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ABSTRAK 

Nama : Sitti Nuriyana 

NIM : 40200118021 

Judul : Tradisi Ziarah  di Situs Makam Raja-Raja Tallo Kecamatan Tallo 

              Kota Makassar (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam) 

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana unsur-unsur budaya 

Islam dalam tradisi ziarah di situs makam raja-raja Tallo Kecamatan Tallo Kota 

Makassar? Sebagai sub masalah, yaitu: 1.) Bagaimana eksistensi situs makam 

raja-raja Tallo? 2.) Bagaimana prosesi tradisi ziarah di situs makam raja-raja 

Tallo? 3.) Bagaimana nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi ziarah di situs makam 

raja-raja Tallo? 

Penelitian ini merupakan penelitian budaya. Data yang digunakan adalah 

data kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Metode pelaksanaan 

penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan 

yaitu, pendekatan sejarah, sosiologi, agama dan antropologi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Makam raja-raja Tallo adalah 

sebuah makam kuno tempat raja-raja Tallo dimakamkan mulai abad XVII-XIX 

dan disana terdapat salah satu makam raja Tallo ke-VII bernama Sultan Mudaffar 

(1598-1641) anak dari mangkubumi kerajaan Gowa-Tallo I Malingkang Daeng 

Manyonri Sultan Abdullah Awwalul Islam Karaeng Matoayya. Makam Sultan 

Mudaffar sering dikunjungi oleh peziarah dan memiliki julukan “macang keboka 

ri Tallo” (macan putih dari Tallo). 2.) Sebelum melaksanakan prosesi ziarah 

terlebih dahulu disiapkan bahan pendukung tradisi ziarah seperti lilin merah, 

dupa, air dan daun pandan kemudian dilaksanakan prosesi ziarah yang merupakan 

inti dari kegiatan ziarah dengan membacakan doa, surah al-Fatihah, al-Ikhlas, al-

Falaq, an-Naas dan surah al-Baqarah ayat 1-6 setelah itu pelaksanaan aktivitas 

hajat dengan melaksanakan doa dan makan bersama dengan hajat yang 

dimaksudkan peziarah. 3.) Nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi ziarah di situs 

makam raja-raja Tallo yaitu, nilai keyakinan, kesyukuran, sosial, kerja dan 

ekonomi. Peziarah yakin dengan berziarah ke makam bukan hanya dengan 

harapan memperoleh berkah juga untuk melepas nazar yang pernah diniatkan 

kemudian bersyukur atas segala nikmat yang diperoleh. Selain berziarah ke 

makam dengan tujuan mendoakan tokoh yang di makamkan berziarah ke makam 

juga dapat memupuk rasa solidaritas, kekeluargaan dan kebersamaan dengan 

gotong royong, bekerja sama membersihkan area makam. 

Implikasi dari penelitian ini diharapkan makam raja-raja Tallo tetap dijaga 

dan dilestarikan sebagai salah satu situs bersejarah di Kecamatan Tallo dan 

peziarah mampu menjalankan tradisi ziarah sebagai bagian dari budaya yang 

berlandaskan atas ajaran Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Ritual keagamaan mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud 

dan tujuan yang berbeda antara kelompok satu dengan yang lainnya yang 

perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat serta tradisi 

yang diwariskan secara turun-temurun.
1
 Bagi masyarakat sesuatu yang sifatnya 

turun-temurun merupakan bentuk titipan dari nenek moyangnya yang harus tetap 

dijaga dan dilestarikan sampai ke generasi selanjutnya.  

Tradisi atau biasa disebut dengan kebiasaan merupakan hal yang sudah 

dilakukan sejak lama, terus menerus serta menjadi kehidupan suatu kelompok 

masyarakat. Tradisi dalam pengertian lain adalah adat istiadat yang turun-temurun 

masih dilakukan oleh masyarakat. Suatu masyarakat akan muncul penilaian 

bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan 

persoalan dan sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara terbaik 

selagi belum ada alternatif lain.
2
 Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan 

dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar di masyarakat menjadi sebuah 

kebudayaan.
3
  

Tradisi yang mewarnai corak hidup masyarakat tidak mudah diubah 

walaupun setelah masuknya Islam sebagai agama yang dianut. Banyaknya budaya 

masyarakat setelah masuknya Islam maka terjadi pembauran dan penyesuaian 

                                                           

1
Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (Cet. III; Jakarta: 

Gramedia, 1985), h. 27.  

2
Asri Wulandari, “Nilai-Nilai Islam yang Terkandung Dalam Tradisi Ziarah Kubur Pada 

Hari Raya Idul Fitri Kecamatan Tanjung Batu Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”, 

Skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah, 2020), h. 37. 

3
Risma, “Tradisi Aggauk-gauk dalam Transformasi Budaya Lokal di Kabupaten Takalar”, 

Skripsi (Makassar: Penerbit Universitas, 2015), h. 1. 
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antara budaya yang telah ada dengan budaya Islam itu sendiri. Budaya dari hasil 

pembauran inilah yang bertahan hingga sekarang sebab dinilai mengandung 

unsur-unsur budaya Islam didalamnya.
4
 

Sulawesi Selatan khususnya kebiasaan berziarah masih sering dilakukan 

diantaranya berziarah ke makam para pahlawan dan tokoh yang dianggap suci. 

Disana mereka melakukan berbagai kegiatan seperti membaca Alquran, dua 

kalimat syahadat, berdoa dan bertafakur. Tradisi ziarah ke makam seseorang 

merupakan sesuatu yang nyata dari fenomena dalam kehidupan masyarakat.  

Dalam kondisi seperti itu, dikatakan bahwa ziarah ke makam berfungsi 

spiritual dalam kehidupan masyarakat, yang berhubungan dengan penghormatan 

atau pemujaan terhadap Tuhan maupun kepada leluhur yang dianggap dapat 

memberikan rasa aman, ketentraman, tidak takut serta gelisah. Dengan adanya 

rasa takut, gelisah dan tidak tenang inilah yang menyebabkan sebagian 

masyarakat melakukan ritual keagamaan yakni, salah satu diantaranya adalah 

ziarah ke makam. 

Masyarakat yang mayoritas beragama Islam juga sangat menghormati 

orang-orang suci, termasuk makam pun dianggap sebagai makam keramat bahkan 

merupakan bagian dari ritus keagamaan. Apabila dikaitkan dengan kepercayaan 

asli sebagian masyarakat masih memuja para leluhur sehingga makam dari tokoh 

atau orang-orang yang dianggap suci itu selalu dikeramatkan bahkan areal makam 

pun dianggap keramat jika seseorang kharismatik dimakamkan di tempat itu.  

Ziarah dalam tradisi Islam merupakan bagian dari ritual keagamaan serta 

telah menjadi kebudayaan dalam suatu masyarakat. Masuknya agama Islam dalam 

masyarakat tidak secara keseluruhan menghapus tradisi atau kepercayaan tersebut 

namun dalam kehidupan sehari-hari mereka masih mempertahankan sisa-sisa 

                                                           
4
Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), h. 7-8. 



3 
 

 
 

kepercayaan pra-Islam tersebut, ada tradisi yang ditambahkan dan adapula yang 

dihilangkan.  

Masyarakat lebih banyak melakukan tradisi-tradisi dan kebudayaan aslinya 

serta berpegang teguh pada adat istiadat atau kepercayaan lama yang diperoleh 

dari nenek moyangnya. Maraknya tradisi memperingati atau merayakan peristiwa 

penting dalam perjalanan hidup manusia dengan melaksanakan serangkaian 

upacara ziarah kubur, disamping merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat 

sekaligus sebagai manifestasi upaya manusia untuk mendapatkan ketenangan 

rohani yang masih kuat berakar sampai sekarang. 

Sejalan dengan adanya penyebaran agama, tradisi yang ada di masyarakat 

dipengaruhi oleh ajaran agama yang berkembang.
5
 Ziarah merupakan kegiatan 

yang telah ada sejak lama dan merupakan warisan dari para leluhur sebelum Islam 

datang ke Nusantara. Ziarah telah menjadi salah satu kegiatan spiritual masyarakat 

muslim sebagai bentuk tradisi yang telah turun temurun dilakukan.
6
 Dalam Islam 

sendiri ziarah telah banyak dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Akan tetapi, 

Rasulullah sendiri melarang adanya praktik ziarah karena sangat rentan terjerumus 

pada kemusyrikan yang disebabkan oleh percampuran unsur budaya dan ibadah. 

Ziarah kubur kemudian diperbolehkan dengan catatan hanya untuk 

mengingatkan diri bahwa siapapun akan sendiri terbaring dalam kubur. Allah 

berfirman dalam QS. Al-Anbiya/21: 35. 

 

ۖ  وَإلِيٌَْبَ حشُْجَعُىىَ  ٥٣كُلُّ ًفَْس ٍۢ رَائٓقِتَُ ٱلْوَىْثِۗ  وًَبَْلىُكُن بٲِلشَّشِّ وَٱلْخَيْشِ فخٌِْتَ ًۭ  

 

 

                                                           
5
Clifford Geertz, Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswad 

Mahasin dan Bur Rasuanto (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), h. 89. 

6
M. Misbahul Mujib, “Tradisi Ziarah dalam Masyarakat Jawa” Jurnal Kebudayaan Islam 

14, (12 Juli-Desember 2016), h. 210. 
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Terjemahnya: 

“Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu 
dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). 
Dan hanya kepada Kami-lah kamu dikembalikan.”

7
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kematian adalah suatu keniscayaaan 

sehingga tidak ada satu orangpun yang dapat menghindarinya, tanpa mengenal 

apa dan siapa, semua pasti akan kembali ke Yang Maha Kuasa. 

Unsur budaya Islam yang berbaur dalam tradisi lokal masyarakat perlahan-

lahan menggeser praktik-praktik yang dianggap bertentangan dari ajaran Islam 

misalnya shalat sebagai pengganti pemujaan terhadap arwah leluhur dan 

penyembahan kepada roh nenek moyang, selain itu penambahan ayat suci 

Alquran, shalawat dalam tradisi menggantikan mantra-mantra yang diucapkan 

ketika melakukan upacara ritual. 

Islam masuk dan berkembang di masyarakat tidak serta merta menghapus 

budaya lokal yang ada, namun menyesuaikan dengan keadaan masyarakat 

setempat sehingga menyebabkan terjadinya integrasi atau pembaharuan budaya 

lokal ke dalam budaya Islam. Keberadaan Islam di Sulawesi Selatan memiliki 

sudut pandang tersendiri dalam satu lembaga sosial keagamaan terhadap 

kebudayaan yang mempunyai nilai religius. Artinya Islam sendiri memberikan 

sudut pandang dengan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat dengan menjaga 

tradisinya secara turun temurun yang memberikan efek terhadap pola kehidupan 

sosial di masyarakat.
8
 

Salah satu bentuk peninggalan budaya yang dapat dijumpai hingga saat ini 

yaitu sistem pemakaman. Sistem pemakaman dibentuk sebagai ritus kepercayaan 

yang selalu mengacu kepada seluruh aspek budaya. Tidak hanya menyangkut 

                                                           
7
Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur‟an (al-Qur‟an Hafalan, Terjemahan, Penjelasan 

Tematik Ayat) (Jakarta: Pustaka Fadilah, 2012), h. 324. 

8
Syamhari, “Transformasi Nilai-nilai Budaya Islam di Sulawesi Selatan”, Jurnal Rihlah 

II, no. 1 (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, Mei 2015), h. 24. 
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gagasan supranatural, akan tetapi pemakaman juga harus diperhitungkan aspek 

sosialnya karena kegiatan tersebut melibatkan banyak orang dalam berbagai 

interaksi dan juga berhubungan dengan simbol-simbol budaya.
9
 

Makam raja-raja Tallo merupakan salah satu makam yang banyak 

dikunjungi oleh para peziarah. Masyarakat menganggap bahwa makam raja-raja 

Tallo merupakan makam keramat, orang yang dimakamkan di makam tersebut 

memiliki pengaruh atau andil besar di masa lalu yang berkaitan dengan Kerajaan 

Gowa-Tallo khususnya penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. 

Tradisi ziarah ke makam sudah menjadi praktik keagamaan yang diyakini 

oleh sebagian masyarakat dapat memberikan pencerahan batin dan bukan 

bermaksud untuk meminta sesuatu kepada orang yang telah meninggal, namun 

sekedar mencari barokah untuk keselamatan yang menjadi perantara diterimanya 

segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt.
10

 

Tokoh-tokoh yang dimakamkan di makam raja-raja Tallo ini dianggap 

memiliki kharisma yang membuat masyarakat berkunjung ke makam ini terutama 

pada hari-hari tertentu. Makam bisa dianggap keramat jika penghuni makam 

tersebut adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau andil besar dalam 

masyarakat. Pengaruh tersebut bisa berbentuk kharisma. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Weber bahwa kharisma merupakan salah satu kelebihan 

tertentu yang terdapat dalam karakter dan kepribadian seseorang.
11

  

Kompleks situs makam raja-raja Tallo merupakan lokasi pemakaman raja-

raja Tallo sejak abad XVII sampai abad XIX sehingga peneliti tertarik untuk 

                                                           
9
Rosmawaty, “Makam-makam Kuno sebagai Bukti Tamadun Islam di Kabupaten Maros, 

Sulawesi Selatan”, Skripsi (Makassar: Fakultas Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, 2011), 

h. 2. 

10
Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: LKIS, 2005), h. 139. 

11
K.J. Veeger, Realita Sosial (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, 1993), h. 182. 
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melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Tradisi Ziarah di Situs Makam Raja-

raja Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, pokok permasalahan adalah 

“Bagaimana unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi ziarah situs makam raja-raja 

Tallo di Kecamatan Tallo Kota Makassar?” agar analisis penelitian lebih terarah, 

maka pokok permasalahan tersebut dijabarkan menjadi tiga sub masalah, yaitu: 

1. Bagaimana eksistensi situs makam Raja-raja Tallo? 

2. Bagaimana prosesi tradisi ziarah di situs makam Raja-raja Tallo? 

3. Bagaimana nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi ziarah di situs Makam 

Raja-raja Tallo? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah prosesi pelaksanaan tradisi ziarah di makam 

raja-raja Tallo Kecamatan Tallo, baik menyangkut persiapan yang dilakukan 

sebelum ziarah, kunjungan ke makam untuk ziarah maupun kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan setelah kunjungan ke makam atau pelaksanaan aktivitas hajat. 

