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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 ب 

 

Ba 

 

b 

 

be 

 ت 

 

Ta 

 

t 

 

te 

 ث 

 

sa 

 

ṡ  es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

Jim j 

 

je 

 ح 

 

ha 

 

ḥ  ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

dal 

 

d 

 

de 

 ذ 

 

zal 

 

z 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

Ra 

 

r 

 

er 

 ز 

 

zai 

 

z 

 

zet 

 س 

 

sin 

 

s 

 

es 

 ش 

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

sad 

 

s 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

dad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

ẓa 

 

ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 

 

gain 

 

g 

 

ge 

 ف 

 

 

Fa 

 

f 

 

ef 

 ق 

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 ك 

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 ل 

 

lam 

 

l 

 

el 

 م 

 

mim 

 

m 

 

em 
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 ن

 

nun 

 

n 

 

en 

 و 

 

wau 

 

w 

 

we 

 هـ 

 

Ha 

 

h 

 

ha 

 ء 

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 ى 

 

Ya 

 

y 

 

ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

T N Huruf Lain Nama 

 Fathah a a اَ 

 Kasrah i I اَ 

 Dammah u Untuk اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Contoh: 

ـيْـفَ   kaifa  : ك 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah  dan yā’ 

 

ai a dan i َْـى  
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

  ـوَْ
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ـوْلَ   h}aula  : ح 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan  

Tanda 
Nama 

ىَ|َ...َ َاَ...َ َ  fathah dan alif 

atau yā’ 

ā a  dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i i  dan garis di  ـــــى

atas 

 dammah dan  ـــو

wau 

u u  dan garis di 

atas 

Contoh: 

 maata : م ـاتَ 

 ramaa : ر م ـى

 qiila : ق ـيْـلَ 

 yamuutu : ي ـم ـوْتَ 

4. Tā’ marbūtah 

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūtah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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Contoh: 

الأ طْف الَ ََُ َر وْض ـة  : raudah al-atfāl 

ـد يـْن ـة ــل ةََُ َا لـْم  َُ َا لـْف ـاض   : al-madiinah al-fādilah 

ــة ـكْـم  َُ َا لْـح   : al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ــّ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ر ب ـّـناَ 

 najjainā : ن ـجّ ـيْــناَ 

ـقَّ َُ َا لــْح   : al-haqq 

 nu“ima : ن ـع ـّـمَ 

 aduwwun‘ : ع ـد وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ـل ـىَ 
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 Arabii (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ـر ب ــىَ 

 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال  (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّـمْـسَ 

َُ َا لزَّلــْز ل ــة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

َُ َا لــْف ـلْس ـف ة  : al-falsafah 

 al-bilādu : ا لــْب ـــلا دَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murūna : ت ـأْم ـر وْنَ 

 ‘al-nau : ا لــنَّـوْعَ 
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ـيْءَ   syai’un : ش 

ـرْتَ   umirtu : أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an 

(dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz} al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

اللهَ َد يـنَْ   dinullāh   َلل    billāh بِ 

Adapun tā’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ََْه ـمَْ اللهَ َر حـــْم ةَ َف      hum fi ra}matillāh 

10. Huruf Kapital 
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur’ān 

Nasir al-Din al-Tūsi 

Abū Nasr al-Farābi 

Al-Gazāli 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid 

Muhammad (bukan: Rusyd, Abuū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr 

Hāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhānahū wa ta‘ālā  

saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Hujurat/49: 15 atau QS Ali ‘Imran/3: 85 

HR = Hadis Riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia 

MTs. =  Madrasah Tsanawiyah 

Kab. =  Kabupaten 

KKM =  Kriteria Ketuntasan Minimal 

KBM = Ketuntasan Belajar Minimal 

SD = Sekolah Dasar  

SMP = Sekolah Menengah Pertama 

h =  Halaman 

Cet =  Cetakan 
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ABSTRAK 
 

Nama   : Jham Sary AK 

NIM.   : 30500116044 

Judul  :  Tradisi Ziarah pada Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang 

di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros 

   
 
 Pokok  masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi ziarah Makam 

Tampung Lampe dan Makam Saukang pada masyarakat di Desa Lekopancing, pokok 
masalah tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, 
yaitu; (1) Bagaimana gambaran kepercayaan masyarakat terhadap Makam Tampung 
Lampe dan Makam Saukang.  (2) Bagaimana proses pelaksanaan  tradisi ziarah pada 
Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang. (3) Bagaimana implikasi tradisi ziarah 
pada Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang terhadap kehidupan keagamaan 
masyarakat di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan teologis, fenomenologis,antropologis dan historis. Sumber 
data penelitian ini adalah masyarakat di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili 
Kabupaten Maros. Terkait dengan metode pengumpulan data peneliti menggunakan 
tehnik observasi, wawancara, dokumentasi dan berbagai literatur. Kemudian tehnik 
pengolahan data yang digunakan yaitu metode induktif yang bertitik tolak dari unsur 
yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.  Dan 
metode deduktif yang menganalisa masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan 
bersifat khusus. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kepercayaan masyarakat 
terhadap makam sudah berlangsung sejak lama, mereka menganggap makam tersebut 
makam yang suci dan menganggapnya sebagai perantara meminta doa kepada Allah 
swt. (2) Proses pelaksanaan ziarah ke Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang 
ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yang pertama mendatangi rumah juru kunci  
atau Pinati, kedua mempersiapkan sesajen apabila ingin meminta doa atau nazar 
ataupun hajatnya telah terkbulkan. Sesajen itu berupa (Nasi putih, dupa, daun sirih, air, 
dan daun pisang). (3) Tradisi ziarah makam Tampung Lampe dan Saukang sejauh ini  
yang melakukannya adalah orang muslim. yang di mana ia tetap menjalankan perintah 
Allah, yaitu sholat, puasa dan berzakat, ia melakukannya sebagaimana orang muslim 
pada umumnya tetapi tidak mengubah kebiasaan mereka untuk melakukan ziarah 
makam disertai dengan permintaan doanya. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Dalam penelitian ini menjelaskan proses atau 

pelaksanaan tradisi ziarah Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang di Desa 

Lekopancing, dengan adanya penelitian ini diharapkan tidak lepas dari tujuan pokok utama 

dalam berziarah yaitu sebagai sarana untuk mengingat kematian dan untuk mendoakan ahli 

kubur. (2) Bagi masyarakat yang ikut serta dalam melaksanakan tradisi ziarah  Makam 

Tampung Lampe dan Makam Saukang di Desa Lekopancing agar tetap menjadikan ajaran 
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Islam sebagai pedoman hidup sehingga tidak keluar dari konsep ketuhanan dalam menjalankan 

tradisi.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Ziarah ke makam seseorang merupakan sesuatu yang nyata dan fenomena dalam 

kehidupan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus pada akhirnya menjadi 

sebuah tradisi. Sejalan dengan adanya penyebaran agama, tradisi yang ada di 

masyarakat dipengaruhi oleh ajaran agama yang berkembang1. Tradisi juga merupakan 

keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Animisme berarti 

percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam 

persembahan tertentu di tempat-tempat yang dianggap keramat seperti makam. Karena 

kepercayaan tersebut mereka melakukan ziarah ke makam dengan melakukan ritual 

yang disertai dengan sesajen.  

Ziarah bagi umat Islam merupakan tradisi perjalanan kesejarahan yang sudah 

lama berkembang untuk memperoleh rida Allah, sebagaimana orang-orang yang 

datang ke Baitullah bertasbih dan bertakbir sehingga mereka mempersaksikan berbagai 

manfaat2. Sebelumnya Rasulullah Saw pernah melarang ziarah ke makam karena 

kepentingan praktik yang cenderung berlebihan dan menyimpang, yang biasanya 

mengeluarkan ucapan-ucapan di atas makam yang bertentangan dengan Islam.3 

Sehingga dikhawatirkan akan mengguncang keimanan orang yang berziarah. Selain itu 

beliau melarang karena biasanya mayat-mayat yang diziarahi adalah orang-orang kafir 

                                                           
1Clifford Geertz, Abangan, santri, dan Priyayi dalam Masyarakat  Jawa, terj. Aswab Mahasin, 

(Jakarta: Pustaka Jaya,1983), h. 89. 
2M. Irfan Mahmud, Datuk ri Tiro Penyiar Islam di Bulukumba (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2012), h.101 
3M. Syaikh Ja’far Subhani, Tawassul Tabarruk Ziarah Kubur Karamah Wali (Jakarta: Pustaka 

Hidayah, 1989), h. 48. 
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penyembah berhala dan orang-orang yang mengagungkan nenek moyang, karena itulah 

umat Islam di khawatirkan mengarah pada bentuk syirik. Sebagaimana dalam Alqur’an 

Allah swt berfirman QS. At-Taubah/9:84; 

 

                               

              

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang 

mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. 

Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati 

dalam Keadaan fasik.4 

Sebagaimana dalam berziarah makam dianjurkan apabila mayat tersebut orang 

muslim, dengan tujuan mengambil peringatan darinya. Sebab dengan ziarah kubur 

seseorang akan ingat akan akhirat, maksudnya akan kehidupan sesudah mati, yakni 

hidup langgeng dan abadi5. Yang demikian inilah yang sangat bermanfaat bagi 

peziarah. Dan tidak ada bedanya dalam berziarah apakah tempat pemakaman itu dekat 

ataupun jauh, artinya bagi peziarah tidak masalah walaupun hanya memberikan doa 

dengan jarak yang berjauhan atau tidak di tempat pemakaman.6 

Di Indonesia terutama di bagian Sulawesi-Selatan, kebiasaan berziarah ke 

makam yang dikunjungi adalah makam para pahlawan dan tokoh yang dianggap suci. 

Di sana mereka melakukan berbagai kegiatan seperti membaca Alquran atau kalimat 

syahadat, berdoa, dan banyak juga peziarah ke makam disertai dengan kepercayaan 

                                                           
4Departemen Agama RI,  al-Qur’an dan Terjemah, h. 201 
5Maftu Ahnan Ma. Asyharie, Berita dari Alam Kubur (Surabaya: Terbit Terang), h. 67. 
6Ja’far Subhani, Tuhid dan Syirik  (Bandung: Mizan, 1996), h.222  
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bahwa tokoh di alam kubur dapat memberikan syafa’at kepada mereka7. Kegiatan ini 

bahkan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu-waktu 

tertentu sehingga para peziarah biasanya datang berombongan, dan jarang sekali yang 

berkunjung sendiri-sendiri8. Demikian pula dengan keberadaan Makam Tampung 

Lampe dan Makam Saukang di Kabupaten Maros, ziarah kemakam ini merupakan 

salah satu aktivitas yang dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat. Di mana sebagian 

besar masyarakatnya yang datang berziarah memandangnya sebagai tempat keramat. 

Mereka beranggapan bahwa makam tersebut dapat dijadikan sebagai perantara yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan doa-doa kepada Tuhan.  

Makam Tampung Lampe juga dikenal  sebagai  Punna Manua yang berarti yang 

punya alam, makam ini merupakan makam seorang Raja Tanralili yang dimana raja 

saat itu sangat berkuasa di daerah tersebut, dan Makam Saukang  sebagai Punna Tana 

yang artinya yang punya tanah yang merupakan orang pertama yang menginjakkan 

kakinya di daerah tersebut. Makam ini dianggap makam seseorang yang dianggap suci  

yang memberikan kebaikan kepada orang sekitar sehingga pendahulu banyak yang 

meminta doa kepadanya, bahkan saat ia wafat makamnya disebut saukang karena 

dianggap makam yang sakral yang di mana saukang itu identik dengan tempat 

pemujaan atau tempat untuk berdoa. Jadi masyarakat sangat menghormati makam 

tersebut mulai dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Disamping itu Makam juga 

dihormati serta dipuja-puja sesuai dengan hubungan dan kepentingan masing-masing 

para peziarah9. Banyak masyarakat yang datang ke Makam Tampung lampe dan 

                                                           
7Muhyiddin al-Barkawi, Ziarah Kubur yang Ternoda; Menyingkapi Fenomena Ziarah Kubur 

yang Mengandung Kesyirikan (Cet, IV; Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 68.  
8M. Irfan Mahmud, Datuk ri Tiro Penyiar Islam di Bulukumba, h.104  
9M. Syaikh Ja’far Subhani, Tawassul Tabarruk  Ziarah Kubur Karamah Wali (Jakarta: Pustaka 

Hidayah, 1989), h. 47. 
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Makam Saukang dengan berbagai tujuan baik dari penduduk asli maupun penduduk 

dari luar daerah. Dalam perkembangannya tujuan para peziarah ini pun bermacam-

macam. Umumnya kegiatan ziarah ini disamping sebagai pengingat datangnya 

kematian, tidak sedikit dari peziarah yang berziarah mencari berkah agar dilancarkan 

rezekinya, dipermudah jodohnya, diberi keturunan dan bahkan untuk mendapatkan 

pekerjaan. Peziarah yang akan melaksanakan ziarah diharuskan membawa bunga untuk 

menaburkan ke makam dan apabila ingin bernazar diharuskan mengikat sesuatu 

dibagian makam. 

Kepercayaan para peziarah memang sangatlah mengsakralkan makam. 

Sebagaimana di Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang  pada umumnya orang 

memiliki pandangan bahwa makam leluhur memiliki nilai-nilai khusus bagi orang yang 

bersangkutan. Kepercayaan tersebut tidaklah tunggal karena sangat tergantung pada 

pola pikir pemahaman keagamaan dan tradisi yang melingkupinya. Seiring dengan 

kebutuhan spiritual dan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh individu dalam 

masyarakat kadangkala menjadikan rasionalitas mereka tidak berdaya sehingga timbul 

kecemasan dan ketakutan sehingga untuk mengatasinya adalah dengan berziarah. 

Berangkat dari latar belakang di atas, ada persoalan yang muncul kaitannya 

dengan perilaku pencari berkah. Dimana pada tataran yang seharusnya yakni tujuan 

dalam ziarah tidak sesuai dengan yang senyatanya yaitu perilaku-perilaku yang 

menyimpang dari tujuan awal. Dan bagaimana perubahan perilaku masyarakat akibat 

adanya motivasi ziarah pada era modern seperti ini. Disinilah pentingnya penelitian ini, 

mencari faktor, motif, kecenderungan, gejala yang melatar belakangi munculnya 

masalah tersebut. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok permasalahan adalah 

“Bagaimana Tradisi Ziarah pada Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang  di 

Kabupaten Maros?”. Agar analisis penelitian lebih terarah, maka pokok permasalahan 

tersebut dijabarkan menjadi tiga sub masalah yaitu: 

1. Bagaimana gambaran kepercayaan masyarakat terhadap Makam Tampung 

Lampe  dan Makam Saukang ? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi ziarah pada Makam Tampung Lampe  dan 

Makam Saukang ? 

3. Bagaimana implikasi tradisi ziarah pada Makam Tampung Lampe dan Makam 

Saukang terhadap kehidupan keagamaan masyarakat di Desa Lekopancing 

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Tradisi Ziarah pada Makam Tampung Lampe 

dan Makam Saukang di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari terjadinya berbagai penafsiran yang keliru terhadap 

penelitian ini, maka penulis perlu menjabarkan deskripsi fokus penelitian ini: 

a. Tradisi Ziarah 

Tradisi atau disebut juga dengan kebiasaan merupakan sesuatu yang sudah 

dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang yang terus dilakukan sehingga 

menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat, ziarah adalah salah satu praktik 

sebagian besar umat beragama yang memiliki makna moral yang penting. Ziarah kubur 
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mencakup proses pelaksanaan ziarah dan tujuan berziarah. Tradisi ziarah yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang datang ke makam untuk mengunjungi 

makam dengan berbagai keperluan atau tujuan seperti: menziarahi makam leluhur, 

untuk melepaskan hajat atau nazar, dan untuk membawa sesajen. 

 

b. Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang 

Makam ini adalah makam yang berada di Kabupaten Maros Kecamatan 

Tanralili Desa Lekopancing, sebagian besar masyarakatnya yang datang berziarah 

memandangnya sebagai tempat keramat. Makam Tampung Lampe adalah makam 

terpanjang yang berada di Desa Lekopancing sedangkan Makam Saukang adalah 

makam yang mempunyai rumah panggung yang bediri di atas makam, makam ini juga 

berada di Desa Lekopancing. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan Tradisi Ziarah Pada Makam Tampung Lampe dan Makam 

Saukang di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dalam penelitian 

ini adalah sebuah adat kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang. Ruang 

lingkup penelitian ini mencakup pelaksanaan ziarah yang dilaksanakan di Makam 

Tampung Lampe dan Makam Saukang di Kabupaten Maros. 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka atau penelitian terlebih dahulu yang menunjang fokus penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

M. Misbahul Mujib dengan Jurnal “Tradisi Ziarah dalam Masyarakat Jawa: 

Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial” setelah melakukan 

penelitian bahwa ada banyak aspek yang mempengaruhi  peningkatan jumlah peziarah. 

Disamping sebagai tradisi yang sudah ada sejak sebelum Islam, ziarah diakui 

mempunyai aspek ibadah ritual keagamaan (kesalehan). Dimensi lain yang menjadi 

faktor penting meningkatnya para peziarah tidak lain adalah adanya faktor komersial, 

karena secara nyata banyak peziarah bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat 

sekitar tempat ziarah, penyelenggara ziarah dan bahkan bisa menjadi sumber 

pendapatan daerah. Sehingga adanya perbaikan infrastruktur tempat ziarah juga 

merupakan faktor penting meningkatnya peziarah. 

Kesamaan peneliti yang dilakukan M. Misbahul Mujib adalah sama-sama 

memfokuskan pada Tradisi ziarahnya. Dan yang membedakan dengan peneliti ini 

adalah M. Misbahul Mujib lebih memfokuskan pada identitas keagamaannya dan 

komersial. Sedangkan pada peneliti lebih memfokuskan pada implikasi tradisi ziarah 

pada kehidupan keagamaan masyarakat. 

