimana latar belakang munculnya Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan? 

3. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan? 

4. Apa tujuan pelaksanaan Tradisi A’bunga ri Daeng Toa Pakkalimbungan? 

5. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Tradisi A’bunga ri Daeng Toa 

Pakkalimbungan?  
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Gambar 01 
Ket: Wawancara Dg. Rasulung selaku Pinati Makam tanggal 19 Juni 2021 di 
Desa Bontolebang. 

Gambar 02 
Ket: Wawancara Ibu Hajrah selaku Pengunjung tanggal 19 Juni 2021 di Desa 
Bontolebang. 
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Gambar 03 
Ket: Wawancara Bapak Ramli Nash selaku Ketua RT  tanggal 19 Juni 2021 di 
Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng. 

Gambar 04 
Ket: Wawancara Bapak Erwin Kasim selaku Masyarakat tanggal 19 Juni 2021 di 
Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng. 
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Gambar 05 
Ket: Wawancara Ust. Taufik selaku Imam Masjid tanggal 19 Juni 2021 di 
Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng. 

Gambar 06 
Ket: Wawancara Kakanda Ahwal Selaku Ketua Remaja Masjid tanggal 19 Juni 
2021 di Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng. 
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Gambar 07 
Ket: Lilin Merah dan Minyak Bau’ sebagai media yang digunakan dijual di 
sekitar makam. 

Gambar 08 
Ket: Ritual A’bunga di makam Daeng Toa Pakkalimbungan oleh pengunjung. 
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Gambar 09 
Ket: Ritual membuka ikatan di pohon oleh pengunjung. 

Gambar 10 
Ket: Beberapa benda yang terikat pada pohon dan digunakan pengunjung 
sebagai simbol mengikat atau melepas janjinya.  
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Gambar 11 
Ket: Ritual makan bersama dan berendam di Sungai Panaikang oleh pengunjung 
keluarganya. 

Gambar 12 
Ket: Akses jalan setapak menuju Lokasi Makam Daeng Toa Pakkalimbungan. 
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Gambar 13 
Ket: Tampak depan rumah makam Daeng Toa Pakkalimbungan 19 Juni 2021. 

Gambar 14 
Ket: Tampak samping rumah makam Daeng Toa Pakkalimbungan 19 Juni 2021. 

  



 

76 
 

Fotocopy arsip dokumen Dinas Pariwisata yang dimiliki Pinati Makam. 
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Fotocopy arsip dokumen Dinas Pariwisata yang dimiliki Pinati Makam. 
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