Sebelum pembahasan tersebut, maka terlebih dahulu dibahas mengenai gambaran 

umum kecamatan Tallo, eksistensi makam raja-raja Tallo, deskripsi makam raja-

raja Tallo, pembentukan dan pemugaran makam serta pendukung dari tradisi 

ziarah. Setelah pembahasan fokus akan dibahas juga mengenai nilai-nilai budaya 

Islam dalam tradisi ziarah di situs makam raja-raja Tallo baik nilai keyakinan atau 

kepercayaan, nilai kesyukuran, nilai sosial, nilai kerja dan ekonomi. 

2. Deskripsi Fokus  
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Tradisi ziarah merupakan fenomena yang selalu ada pada setiap umat 

manusia yang merupakan bagian dari ritual keagamaan serta telah menjadi suatu 

kebudayaan dalam masyarakat. Tradisi ziarah secara turun-temurun dilestarikan 

oleh para pendukungnya dengan berbagai motivasi dan tujuan yang tidak lepas 

dari pandangan hidup masyarakat pada umumnya. 

Pada situs makam raja-raja Tallo ini peziarah yang datang cukup 

bervariasi, ada yang datang membawa dirinya dengan memakai baju pengantin, 

membawa sanak keluarganya dan melakukan doa dipimpin oleh tetua keluarga 

atau tuan guru makam (pembaca doa). 

Dalam melaksanakan tradisi ziarah tidak hanya dilakukan begitu saja akan 

tetapi dilakukan dengan berbagai macam persiapan. Salah satu persiapan yang 

dilakukan dalam melakukan tradisi ziarah pada situs makam raja-raja Tallo ini 

adalah menyiapkan bunga, lilin, kemenyan (dupa-dupa) dan air. Peziarah juga 

biasanya menyiapkan minyak wangi kemudian menyiram makam dengan air atau 

minyak wangi tersebut. 

Setelah melakukan kegiatan tersebut peziarah kemudian melakukan 

aktivitas doa, dzikir, dan tahlil pada makam yang dipimpin oleh tetua keluarga 

peziarah dengan niat bahwa pahalanya ditujukan untuk para tokoh yang 

dimakamkan di makam tersebut. Tujuan orang yang mengunjungi makam ini 

tentu juga bervariasi, ada yang meminta berkah, bernadzar atau melepaskan 

nadzarnya dan ini dilakukan karena ada sesuatu keinginan atau harapan yang ingin 

dicapai. Dalam hal ini peziarah juga melakukan tawassul, memohon keselamatan, 

ketentraman, kebahagiaan dan juga keberkahan dalam hidup. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka merupakan usaha untuk menemukan tulisan yang 

berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut: 
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a. Skripsi yang ditulis oleh Nurfadilah dengan judul “Tradisi Ziarah Makam 

To Salama‟ Syekh Muhammad Idris di Desa Pucaddi di Kecamatan Luyo 

Kabupaten Polewali Mandar” pada tahun 2020. Hasil penelitiannya yaitu 

membahas mengenai tradisi ziarah makam To Salama‟ Syekh Muhammad 

Idris serta pengaruhnya terhadap masyarakat yang datang berziarah 

dengan tujuan bernadzar. Makam To Salama‟ Syekh Muhammad Idris 

merupakan makam yang dianggap memiliki keberkahan tersendiri oleh 

para peziarah yang datang. Para peziarah biasanya datang untuk memenuhi 

nadzarnya yang telah terselesaikan dengan mengajak keluarga dekatnya 

dan membawa beberapa suguhan berupa makanan yang akan disajikan 

untuk makan bersama dalam meraih berkah para wali.
12

 

b. Skripsi yang ditulis oleh Suriani dengan judul “Tradisi Ziarah pada 

Makam Dato Ri Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba” pada 

tahun 2017. Hasil penelitiannya membahas mengenai prosesi ziarah pada 

makam Dato Ri Tiro adalah Tai bani (Lilin merah) dinyalakan dan 

diletakkan disudut kanan makam atau disamping batu nisan kepala yang 

berfungsi sebagai penerang, kemudian peziarah berdoa serta membaca 

Alquran. Motivasi peziarah adalah karena hormat pada ulama dan orang-

orang yang berjasa dan Dato Ri Tiro dianggap sebagai salah satu tokoh 

pahlawan sekaligus sufi atau ulama yang menyebarkan agama Islam di 

Kabupaten Bulukumba.
13

 

c. Skripsi yang ditulis oleh Samsir Bahrir dengan judul “Perbandingan 

Bentuk Ragam dan Hias Nisan Makam Islam pada Wilayah Pesisir dan 

                                                           
12

Nurfadilah, “Tradisi Ziarah Makam To Salama‟ Syekh Muhammad Idris di Desa 

Pucaddi di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin 

Makassar, 2020), h. 10. 

13
Suriani, “Tradisi Ziarah pada Makam Dato Ri Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba”, Skripsi  (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 7. 
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Wilayah Pedalaman di Sulawesi Selatan” pada tahun 2009. Hasil 

penelitiannya menjabarkan mengenai fenomena bentuk dan ragam hias 

pada nisan antara wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Pada wilayah 

pesisir bentuk dan ragam hias nisannya lebih bervariatif jika dibandingkan 

dengan wilayah pedalaman di Sulawesi Selatan. 
14

  

d. Rosmawati “Tipe Nisan Aceh dan Demak Troloyo pada Kompleks Makam 

Sultan Hasanuddin, Tallo dan Katangka”. Jurnal Vol. 12 No. 1 Juni: 209-

220, pada tahun 2011. Jurnal ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk nisan 

tipe Aceh yang berkembang di Sumatra dan Semenanjung Malaysia dan 

nisan tipe Demak-Troloyo dengan bentuk nisan pada makam-makam kuno 

di kawasan Makassar yang digunakan oleh para raja dan tokoh-tokoh 

agama Islam pada masa lampau sebagai nisan pada makam mereka, seperti 

yang nampak pada kompleks makam Sultan Hasanuddin, Tallo dan 

Katangka.
15

 

e. Jamaluddin “Tradisi Ziarah kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan”. 

Jurnal Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, 

Vol. 11 No. 2 Juli-Desember pada tahun 2014. Jurnal ini menjelaskan 

mengenai tradisi ziarah khususnya pada masyarakat Melayu Kuantan yang 

dilakukan pada hari kedua setelah lebaran Idul Fitri setiap tahunnya, tradisi 

ini dilakukan guna memelihara kontak dan komunikasi dengan para 

leluhur mereka agar jalan hidupnya menjadi tenang. 
16

 

                                                           
14

Samsir Bahrir, “Perbandingan Bentuk dan Ragam Hias Nisan Makam Islam pada 

Wilayah Pesisir dan Wilayah Pedalaman di Sulawesi Selatan”, Skripsi (Makassar: Universitas 

Hasanuddin, 2009), h. 19. 

15
Rosmawati, “Tipe Nisan Aceh dan Demak Troloyo pada Kompleks Makam Sultan 

Hasanuddin, Tallo, Katangka”, Jurnal WalennaE 12, no. 1 (Juni), h.  209-220. 

16
Jamaluddin, “Tradisi Ziarah kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan”, Jurnal Sosial-

Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya 11 no. 2 (Juli-Desember 2014). 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti 

sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus pada Tradisi Ziarah Situs Makam 

Raja-raja Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar (Studi Unsur-unsur Budaya 

Islam) mulai dari pendukung tradisi ziarah, pra-pelaksanaan ziarah, kegiatan inti 

ziarah hingga pasca pelaksanaan ziarah atau pelaksanaan aktivitas hajat dan akan 

dibahas pula mengenai nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi ziarah situs makam 

raja-raja Tallo. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi situs makam raja-

raja Tallo. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosesi tradisi ziarah pada 

makam raja-raja Tallo. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai budaya Islam 

dalam tradisi ziarah pada situs makam raja-raja Tallo. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis, sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian budaya 

khususnya penelitian mengenai tradisi ziarah. 

b. Kegunaan Praktis, sebagai bahan masukan khususnya masyarakat 

Kecamatan Tallo dan juga daerah lainnya dalam mengetahui makna 

dan nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi ziarah khususnya pada 

makam raja-raja Tallo. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsep Kebudayaan dan Tradisi 

Kata kebudayaan berasal dari kata budh dalam Bahasa sansekerta yang 

berarti akal, kemudian menjadi kata budhi (tunggal) atau budhaya (majemuk), 

sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. 

Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil 

karya manusia yang mempunyai tiga wujud kebudayaan. 

Pertama, kebudayaan sebagai kompleks ide-ide, norma-norma dan 

peraturan, wujud ini berada pada alam pikiran dari masyarakat berupa tulisan-

tulisan, karangan-karangan masyarakat yang bersangkutan. Kedua, wujud 

kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam 

masyarakat, wujud ini berupa sistem sosial dan masyarakat. Ketiga, wujud 

kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, yang berupa kebudayaan 

fisik yang berbentuk nyata dan merupakan hasil karya masyarakat.
1
 

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh 

sekumpulan anggota masyarakat.
2
 Kebudayaan mencakup semua yang didapatkan 

serta dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat dan terdiri dari segala 

sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normatif. Artinya, mencakup 

segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. 

Menurut M. Harris bahwa budaya adalah tradisi dan gaya hidup yang 

dipelajari dan didapatkan secara sosial oleh anggota dalam suatu masyarakat, 

termasuk cara berpikir, perasaan, dan tindakan yang terpola serta dilakukan 

                                                           
1
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 187-189. 

2
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 150. 
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berulang-ulang.
3
  Manusia dan kebudayaan tak terpisahkan, secara bersama-sama 

menyusun kehidupan dan menghimpun diri menjadi satuan sosial-budaya menjadi 

masyarakat. Masyarakat melahirkan, menciptakan, menumbuhkan dan 

mengembangkan kebudayaan dan tak ada masyarakat tanpa kebudayaan, tak ada 

pula kebudayaan tanpa masyarakat.  

Ada tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal, 

yaitu: 

1. Sistem religi dan upacara keagamaan 

2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan 

3. Sistem pengetahuan 

4. Bahasa  

5. Kesenian 

6. Sistem mata pencaharian penduduk 

7. Sistem teknologi dan peralatan 

Tradisi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang didapat dari zaman 

dahulu dan diwarisi hingga saat ini, tradisi juga dapat menjadi simbol bagi suatu 

kelompok masyarakat yang mempercayai dan menerapkannya. Masyarakat 

menerima tradisi sebagai bentuk kepatuhan terhadap leluhur atau nenek moyang 

mereka yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sosial mereka dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Tradisi yang telah menjadi budaya merupakan kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh sekelompok masyarakat di mana kebudayaan itu tumbuh. Tradisi 

dan budaya erat kaitannya dengan ritual yang urutan tindakannya telah ditentukan 

dan secara periodik diulang ketika mengadakan upacara yang sama, ritual tersebut 

memberikan arti religi dan sosial yang meliputi penggunaan simbol-simbol 

                                                           
3
Stanley J. Baran, Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya, terj. S. Rouli 

Manalu (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 9. 
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budaya. Tradisi budaya bukan hanya sekedar kebiasaan yang dilakukan seseorang 

atau sekelompok masyarakat, tetapi tradisi ini dilakukan dengan serius dan formal 

yang memerlukan pemahaman mendalam dari masyarakat pendukungnya.  

Masyarakat lebih banyak melakukan tradisi-tradisi dari kebudayaan 

aslinya dan masyarakat memegang teguh pada adat-istiadat serta kepercayaan 

lama yang diperoleh dari nenek moyangnya. Tradisi tidak hanya sesuatu yang ada 

pada masa lalu akan tetapi sesuatu yang ada atau eksis hingga saat ini dan akan 

terus ada seiring perkembangan zaman dan suatu hal yang sangat sakral yang 

dilaksanakan oleh masyarakat terdahulu dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya 

hingga saat ini.
4
  

Tradisi tersebut masuk dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi 

suatu budaya yang dijaga dan dilestarikan keberadaannya dan menunjukkan 

bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan sesama 

masyarakat atau yang berhubungan dengan hal-hal ghaib dan keagamaan. Wujud 

sistem budaya berupa kompleks gagasan, ide-ide, konsep, nilai-nilai, norma-

norma dan peraturan yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan 

memberi arah kepeda perilaku manusia serta perbuatannya dalam masyarakat. 

Tradisi memiliki makna penting bagi masyarakat Indonesia khususnya di 

Sulawesi Selatan dan memiliki penafsiran serta ekspresi yang berbeda pada setiap 

kelompok masyarakat.
5
 Masyarakat percaya akan adanya hukum kausalitas di 

muka bumi ini, sehingga tradisi menjadi suatu hal yang keberadaannya 

disakralkan oleh masyarakat, sesuatu yang dianggap suci dan akan terjadi 

malapetaka jika tidak dilakukan. 

                                                           
4
Soraya Rasyid, “Tradisi A‟rera pada Masyarakat Petani di Desa Datara Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Sosial Budaya)”, Rihlah Jurnal Sejarah dan 

Kebudayaan Islam II, no. 1, (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin 2015), h. 

59.  

5
Sardjuningsih, Religiusitas Muslim Pesisir Selatan (Kediri: Stain Kediri Press, 2012), h. 

105. 
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Tradisi dapat berwujud dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai 

dengan keadaan yang ada dalam masyarakat tersebut, seperti selametan, doa 

bersama, ziarah ke makam yang dianggap suci, dan ritual keagamaan lainnya yang 

keberadaannya masih eksis hingga saat ini, turun temurun sampai pada generasi-

generasi selanjutnya.  

Maraknya tradisi memperingati ataupun merayakan peristiwa penting 

dalam perjalanan hidup manusia dengan melaksanakan serangkaian upacara, 

disamping merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat sekaligus sebagai 

manifestasi upaya manusia untuk mendapatkan ketenangan rohani. 

Ziarah atau berkunjung ke makam pada dasarnya merupakan salah satu 

rangkaian kegiatan religius manusia. Seiring dengan kebutuhan spiritual dan 

banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh suatu individu dalam masyarakat 

kadangkala menjadikan rasionalitas mereka tidak berdaya sehingga timbul 

kecemasan dan ketakutan. Makna kata ziarah juga meliputi kunjungan baik 

kepada orang yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, dan tidak 

menutup kemungkinan juga berkunjung pada benda peninggalan yang 

mewakilinya.
6
 

Untuk mengatasi hal tersebut maka dengan berziarah yang diyakininya 

dapat menenangkan jiwa karena di dalamnya terdapat lantunan yang 

mendatangkan ketenangan, seperti yang tercantum dalam bacaan tahlil, tahmid 

dan tasbih serta didukung oleh suasana hening di areal sekitar menjadikan makam 

para raja-raja ataupun makam para wali menjadi kawasan yang damai ditengah 

kesibukan manusia. 