Rismawati dalam skripsi yang berjudul “Eksistensi Kuburan Puatta dan 

Pengarunya Terhadap Masyarakat di Desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten 

Maros” setelah melakukan penelitian bahwa  setiap daerah mempunyai tempat yang 

khusus yang sakral dan masih banyak orang yang mempunyai kepercayaan tertentu 

melalui upacara atau ritual-ritual dengan tradisi yang dijalankan oleh nenek moyang 

sebelumya. Dengan memahami realitas sosial keagamaan tersebut, dapat dicarikan 
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solusi agar akidah kepercayaan masyarakat yang bertumpu pada akidah tauhid dapat 

terjaga dari kepercayaan syirik. Kesamaan dalam penelitian Rismawati adalah sama-

sama memfokuskan pada pengaruh kehidupan masyarakat pada makam sedangkan 

yang membedakannya penelitian Rismawati fokus pada teologis, jatuh pada syirik. 

Ainun Nafiah dalam skripsi yang berjudul “Spiritualitas Dalam Ziarah Kubur 

(Studi atas Motivasi Peziarah di Makam Pangeran Sukowati Dusun Kranggan Desa 

Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen) tahun 2018 menghasilkan kesimpulan 

bahwa motivasi spiritual para peziarah terbagi kedalam tiga kategori. Pertama, 

motivasi akidah adalah keyakinan hidup peziarah menganggap keramat makam 

Sukowati menurut keyakinan mereka masing-masing yang menganggap dengan 

berziarah ke makam keramat tersebut dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik. 

Kedua, motivasi ibadah merupakan motivasi yang pernah dilakukan oleh orang yang 

memiliki agama, seperti shalat, doa, dan puasa. Ketiga, motivasi muamalah adalah tata 

aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan benda atau materi alam. 

Peziarah datang ke makam sukowati hanya untuk wisata karena makam tersebut cukup 

luas dan sejuk tempatnya. 

Persamaan pada penelitian Ainun Nafiah adalah sama membahas motivasi pada 

peziarah kubur, sedangkan bedanya Ainun Nafiah lebih memfokuskan penelitiannya 

pada tempatnya bahwa peziarah ada yang datang hanya untuk berwisata. Sedangkan 

peneliti lebih memfokuskan pada implikasi ziarah makam terhadap kehidupan 

keagamaan masyarakat. 

Rahmawati dalam skripsi yang berjudul “Makam Boe Lompoa (Deskripsi 

Tentang Pelaksanaan Ritual Ziarah ke Makam Boe Lompoa di Desa Mangngeloreng 

Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros) tahun 2009 setelah melakukan penelitian 
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bahwa sejauh mana pelaksanaan ritual makam dan pengaruhnya terhadap masyarakat 

dengan memahami realitas sosial keagamaan tersebut, yang dapat dicarikan solusi agar 

akidah kepercayaan masyarakat yang bertumpu pada akidah tauhid dapat terjaga dari 

kepercayaan syirik. 

Kesamaan penelitian Rahmawati dalam skripsinya adalah sama-sama 

membahas pelaksanaan ritual ziarah. Dan bedanya dalam penelitian Rahmawati lebih 

memfokuskan pada teologis, ketauhidannya. Sedang peneliti lebih fokus pada 

implikasi tradisi ziarah pada kehidupan keagamaan masyarakat sekitar. 

 

Berbagai hasil studi dan penelitian terdahulu yang telah dikaji yang 

berhubungan dengan masalah pokok yang diteliti, dapat dilihat dari konteks waktu dan 

tempat tidak ditemukan penelitian yang sama sebelumnya dengan Tradisi Ziarah Pada 

Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang di Desa Lekopancing Kecamatan 

Tanralili Kabupaten Maros sehingga penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya dan perlu dilakukan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui  gambaran kepercayaan masyarakat terhadap Makam 

Tampung Lampe  dan Makam Saukang  

b. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tradisi ziarah pada Makam Tampung 

Lampe  dan Makam Saukang 
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c. Untuk mengetahui implikasi tradisi ziarah pada Makam Tampung Lampe 

dan Makam Saukang terhadap kehidupan keagamaan masyarakat di Desa 

Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Setelah memaparkan tujuan penelitian tersebut maka akan dicantumkan 

beberapa kegunaannya: 

a. Sebagai bahan rujukan bagi Mahasiswa lain yang ingin mengadakan 

penelitian lebih lanjut dibidang kebudayaan khususnya antar budaya 

b. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai 

suatu tipe peneliti yang digunakan untuk memahami budaya tradisi ziarah 

c. Sebagai bahan masukan mengenai pemaknaan pesan simbolik bagi 

akademisi yang ingin meneliti lebih lanjut tentang tradisi  ziarah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tradisi Ziarah Makam 

Tradisi menjadi bagian dari budaya karena adanya budaya yang dimiliki oleh 

sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah yang nanti budaya ini dapat diwariskan 

dari generasi ke generasi lainnya sehingga dapat dikatakan sebuah tradisi. Kemudian 

Koentjaraningrat membaginya menjadi unsur-unsur kebudayaan secara lebih terperinci 

yang sifatnya universal1 yaitu terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem 

dan organisasi kemasyarakatan, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, 

kesenian, serta sistem teknologi peralatan.2 Dalam teori ini tradisi ziarah makam 

termasuk pada sistem religi dan upacara keagamaan. 

Tradisi dapat dimaknai adanya sebuah proses yang berulang tentang sesuatu 

yang disampaikan atau diwariskan seterusnya dari generasi ke generasi atau dari masa 

lalu dan masih berlaku hingga masa sekarang, masa dimana manusia mengalami 

perkembangan dan perubahan pesat. Dengan demikian dapat dikatakan “tradisi” yaitu 

sifatnya yang bertahan karena senantiasa dijaga dan dilestarikan dari waktu ke waktu 

seperti halnya dalam tradisi ziarah. Dilihat dari segi ini banyak kebudayaan yang dapat 

bertahan malah berkembang menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang 

dikembangkan oleh suatu masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan 

tertentu dari lingkungannya.3  

                                                           
1Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta:  Aksara Baru, 1980), h. 217.  
2Rusmin Tumanggor, dkk., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), h. 22.  
3Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar (Cet. IV; Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 154. 
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Sedangkan kata ziarah disini menurut bahasa berarti menengok, jadi ziarah 

makam artinya menengok makam, sedang menurut syariat Islam, ziarah kubur itu 

bukan hanya sekedar menengok kubur, bukan pula untuk sekedar tahu dan mengerti 

keadaan kubur atau makam, akan tetapi kedatangan seseorang ke kubur adalah dengan 

maksud untuk mendoakan kepada yang dikubur.4 

Anjuran untuk berziarah tersebut tak lepas dari tujuan pokok utama dalam 

berziarah: 

1. Sarana untuk mengingat kematian  

Anjuran untuk selalu mengingat mati sebenarnya bukan disaat kita sedang 

berziarah semata, akan tetapi disetiap saat dan disetiap waktu kita dianjurkan untuk 

senantiasa ingat bahwa kelak cepat atau lambat kita semua akan merasakan kematian 

juga. Akan tetapi dengan berziarah ke makam, tentu hal tersebut seharusnya membuat 

kita sadar bahwa kita nantinya juga akan dikubur seperti halnya para pendahulu kita 

yang saat ini sedang dikubur. 

 

2. Untuk mendoakan ahli kubur 

Anjuran untuk berziarah yang kedua ini tentunya kita dibolehkan untuk 

mendoakan ahli kubur kita, mendoakan tapi bukan meminta doa kepada ahli kubur. 

Barangsiapa meminta kepada selain Allah SWT, maka perbuatan tersebut merupakan 

syirik. Jadi disaat kita berziarah, kita hendaknya mendoakan ahli kubur tersebut kepada 

Allah SWT.  

Ziarah makam juga dikatakan sebagai mengunjungi suatu tempat yang 

dianggap suci, misalnya mengunjungi makam Nabi Muhammad saw di Madinah 

                                                           
4Sutejo Ibnu Pakar, Panduan Ziarah Kubur (Cet. I; Cirebon: CV. Aksarasatu, 2015), h. 37.   
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seperti yang sering dilakukan oleh jamaah haji. Makam yang menjadi perhatian  bagi 

para peziarah kaum muslim adalah makam orang-orang yang semasa hidupnya 

membawa misi kebaikan terhadap lingkungannya. Adapun makam yang menjadi daya 

tarik masyarakat adalah makam seseorang yang dulunya dianggap sakti, ahli agama 

atau sufi sehingga masyarakat tertarik melakukan aktivitas ziarah dengan berbagai 

motivasi. Sebagaimana Hertz mengemukakan bahwa upacara kematian  itu tidak lain 

dari pada suatu upacara inisiasi sebagaimana dengan aktivitas masyarakat yang 

melakukan tradisi ziarah makam. 