Beragam istilah disematkan terhadap sebuah makam untuk 

memperlihatkan bahwa daerah pemakaman tersebut begitu dihargai oleh 

                                                           
6
Ruslan dan Arifin Suryo Nugroho, Ziarah Wali: Wisata Spiritual Sepanjang Masa 

(Yogyakarta: Pustaka Timur, 2007), h. 6. 



15 
 

 
 

masyarakat dan juga sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan terhadap 

orang-orang yang telah wafat terlebih lagi jika orang yang wafat itu merupakan 

orang yang berpengaruh sehingga meninggalkan jasa yang tak ternilai bagi 

masyarakat. Misalnya makam seorang raja, adipati, pemuka agama dan pembesar 

istana maka bentuk susunan, hiasan bahkan pemberian cungkup dan letaknya 

harus dibedakan dari makam rakyat biasa. 

Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam dalam kehidupan religinya selalu dimaknai oleh dua hal yaitu 

pertama, keyakinan masyarakat yang kuat terhadap agama Islam yang merupakan 

agama rahmatan lil „alamin dan kedua, kepercayaan masyarakat yang tidak kalah 

kuatnya terhadap keberadaan nenek moyang atau leluhur. 

Maka dari itu, atas dasar inilah banyak masyarakat baik masyarakat sekitar 

maupun pendatang yang berasal dari luar melakukan ziarah ke makam salah 

satunya makam raja-raja Tallo. Masyarakat menganggap bahwa makam raja-raja 

Tallo merupakan makam tempat para raja-raja atau tokoh dari Kerajaan Gowa-

Tallo yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam saat itu.  

Dengan adanya keberadaan makam dari tokoh tertentu maka dapat 

menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ziarah yang 

juga dilatarbelakangi oleh berbagai motivasi yang berbeda pada setiap peziarah 

yang datang. Ziarah makam disamping sebagai pengingat akan datangnya 

kematian dan mengenang perjuangan para tokoh yang berjasa juga tidak sedikit 

dari peziarah yang mengunjungi makam dengan maksud mencari berkah agar 

dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya dan berbagai motivasi serta 

tujuan yang tidak lepas dari pandangan hidup masyarakat pada umumnya dan 

sebagai manifestasi upaya manusia dalam mendapatkan ketenangan rohani.
7
 

                                                           
7
Misbahul Mujib, “Tradisi Ziarah Dalam Masyarakat Jawa: Kontestadi Kesalehan, 

Identitas Keagamaan dan Komersial”, Jurnal Kebudayaan Islam 14, no. 2 (2016), h. 212. 
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B. Tradisi Ziarah Perspektif Budaya Lokal dan Islam 

Menurut Nawari Ismail budaya lokal adalah semua ide, aktivitas dan hasil 

aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Budaya 

lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian, sumber 

budaya lokal bukan hanya berupa nilai, aktivitas dan hasil aktivitas tradisional 

atau warisan nenek moyang setempat namun juga semua komponen atau unsur 

budaya yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi ciri khas dan hanya 

berkembang dalam masyarakat tertentu.
8
 

Budaya lokal seperti lembaga adat, tradisi juga dapat berfungsi sebagai 

norma-norma sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur sikap dan 

perilaku masyarakat. Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun 

dari nenek moyang yang meliputi segala kompleks kehidupan dan bukan 

merupakan objek yang mati melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia 

yang hidup pula.
9
 

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah dan kebiasaan-

kebiasaan yang dapat dipadukan dengan berbagai macam perbuatan manusia 

karena manusia yang membuat tradisi maka manusia dapat menerima, mengubah 

dan menolaknya.
10

 Hasil pemikiran cipta dan karsa manusia merupakan 

kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat yang setiap daerah memiliki 

tradisi yang tetap dilestarikan keberadaannya, walaupun ada juga beberapa tradisi 

yang telah diabaikan. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan manusia secara terus 

                                                           
8
Nawari Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal (Bandung: Lubuk Agung, 

2011), h. 43. 

9
W.J.S Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 

1985), h. 108. 

10
Van Perseun, Strategi Kebudayaan (Jakarta: Kanisus, 1976), h. 11. 
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menerus pada akhirnya akan menjadi sebuah tradisi. Dengan kondisi seperti itu 

maka, terjadi banyak kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat dan tetap 

terpelihara salah satunya tradisi ziarah makam. 

Ziarah makam merupakan salah satu ritual yang umum dilakukan oleh 

masyarakat dengan mengunjungi tempat yang oleh pandangan umum masyarakat 

(peziarah) biasanya diyakini mengandung unsur-unsur sakral, keramat dan suci. 

Objek paling umum yang dijadikan tujuan dalam makam para wali, raja-raja, 

maupun tokoh masyarakat atau tokoh agama yang memiliki andil besar.  

Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat menghormati orang-

orang suci, termasuk makam yang juga dianggap sebagai makam keramat bahkan 

bagian dari ritus keagamaan. Apabila dikaitkan dengan kepercayaan asli sebagian 

masyarakat masih percaya akan adanya roh para leluhur sehingga makam dari 

tokoh atau orang-orang yang dianggap suci selalu dikeramatkan. Areal makam 

juga dianggap keramat jika seseorang yang dimakamkan memiliki jasa atau andil 

besar dalam menyebarkan agama Islam di masa lalu.
11

  

Ziarah makam merupakan tradisi pra-Islam yang tidak dihilangkan dengan 

berbagai nilai Islam dan tradisi tersebut di akulturasikan ke dalam Islam dan 

menjadi budaya bercitarasa Islam dan Islam yang bercitarasa lokal melalui doa-

doa tahlil, tahmid dan tasbih.
12

 Kebiasaan ziarah di makam para wali, raja-raja dan 

tokoh yang berjasa dianggap suci dengan melakukan aktivitas doa, membaca ayat 

suci Alquran, kalimat syahadat dan bertafakkur disertai dengan kepercayaan 

bahwa tokoh yang dimakamkan sebagai perantara dan dengan ziarah makam 
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Nur Alam Saleh, “Jejak Tuanta Salamaka dan Tradisi Ziarah Kubur Sebagai Bentuk 

Budaya Spiritual”, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya 5 no. 2 (November 2019), h. 258. 
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Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. V; Jakarta: Aksara Baru, 2001), h. 
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dapat berdampak pada kemungkinan seseorang memperoleh rezeki dan sebagai 

pengingat akan adanya kematian kelak.
13

 

Ziarah merupakan bentuk Masdar dari kata zaara-yazuru-ziyarah yang 

berarti menengok atau melewati.
14

 Luwis Ma‟luf dalam buku A.M. Mulkhan yang 

berjudul Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah 

mengartikan kata ziarah dengan “datang dengan maksud menemuinya”.
15

 Kubur 

biasa disebut dengan makam yang merupakan tempat pemakaman atau 

penguburan jenazah orang yang telah meninggal. 

Ziarah makam dalam tradisi Islam merupakan salah satu bagian dari ritual 

keagamaan yang dianjurkan
16

 yang bukan hanya sekedar mengunjungi makam 

orangtua, wali, raja-raja, pahlawan atau tokoh yang berjasa akan tetapi, 

kedatangan seseorang ke makam dengan maksud berziarah adalah mendoakan 

kepada yang dimakamkan dengan bacaan ayat-ayat Alquran, shalawat, tahlil, 

tahmid dan tasbih.
17

 

Pada masa awal Islam, Rasulullah Saw melarang umat Islam untuk 

melakukan ziarah kubur dan hal ini dimaksudkan untuk menjaga aqidah umat 

Islam, Rasulullah khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan maka umat Islam akan 

menjadi penyembah kuburan. Selain itu juga Rasulullah Saw pernah melarang 

umat Islam melakukan ziarah kubur terutama untuk kaum wanita dengan alasan 
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2002), h. 529. 
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seorang wanita memiliki sifat mudah bersedih yang tidak terkontrol sehingga di 

khawatirkan melakukan hal yang tidak terduga seperti berteriak.
18

 

Setelah aqidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat 

syirik, Rasulullah Saw memperbolehkan para sahabat untuk melakukan ziarah 

kubur karena dapat mengingatkan kepada akhirat.
19

 Ziarah kubur sebagai obat hati 

bagi yang lalai karena ketika manusia menziarahi makam maka, mereka akan 

mengingat akan adanya kematian kelak. Sebagaimana pada firman Allah Swt 

dalam QS. Al-Jumu‟ah/62: 8. 

لنِِ ٱلْغَيْبِ  ٰـ ًٰ عَ وىَ إلَِ قيِكُنْۖ  ثنَُّ حشَُدُّ ٰـ ٌْهُ فئًََِّهُۥ هُلَ وىَ هِ قلُْ إىَِّ ٱلْوَىْثَ ٱلَّزِي حفَشُِّ

ذَةِ فيٌَُبَِّئكُُن بوَِب كٌُخنُْ حعَْوَلُ  ٰـ هَ ٨ىىَ وَٱلشَّ  

Terjemahnya:  

“Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka 
sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui ghaib dan nyata, lalu Dia 
beritahukan kepada-mu apa yang telah kamu kerjakan.”

20
 

Dari ayat diatas jelas bahwa ziarah kubur atau makam mengingatkan 

peziarah akan kematian yang pasti akan datang, dan yang hidup pasti akan 

merasakan mati. Adapun dasar ziarah kubur, yaitu: “Imam Ibnu Majah 

meriwayatkan, “Rasulullah Saw bersabda, “Saya pernah melarang kamu untuk 

berziarah kubur, mulai dari sekarang berziarah kuburlah karena ziarah kubur itu 

dapat menjadikan kamu berzuhud dan mengingatkan kamu akan akhirat.”
21

 

Pada umumnya ziarah kubur merupakan tradisi yang dipercaya telah ada 

sejak zaman sebelum Islam datang dan menyebar di Nusantara dan setiap orang 
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Ahmad Asy-Sarbashi, Yas‟alunaka; Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan 
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yang mengunjungi makam memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tujuan ziarah 

kubur dalam tradisi Islam adalah mendoakan dan memohon untuk ahli kubur, 

mengingatkan peziarah akan kematian dan kehidupan akhirat bahwa yang hidup 

pasti akan meninggal.
22

 Setelah meninggal setiap yang dimatikan akan 

dibangkitkan kembali oleh Allah Swt untuk mempertanggungjawabkan amal 

perbuatan sewaktu hidup di dunia, perbuatan baik atau buruk pasti akan mendapat 

balasan dari-Nya. 

Berzuhud berarti menjauhkan diri dari ketamakandunia sehingga diri kita 

tidak hanya terpikat pada kehidupan dunia, tetapi juga terpikat untuk 

memperziapkan diri sebagai bekal menjelang kehidupan akhirat. Adapun tata 

ziarah kubur yang dianjurkan dalam Islam, yaitu:
23

 

1. Sebaiknya berwudhu dahulu sebelum berziarah 

2. Ketika memasuki pemakaman, kaum muslimin disunnahkan mengucapkan 

salam 

3. Ketika sampai pada makam yang akan diziarahi, peziarah hendaknya 

menanggalkan alas kaki. Namun, diizinkan pula untuk tetap menggunakan 

alas kaki 

4. Peziarah disunnahkan berdiri di sekitar kubur sambal merendahkan diri 

kepada Allah Swt 

5. Peziarah kemudian memberikan hadiah kepada ahli kubur dengan 

membacakan ayat-ayat atau surah-surah Alquran seperti Yaasin, surah Al-

Fatihah, surah Al-Baqarah ayat 1-5, ayatul kursi, kowatimul Baqarah, 

surah Al-Mulk, surah At-Takatsur masing-masing 1 kali dan membaca 
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surah Al-Ikhlas sebanyak 3-12 kali. Jika membaca ayat-ayat atau surah 

diatas dirasa memberatkan maka, peziarah diizinkan membaca ayat atau 

surah yang mudah saja. 

6. Peziarah berdoa dan memohon ampunan bagi ahli kubur dengan membaca 

doa “allahumma laa tarhimna ajrohum walaa taftinna ba‟dahum”. 

Artinya: “Wahai Allah jangan engkau membiarkan kami terhalangi untuk 

mendapatkan kebaikannya dan jangan engkau membiarkan fitnah terhadap 

kami muncul setelah meninggalnya”. 

7. Sebelum beranjak untuk meninggalkan pemakaman, diizinkan untuk 

menaburkan bunga yang segar dan tidak lekas layu serta tidak berlebihan. 

C. Konsep Kebudayaan Islam 

Kebudayaan Islam merupakan suatu sistem yang memiliki sifat-sifat ideal, 

sempurna, praktis, aktual, diakui keberadaannya dan senantiasa diekspresikan.
24

 

Islam sebagai agama yang sempurna telah meninggalkan ajaran yang agung, 

menaungi dunia dan memberi arah kepada kebudayaan dalam beberapa abad yang 

lalu. Kebudayaan mendapat perhatian yang serius dalam Islam karena mempunyai 

peranan penting untuk membumikan ajaran utama sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan hidup manusia.
25

 

Islam tidak datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut oleh 

masyarakat akan tetapi dalam kurun waktu yang bersamaan Islam menginginkan 

agar umat manusia terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada 

satupun bentuk kegiatan yang dilakukan manusia kecuali Allah Swt telah 

meletakkan aturan-aturannya dalam ajaran Islam. Menurut Sidi Gazalba, 
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kebudayaan Islam ialah cara berfikir dan cara merasa “takwa” yang menyatakan 

diri dalam seluruh aspek kehidupan sekumpulan manusia yang membentuk 

masyarakat. Esensi definisi kebudayaan ialah cara hidup, dan esensi definisi 

kebudayaan Islam ialah cara hidup takwa.
26

 

Kata agama berasal dari bahasa Sansekerta dari kata a berarti tidak dan 

gama berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak 

kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari 

seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesama, dan 

alam sekitarnya tidak kacau. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, agama 

diartikan sebagai segenap kepercayaan kepada Tuhan, Dewa dan sebagainya serta 

dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan 

kepercayaan itu.
27

 

Agama merupakan tempat mencari makna hidup yang final dan diyakini 

merupakan sumber motivasi dan tindakan individu dalam hubungan sosial dan 

kembali kepada konsep hubungan agama dengan masyarakat, dimana pengalaman 

keagamaan akan terefleksikan pada tindakan sosial dan individu dengan 

masyarakat. Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi sebab keduanya adalah 

nilai dan simbol. Agama adalah simbol ketaatan kepada Tuhan. Demikian pula 

kebudayaan, agar manusia dapat hidup dilingkungannya.
28

 

Kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan kata dien dalam bahasa 

Arab, dalam bahasa Inggris religion, dalam bahasa Belanda de relegie dan dalam 
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bahasa Jerman die religion. Kata dien mengandung arti menguasai, menundukkan, 

patuh, utang, balasan dan kebiasaan.
29

  

Menurut Guru Besar Unversitas Al-Azhar, agama adalah ketetapan Ilahi 

yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia.
30

 

Jika demikian, maka agama adalah hubungan antar makhluk dengan khaliqnya 

yang diwujudkan dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang 

dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya. 