Tradisi ziarah makam pada dasarnya telah ada sebelum kedatangan agama 

Islam yang dimana tradisi ziarah makam ini dipertahankan oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia Bahkan tradisi ziarah makam ini menjadi suatu agenda tersendiri 

dalam rutinitas keagamaannya5. Dalam Islam  ziarah kubur itu disunnahkan bagi kaum 

laki-laki, sedang bagi perempuan berziarah kubur itu dimakruhkan.6 

B. Kepercayaan terhadap Animisme  

1. Animisme 

Animisme berasal dari kata “anima” yang artinya “nyawa”. Bahasa latin imus, 

bahasa yunani avepos, bahasa sansekerta prana, bahasa ibrani ruah. semuanya berarti 

nafas, jiwa, nyawa, atau roh. Jadi Animise adalah ajaran atau doktrin tentang realitas 

jiwa atau roh.7  Kepercayaan animisme merupakan suatu kepercayaan bahwa segala 

yang ada dibumi baik itu hidup atau mati mempunyai roh. 

Sebagaimana menurut Teori E.B. Tylor (1832-1917). Bahwa animisme adalah 

perlambang dari suatu jiwa atau roh dari beberapa makhluk hidup dan obyek bernyawa 

                                                           
5Suriani, “Tradisi Ziarah Makam Dato Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”, 

Skripsi (Makassar: fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017), h. 13.  
6Maftu Ahnan Asyharie, Berita dari Alam Kubur (Surabaya: Terbit Terang), h. 66. 
7Rahmat Fajri, dkk. Agama-agama Dunia (Cet. I; Yogyakarta: Belukar, 2012), h. 29.  
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lainnya. Segala sesuatu di dunia ini dapat hidup karena adanya jiwa atau nyawa, baik 

yang aktif maupun yang tidak aktif. Dari sini manusia primitif sampai pada suatu 

konsepsi tentang adanya makhluk-makhluk di luar manusia dan dapat menentukan 

kehidupannya.8  

C. Ritual dan Sakral 

1. Ritual 

Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan 

simbolis, ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau tradisi dari suatu komunitas 

tertentu. Yang tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu 

pekerjaan. Seperti upacara menolak balak dan upacara Karena perubahan atau siklus 

dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan dan kematian.10 Meskipun 

mungkin iman merupakan bagian dari ritual atau bahkan ritual itu sendiri, Sahar 

mengemukakan dalam tulisannya bahwa bagi Turner penggunaan simbol-simbol 

tergolong penting bagi suatu peristiwa ritual, dan kajian tentang simbol-simbol ritual 

tidak mesti terfokus pada simbol-simbol manakah yang dipergunakan, tetapi tidak 

kalah penting adalah mencermati relasi timbal balik simbol-simbol itu beserta 

maknanya.11 iman keagamaan berusaha untuk menjelaskan makna dari ritual serta 

memberi tafsiran dari pelaksanaan ritual tersebut.12 

Keberadaan ritual diseluruh daerah merupakan wujud simbol dalam agama atau 

religi dan juga simbolisme kebudayaan manusia.  Tindakan simbolis dalam upacara 

                                                           
8Rahmat Fajri, dkk. Agama-agama Dunia, h. 33.  
10Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama (Cet. 

I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 95. 
11Santri Sahar, “Kebudayaan Simbolik Etnografi Religi Victor Turner” Jurnal Sosioreligius 2,  

no. 4 (Desember 2019), h. 4.  
12Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaaan, 

Keyakinan dan Agama (Bandung: Alfabet), h. 50.  
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religius merupakan bagian sangat penting dan tidak mungkin dapat ditinggalkan begitu 

saja. 

2. Sakral 

Seseorang yang beragamapun juga ditemukan sikap mensakralkan sesuatu, baik 

tempat, buku, orang, benda tertentu, dan lain sebagainya. Sakral (sacred) berarti suci, 

pasangan dari yang sakral adalah yang profan, yaitu yang biasa-biasa saja, yang 

alamiah.13 Sama halnya dengan konsep Mircea Aliade yang mengatakan bahwa dalam 

perjumpaan dengan yang sakral, seseorang merasa disentuh oleh sesuatu yang nir-

duaniawi.14 

Sesuatu yang sakral tersebut ditemukan oleh masyarakat jawa melalui tempat 

ataupun benda-benda disekitarnya, salah satunya makam. Makam yang awalnya 

merupakan sesuatu yang profan dikarenakan tersentuh dengan hal yang sakral maka 

menjadikannya sakral. Untuk bertemu dengan realitas yang sakral memerlukan ritual. 

Salah satunya ritual ziarah terhadap makam yang merupakan fenomena yang telah 

terjadi sejak zaman dahulu dan masih eksis sampai sekarang. 

D. Pandangan Islam terhadap tradisi ziarah makam 

Islam memperbolehkan berziarah kubur apabila yang diziarahi adalah kaum 

muslim. Para peziarah yang diperbolehkan itu adalah para peziarah yang telah 

mempunyai akidah Islam yang kuat dan mengetahui hukum ziarah dan salah satu tujuan 

dari ziarah kubur itu adalah bertawassul kepada seseorang yang dianggap mempunyai 

karamah agar mendapatkan syafaat, keberkahan dan dikabulkan segala apa yang 

                                                           
13Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia…, h. 81.   
14Daniel L. Pals, Seven Theories Of Religion, terj. Inyiak Ridwan Muzir dan M. Syukri, Tujuh 

Teori Agama Paling Komprehensif  (Cet. II; Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), h. 234.   
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diminta.15 Setelah akidah orang Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat 

syirik, Rasulullah saw memperbolehkan berziarah kubur. 

Buraidah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,   

دُ  حَدَّثنَاَ لُ  عَلِي    بْنُ  وَالْحَسَنُ  غَيْلََنَ  بْنُ  وَمَحْمُودُ  بَشَّار   بْنُ  مُحَمَّ  الْخَلََّ

 عَنْ  ,مَرْثدَ   بْنِ  عَلْقمََةَ  عَنْ  سُفْياَنُ  حَدَّثنَاَ ,النَّبِيلُ  عَاصِمِ  أبَوُ حَدَّثنَاَ قاَلوُا

ِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ   ,أبَيِهِ  عَنْ  ,برَُيْدةََ  بْنِ  سُليَْمَانَ  ُ  صَلَّى اللَّّ  عَليَْهِ  اللَّّ

د   أذُِنَ  فقَدَْ  الْقبُوُرِ  زِياَرَةِ  عَنْ  نَهَيْتكُُمْ  كُنْتُ  قدَْ  وَسَلَّمَ   ارَةِ زِيَ  فيِ لِمُحَمَّ

هِ  قَبْرِ  رُ  فإَنَِّهَا فَزُورُوهَا  .أمُ ِ   16  .الْْخِرَةَ  تذُكَ ِ

Artinya:  

Menceritakan Muhammad bin Bassar dan Mahmud bin Gailan dan Hasan bin Ali 

al-Khallal berkata mereka: menceritakan kepada kami Abu Asim al-Nabil 

menceritakan kepada kami Sufyan dari Alqamah bin Marsad dari Sulaiman bin 

Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah saw bersabda: Aku pernah melarang 

kamu berziarah kubur. Tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah 

ke kubur ibunya. Maka ziarahilah kubur,  karena menziarahi kubur itu 

mengingatkan kepada hari akhirat.17 

                                                           
15Chaerul Anwar, ”Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Betawi pada Makam Muallim Kh. M. 

Syafi’I Hadzami Kampung Dukuh Jakarta Selatan”, Skripsi (Jakarta: fak. Dakwah dan Komunikasi UIN 

Syarif Hidayatullah, 2007), h. 22.  
16Abū ‘Īsa Muḥammad ibn ‘Īsa ibn Saurah al-Turmużi, al-Jāmi‘ al-Ṡaḥīḥ ī Sunan al- Turmuzī, 

Kitab: al-Janāiz, Bab: Mā jā a fī Karāhiyyat Ziyārat al-Kubūri li al-Nisā’i, Jil. III (Libanon: Dar al-Kotab 

al-‘Ilmiyyah, 2008), h. 275    
17Sulaiman Hasibuan, “Hadis-hadis Tentang Ziarah Kubur.” Tesis, (Medan: Pasca Sarjana Iain 

Sumatra Utara, 2011), h. 50-51   
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Sebagaimana dengan adanya hadis ini maka ziarah kubur diperbolehkan, 

karena tidak sekedar mengunjungi tapi berziarah kubur mengingatkan seseorang pada 

hari akhir atau kematian. Sebelumnya Rasulullah Saw pernah melarang ziarah ke 

makam karena kepentingan praktik yang cenderung berlebihan dan menyimpang, yang 

biasanya mengeluarkan ucapan-ucapan di atas makam yang bertentangan dengan 

Islam.18 Sehingga dikhawatirkan akan mengguncang keimanan orang yang berziarah. 

Selain itu beliau melarang karena biasanya mayat-mayat yang diziarahi adalah orang-

orang kafir penyembah berhala dan orang-orang yang mengagungkan nenek moyang, 

karena itulah umat Islam dikhawatirkan mengarah pada bentuk syirik. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. Yunus/11: 106. 

                             

       

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan 

tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu 

berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu 

Termasuk orang-orang yang zalim.19 

Islam telah mengajarkan agar tidak berdoa meminta pertolongan kecuali pada 

Allah. Namun ketika ada harapan meminta dan berdoa kepada Sesutu selain Allah atau 

                                                           
18M. Syaikh Ja’far Subhani, Tawassul Tabarruk Ziarah Kubur…, h. 48. 
19Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemah.  
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kepada orang yang meninggal dunia maka tindakan itu tidak diperkenankan oleh 

syariat Islam. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, berupa deskripsi 

tentang Tradisi Ziarah Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang di Desa 

Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 

Moleong mengatakan bahwa “Penelitian Kualitatif bertolak dari paradigma 

ilmiah yang realitas empiris yang terjadi dalam suatu konteks sosio-cultural. Saling 

terkait satu sama lain, sehingga fenomena sosial harus diungkap secara holistic”.1 

Penelitian kualitatif dipilih agar hasil penelitian tidak bertolak dari teori saja, 

melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan sehingga menjamin keaslian 

sumber data. 

a) Pendekatan Penelitian  

Ada beberapa pendekatan yang digunakan peneliti untuk memahami secara 

mendalam mengenai Tradisi Ziarah, yakni mendekati masalah-masalah yang akan 

dibahas mengkaji persoalan kebudayaan dan sejarah Tradisi Ziarah Makam Tampung 

Lampe dan Makam Saukang yaitu : 

 

 

                                                           
1Moleong dalam U. Maman Kh. dkk,  Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktek 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), h.24. 
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a. Pendekatan Teologis 

Pendekatan-pendekatan teologis berfungsi sebagai suatu cara melahirkan suatu 

pemikiran teologis yang baru2, mempelajari teologi memberi seseorang keyakinan-

keyakinan yang berdasarkan pada landasan kuat yang tidak mudah diombang-ambing 

oleh peredaran zaman.3 

b. Pendekatan Fenomenologis 

Metode pendekatan fenomenologis mampu menangkap pemahaman yang mungkin 

berbeda dengan pemahaman lain yang baik digunakan untuk mempelajari keseluruhan 

realita atau hanya sekedar mempelajari bagian kecil dari realita tersebut yang dimana 

memberikan perhatian sikap sosial, persepsi dan pemahaman dalam metodenya.4 

Dalam fenomenologi yang menjadi objeknya adalah fakta, gejala, atau keadaan, 

kejadian, atau benda, atau realitas yang menggejala.5 

c. Pendekatan Antropologis 

Antropologi ini sebagaimana diketahui adalah suatu cabang ilmu pengetahuan 

yang mempelajari manusia, budaya6, perilaku keanekaragaman dan lain-lain.  Yang 

berupaya melihat hubungan antara agama dengan berbagai pranata sosial yang terjadi  

di masyarakat dalam memahami keyakinan dalam melakukan ritual. Sebagaimana 

pemikiran W. Robertson Smith (1846-1894) yang menyatakan bahwa disamping 

sistem keyakinan dan doktrin, sistem upacara juga merupakan perwujudan religi yang 

                                                           
2Hamka Haq, Pengaruh Teologi Dalam Ushul Fikih (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 19.  
3Harun Nasution, Teologi Islam; Aliran-aliran Sejarah Analisa perbandingan (Cet. V; Jakarta: 

Ui Press, 1986), h. 5.  
4Dr. Jozef R. Raco dan Revi Rafael H.M Tanod, Metode Fenomenologi Aplikasi Pada 

Entrepreneurship (Jakarta: PT Grasindo, 2012), h. 21.  
5Maraimbang Daulay, Filsafat Fenomenologi: Suatu Pengantar (Medan: Panjiaswaja Press, 

2010), h. 33. 
6Santri Sahar, Pengantar Antropologi “Integrasi Ilmu dan Agama” (Cet. I; Makassar: PKBM 

Rumah Buku Cara Baca, 2015), h. 3. 
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dalam banyak agama bersifat tetap, meskipun latar belakang, keyakinan, maksud atau 

doktrinnya berubah7. Sehingga pendekatan antropologi dalam memahami agama atau 

keyakinan dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara 

melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

d. Pendekatan Historis 

Historis itu sendiri adalah suatu rangkaian peristiwa yang meliputi unsur 

tempat, waktu, latar belakang, dan pelaku yang terdapat dalam peritiwa itu. Melalui 

pendekatan ini, peneliti mencoba melihat bagaimana asal mula kepercayaan tradisi 

ziarah pada makam Tampung Lampe dan makam Saukang.  

b) Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer yaitu  sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data8. Atau yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hasil 

wawancara. Sedang data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau 

publikasi informen. 

c) Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data pada penelitian ini, yakni peneliti terlibat langsung di 

lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari masyarakat di Desa 

Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk menghindari terjadinya 

kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:  

a. Observasi (Pengamatan) 

                                                           
7Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi (Jilid I) (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2011), h. 67-68.  
8Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 

187.  
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Metode observasi yaitu penulis secara langsung melihat dan mengadakan 

penyelidikan dan melakukan pengamatan, dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki9 di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. sehingga 

dapat gambaran secara jelas tentang kondisi pada tempat yang dijadikan objek 

penelitian. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden10. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan atas pertanyaan 

yang dilontarkan oleh orang yang wawancara atau orang yang memberikan informasi 

atau disebut informan. Adapun informan dalam penelitian ini langsung dari Juru kunci 

makam Tampung Lampe dan makam Saukang dan masyarakat sekitar. Penelitian ini 

menggunakan wawancara bebas terpimpin, yakni peneliti mengunjungi langsung ke 

rumah atau tempat tinggal tokoh masyarakat atau orang yang akan diwawancarai untuk 

menanyakan secara langsung hal-hal yang perlu ditanyakan. 

c. Dokumentasi  

Pengumpulan data pada penelitian ini yakni penulis menggunakan kamera dan 

alat tulis agar membantu dalam proses pengumpulan  data yang akurat agar terhindar 

dari kesalahan penyusunan dalam hasil penelitian. 

 

 

 

                                                           
9Nurhidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 95. 
10Syofian Siregar, MM. Statistika Deskriptif Untuk Penelitian “Dilengkapi Perhitungan 

Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17” (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 130. 
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d) Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk 

membantu dalam proses penelitian. Adapun alat-alat yang digunakan untuk penelitian 

ini yakni buku catatan dan alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan 

dengan sumber data, dan kamera berfungsi untuk memotret pada saat proses penelitian 

dan recorder berfungsi merekam jika sedang melakukan wawancara dengan informan. 

e) Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Berdasarkan prinsipnya metode ini adalah salah satu langkah yang ditempuh  

oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui 

metode  pengumpulan yang telah ditetapkan dalam pengolahan data digunakan 

metode-metode yaitu: Metode Induktif yang bertitik tolak dari unsur-unsur yang 

bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Dan Metode 

Deduktif yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian 

kesimpulan bersifat khusus. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis  

Luas wilayah Kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 (empat 

belas) Kecamatan  yang membawahi 103 Desa/Kelurahan, Kabupaten Maros 

merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi Sulawesi 

Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 

30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan 

Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting 

terhadap pengembangan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang 
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sekaligus sebagai pintu gerbang kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan 

sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di 

Kabupaten Maros dengan Luas Wilayah 1.619,12. Km2 dan terbagi dalam 14 wilayah 

berbatasan dengan:1 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Makassar 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 

Berdasarkan letak geografis, Kecamatan Tanralili terletak antara 119o 34’ 

11.9”- 119o  40’ 48” BT dan 5o 10’ 47.9” LS. Secara administrasi, Kecamatan Tanralili 

termasuk dalam wilayah Pemerintah Daerah Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelah 

Utara berbatasan dengan Kecamatan Simbang, sebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Mandai, sebelah Timur berbatasan dengan Tompo Bulu, dan sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Madya Makassar. Jarak 

Kecamatan Tanralili dari ibu kota Kabupaten sekitar 8 km. Kecamatan ini terbagi atas 

delapan Desa/Kelurahan yaitu Desa Purna Karya, Desa Lekopancing, Desa 

Kurusumange, Desa Sudirman, Desa Damai, Desa Allaere, Desa Borong, dan 

Kelurahan Toddopulia. Luas Kecamatan Tanralili sekitar 89,46 km2.2 

Lekopancing terletak 500M dari permukaan air laut dan merupakan salah satu 

dari 7 Desa dan 1 kelurahan  di Wilayah Kecamatan Tanralili yang terletak 5 km ke 

                                                           
1Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Kabupaten Maros dalam Angka (Maros: BPS, 

2016), h. 1.  
2Dokumen Kantor Kecamatan, diambil di Kantor Kecamatan Tanralili, Tanggal 23 Januari 

2020  
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arah  Selatan dari Kecamatan Tanralili. Desa Lekopancing mempunyai luas wilayah 

seluas ±  13,17km2.  

Tabel I. 