Islam merupakan agama samawi terakhir yang diwahyukan oleh Allah Swt 

kepada utusan-Nya Muhammad Saw untuk disampaikan kepada seluruh umat 

manusia. Agama Islam bersifat universal dan menjadi rahmat bagi seluruh alam 

(rahmatan lil „alamin). Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhannya dan kedudukan manusia dihadapan Tuhannya, tetapi juga memberikan 

tuntunan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya dan alam 

sekitarnya. 

Kebudayaan tampil sebagai perantara yang secara terus menerus dipelihara 

oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan 

tersebut. Dalam kehidupan manusia agama dan budaya jelas tidak berdiri sendiri, 

keduanya memiliki hubungan yang sangat erat.  

Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan, 

dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan 

tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya 

cipta, rasa dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Clifford Geertz menyatakan 
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bahwa agama meliputi simbol-simbol budaya sosial sehingga agama bisa 

dipahami sebagai sistem budaya.
31

 

Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain. Budaya atau 

biasa disebut dengan culture merupakan warisan nenek moyang terdahulu yang 

masih eksis hingga saat ini. Suatu bangsa tidak akan memiliki ciri khas tersendiri 

tanpa adanya budaya-budaya yang dimiliki. Budaya itupun berkembang sesuai 

dengan perkembangan kemajuan zaman yang semakin modern.  

Budaya merupakan hasil interaksi antara manusia dengan segala isi yang 

ada di alam raya ini. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dibekali oleh akal 

dan pikiran sehingga manusia mampu berkarya dan menjadi khalifah di muka 

bumi ini. Semua kemampuan yang dimiliki oleh manusia maka manusia mampu 

menciptakan kebudayaan. 

Manusia adalah produk kebudayaan dengan kata lain, kebudayaan ada 

karena manusia lah yang menciptakan dan manusia yang dapat hidup ditengah 

kebudayaan yang diciptakannya. Kebudayaan akan terus berjalan manakala ada 

manusia sebagai pendukungnya. 

Agama tidak dapat dipisahkan dari budaya, hal ini dapat dilihat dari 

berbagai perilaku masyarakat yang selalu dikaitkan dengan agama, meskipun 

dalam aktivitas apapun selalu didominasi oleh budaya. Adakalanya dalam ritual 

tertentu budaya lebih didominasi daripada agama. Namun sebaliknya adakalanya 

agama lebih berperan daripada budaya tergantung dari ritual yang dilakukan. 

Kondisi inilah yang menjadikan budaya dan agama sangat berkaitan erat dalam 

kehidupan masyarakat. 

Sasaran agama ialah akhirat sedangkan sasaran kebudayaan adalah dunia. 

Dalam ungkapan Alquran yang menyebutkan akhirat dan dunia, diurutkannya 
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dunia terlebih dahulu yakni, dunia dan akhirat. Ini bukan bermakna bahwa dunia 

lebih penting daripada akhirat akan tetapi keadaan manusia di akhirat ditentukan 

oleh keadaan atau tingkah laku manusia selama hidup di dunia. 

Islam mengandung dua aspek yaitu ibadat dan mu‟amalat atau agama dan 

kebudayaan. Dalam kedua aspek inilah Islam disebut oleh Alquran dengan istilah 

diin. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5: 3. 

نَ دِيي ًۭ  ٰـ سْلَ  ٱلْيىَْمَ أكَْوَلْجُ لكَُنْ دِيٌكَُنْ وَأحَْوَوْجُ عَليَْكُنْ ًعِْوَخًِ وَسَضِيجُ لكَُنُ ٱلِْْ

Terjemahnya: 

“Pada hari ini Aku sempurnakan untuk kamu diin kamu (agamamu) dan 
Aku cukupkan nikmat-Ku kepadamu dan Aku berkati Islam menjadi diin 
mu.”

32
 

Dengan demikian jelaslah bahwa diin membawa kita pada kesimpulan 

bahwa hubungan manusia dengan Allah terdapat pada tata ibadat atau agamanya 

serta hubungan manusia dengan manusia terdapat dalam tata mu‟amalat atau 

sosial yang membentuk masyarakat berkebudayaan.
33

 

Diterimanya agama dengan demikian, kebudayaan suatu masyarakat akan 

dipengaruhi oleh agama yang mereka anut. Ketika agama telah diterima dalam 

masyarakat, maka dengan sendirinya agama tersebut akan mengubah struktur 

kebudayaan masyarakat tersebut. Perubahan tersebut bisa bersifat mendasar 

(asimilasi) dan dapat pula hanya mengubah unsur-unsur saja (akulturasi). Jadi 

dapat dikatakan bahwa hubungan antara agama dan kebudayaan tersebut akan 

menyebabkan terjadinya proses akulturasi dan asimilasi. 
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Islam telah membagi budaya menjadi tiga macam:
34

 Pertama, kebudayaan 

yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kaidah fiqh disebutkan “al-„adatu 

muhakkamatun” artinya bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat yang 

merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh dalam penentuan 

hukum. Tetapi perlu dicatat bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal 

yang belum ada ketentuannya dalam syari‟at, seperti kadar besar kecilnya mahar 

dalam pernikahan. 

Kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, 

kemudian di rekonstruksi sehingga menjadi Islami. Contoh yang paling jelas 

adalah tradisi jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang 

bertentangan dengan Islam, seperti lafadz talbiyah yang sarat dengan kesyirikan 

dan thawaf di Ka‟bah dengan menyembah patung. Islam kemudian datang dan 

merekonstruksi budaya tersebut sehingga menjadi bentuk ibadah yang telah 

ditetapkan aturannya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam seperti budaya 

ngaben yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Ngaben merupakan upacara 

pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam suasana meriah dan secara besar-

besaran. Ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan bagi orang yang telah 

meninggal agar kembali kepada sang pencipta.  Hal ini bertentangan dengan Islam 

sehingga umat Islam tidak boleh mengikutinya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian budaya. Penelitian budaya merupakan 

usaha untuk memahami fakta yang keberadaannya diwakili oleh sesuatu dan 

dilakukan secara rasional empiris dan sasarannya tidak hanya mengacu pada 

realitas yang konkret, tetapi juga melalui pendekatan yang berusaha untuk 

mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial historis.
1
 

Penelitian ini diperlukan sebuah petunjuk dan juga konsep dalam memahami 

peristiwa yang terjadi dalam masyarakat mengingat bahwa manusia merupakan 

makhluk yang berbudaya.  

Kebudayaan merupakan pemahaman perasaan tentang ilmu pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, atau kebiasaan yang diperoleh 

mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat.
2
 Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah pengetahuan 

mengenai unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi ziarah pada makam khususnya 

situs makam raja-raja Tallo. 

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang merupakan cara untuk 

memperoleh dan mengumpulkan informasi dengan mengamati langsung objek 

yang diteliti dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode 

pelaksanaan penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan informasi 
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21. 

2
Munandar Soeleman, Ilmu Budaya Dasar (Cet. IX; Bandung: Repfika Aditama, 2005), 

h. 19 
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lisan dari informan yang paham dan pernah melakukan tradisi ziarah dengan 

mengunjungi langsung makam raja-raja Tallo. 

Data diperoleh melalui studi lapangan atau  field research yaitu penelitian 

yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan 

secara langsung di lokasi penelitian
3
. Selain itu, data diperoleh melalui kajian 

pustaka atau library research yaitu pengumpulan data dengan membaca buku-

buku atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan atau relevan dengan penelitian 

yang dibahas. 

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada situs kompleks makam raja-raja Tallo di 

Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 

sekitar 7 km utara titik 0 Kota Makassar sedangkan jarak tempuh untuk mencapai 

situs makam raja-raja Tallo ini kurang lebih 30 menit atau 17,8 km jika diakses 

dari Bandara Sultan Hasanuddin via Jl. Tol Ir. Sutami.  

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 

dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) bulan 

pengumpulan dan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi.  

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang mengajak seseorang 

untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan peristiwa yang 

terjadi dalam lingkungan masyarakat dan dapat dibuktikan dengan fakta-fakta. 

Nouruzzaman Shiddiqie mendefinisikan sejarah sebagai peristiwa masa lampau 

yang tidak hanya sekedar memberi informasi tentang terjadinya peristiwa itu, 

tetapi juga memberikan interpretasi atas peristiwa yang terjadi dengan melihat 

                                                           
3
Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58. 
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hukum sebab-akibat.
4
 Pendekatan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh dari tokoh-tokoh yang di makamkan di makam 

raja-raja Tallo yang sebagian besar merupakan raja dari kerajaan Tallo yang 

memiliki andil besar dalam penyebaran agama Islam di masa lalu yang tidak 

terlepas dari kerajaan Gowa dan sering disebut dengan kerajaan kembar, siapa 

yang menjadi raja Tallo maka itu juga yang memangku jabatan sebagai 

mangkubumi (tuma‟bicara butta ri Gowa). 

2. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang digunakan dalam 

menggambarkan peristiwa masa lalu yang di dalamnya dapat mengungkap segi-

segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan 

yang umum artinya, mempelajari gejala umum yang ada pada setiap interaksi 

antar manusia.
5
 Pendekatan ini dilakukan untuk memahami tradisi ziarah dengan 

melihat interaksi masyarakat satu dengan yang lainnya, mempererat ikatan 

persaudaraan yang terlibat langsung dalam prosesi tradisi ziarah. 

3. Pendekatan Agama 

Agama berfungsi sebagai alat pengatur dan pedoman hidup manusia agar 

dapat hidup dengan baik dalam menjalani kehidupannya. Agama merupakan 

produk kebudayaan atau pengembangan dari aktifitas manusia sebagai pencipta 

kebudayaan. Pendekatan agama dalam hal ini terlihat dalam tradisi ziarah makam 

bukan hanya sekedar mengunjungi makam orangtua, wali, raja-raja maupun 

pahlawan tetapi dengan maksud mendoakan kepada yang di makamkan yaitu 

dengan membaca ayat-ayat Alquran, dzikir, shalawat, tahlil, tahmid dan tasbih 

                                                           
4
Nouruzzaman Shiddiqie, Pengantar Sejarah Muslim (Yogyakarta: Nurcahaya, 1983), h. 

5. 

5
Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 47; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015), h. 20. 
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ketika berziarah ke makam dan juga pandangan masyarakat sebagai penganut 

agama.  

4. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa 

antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi 

kebudayaan, perilaku, keanekaragaman, dan sebagainya. Antropologi juga 

dianggap sebagai ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis, 

tradisi dan nilai-nilai dalam pergaulan hidupnya. Jadi manusia dapat dilihat dari 

dua sisi yaitu sebagai makhluk biologis dan makhluk budaya.
6
 

Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha mencapai pengertian 

langsung tentang manusia dan kebudayaannya serta peneliti diharapkan dapat 

memperoleh data dengan melihat perilaku masyarakat yang berbudaya dan tradisi 

ziarah sebagai bagian dari aset kebudayaan yang masih dilakukan oleh masyarakat 

hingga saat ini. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan 

secara langsung dilapangan. Data primer yang digunakan adalah informan 

yang memberikan informasi secara langsung dan orang yang betul-betul 

paham serta dapat memberikan informasi guna dapat memecahkan 

masalah yang diajukan. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. 

Data sekunder yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dengan 

                                                           
6
Imam Subchi, Pengantar Antropologi (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 1. 
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cara mengutip dari berbagai konsep yang terdiri dari banyaknya literatur 

baik dari buku, jurnal serta karya tulis lainnya ataupun dokumentasi 

tertulis, gambar, foto atau benda yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.  

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi menurut Nana Sudjana adalah pengamatan atau pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.
7
 Tekhnik observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena atau perilaku 

objek sasaran yang diteliti.
8
 Peneliti dituntut untuk turun langsung ke lokasi 

penelitian guna mengamati dan mencatat sebanyak mungkin dan seobjektif 

mungkin data-data yang diperlukan dalam penelitian. 

Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek 

yang diteliti yaitu situs makam raja-raja Tallo baik mengenai persiapan ziarah,  

prosesi dan pelaksanaan ziarah, kegiatan ziarah masyarakat pada situs makam 

raja-raja Tallo serta segala sesuatu yang ditemukan pada makam yang peneliti 

anggap perlu untuk diamati. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya 

jawab. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan 

dengan fakta, kepercayaan, perasaan dan keinginan yang diperlukan untuk 

memenuhi tujuan penelitian.  

                                                           
7
Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 84. 

8
Hunani Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. II; 

Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 52. 
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Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik peneliti maupun subjek 

kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan 

dan data yang diperoleh baik serta akurat.
9
 Wawancara dilakukan dengan 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber yang 

telah ditentukan. Dalam penelitian ini, informan yang akan di wawancarai 

meliputi penjaga situs makam raja-raja Tallo, para peziarah makam serta 

masyarakat sekitar yang masih melakukan tradisi ziarah pada situs makam raja-

raja Tallo ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui cara mendapatkan data 

dari berbagai macam sumber tertulis di tempat. Dokumentasi dapat berbentuk 

tulisan, gambar, karya-karya maupun data lain yang ada di lokasi penelitian yang 

mempunyai kaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.
10

 

E. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian ini adalah alat-alat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian baik alat perekaman, alat tulis menulis yang memiliki fungsi penting 

dan sebagai alat pendukung dalam melakukan penelitian lapangan. Adapun alat-

alat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang digunakan dalam 

melakukan wawancara yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam 

memberikan pertanyaan kepada informan berupa daftar pertanyaan untuk 

kemudian memperoleh data atau informasi dari informan. 