Batas-batas Desa Lekopancing Tahun 2019 

NO Batas-batas Desa Lekopancing 

1 Sebelah Utara Desa Damai 

2 Sebelah selatan Desa Purnakarya 

3 Sebelah Timur Desa Pucak (Kec. Tompobulu) 

4 Sebelah Barat Desa Kurusumange 

Sumber data: diambil dari Kantor Desa Lekopancing pada tanggal 23 Januari 20203 

a. Kemiringan Lereng 

Lereng adalah derajat kemiringan permukaan tanah yang dihitung dengan 

melihat perbandingan antar jarak vertikal dengan jarak horizontal dari dua buah titik 

dipermukaan tanah dikali seratus persen. Lereng tanah merupakan pembatas bagi 

sebagian besar usaha menempatkan suatu kegiatan dan keterbatasan dalam pemilihan 

teknologi pengolahan, selain itu lereng mempengaruhi besarnya erosi tanah sehingga 

secara tidak langsung mempengaruhi kualitas tanah. Di daerah Kabupaten Maros 

memiliki keadaan lereng permukaan tanah diklasifikasikan sebagai berikut : (I) 0-2 %, 

(II) 2-15%, (III) 15-40%, (IV) >40%.4 

                                                           
3Dokumen Kantor Desa, diambil di Kantor Desa Lekopancing, tanggal 23 Januari 2020  
4Badan Statistik Kabupaten Maros, Kabupaten Maros dalam Angka (Maros: BPS, 2016), h, 8.  
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Kabupaten Maros dengan kemiringan lereng 0-2 % merupakan daerah yang 

dominan dengan luas wilayah 70.882 Km2 atau sebesar 44% sedangkan daerah yang 

memiliki luas daerah yang sempit berada pada kemiringan 2-5% dengan luas wilayah 

9.165 Km2 atau sebesar 6 % dari luas total wilayah perencanaan untuk pengembangan 

wilayah dengan tingkat kelerengan 0-2% dominan berada pada sebelah Barat, dan 

pengembangan wilayah dengan tingkat kelerengan > 40% berada pada sebelah Timur 

wilayah perencanaan.5 

b. Pembagian Administratif 

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 

Kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. 

Kabupaten maros terdiri atas 14 Kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 80 Desa 

dan 23 Kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Turikale. Adapun nama 

kecamatan dan jarak ibu kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten sebagaimana table di 

bawah; 

Tabel II 

Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Ke Ibu Kota Kecamatan Tahun 2013 

Kecamatan District 
Ibukota Kecamatan Capital 

Of District Jarak (Km) Distance 

Mandai Tetebatu 4 

Moncongloe Pamanjengan 22 

Maros Baru Baju Bodoa 2 

Marusu Pattene 8 

Turikale Solojirang 1 

Lau  Barandasi 4 

                                                           
5Badan Statistik Kabupaten Maros, Kabupaten Maros dalam Angka (Maros: BPS, 2016), h, 8.  
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Bontoa Panjalingan 6 

Bantimurung Pakalu 7 

Simbang Bantimurung 10 

Tanralili Ammarrang 10 

Tompobulu Pucak 18 

Camba Cempaniga 47 

Cenrana Bengo 32 

Mallawa Ladage 60 

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Maros6 

 

c. Sarana dan Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Lekopancing secara garis besar adalah 

sebagai berikut: 

Tabel III 

Sarana dan Prasarana Desa Lekopancing 

NO JENIS PRASARANA BANYAKNYA /UNIT 

1 Kantor Desa 1 

2 Masjid 7 

3 Gereja 1 

4 SMP 1 

5 SLTA ( SMU DAN SMK) 2 

6 Sekolah Dasar 4 

7 TK/ Play group 4 

                                                           
6Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Kabupaten Maros dalam Angka (Maros: BPS, 

2016), h. 10. 
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8 Jalan Desa 7000 M 

9 Jalan Dusun 10.000 M 

10 Irigasi Sekunder 1 Unit 

11 Power House (Genset) 1 

12 Pasar 1 

13 BRI Unit 1 

14 Puskesmas 1 

 Sumber data: diambil dari Kantor Desa Lekopancing pada tanggal 23 Januari 2020
7 

d.  Biosfik 

Hasil analisis data curah hujan sepuluh tahun terakhir dari tahun 2003 sampai 

dengan 2012 pada stasiun BPP Tanralili menunjukkan bahwa lokasi penelitian 

memiliki bulan kering 27 bulan, bulan lembab 8 bulan, dan bulan basah 85 bulan. 

Berdasarkan jumlah bulan kering dan bulan basah diperoleh Q ratio =31.8 sehingga 

tipe iklim menurut Schmidth Ferguson adalah tipe B dengan kriteria sebagai daerah 

basah dengan vegetasi hutan hujan tropika. Bulan kering  umumnya terjadi pada bulan 

agustus sampai September, bulan lembab pada bulan juli, sedangkan bulan basah mulai 

bulan oktober sampai bulan mei. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan 

agustus yaitu 27 mm sedangkan rata-rata tertinggi terjadi pada januari yaitu 712 mm.8 

Penutupan lahan berdasarkan hasil penafsiran citra ALOS AVNIR-2 2011 

didominasi oleh tanah terbuka berupa persawahan yang luas, semak belukar, lahan 

basah, pemukiman dan industry, kebun campuran, dan hutan. Penggunaan lahan di 

                                                           
7Dokumen Kantor Desa, diambil di Kantor Desa Lekopancing, tanggal 23 Januari 2020  
8Badan Statistik Kabupaten Maros, Kabupaten Maros dalam Angka (Maros: BPS, 2016), h, 

12.  
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Kecamatan Tanralili didominasi oleh lahan pertanian berupa sawah, kebun, kebun 

campuran, dan pemukiman, sedangkan penggunaan lahan yang lain dalam luasan kecil 

yaitu hutan, sarana dan prasarana pemerintah seperti sekolah, kantor camat dan desa, 

pasar, dan kawasan industry. 

Sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim 

kemarau, penghujan dan pancaroba. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung 

terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di Desa Lekopancing, Kecamatan 

Tanralili. Iklim Desa Lekopancing, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau, penghujan dan pancaroba. Hal tersebut mempunyai 

pengaruh langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di Desa Lekopancing 

Kecamatan Tanralili. 
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2. Kondisi Demografis 

Kondisi demografis ialah informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi 

suatu masyarakat; Lekopancing diambil dari perpaduan dua suku kata Bahasa Bugis 

dan Makassar, yakni Leko dan Paccing. Leko artinya Daun dan Paccing artinya Bersih 

atau Suci, jadi Leko-Paccing bermakna Daun yang Suci/ Bersih. Sementara sumber lain 

juga mengatakan bahwa awal dinamainya Kampung Lekopancing ini, dahulunya 

terdapat pohon Paccing yang sangat besar yang berada disudut sungai (Sudut dalam 

bahasa bugis artinya leko), daunnya digunakan Mappaccing dalam pesta perkawinan 

adat untuk kedua mempelai. Konon dengan menggunakan daun pacci, kedua mempelai 

dapat mensucikan diri sehingga pada saat itu dinamailah tempat itu kampung 

Lekopancing (artinya :Pohon pacar disudut sungai) 

a. Jumlah Penduduk 

Penduduk adalah orang yang mendiami suatu daerah yang secara hukum berhak 

tinggal di daerah tersebut atau mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah itu. Desa 

Lekopancing mempunyai jumlah penduduk 4.027 jiwa (1.903 laki-laki dan 2.124 
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perempuan), terdiri dari 1.024 kepala keluarga. Penduduk tersebar dalam 6 wilayah 

dusun dengan rincian sebagaimana table berikut: 

Tabel IV. 

Jumlah Penduduk Desa Lekopancing Tahun 2019 

Sumber data: diambil dari Kantor Desa Lekopancing pada tanggal 23 Januari 20209 

 

b. Tingkat Pendidikan  

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu Negara akan menentukan 

karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif 

dari seluruh kegiatan tersebut. 

Sebagaimana dari tahun ketahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia 

pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan 

yang dicanangkan  pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat 

untuk mengenyam bangku pendidikan. peningkatan partisipasi pendidikan untuk  

                                                           
9Dokumen Kantor Desa, diambil di Kantor Desa Lekopancing, tanggal 23 Januari 2020 

Jumlah Dusun 

Carut 

Dusun 

Carsel 

Dusun 

Cendana 

Dusun 

Sentosa 

Dusun 

Baku 

Dusun 

Palagai 

RTM 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr  

 

KK 

1.903 2.124 335 453 337 351 439 511 283 259 386 411 123 139 

4.027 788 Jiwa 688 Jiwa 950 Jiwa 542 Jiwa 789 Jiwa 262 Jiwa 

1.024 KK 200 KK 146 KK 231 KK 164 KK 221 KK 62 KK 
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memperoleh bangku pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan 

penyediaan sarana fisik  pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. 

 

Tabel V 

Tingkat pendidikan  masyarakat Desa Lekopancing adalah sebagai berikut: 

TIDAK 

TAMAT SD 

SD SMP SLTA DIPLOMA SARJANA 

671 Org 310 Org 133 Org 242 Org 23 Org 10 Org 

Sumber data: diambil dari Kantor Desa Lekopancing pada tanggal 23 Januari 202010 

c. Agama  

Secara kuantitatif mayoritas masyarakat Kabupaten Maros beragama Islam. 