                                                           
9
Newman, Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif  (Jakarta: 

2013), h. 493. 

10
Sulaiman Al-Kumayi, Diktat Perkuliahan Metode Penelitian Kuantitatif (Semarang: 

Fakultas Ushuluddin IAIN Wali Songo, 2014), h. 49. 
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2. Alat tulis menulis seperti pulpen dan buku catatan yang menjadi alat 

pendukung untuk mencatat hal-hal penting dari apa yang dibahas oleh 

informan serta membantu proses wawancara untuk memperoleh informasi.  

3. HP (handphone) juga sangat berfungsi dan merupakan alat pendukung 

yang digunakan untuk memotret untuk mengambil gambar dan merekam 

suara jika sedang melakukan wawancara dengan informan kemudian dapat 

dijadikan sebagai alat bukti penelitian. 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode merupakan salah satu langkah yang ditempuh peneliti untuk 

menganalisis hasil temuan data yang telah diperoleh. Dalam pengolahan data 

digunakan metode-metode sebagai berikut:  

1. Metode Induktif yaitu menganalisa unsur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Metode Deduktif yaitu menganalisa data dari unsur yang bersifat umum 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

3. Metode Komparatif yaitu menganalisa data dengan membandingkan data 

yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Dalam hal ini Nasution 

dalam Sugyono, menyatakan “analisis telah dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian”.
11

 Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk 

                                                           
11

Sugyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabet 

2010), h. 245. 
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analisis data yaitu tahap reduksi data, penyajian data (data display), analisis 

perbandingan (komparatif), dan penarikan kesimpulan (verification).
12

  

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu langkah untuk memisahkan hal-hal yang 

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

data tersebut menjadi lebih fokus terhadap tujuan penelitian. Reduksi data 

merupakan aktivitas analisis berbentuk penyelesaian, pemfokusan, 

penyederhanaan data baku (data kasar) dari catatan di lapangan menjadi data 

bermakna dengan menyajikan kunci-kunci informasi untuk menunjang simpulan 

sementara.
13

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi 

menjadi pernyataan. Data display merupakan penyajian data dalam bentuk 

tertentu sehingga terlihat utuh. Dalam penyajian data ini dilakukan secara 

induktif, yaitu dengan menguraikan permasalahan penelitian dengan memaparkan 

secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik.
14

 

3. Analisis Perbandingan (Komparatif) 

Pada tahap analisis perbandingan peneliti mengkaji kembali data-data yang 

telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam, kemudian 

melakukan perbandingan satu data dengan data yang lain sebelum ditarik 

kesimpulan dan mengambil data yang lebih akurat. 

 

 

                                                           
12

Djam‟an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. III; Bandung: Alfabet, 2011), h. 

36. 

13
Muhammad Ilyas, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2015), h. 207. 

14
Farida Nugrahani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: Kencana, 2014), h. 21. 
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4. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Analisis data kualitatif menurut Miles and Hiberman dalam Sugyono 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
15

 Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari 

makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan. 

                                                           
15

Sugyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabet, 2011), 

h. 57. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kecamatan Tallo 

1. Letak Geografis 

Kecamatan Tallo merupakan salah satu wilayah administrasi dari 14 

kecamatan di kota Makassar yang terletak di sebelah Utara dan mempunyai 

peranan penting dalam pengembangan kota Makassar. Secara keseluruhan luas 

wilayah kecamatan Tallo adalah   5, 83 km² yang terdiri dari 15 kelurahan, 77 

RW, dan 465 RT
1
 dengan batas-batas sebagai berikut:  

Sebelah Utara Selat Makassar 

Sebelah Timur Kecamatan Tamalanrea 

Sebelah Selatan Kecamatan Bontoala 

Sebelah Barat Kecamatan Ujung Tanah 

Tabel 1. Batas-batas wilayah Kecamatan Tallo 

Kecamatan Tallo terdiri dari 15 kelurahan dan 3 diantaranya merupakan 

daerah pantai dan 12 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai. Daerah 

tersebut adalah sebagai berikut:  

No. Nama wilayah Wilayah pantai Wilayah bukan 

pantai 

1. Bunga Eja Beru  X 

2. Lembo   X 

3. Kalukuang   X 

4. La‟latang  X 

                                                           
1
https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id (diakses pada 9 Agustus 2022 pukul 14. 32 

WITA). 

https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/
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5. Rappo Jawa  X 

6. Tammua   X 

7. Rappokalling   X 

8. Wala-walayya  X 

9. Ujung Pandang 

Baru 

 X 

10. Suangga   X 

11. Pannampu   X 

12. Kaluku bodoa X  

13. Buloa X  

14. Tallo  X  

15. Lakkang   X 

Tabel 2. Letak dan Status Kelurahan di Kecamatan Tallo Keadaan Akhir Tahun 2018 

Sumber: Kantor Kecamatan Tallo 

Secara keseluruhan luas wilayah kecamatan Tallo adalah ± 5,83 km² dari 

15 kelurahan, Lakkang merupakan wilayah yang terluas dengan luas 1, 15 km², 

disusul oleh kelurahan Tammua dengan luas wilayah 0,62 km², sedangkan yang 

paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Wala-walayya dengan luas 0,11 

km². 

No. Nama Kelurahan Luas (km²) 

1. Bunga Eja Beru 0.12 

2. Lembo  0.13 

3. Kalukuang  0.21 

4. La‟latang 0.26 

5. Rappo Jawa 0.12 

6. Tammua  0.62 
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7. Rappokalling  0.59 

8. Wala-walayya 0.11 

9. Ujung Pandang Baru 0.31 

10. Suangga  0.30 

11. Pannampu  0.36 

12. Kaluku Bodoa 0.59 

13. Buloa  0.41 

14. Tallo  0.51 

15. Lakkang 1.15 

Tabel 3. Luas wilayah tiap Kelurahan di Kecamatan Tallo Keadaan Akhir Tahun 2018 

Kompleks Makam Raja-Raja Tallo secara administrasi masuk dalam 

wilayah kelurahan Tallo, tepatnya terletak di Muara Sungai Tallo dan juga 

termasuk kelurahan yang memiliki banyak industri pengolahan kayu dan kapal 

fiber dengan kapal biasa. Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang 

dilewati oleh aliran Sungai Tallo yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air 

laut. Hal ini terbukti bahwa air asin dapat sampai 10 km ke arah hulu. Sungai 

Tallo mempunyai panjang 66 km dengan luas daerah aliran sungai 417 km² dan 

pada musim kemarau mempunyai debit air terendah sebesar 0,7 m3/detik.
2
 

Sungai tersebut memiliki potensi berupa mangrove yang luasnya 

diperkirakan sekitar 28.892 m² dengan jumlah tanaman mangrove sebanyak 

57.784.
3
  

                                                           
2
Firdaus Daud, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan di Pemukiman 

Sekitar Muara Sungai Tallo Kota Makassar”, Jurnal Chemica 19 no. 1 (Juni 2009), h. 10. 

3
Indira Satriani Nursalam, “Pemanfaatan Sungai Tallo sebagai Potensi Transportasi 

Sungai Berbasis Ekowisata di Kota Makassar” Jurnal Hasanuddin Student 1 no. 2 (Desember 

2017), h. 163. 



39 
 

 
 

Gambar 1. Peta Kecamatan Tallo 

2. Topografi dan Jumlah Penduduk 

Kecamatan Tallo merupakan salah satu wilayah dari kota Makassar yang 

terletak di sebelah Utara, merupakan daerah pesisir yang dikategorikan sebagai 

dataran rendah dengan posisi sekitar 0-25 meter diatas permukaan laut, hal ini 

yang mengakibatkan daerah ini sering tergenang air karena selain posisinya yang 

relatif rendah, daerah ini juga masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 

Dalam kurun waktu 2015-2016 jumlah penduduk kecamatan Tallo 

mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebanyak 139.167 jiwa, hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan jumlah penduduk sebanyak 1.170 jiwa atau sekitar 0,84% bila 

dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 yang berjumlah 137.997 

jiwa. Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 

69.739 jiwa dan perempuan sekitar 69.428 jiwa.  
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Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 100,45% yang berarti 

setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 100 orang penduduk laki-

laki. Jika diperhatikan distribusi penduduk kecamatan Tallo menurut kelompok 

umur 20-24 tahun tercatat mempunyai populasi terbanyak menyusul kelompok 

umur 15-19 tahun.
4
 

No. Nama Kelurahan Luas 

(km²) 

Rumah tangga Penduduk  

1. Bunga Eja Beru 0.12 1.989 9.194 

2. Lembo 0.13 2.333 11.664 

3. Kalukuang  0.21 1.075 47.090 

4. La‟latang 0.26 1.052 4.394 

5. Rappo Jawa 0.12 1.584 6.397 

6. Tammua 0.62 2.272 99.090 

7. Rappokalling  0.59 3.526 14.987 

8. Wala-walayya 0.11 1.664 75.840 

9. Ujung Pandang 

Baru 

0.31 810 3.697 

10. Suangga  0.30 2.221 9. 216 

11. Pannampu  0.36 3.867 17.769 

12. Kaluku Bodoa 0.59 4.633 22.753 

13. Buloa  0.41 1.854 8.092 

14. Tallo  0.51 1.842 8.286 

15. Lakkang  1.15 244 973 

Tabel 4. Jumlah Penduduk tiap Kelurahan di Kecamatan Tallo Keadaan Akhir Tahun 2018 

Sumber: Kantor Kecamatan Tallo 

 

                                                           
4
Badan Pusat Statistik 2018 “Profil Kecamatan Tallo 2012”. 
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B. Eksistensi Situs Makam Raja-Raja Tallo 

1. Deskripsi Situs Makam Raja-Raja Tallo 

Secara astronomi makam raja-raja Tallo terletak pada titik kordinat 

6º10‟18” LS - 119º26‟44.47” BT dan secara administratif kompleks makam 

tersebut berada di wilayah pemerintahan Kelurahan Tallo. Kompleks makam ini 

memiliki luas sekitar 8.200 m², tepatnya berada di sudut sebelah timur laut dalam 

lingkup benteng Tallo. Status kompleks makam adalah milik Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan dan memiliki batas-batas: sebelah Utara berbatasan 

dengan pemukiman penduduk, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sultan 

Abdullah dan Gudang tehel, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tallo 

dan Gudang kayu dan sebelah Timur berbatasan dengan Gang Pancayya serta 

pemukiman penduduk.
5
 

Kompleks makam telah dipagari dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas 

seperti jalan setapak, gazebo, toilet, mushallah, pos jaga dan baruga. Bagian 

dalam kompleks makam sudah ditata dengan baik dan ditambah tanaman hias 

berupa bunga sepatu, palem, pohon lontar, buah maja, sirsak, dan bunga kamboja. 

Sementara pohon mangga, sukun, jambu air dan kayu colo merupakan tanaman 

yang sudah ada sejak lama. Umumnya masyarakat yang tinggal disekitar 

kompleks makam raja-raja Tallo di huni oleh suku Makassar yang hampir 

keseluruhan beragama Islam dengan sumber mata pencaharian sebagian besar 

adalah nelayan, wiraswasta dan pegawai negeri. 

Kontur tanah yang ada pada kompleks makam bergelombang, pada bagian 

tengah hingga ke sisi timur laut memiliki kontur yang tinggi, terutama pada 

                                                           
5
Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, “Laporan Kegiatan Pemetaan 

Kompleks Makam Raja-Raja Tallo, Benteng Tallo dan Bastion Tallo di Kota Makassar” 

(Makassar: Unit Pemugaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, 2019), h. 11. 
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bagian yang terdapat banyak makam, pada bagian lain lebih rendah dan yang 

terendah terdapat pada sisi barat daya. 

Berdasarkan tipologi jirat, makam raja-raja Tallo yang berjumlah 78 

makam, dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu
6
: 

1. Tipe kubang (susun-timbun), yakni tipe makam yang berbentuk susunan 

balok batu berbentuk persegi, sehingga hampir menyerupai bentuk 

susunan balok-balok candi di Jawa yang terdiri dari kaki, tubuh dan atap. 

Di bagian atap ditancapkan dua buah nisan dan umumnya, bangunan 

makam seperti ini di dalam rongga makam yang berbentuk setengah 

lingkaran memanjang dan masih terdapat nisan. Tipe makam yang dahulu 

disebut dengan istilah jirat semu ini merupakan tipe makam yang umum 

dijumpai di daerah Sulawesi Selatan yang biasanya diperuntukkan bagi 

raja, pejabat atau pembesar istana. Selain itu, tipe susun timbun juga ada 

yang dibuat tidak berongga. Bentuknya hanya seperti kotak besar yang 

dipasang empat papan batu berukir dan ditancapkan dua buah nisan; 

2. Tipe papan batu, yakni tipe makam yang dibuat seperti model bangunan 

kayu berbentuk empat persegi panjang, namun bahannya terbuat dari 

pasangan empat bilah papan batu. Pada dinding utara dan selatan, di 

bagian atas makam dibuat runcingan tepat di bagian tengahnya. Keempat 

papan batu ditopang empat lapisan yang membentuk kaki makam. 

Ditengahnya ditancapkan satu atau dua buah nisan; 

3. Tipe kubah, yakni bangunan beratap melengkung seperti kubah yang 

menaungi makam di dalamnya. Bahan bangunannya terbuat dari batu bata 

dengan perekat (specie) di dalamnya terdapat satu atau dua buah makam. 

                                                           
6
Mahmud dan M. Irfan, Sisa-sisa Peradaban Kerajaan Kembar Gowa-Tallo Sulawesi 

Selatan (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002), h. 17. 
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Bangunan makam tipe kubah ini selain di Sulawesi Selatan, dapat 

dijumpai pula di daerah Timor dan Tidore. 

Ragam hias pada tipe makam tersebut cukup bervariasi diantaranya 

adalah: medallion, tumpal, panel persegi berisi ukiran dengan pola geometris, 

tumbuhan, daun, kelopak bunga, suluran yang distilir pada dinding-dinding 

cungkup makam dan kaligrafi (huruf Arab), seperti Allah dan Laa Ilaha Illallah.
7
 

Makam ini hampir serupa dengan bentuk bangunan candi yang terbuat dari 

batu cadas dan batu bata dari tanah liat yang direkatkan satu sama lain dan pada 

makam ini sebagian besar makam terdiri dari susunan batu andesit dan sebagian 

lainnya menggunakan batu bata. Makam raja-raja Tallo diperkirakan berjumlah 

kurang lebih 78 buah makam akan tetapi hanya ada sekitar 21 makam yang dapat 

dikenali dan memiliki nama. Mereka adalah raja dan keluarga kerajaan Tallo yang 

dimakamkan. 

Kerajaan Tallo adalah salah satu kerajaan yang terdapat di wilayah 

Sulawesi Selatan yang merupakan hasil pembagian kekuasaan kerajaan Gowa 

yang dilakukan oleh Raja Gowa VI Tunatangka Lopi (1445-1460). Pembagian ini 

menghasilkan dua kerajaan yang dikuasai masing-masing oleh putera raja, yaitu 

Batara Gowa Tuniawanga Ri Paralekanna sebagai Raja Gowa ke VII (1460) dan 

Kerajaan Tallo dikuasai oleh Karaeng Loe Ri Sero sebagai raja pertama.
8
 

Meskipun Raja Tunatangka Lopi telah memberi kekuasaan kepada kedua 

putranya ternyata belum berbuah damai dan perang saudara selama bertahun-

tahun tidak bisa dihindari. Barulah pada periode raja Gowa IX Daeng Matanre 

Karaeng Mangnguntungi Tumaparisi Kallongna akhir abad ke-15 atau awal abad 

                                                           
7
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Penyampaian Salinan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 267/M/2016”, h. 6 

8
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Penyampaian Salinan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 267/M/2016”, h. 7. 
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ke-16 kedua kerajaan kembar tersebut dapat digabung kembali dalam bentuk 

pemerintahan koalisi lewat perjanjian rua karaeng nase‟re ata (dua raja, tetapi 

hanya satu rakyat).
9
 

Keberadaan kerajaan Tallo tidak terlepas dari keberadaan kerajaan Gowa 

dan hubungan kedua kerajaan ini sangat erat menyebabkan bangsa Belanda 

menamakan zusterstaten, yakni dua kerajaan bersaudara dan kerajaan ini memiliki 

kemampuan dalam menyusun berbagai sistem pemerintahan, termasuk strategi 

militer. Raja Tallo otomatis berkedudukan sebagai Mangkubumi dengan gelar 

tuma‟bicara butta yang bertugas sebagai orang kedua dan bertanggung jawab atas 

pengaturan tata tertib dan kesejahteraan negara. Dua kerajaan ini kemudian 

kembali bersatu melalui persekutuan pada tahun 1528 dan menghasilkan kerajaan 

Makassar yang pernah dipimpin oleh salah satu raja termahsyur, Sultan 

Hasanuddin. 

Kompleks makam ini adalah tempat Raja-raja Tallo yang di makamkan  

mulai abad XVII sampai dengan abad XIX. Di kompleks makam ini diantaranya 

terdapat makam dari Sultan Mudaffar yang merupakan raja Tallo ke-7 (1598-

1641) ia dikenal dengan nama I Manginyarrang Daeng Makkiyo bergelar Karaeng 

Kanjilo Ammalianga ri Timoro yang merupakan anak dari Mangkubumi Kerajaan 

Gowa-Tallo I Malingkang Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awwalul Islam 

Karaeng Matoayya yang merupakan raja Tallo ke-6 dan orang pertama yang 

memeluk agama Islam di Kerajaan Gowa-Tallo yang diIslamkan oleh Datuk Ri 

Bandang. 

Makam dari Sultan Mudaffar merupakan salah satu makam yang paling 

sering dikunjungi oleh peziarah dan ia juga dikenal dengan julukan Macang 

Keboka ri Tallo (macan putih dari Tallo). Adapun daftar nama-nama yang 

                                                           
9
Mahmud dan M. Irfan, Sisa-sisa Peradaban Kerajaan Kembar Gowa-Tallo Sulawesi 

Selatan (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002), h. 5. 



45 
 

 
 

tercantum pada 21 nisan pada makam raja-raja Tallo yang masih dapat 

diidentifikasi yaitu:
10

 

a. Sultan Mudaffar (I Manginyarrang Dg. Makkiyo) Raja Tallo VII (1598-

1641) 

b. Sawerannu (Istri Raja Tallo VII Sultan Mudaffar) 

c. Sultan Abd. Kadir (Mallawakkang Dg. Matinri) Raja Tallo IX 

d. Sultan Syaifuddin (I Makkasumang Dg. Mangurangi) Raja Tallo XII 

(1770-1778) 

e. Sultana Sitti Saleha (Maddulung) Raja Tallo XIII 

f. Sultan Muh. Zainal Abidin (La Oddang Riu Dg. Mangeppe) Raja Tallo 

XV, Raja Gowa XXX 

g. Yandulu (Karaeng Sinrijala) 

h. Pakanna (Raja Sanrobone XI) 

i. Sultana Sitti Aisyah (Mangati Dg. Kenna) 

j. I Mallawakkang Dg. Sisila (Abd. Kadir) 

k. Abdullah bin Abd. Gaffar (Duta Bima di Tallo) 

l. Linta Dg. Tasangnging (Karaeng Bonto Sunggua Tuma‟bicara Butta 

Gowa) 

m. Abdullah Daeng Riboko 

n. Arif Karaeng Labbakkang 

o. I Manuntungi Dg. Mattola 

p. Karaeng Parang-Parang (Karaeng Bainea Ri Tallo) 

q. Saribulang (Karaeng Campagana Tallo) 

r. Mang Towayya 

s. Sinta (Karaeng Samanggi) 

                                                           
10

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Penyampaian Salinan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 267/M/2016”, h. 7-8. 
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t. Karaenta Yabang Dg. Talomo (Karaeng Campagaya Karaeng Bainea Ri 

Tallo) 

u. Karaeng Mangarabombang (Karaeng Bainea Ri Tallo) 

Silsilah Raja-raja Tallo 

                                                                                            Ket :     Wanita 

                                                                                                          Pria 
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Keterangan Gambar: 

1. . . .  

2. Tunatangkalopi (Raja Gowa ke-6) 

3. Batara Gowa (Raja Gowa ke-7) 

4. Karaeng Loe ri Sero (Raja Tallo ke-1) 

5. Anaknya Somba Garassi 

6. I Kare Suaya 

7. Tunilabu ri Suriwa (Raja Tallo ke-2) 

8. Karaeng Makaboka 

9. I Pasilemba 

10. I Mangngayaowang Berang Karaeng Pasi (Raja Tallo ke-3) 

11. Karaeng Baluwa 

12. Karaeng Bissua 

13. I Mappatangkattanna Daeng Padulung (Raja Tallo ke-4) 

14. I Sapi Karaeng Somba Opu 

15. . . . 

16. Tunijallo (Raja Gowa ke-12) 

17. I Somba Daeng Niasseng (Raja Tallo ke-5) 

18. I Malingkaang Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awwalul Islam Karaeng 

Matoayya (Raja Tallo ke-6) 

19. Karaenga ri Naungan (Putri Tunijallo dari Istri lainnya) 

20. Karaenga ri Naungan 

21. I Mangngarangi Daeng Manrabbia (Raja Gowa ke-14) 

22. Tunipasulu (Raja Tallo ke-6 sekaligus Raja Gowa ke-13) 

23. I Sabbe Karaeng Tamagga (Karaeng Lempangang) 
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24. I Manginyarrang Daeng Makkiyo Sultan Mudaffar (Karaeng Kanjilo) 

(Raja Tallo ke-7) 

25. I Mangngadaccinna Daeng Sitaba (Karaeng Pattingalloang) (menjalankan 

pemerintahan atas nama Raja Tallo ke-8) 

26. Sitti Aminah Pemuka Dompu Putri Sultan Bima dengan Saudara Sultan 

Hasanuddin 

27. I Mappaijo Daeng Manyuru Sultan Harun Al Rasyid (Raja Tallo ke-9)
11

 

Dari silsilah di atas terdapat salah satu raja Tallo ke-7 yang di makamkan 

di makam raja-raja Tallo yang bernama I Manginyarrang Daeng Makkiyo 

Karaeng Kanjilo Sultan Mudaffar (1598-1641). 

2. Pembentukan dan Pemugaran Situs Makam Raja-Raja Tallo 

Makam raja-raja Tallo ini telah dibangun sejak abad ke XVII dan telah 

menjadi tempat bersejarah karena dijadikan makam bagi raja-raja Tallo sejak abad 

XVII hingga abad XIX. Kompleks makam raja-raja Tallo berada terletak di 

pinggir barat muara sungai Tallo atau di sudut sebelah timur laut pada lingkup 

benteng Tallo. Namun, benteng Tallo saat ini hanya dapat ditemui sisa-sisanya 

pada sisi barat, utara dan selatan. Sedangkan, di dalam areal benteng kecuali 

makam telah dijadikan sebagai lahan hunian penduduk setempat.
12

 

Bentuk bangunan makam pada kompleks makam raja-raja Tallo mirip 

konstruksi candi dan makam disusun dengan tumpukan batu berukuran persegi 

hingga enam lapis, kijingnya bertingkat dengan badan berlekuk seperti lubang 

pada batu dakon, dan bentuk makam dominan berciri abad XII Masehi. Terdapat 

                                                           
11

Mahmud, M. Irfan, Sisa-Sisa Peradaban Kerajaan Kembar Gowa-Tallo Sulawesi 

Selatan, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2020), h. 199. 

12
Muhammad Arif, “Menelusuri Potensi Obyek Wisata Sejarah Kota Makassar”, Jurnal 

Rihlah 7, no. 1 (2019), h. 49. 
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beberapa ragam hias yakni berupa hiasan tumbuh-tumbuhan, sulur-suluran daun 

dan kaligrafi.  

Situs Makam raja-raja Tallo dimiliki oleh Negara dan dikelola oleh Balai 

Pelestarian Cagar Budaya serta ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dalam 

keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 267/M/2016 tentang 

penetapan Situs Cagar budaya Kompleks Makam Raja-Raja Tallo sebagai Cagar 

Budaya Nasional dan juga keputusan Walikota Nomor: 1658/430/Kep/XII/2017 

tentang penetapan Kompleks Makam Raja-Raja Tallo sebagai Situs Cagar 

Budaya. 

Pada kompleks makam ini terdapat beberapa bentuk jirat, nisan dan ragam 

hias yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dan banyak jirat serta makam 

yang telah rusak, sehingga sebagian besar makam tidak dalam keadaan utuh.
13

 

Berdasarkan hasil penggalian excavation yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan 

Sejarah dan Purbakala (1976-1982) ditemukan gejala bahwa kompleks makam 

berstruktur tumpang-tindih dan sejumlah makam terletak di atas fondasi 

bangunan, dan kadang-kadang ditemukan fondasi di atas bangunan makam. 

Kompleks makam raja-raja Tallo ini sebagian ditempatkan di dalam 

bangunan kubah, jirat semu dan sebagian tanpa bangunan pelindung. Jirat semu 

dibuat dan balok-balok batu pasir itu semula tanpa menggunakan perekat 

kemudian, perekat digunakan pada saat proyek pemugaran. Bentuk bangunan jirat 

dan kubah pada kompleks ini kurang lebih serupa dengan bangunan jirat dan 

kubah dari kompleks makam Tamalate, Aru Palakka, dan Katangka.
14

 

                                                           
13

Rosmawati, “Tipe Nisan Aceh dan Demak-Troloyo Pada Kompleks Makam Sultan 

Hasanuddin, Tallo dan Katangka”, Jurnal WalennaE 12 no. 1 (Juni 2011), h. 212. 

14
Mahmud dan M. Irfan, Sisa-sisa Peradaban Kerajaan Kembar Gowa-Tallo Sulawesi 

Selatan (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002), h. 17. 
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Pemugaran berarti memperbaiki sebuah bangunan peninggalan sejarah dan 

purbakala sesuai dengan bentuk aslinya.
15

 Perubahan dalam bentuk bagaimanapun 

juga tidak dibenarkan. Oleh sebab itu memerlukan keahlian tersendiri ketekunan 

dan kesabaran. Pada tahun 1974-1975 dan 1981-1982 kompleks makam raja-raja 

Tallo dipugar oleh pemerintah melalui Ditjen Kebudayaan, Direktorat 

Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. Bangunan makam yang dipugar hingga mendekati 

bentuk aslinya, dan sekarang tampak asri, tertata apik dengan pepohonan yang 

rindang dan dapat dijadikan sebagai suatu objek wisata budaya. 

Lahan pada situs telah dibebaskan dan bersertifikat sehingga 

memungkinkan untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 

secara maksimal. Kondisi kompleks makam raja-raja Tallo saat ini dapat 

dikatakan cukup memadai, dengan tersedianya fasilitas pengamanan berupa pagar 

dan pos jaga. Kompleks makam cukup terawat dan bersih ditata dengan taman 

berbagai jenis tanaman bunga-bunga serta tanaman pelindung. Permukaan tanah 

tertutupi dengan rumput hijau dan sebagian telah ditutupi dengan paving block di 

bagian pintu masuk dan jalur pengunjung juga disediakan berupa jalan setapak. 

Dalam aspek pengembangan dan pemanfaatannya berbagai fasilitas 

disediakan. Pada tahun 2008 penataaan taman oleh Balai Pelestarian Cagar 

Budaya Makassar saat ini Sulawesi Selatan dan pada tahun  2012 pembaharuan 

pagar dan pembangunan gerbang situs pos jaga oleh Dinas Pariwisata Kota 

Makassar.
16
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Muhammad Ramli, Buku Petunjuk Singkat Kompleks Makam Raja-Raja Tallo (Ujung 

Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1990), h. 11. 

16
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, “Database Potensi Cagar 

Budaya, 2009.” 
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3. Pendukung Tradisi Ziarah di Situs Makam Raja-Raja Tallo 

Berziarah dalam perspektif umum tentu bermakna kunjungan, ziarah dapat 

berupa kunjungan ke tempat (makam) untuk mengunjungi sembari memberikan 

dan mengirimkan doa-doa keselamatan. Selain itu berziarah ke makam juga 

dilaksanakan dengan berbagai motif dan tujuan misalnya atas dasar sebuah 

keinginan yang diawali dengan sebuah nazar.
17

 Selain masyarakat sekitar 

kecamatan Tallo yang datang berziarah ke situs makam raja-raja Tallo juga ada 

masyarakat yang datang berziarah yaitu berasal dari luar kota Makassar seperti 

dari Gowa, Takalar bahkan ada juga yang berasal dari Pulau Pangkaje‟ne 

membawa rombongan anggota keluarga untuk berziarah di situs makam raja-raja 

Tallo ini. 