Sebagaimana tabel berikut; 

Tabel VI 

Jumlah Penduduk Menurut Agama: 

Kecamatan Agama 

Islam Protestan Katholik Hindu Budha 

Mandai 34.386 514 63 7 7 

Moncongloe 16.686 249 31 3 3 

Maros Baru 23.437 351 43 5 5 

Marusu 24.762 370 45 5 5 

                                                           
10Dokumen Kantor Desa, diambil di Kantor Desa Lekopancing, tanggal 23 Januari 2020 
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Turikale 40.347 603 73 8 8 

Lau 23.799 356 43 5 4 

Bontoa 26.101 390 47 5 5 

Bantimurung 27.347 409 50 6 6 

Simbang 21.629 324 39 5 4 

Tanralili 24.676 369 45 5 5 

Tompobulu 13.441 201 24 3 2 

Camba 12.311 184 22 3 2 

Cenrana 13.433 201 24 3 3 

Mallawa 10.511 157 19 2 2 

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Maros
11 

B.  Gambaran kepercayaan masyarakat terhadap Makam Tampung Lampe 

dan Makam Saukang  

Tradisi makam sampai sekarang masih dipertahankan oleh sebagian 

masyarakat di Desa Lekopancing sebagian masyarakatnya menganggap bahwa makam 

tersebut adalah makam orang yang suci. Adapun masyarakatnya menganggap sebagai 

perantara meminta doa kepada Allah swt. Karena ia mempercayai dengan adanya 

                                                           
11Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Kabupaten Maros dalam Angka (Maros: BPS, 2016), 

h. 10. 
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perantara doanya akan cepat sampai kepada Tuhan. Dimana kepercayaan masyarakat 

ini diawali dengan dianggapnya tokoh dialam kubur ini suci sehingga dapat 

memberikan manfaat dengan kedatangannya berziarah dan meminta doa disana, dan 

banyak yang telah terkabulkan doanya setelah ia datang ke makam ini, sehingga itulah 

sampai sekarang banyak yang berdatangan sampai saat ini. Kepercayaan terhadap 

makam ini sudah sejak lama terjadi sebagaimana yang dikatakan Sunni;  

Maittani iye kuburu’e na pitepperi tau e deppa ku rikkianakang mateppe maneng 

ni iyatu tau e, namo tau matoangku deppa rikkianakang riolopa na riolo 

pammula tau riolota de diisseng pattette’i siaganna na mappammula ripitepperi 

nasaba’ maitta laddeni Tampung Lampe na Saukang memeng engka maitta 

ladde’ni.12  

Artinya: 

Sudah lama orang percaya sama makam ini karena sebelum saya lahir orang-

orang sudah percaya, bahakan sebelum orang tua saya lahir ini sudah turun 

temurun dari nenek moyang tidak bisa dipastikan sejak kapan ini kepercayan 

tapi sudah lama sekali makam Tampung Lampe dan Saukang ini sudah ada 

sejak dulu. 

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa Makam Tampung Lampe dan Makam 

Saukang sudah ada sejak dulu, bahkan tidak bisa dipastikan sejak kapan kepercayaan 

ini karena sudah turun temurun dari nenek moyang terdahulu. sehingga tidak ada yang 

tahu kapan pastinya mereka hanya menjalankan kepercayaan mereka terhadap makam 

ini. Adapun gambaran kepercayaan masyarakat mengenai makam; 

a. Makam Tampung Lampe 

Makam Tampung Lampe juga dikenal  sebagai  Punna Manua yang berarti yang 

punya alam, makam ini merupakan makam seorang Raja Tanralili yang dimana Raja 

                                                           
12Sunni (53 tahun), Juru Kunci, Wawancara, Desa Lekopancing, 18 Januari 2020.  
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saat itu sangat berkuasa di daerah tersebut, makam ini memiliki panjang kurang lebih 

2,5 meter dan lebar kurang lebih 1 meter yang di atasnya dibangunkan atap dan 

diberikan kelambu layaknya sebuah rumah. Makam Tampung Lampe merupakan 

makam seseorang yang dianggap sebagai Tomanurung, ini sebagaimana yang 

dikatakan oleh Jusman bahwa: 

 

Iye kuburu’e iyaro kuburu paling malamppe’ na ri tella’i Tomanurung iyaro 

turung pole ri langi’e na riareng i gelar Karaeng Loe ri Pakere, kuburu 

malampe na tau riolota de’na ulle parkirakang siaga tanrre na iya re Karaeng 

Loe, na engka to  poada makkadda mattanreang’I iye pole perring engkae ri 

seddena13. 

Artinya: 

Makam ini adalah makam terpanjang, makam ini merupakan makam yang 

dianggap Tomanurung yang turun dari langit yang bergelar Karaeng Loe ri 

Pakere. Makamnya panjang karena dari dulu nenek moyang kita tidak bisa 

memperkirakan berapa tingginya ini Karaeng Loe, bahkan ada yang 

mengatakan lebih tinggi dari bambu di sekitar makam ini. 

Seperti yang dijelaskan bahwa makam Tampung Lampe ini merupakan makam 

seseorang yang dianggap sebagai Tomanurung yang masyarakat percayai bahwa ia 

turun dari langit yang bergelar Karaeng Loe ri Pakere. Makam ini merupakan makam 

terpanjang bahkan masyarakat tidak bisa memperkirakan berapa tinggi tokoh yang ada 

dalam makam ini. 

Karaeng Loe Ri Pakere ini dipercaya sebagai Tomanurung yang mendasari  

sejarah Maros, Karaeng Loe Ri Pakere adalah sosok yang pertama kali membentuk 

sistem kemasyarakatan  dan mengakhiri periode kegelapan. Pada saat kedatangannya 

                                                           
13Jusman (40 tahun), Petani, Wawancara, Desa Lekopancing, 17 Januari 2020. 
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di Desa Lekopancing membawa kebahagiaan tersendiri bagi penduduk di sana 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Baso bahwa: 

Puranna sebelunna engka Karaeng Loe iyere desa e marrakko tappada pa 

rakkona, degaga wedding ritaneng, iya manenna taneng tanengengnge mate 

maneng, na pole engkanana iyare lapu’tau akkatuoengeng na tau’e keddi mai 

beruba, mammulani tapparaka akkatuongenna, iya meng taneng tanengna tuo 

maneng, Iyana ro ritella i Punna Manua14. 

Artinya:  

Dulu sebelum Karaeng loe datang disini desa ini kering sekali, tidak ada yang 

bisa ditanam semua tumbuhan mati, tetapi semenjak kedatangannya kehidupan 

orang sini berubah, alamnya sudah mulai terawatt, semua tanaman menjadi 

subur. Sehingga masyarakat disini menyebutnya sebagai Punna Manua atau 

(yang punya alam) 

Seperti penjelasan di atas bahwa sebelum kedatangan Karaeng Loe di Desa 

Lekopancing desa ini kering bahkan tidak bisa ditanami oleh tumbuhan karena 

kekeringan sehingga membuat apapun yang ditanam mati. Tetapi semenjak 

kedatangannya di Desa Lekopancing mengalami perubahan, tanahnya menjadi subur  

sehingga apapun yang ditanam akan tumbuh dan alamnya sudah mulai terawat. Karena 

perubahan ini terjadi setelah kedatangan Karaeng Loe masyarakat sekitar menyebutnya 

sebagai Punna Manua atau yang punya alam. 

Kareng Loe Ri Pakere ini sangat dihormati oleh penduduk sekitar karena 

dianggap Tomanurung sehingga banyak yang memuliakannya sampai meninggal dan 

sampai sekarang ini makamnya pun sangat disakralkan. Tapi ada yang menganggap 

bahwa makam Kareng Loe Ri Pakere atau Tampung Lampe ini kosong sebagaimana 

yang dikatakan Jusman bahwa: 

                                                           
14Baso (42 tahun), Petani, Wawancara, Desa Lekopancing, 17 Januari 2020.  
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Iya reh kuburu kosong, Karaeng Loe de ritaneng i keddi, iya re ripanccaji mi 

simbol nasaba Karaeng Loe tommi makkedda ri tauriolota, nasaba iyare 

tempa’e attarong mappisau-saunna, iyanaro na naillaui ripanccaji kuburu’na 

nakko mate’I, nasaba’ iyaro kuburuna mabelai na supaya iyaro masyaraka’e 

nakko elo’i massiarah makawe’I na sedding15. 

Artinya: 

Makam ini kosong, Karaeng Loe tidak disemayamkan disini, ini hanya sebagai 

simbol karena Karaeng Loe sendiri yang mengatakannya langsung kenenek 

kami yang dulu, karena tempat ini Ia selalu beristirahat sehingga Ia meminta 

dijadikan sebagai Makamnya jika ia telah wafat, karena makamnya jauh dan 

agar masyarakat yang ingin datang bisa menjangkaunya lebih dekat. 

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa Makam Tampung Lampe ini kosong 

karena jasad Karaeng Loe tidak dikubur di sana, masyarakat mempercayai bahwa dulu 

Karaeng loe ini selalu beristirahat di daerah itu sehingga ia meminta bahwa tempat 

yang selalu ia tempati beristirahat dijadikan sebagai makamnya saja, karena kelak ia 

tidak dikubur di daerah tersebut agar masyarakat sekitar yang ingin berziarah bisa 

melakukannya di Desa Lekopancing agar menjangkaunya lebih dekat. 

b. Makam Saukang 

Makam Saukang merupakan makam yang dianggap sakral sebagaimana 

saukang  identik dengan tempat pemujaan atau tempat untuk berdoa.  Saukang biasa 

juga disebut  Punna Tana yang artinya yang punya tanah yang merupakan orang 

pertama yang menginjakkan kakinya di daerah tersebut. Makam ini dianggap makam 

seseorang yang dianggap suci yang memberikan kebaikan kepada orang sekitar. 