Peziarah yang datang berziarah di situs makam raja-raja Tallo tentunya 

memiliki motivasi berbeda antara satu dengan yang lainnya, latar belakang dan 

status yang berbeda pula. Ada yang datang untuk memenuhi tinja‟ (nazar) yang 

telah diucapkan karena mengganggap bahwa nazarnya telah terpenuhi, tradisi atau 

kebiasaan yang dilakukan turun temurun dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya dan berlangsung hingga saat ini, adapula yang datang dengan motivasi 

keagamaan dengan berziarah ke makam dapat mengingatkan akan kematian dan 

orang yang berziarah juga senantiasa memantapkan hatinya agar selalu melakukan 

kebaikan. 

Peziarah yang mengunjungi makam pada umumnya telah dilandasi dengan 

tujuan dan niat yang didorong oleh kemauan batin yang sangat mantap, selain 

untuk bernazar adapula peziarah yang melakukan tradisi ziarah karena telah 
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Syamhari, “Interpretasi Ziarah Pada Makam Mbah Priuk”, Jurnal Rihlah 11 no. 1 

(2014), h. 17. 
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menjadi kebiasaan turun temurun dari orangtua terdahulunya. Seperti yang 

dilakukan oleh Ibu Jumaria, beliau mengatakan:  

“kalo berziarah ke makam raja-raja Tallo nak ini karena kebiasaan yang 
sudah dari dulu-dulu dilakukan sama orangtua, nenek, nenek buyutku juga 
jadi ini kebiasaan selalu saya lakukan, sampe nya mi anak-anakku lakukan 
tradisi ziarah makam seperti ini. Kalau datang berziarah ke makam raja-
raja Tallo saya bawa mi semua anggota keluarga ku, ziarahi makam dan 
tabur bunga sekaligus kirimkan al-fatihah kepada yang dimakamkan ini.”.

18
 

Menurut Ibu Jumaria beliau melaksanakan tradisi ziarah makam ini karena 

kebiasaan atau tradisi yang sejak dulu dilakukan dan ketika berziarah di makam 

raja-raja Tallo beliau membawa rombongan anggota keluarganya untuk ikut 

berziarah dengan harapan semua anggota keluarga diberi kesehatan dan datang 

kembali berziarah ke makam raja-raja Tallo. 

Berbeda halnya yang dilakukan oleh Tata‟ Mi‟di beliau merupakan 

masyarakat sekitar yang setiap hari jum‟at berziarah ke makam raja-raja Tallo 

dengan motivasi agama yaitu ketika berziarah ke makam raja-raja Tallo beliau 

berharap akan selalu ingat akan kematian yang pasti datang dan lebih 

meningkatkan keimanannya kepada Allah Swt. Beliau mengatakan:  

“tia‟ allo juma‟ punna battuma a‟ssiara kuburu‟ ri kuburanna bainengku 
assengka tongma‟ ri kuburang raja-raja Tallo anne sebage pappaingak ji 
punna katte sallang lamate tong jaki”.

19
 

Artinya: Setiap hari jum‟at jika saya telah datang berziarah di makam istri 
saya maka saya juga akan singgah di makam raja-raja Tallo dan ini sebagai 
pengingat jika kita nanti akan merasakan juga yang namanya mati. 

Pendukung tradisi ziarah tidak hanya menyangkut orang yang datang 

berziarah akan tetapi perlengkapan yang digunakan dalam ritual ziarah seperti 

lilin merah tai bani, dupa (kemenyan), air dan daun pandan tidak serta-merta 

digunakan akan tetapi mempunyai makna tersendiri, yaitu: 
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Jumaria (56 tahun), Peziarah, Wawancara, Makassar, 3 November 2022. 

19
Tata‟ Mi‟di (63 tahun), Masyarakat Sekitar, Wawancara, Makassar, 3 November 2022. 
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a. Lilin merah (tai bani), disimbolkan sebagai penerang dan agar peziarah 

atau pengunjung yang datang berziarah dilancarkan rezekinya atau 

terang kehidupannya.
20

 

b. Dupa (kemenyan), memiliki aroma yang harum dan hal ini 

dimaksudkan agar area makam yang di ziarahi memiliki aroma yang 

wangi dan senantiasa mengingat jasa-jasa tokoh yang di makamkan di 

area tersebut. 

c. Air, menyiram air diatas makam dengan harapan tokoh yang 

dimakamkan mendapat limpahan rahmat dan ampunan dari Allah. 

d. Daun pandan, peziarah biasanya menaburkan daun pandan pada 

makam dan tak jarang juga menaburkan daun pandan yang dicampur 

dengan bunga yang masih segar bermakna bahwa tokoh yang di 

makamkan merupakan orang yang berjasa di masa lampau dalam 

menyebarkan agama Islam. 

Adapula kategorisasi peziarah yang datang berziarah ke makam raja-raja 

Tallo, yaitu: 

a. Peziarah yang melakukan kegiatan ziarah dengan motif dan tujuan 

yang berbeda misalnya peziarah yang memiliki tradisi atau kebiasaan 

mengunjungi makam raja-raja Tallo dalam memenuhi nazar yang 

pernah diucapkan, keinginan atau harapan peziarah atas nikmat yang 

telah diberikan berupa kesehatan, diangkatnya suatu penyakit atau 

diberi kesembuhan dan dilancarkan pekerjaan dan mendapat rezeki. 

Adapula peziarah yang datang dengan memakai baju pengantin yang 

merupakan sepasang suami istri bersama rombongan keluarga dan 

tetua keluarga yang melakukan kegiatan ziarah pada makam raja-raja 
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Sakina Dg. Mantang (66 tahun), Peziarah, Wawancara, Makassar, 29 Juli 2022. 
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Tallo. Motif atau tujuan dalam melakukan kegiatan ziarah ini 

merupakan nazar yang pernah diucapkan oleh pengantin tersebut. 

Dalam wawancara peziarah beliau mengatakan :  

“saya kemari untuk memenuhi tinja‟ (janji)  yang pernah saya ucapkan jika 
telah menikah saya akan berziarah ke makam raja-raja Tallo bersama 
dengan suami saya”.

21
 

b. Peziarah yang melakukan silaturahmi bersama rombongan seperti yang 

dilakukan oleh Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi 

Muhammad Bau Sawa Mappanyukki yang merupakan cucu dari Andi 

Mappanyukki Raja Bone ke-32 bersama dengan Ketua dan Pengurus 

Pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) Kota 

Makassar, ziarah yang dilakukan sebagai ajang silaturahmi antara 

kerajaan Gowa-Tallo dan salah satu makam merupakan makam Istri 

Raja Tallo VII Sultan Mudaffar bernama Sawerannu merupakan Putri 

Tana Toraja yang diperistrikan Raja Tallo VII Sultan Mudaffar. 

c. Kelompok belajar yang sedang melakukan kegiatan studytour atau 

karya wisata misalnya murid sekolah yang berziarah ke makam dengan 

tujuan menambah pengetahuan dan pengalaman dengan melihat objek 

bangunan makam peninggalan masa lampau kerajaan Gowa-Tallo 

secara langsung melalui kegiatan studytour ini. 

C. Prosesi Tradisi Ziarah di Situs Makam Raja-raja Tallo 

1. Pra-Pelaksanaan 

Sebelum melakukan prosesi tradisi ziarah tentu saja peziarah 

mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pendukung dalam tradisi 

ziarah seperti lilin merah (tai bani), dupa (kemenyan), air dan daun pandan yang 

tak jarang dicampur dengan bunga dan juga biasanya membawa pisang dan kelapa 
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muda. Setiap peziarah belum tentu memiliki motivasi yang sama antara satu 

dengan yang lainnya sehingga peziarah yang mengunjungi makam pada umumnya 

telah dilandasi dengan niat dan tujuan yang di dorong oleh kemauan batin yang 

sangat mantap.
22

 

Selain itu, peziarah juga mempersiapkan beberapa hal mulai dari 

kendaraan yang akan di tumpangi hingga bekal berupa makanan khas daerah 

seperti nasi, buras, songkolo‟ yang terbuat dari beras ketan putih, ayam, kue dan 

hidangan lainnya yang ditata di atas wadah besar berbentuk bulat yang terbuat 

dari besi atau biasa disebut dengan kappara‟ yang nantinya makanan tersebut 

akan dihidangkan bersama rombongan keluarga yang datang berziarah ke makam 

raja-raja Tallo, karena mereka yang datang berziarah biasanya membawa banyak 

anggota keluarga untuk berdo‟a bersama dan ikut meramaikan. 

2. Pelaksanaan (Kegiatan Inti Ziarah) 

Setelah mempersiapkan hal-hal yang menjadi pendukung dalam tradisi 

ziarah kemudian dilakukan pelaksanaan atau kegiatan inti ziarah makam raja-raja 

Tallo yaitu dengan memanggil tuan guru atau orang yang dipercaya untuk 

memimpin pembacaan doa ketika ada peziarah yang berziarah di makam raja-raja 

Tallo, biasanya juga peziarah membawa sendiri orang yang dipercaya untuk 

memimpin doa atau tetua keluarganya untuk memimpin doa pada makam tersebut.  

Menurut Muhammad Arief, tuan guru atau orang yang dipercaya untuk 

memimpin doa ketika peziarah datang berziarah di makam raja-raja Tallo 

mengatakan bahwa peziarah mengunjungi makam raja-raja Tallo dengan berbagai 

tujuan misalnya tradisi atau kebiasaan yakni ritual atau aktivitas ziarah banyak 

dilakukan oleh masyarakat karena merupakan suatu tradisi yang telah turun-

temurun dari generasi ke generasi, pemenuhan nazar, attammu taung (tradisi 
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ziarah yang dilaksanakan setiap tahun), berdasarkan mimpi atau didatangkan 

melalui mimpi untuk mengunjungi makam raja-raja Tallo  dan kebanyakan 

peziarah berkunjung ke makam raja-raja Tallo untuk memenuhi nazar tinja‟ yang 

telah diniatkan sebelumnya.
23

 

Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Mariati Dg. Rannu yang 

mengunjungi makam raja-raja Tallo untuk memenuhi nazarnya:  

“punna tena saba‟ la‟bu amuru ka gassing-gassingji anne anakku salama‟ 
tamangapa-apa le‟ba ammanak mae ka assiara ri makam raja-raja Tallo”. 

Artinya: Jika tidak ada halangan panjang umur anakku dan bayinya sehat, 
selamat setelah melahirkan maka saya akan datang berziarah ke makam 
raja-raja Tallo.

24
 

Adapula yang dilakukan oleh Ibu Hastyani Hasim yang mengunjungi 

makam raja-raja Tallo sehari setelah acara pernikahannya untuk mengunjungi 

makam raja-raja Tallo bersama dengan suaminya.  

“datang ka‟ kesini untuk penuhi tinja‟ ku kalau In Syaa Allah selesai acara 
pernikahan ku kesini ka sama suami ku bawa ki berziarah”.  

Artinya: Saya datang kemari untuk memenuhi nazar yang pernah saya 
ucapkan In Syaa Allah jika acara pernikahan saya telah selesai, saya akan 
berziarah ke makam raja-raja Tallo dan mengikutsertakan suami saya untuk 
berziarah.

25
 

Para peziarah yang datang telah membawa perlengkapan ritual berupa lilin 

merah tai bani, air, dupa kemenyan, dan daun pandan yang dicampur bunga. 

Adapun ritual yang dilakukan pada proses ziarah makam yang merupakan 

pelaksanaan atau kegiatan inti ziarah, antara lain sebagai berikut: 

1. Pertama, membakar lilin merah tai bani dan dupa kemenyan yang 

diletakkan di depan batu nisan. 

                                                           
23

Muhammad Arief (48 tahun), Tuan Guru makam, Wawancara, Makassar, 31 Juli 2022. 

24
Mariati Dg. Rannu (60 tahun), Peziarah, Wawancara, Makassar, 31 Juli 2022. 

25
Hastyani Hasim (25 tahun), Peziarah, Wawancara, Makassar, 31 Juli 2022. 



57 
 

 
 

2. Pembacaan doa yang dipimpin oleh tuan guru makam dengan 

mengingat Allah, beristighfar, dan berzikir serta bershalawat kepada 

Nabi Muhammad Saw terlebih dahulu.
26

 

3. Tuan Guru makam kemudian menanyakan dengan jelas apa niat, 

maksud, hajat dan tujuan dari peziarah mengunjungi makam raja-raja 

Tallo dan menjelaskan kepada peziarah agar tidak melakukan hal-hal 

menyimpang yang mengarah kepada perbuatan syirik agar tidak terjadi 

salah penafsiran terhadap makam raja-raja Tallo. 

4. Setelah peziarah menjelaskan hajat dan tujuannya, tuan guru makam 

membacakan doa, surah Al-fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-

Naas kemudian disusul oleh surah Al-Baqarah ayat 1-6. 

5. Peziarah memanjatkan doa sekaligus berniat dalam hati sesuai nazar 

yang pernah diucapkan. 

6. Terakhir setelah pembacaan doa selesai peziarah menyiram air pada 

makam dan menaburkan daun pandan yang dicampur dengan bunga. 

Setelah pelaksanaan kegiatan inti ziarah dilakukan, yang dipimpin oleh 

tuan guru makam maka para peziarah memasuki makam lainnya untuk berdoa dan 

membaca surah Al-Fatihah yang ditujukan kepada tokoh yang dimakamkan, 

menyiram air dan menaburkan daun pandan. 

3. Pasca Pelaksanaan (Pelaksanaan Aktivitas Hajat) 

Selesainya pelaksanaan atau kegiatan inti ziarah makam, maka selanjutnya 

peziarah mempersiapkan makanan yang sebelumnya telah ditata rapi di atas 

kappara‟ dan terlebih dahulu dilakukan assuro mmaca/ma‟baca-baca yang 

dipimpin oleh tuan guru makam dan juga biasanya dilakukan oleh tetua keluarga 

yang dianggap mampu dan sudah biasa untuk memimpin doa. Selain makanan 
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khas daerah yang telah disiapkan adapula dupa yang dinyalakan dengan bara api 

sebagai pelengkap yang tidak boleh ketinggalan.  

Jika semuanya telah siap, maka tuan guru makam atau tetua keluarga yang 

bertugas memimpin doa langsung melaksanakan doa bersama makanan dengan 

hajat yang dimaksudkan oleh si pemilik hajat.
27

 Setelah dilaksanakan pembacaan 

doa, maka peziarah dan rombongannya makan bersama menikmati hidangan yang 

telah disiapkan dan peziarah memberi uang kepada tuan guru makam sesuai 

dengan keikhlasan mereka sebagai passidakka (sedekah). 

D. Nilai-Nilai Budaya Islam dalam Tradisi Ziarah di Situs Makam Raja-Raja 

Tallo 

1. Nilai Keyakinan 

Nilai merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu 

masyarakat yang pada dasarnya masyarakat memiliki nilai-nilai yang dijunjung 

dan dipegang teguh, keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang 

sesuai dengan tuntunan hati nuraninya. Nilai adalah keyakinan seseorang tentang 

sesuatu yang berharga, kebenaran atau keinginan mengenai ide-ide, objek atau 

perilaku khusus.
28

  

Karena agama atau kepercayaan, peziarah meyakini dengan mengunjungi 

atau menziarahi makam maka akan senantiasa mengingatkan kita akan kematian 

dan akhirat kelak.
29

 Selain itu, dapat mengambil pelajaran dan selalu berupaya 

meningkatkan kesadaran hidup di dunia serta meningkatkan ibadah dengan tujuan 

agar selalu siap menghadapi kematian. Makam dan segala aktivitas yang berkaitan 

dengan ziarah akan mengingatkan mereka setelah kehidupan akan ada kematian, 
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sehingga memberikan kesadaran agar senantiasa berbuat baik sebagai bekal di 

akhirat kelak. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Munaafiqun/63: 11. 

ُ خَبيِش ٍۢ بوَِب حعَْوَلىُىَ  ب إرَِا جَبءَٓ أجََلهُبَ ۚ وَٱللََّّ ُ ًفَْس  شَ ٱللََّّ  وَليَ يؤَُخِّ
Terjemahnya: 

“Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang 
apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”.

30
 

2. Nilai Kesyukuran 

Syukur adalah perwujudan dari kesyukuran dengan hati, yang dilakukan 

saat hati dan pikiran menyadari betapa besar nikmat yang dianugerahkan Allah 

dan bersyukur memuji Maha Pemberi nikmat atas segala pemberian yang telah 

Allah Swt berikan kepada kita selaku hamba-Nya. Nilai kesyukuran ialah 

mengucapkan rasa terima kasih atas segala nikmat-nikmat yang Allah Swt berikan 

dan ini tidak berarti bahwa Allah Swt membutuhkan ungkapan syukur dari 

manusia. Tanpa manusia bersyukur kepada-Nya, Allah Swt tetaplah Tuhan yang 

Maha Kaya atas seluruh alam ini.
31

 

Sekecil dan sebesar apapun nikmat yang telah diberikan maka hendaknya 

disyukuri dan dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas ziarah dilakukan oleh 

banyak pihak untuk tujuan tertentu dan dilakukan sebagai rasa syukur atas apa 

yang diperoleh seperti mendapatkan rezeki yang cukup, untuk kemurahan rezeki, 

keberuntungan, kesehatan, mendapat nikmat dan terkabulnya hajat serta berziarah 

kubur akan menjadi pengingat agar selalu mensyukuri segala pemberian Allah 

Swt kepada kita, apapun yang dimiliki, keadaan apapun yang saat ini kita jalani 
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serta kesehatan yang masih bisa dirasakan hingga saat ini maka harus 

dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Allah swt berfirman dalam QS. Luqman/31: 

12. 

ِۚ  وَهَي يشَْكُشْ فئًََِّوَب يَشْكُشُ  يَ ٱلْحِكْوَتَ أىَِ ٱشْكُشْ لِلََّّ وَلقَذَْ ءَاحيٌَْبَ لقُْوَٰ

ًٌّ حَوِيذ   َ غٌَِ  لٌِفَْسِهۦِ ۖ وَهَي كَفشََ فئَىَِّ ٱللََّّ

Terjemahnya:  

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu: 
“Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 
Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang 
siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha Kaya lagi 
Maha Terpuji”.

32
 

3. Nilai Sosial 

Nilai Sosial adalah berbagai prinsip, anggapan maupun keyakinan yang 

berlaku dalam suatu masyarakat yang menjadi pedoman hidup bagi anggota 

masyarakat yang dianggap baik, benar serta wajib dipatuhi.
33

 Ziarah makam 

meliputi struktur sosial, proses sosial dan mampu melakukan suatu perubahan 

sosial baik kepada individu dengan individu, kelompok dengan individu, maupun 

kelompok dengan kelompok.
34

  

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan mampu dan tidak akan bisa 

hidup tanpa bantuan orang lain dan dalam ziarah makam dapat terwujud rasa 

kekeluargaan, kebersamaan, persatuan dalam semangat gotong royong ketika 

membersihkan lokasi pemakaman secara sukarela. Selain itu, berziarah ke makam 

dapat memupuk rasa solidaritas dan mempererat tali persaudaraan sehingga terjadi 

saling mendoakan serta tolong menolong antar sesama warga, baik mendoakan 
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mereka yang sudah meninggal dunia maupun mendoakan antar sesama agar 

senantiasa mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Allah berfirman dalam QS. 

Al-Hujurat/49: 13. 

كُنْ شُعُىب ب وَقبَبَئٓلَِ  ًٰ وَجَعَلٌَْٰ ي رَكَش  وَأًُثَ كُن هِّ أٓيَُّهبَ ٱلٌَّبسُ إًَِّب خَلقٌََْٰ يَٰ

َ عَليِن  خَبيِش   ِ أحَْقىَٰكُنْ ۚ إىَِّ ٱللََّّ  لخِعََبسَفىُٓا۟ ۚ إىَِّ أكَْشَهَكُنْ عٌِذَ ٱللََّّ

Terjemahnya: 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa 
di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal”.

35
 

4. Nilai Kerja 

Makam raja-raja Tallo sebagai salah satu situs dibawah naungan Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai historis 

dengan banyaknya peziarah yang datang berkunjung, keterkaitan antara sejarah 

dan religiusitas peziarah berpengaruh pada intensitas kunjungan. Keramaian pada 

suatu objek wisata akan membawa peningkatan pendapatan pada petugas juru 

pelihara dan konservasi, petugas kebersihan maupun masyarakat sekitar, karena 

dengan banyaknya peziarah yang berkunjung dapat memberikan peluang kerja.  

Makam raja-raja Tallo sebagai salah satu situs cagar budaya harus tetap 

dijaga agar kondisi fisik makam tetap terjaga salah satunya dengan dilakukan 

konservasi oleh pihak petugas agar tidak terjadi kerusakan terhadap situs cagar 

budaya dan juga peran pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat sekitar 

untuk melindungi dan mengembangkan pelestarian cagar budaya. 
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5. Nilai Ekonomi 

Adanya makam raja-raja Tallo membawa dampak tersendiri bagi 

masyarakat sekitarnya dan peziarah, dalam hal ini terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari segi mata pencaharian 

masyarakat sebagai usaha manusia yang bernilai ekonomis dengan tujuan 

mendapatkan penghasilan.
36

 Terlihat dalam aktivitas sosial masyarakat dalam 

melakukan tradisi ziarah menghasilkan manfaat bagi masyarakat dalam bidang 

ekonomi. 

Makam raja-raja Tallo membawa dampak positif bagi masyarakat selain 

pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan makam yang baik yang 

tentunya menjamin kesejahteraan masyarakat meningkat, perekonomian menjadi 

hidup sehingga mempercepat gerak ekonomi masyarakat setempat dengan adanya 

petugas kebersihan makam dan masyarakat yang berjualan bunga dan pandan 

dapat membantu untuk mendapatkan manfaat ekonomi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian sebelumnya, pada bab ini penulis menarik kesimpulan-

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Situs makam raja-raja Tallo adalah tempat raja-raja Tallo dimakamkan 

mulai abad XVII sampai dengan abad XIX. Di kompleks makam ini 

terdapat makam raja Tallo VII yang bernama Sultan Mudaffar I 

Manginyarrang Dg. Makkiyo yang merupakan anak dari Mangkubumi 

kerajaan Gowa-Tallo bernama I Malingkaang Daeng Manyonri. Ia 

merupakan orang pertama yang memeluk agama Islam di Kerajaan Gowa-

Tallo yang diIslamkan oleh Datuk Ri Bandang. Pada kompleks ini terdapat 

kurang lebih 78 makam akan tetapi hanya ada 21 makam yang memiliki 

nama dan mereka itulah raja dan keluarga kerajaan Tallo yang 

dimakamkan. 

2. Prosesi tradisi ziarah makam pada makam raja-raja Tallo masih dilakukan 

oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang telah 

dilakukan sejak dahulu dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 

yang menganggap bahwa makam-makam pahlawan, raja, wali, tokoh 

agama maupun tokoh yang berjasa sebagai tempat yang sakral. Ziarah 

makam raja-raja Tallo dilakukan dengan berbagai persiapan sebelumnya 

yaitu dengan menyiapkan sesuatu yang menjadi pendukung dalam tradisi 

ziarah tersebut misalnya dupa kemenyan, lilin merah tai bani, daun pandan 

yang dicampur dengan bunga, air, dan minyak bau. Masyarakat yang 

berziarah bukan hanya mengirimkan doa akan tetapi juga untuk memenuhi 

nazar tinja‟ yang pernah diucapkan. Setelah dilakukan berbagai persiapan 
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kemudian dilaksanakanlah prosesi ziarah atau pelaksanaannya yang 

menjadi kegiatan inti dalam tradisi ziarah hingga pasca pelaksanaan atau 

pelaksanaan aktivitas hajat. Dalam melaksanakan ziarah tentunya 

masyarakat memiliki tujuan yang masing-masing berbeda diantaranya 

tradisi atau kebiasaan dimana aktivitas ziarah banyak dilakukan oleh 

masyarakat karena merupakan suatu tradisi yang telah turun temurun dari 

generasi ke generasi, rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan berupa 

kesehatan dan pemenuhan nazar yang pernah diucapkan. 

3. Adapun nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi ziarah situs makam raja-raja 

Tallo. Pertama, mengenai nilai keyakinan dimana masyarakat menganggap 

bahwa keyakinan merupakan sesuatu yang dipegang teguh dan peziarah 

meyakini dengan mengunjungi makam maka akan mengingatkan pada 

kematian karena pada akhirnya manusia juga akan mati. Kedua, nilai 

kesyukuran yaitu dengan berziarah makam selain menjadi pengingat akan 

kematian juga sebagai pengingat bahwa kita sebagai manusia harus 

mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah baik nikmat 

kesehatan maupun rezeki. Ketiga, nilai sosial dapat memupuk rasa 

persaudaraan dan silaturahmi dengan saling mendoakan untuk mereka 

yang telah meninggal dan mendoakan antar sesama dalam hal kebaikan. 

B. Implikasi 

1. Penelitian ini menjelaskan prosesi tradisi ziarah pada makam raja-raja 

Tallo mulai dari pra-pelaksanaan, pelaksanaan atau kegiatan inti ziarah 

hingga pasca pelaksanaan ziarah. Diharapkan kepada masyarakat agar 

selalu ingat akan Allah Swt dan yakin bahwa setelah kehidupan dunia akan 

ada kehidupan di akhirat kelak. 
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2. Diharapkan agar masyarakat setempat khususnya para peziarah agar 

menjaga kelestarian situs makam raja-raja Tallo dengan menjaga 

kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan 

hal-hal yang sifatnya merugikan seperti merusak, mencoret, memindahkan 

dan merubah bentuk atau wujud makam raja-raja Tallo sebagai warisan 

cagar budaya dibawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Prov. 

Sulawesi Selatan.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pembacanya 

untuk menambah khazanah keilmuan dan mampu memberikan sedikit 

gambaran mengenai sejarah kerajaan Tallo hingga dijadikannya situs 

makam raja-raja Tallo sebagai makam keluarga kerajaan Tallo.  
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DAFTAR INFORMAN 

1. Nama : Sakina Dg. Mantang 

Umur : 66 tahun 

Status : Ibu Rumah Tangga (Peziarah) 

Alamat : Jl. Tinumbu Dalam Lr. 3 No. 22 

 

2. Nama : Hastyani Hasim 

Umur : 25 tahun 

Status : Ibu Rumah Tangga (Peziarah) 

Alamat : Limbung, Gowa 

 

3. Nama : Mariati Dg. Rannu 

Umur : 60 tahun 

Status : Ibu Rumah Tangga (Peziarah) 

Alamat : Jl. Landak Baru 

 

4. Nama : Muhammad Arief 

Umur : 48 tahun 

Status : Karyawan Swasta (Tuan Guru Makam) 

Alamat : Jl. Kapasa‟ Raya 

 

5. Nama : Bahtiar Dg. Tola 

Umur : 56 tahun 

Status : Pegawai Negeri Sipil (Petugas Penjaga Makam) 

Alamat : Jl. Sultan Abdullah 3, Tallo 
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6. Nama : Jumaria 

Umur : 56 tahun 

Status : Ibu Rumah Tangga (Peziarah) 

Alamat : Sungguminasa, Gowa 

 

7. Nama : Tata‟ Mi‟di 

Umur : 63 tahun 

Status : Nelayan (Masyarakat Sekitar) 

Alamat : Jl. Sultan Abdullah 3, Tallo 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 1.1 Area luar Situs Makam Raja-Raja Tallo 

 

Gambar 1.2 Nama-nama Raja dan Keluarga Raja yang di makamkan 
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Gambar 1.3 Makam tipe kubang (susun-timbun) 

 

Gambar 1.4 Makam tipe papan batu 

 

Gambar 1.5 Makam tipe kubah 
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Gambar 1.6 Pelaksanaan kegiatan ziarah yang dipimpin oleh tetua keluarga 
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Gambar 1.7 Pelaksanaan kegiatan inti ziarah yang dipimpin oleh pinati makam 

 

 

Gambar 1.8 Pasca Pelaksanaan ziarah (Pelaksanaan aktivitas hajat) 
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Gambar 1.9 Kompleks Situs Makam Raja-Raja Tallo dan wawancara dengan pinati makam 
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