Makam ini mempunyai rumah panggung yang memiliki tangga layaknya rumah orang 

yang masih hidup yang berisi kelambu, dan ranjang lengkap dengan seprai dan 

                                                           
15Jusman (40 tahun), Petani, Wawancara, Desa Lekopancing, 17 Januari 2020.  
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bantalnya. Masyarakat menganggap rumah panggung yang berada diatas makam 

Punna tana adalah rumah yang ditempati arwah Punna tana. 

Masyarakat percaya dengan Saukang karena mereka telah yakin bahwa nenek 

moyang yang ada di makam itu adalah orang suci. Sebagaimana yang dikatakan 

Jumriah; 

Saukang ato iye punna tana  memeng tau mapaccing nasaba narengi deceng 

pada idi maneng engkae ri desa’e, wettunna tuo mupi tau riolota gangkang na 

no’i mai lau riidi maneng16. 

Artinya: 

Saukang atau punna tana ini memang orang suci karena memberikan kebaikan 

kepada kita semua di desa ini, sejak nenek moyang kami masih hidup.  

Sehingga turun sampai ke kami. 

Seperti penjelasan di atas bahwa masyarakat Lekopancing menganggap bahwa 

Punna tanah adalah orang suci  yang telah memberikan kebaikan kepada masyarakat 

di Desa Lekopancing sejak nenek moyang masih hidup, bahkan sampai saat ini apabila 

masyarakat meminta doa dan menganggap doanya telah dikabulkan oleh tokoh yang 

ada di dalam makam tersebut. Karena masyarakat yang percaya menganggap sebagai 

perantara untuk mengirim doa kepada Allah swt , seperti yang dikatakan Baso; 

Ijajiang mi pappalettu doa, baje na terimai puaang e, saba ya parellau doang 

ati mappaccing e magatti ri ijabah ku puang e, mellau doang tommaki tapi pake 

pappilettu17.  

Artinya: 

Dianggap sebagai perantara untuk mengirimkan doa, agar doa kami bisa di 

jabah oleh Allah swt, karena dengan perantara orang suci orang yang dekat 

                                                           
16Jumriah (55 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Lekopancing, 4 Februari 2020.  
17Anti (30 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Lekopancing, 4 februari 2020.  
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dengan Allah maka doa kami akan cepat terkabul. Kami berdoa juga sama 

Allah tapi lewat perantara. 

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa masyarakat yang percaya terhadap 

Makam Saukang ini menganggapnya sebagai perantara untuk meminta doa kepada 

Allah. Karena mereka percaya dengan adanya perantara doanya akan cepat 

terkabulkan, karena perantara ini merupakan orang suci maka ia dekat dengan Allah. 

Masyarakat Lekopancing yang percaya dengan Makam Tampung Lampe dan 

Makam Saukang apabila ia ingin meminta sesuatu ia akan datang kesana dan 

bernadzar, berdoa dengan mengikatkan sesuatu di tiang-tiang rumah makam dan akan  

membuka ikatannya apabila doanya telah terkabulkan.   

C.  Proses pelaksanaan tradisi ziarah pada Makam Tampung Lampe dan 

Makam Saukang 

Tradisi ziarah makam masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat di 

Lekopancing karena telah turun temurun dari nenek moyang mereka. Tradisi yang 

menggabungkan  dua unsur yaitu agama dan budaya yang terdapat di desa 

Lekopancing. pada dasarnya sangat sulit atau bahkan tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan sebagian masayarakat di Desa Lekopancing. Hal ini berdasar pada 

kenyataan bahwa agama tidak bisa dipisahkan dengan budaya. 

Ziarah kemakam Tampung Lampe dan Makam Saukang dilakukan pada saat-

saat tertentu, misalnya seseorang sebelumnya telah berniat atau bernazar akan datang 

kembali jika doanya terkabulkan misalnya akan kembali berziarah apabila sembuh dari 

suatu penyakit sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberi kesehatan dan membawa 

sesajen, atau mereka datang karena hanya ingin menziarahi leluhur. kegiatan ini bahkan 
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menjadi kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat pada waktu tertentu, seperti 

menjelang ramadhan dan sesudah, bahkan setiap hari senin dan kamis selalu ada orang 

yang berdatangan seperti yang dikatakan Jumriah; esso senneng sibawa kammisi 

sanging engka tau lao mazziarah18 (hari senin atau kamis itu selalu ada yang datang) 

dan yang terlibat dalam ziarah makam ini adalah seorang yang ingin kesana tidak ada 

batasan tetapi jika hendak kesana harus bersama Juru kunci. 

Manusia meyakini bahwa dibalik dunia ini adapula makhluk yang tidak nampak 

atau gaib yang berada di luar batas akal manusia. Berbagai kebudayaan menganut 

kepercayaan bahwa dunia gaib dihuni oleh berbagai makhluk  dan kekuatan yang tak 

dapat dikuasai oleh manusia. Melakukan ritual  untuk sesuatu yang dianggap keramat  

oleh sebagian masyarakat, menjadi fenomena tradisional  di zaman modern ini.19 

Proses dalam melaksanakan Ziarah ke Makam Tampung Lampe dan Makam 

Saukang dilaksanakan beberapa tahap, yaitu: 

1. Datang ke Juru Kunci atau pinati 

Pertama yaitu mendatangi rumah Juru Kunci atau pinati untuk menyampaikan 

maksud kedatangannya yang ingin berziarah makam sekalian menyampaikan kapan 

waktu saat ingin pergi agar didampingi saat ke makam, tidak ada batasan bagi siapa 

pun yang berziarah makam tetapi apabila hendak ke makam tersebut harus bersama 

dengan Juru Kunci. Sebagaimana yang dikatakan  Sunni; 

 

                                                           
18Jumriah (55 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Lekopancing, 4 Februari 2020.   

 19Muhammad Amin,  “Nilia-nilai Budaya Lokal Ammacca Tau Riolo Pada Masyarakat Muslim 

di Desa Allaere Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros”, Skripsi (Makassar: fak. Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Alauddin, 2018), h. 50.  
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Sebenarnya kalau mau kekuburan sana haruski sama Pinati karena dia yang tau 

bagaimana tatakrama kalau mau masuk dikuburan sama dia yang bisa mabaca 

disana, bisaji tidak sama Pinati kalau sekedar mau jaki saja pergi berziarah biasa 

karena terbukaji terus itu kuburan20.  

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam melaksanakan ziarah ke Makam 

Tampung Lampe dan Makam Saukang harus lebih dulu mendatangi rumah Juru 

Kuncinya atau Pinati karena saat ke makam harus bersama Juru Kuncinya karena dia 

yang tahu bagaimana makam tersebut agar tidak terjadi apa yang tidak diharapkan. Dan 

Juru Kunci juga mempunyai peran penting dalam melakukan ziarah kubur karena ia 

akan membacakan doa dan menyimpan sesajen yang dibawa ke makam tersebut. 

2. Mempersiapkan sesajen 

Melaksanakan ziarah ke Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang harus 

menyediakan sesajen apa saja yang akan dibawa kesana, itulah pentingnya terlebih 

dahulu mendatangi rumah Juru Kunci atau Pinati apabila ke makam didampingi oleh 

Pinati ia akan membantu menyediakan sesajen yang harus dibawa, karena sesuatu yang 

akan dibawa ada makna tersendirinya, sesajen ini akan disiapkan Pinati malam sehari 

sebelum berangkat. Adapun yang harus dibawa yaitu: 

a. Nanre Pute (Nasi Putih) 

Makna dari Nanre pute sebagaimana dijelaskan Sunni ”nasi putih merupakan 

lambang kesejahteraan masyarakat sini. Karena nasi putih merupakan makanan pokok 

orang sini yang bisa membuat kita bertahan hidup21. 

b. Dupa  

Saat hendak berziarah kubur hal terpenting yang digunakan sebagai 

penghantar doa-doa adalah dupa. Asap dupa menurut Sunni “Na tiwi paddoangetta 

                                                           
20Sunni (53 tahun), Juru Kunci, Wawancra, Desa Lekopancing, 18 Januari 2020.  
21Sunni (53 tahun), Juru Kunci, Wawancara, Desa Lekopancing, 18 Januari 2020. 
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menrre ri langi’e”22 (adalah pembawa doa-doa kita kelangit) sehingga dupa bukan 

hanya sekedar pelengkap dalam ritual tapi memiliki fungsi penting, karena menjadi 

perantara atau penghubung antar manusia ke roh dalam makam tersebut. 

c. Mi’ daung (Daun Sirih) 

Mi’ daung  memiliki kegunaan sebagaimana yang dijelaskan Sunni;  

Dulu daun sirih digunakan sebagai pembersih mulut, sekarang sudah beda 

karena sudah adami sikat gigi, daun sirih ini yang digunakan orang dulu 

sebagai pembersih mulutnya jadi harus disajikan sebagai pappecakka 

(pembersih)23. 

Sebagaiman hasil wawancara di atas bahwa daun sirih digunakan dalam 

mempersiapkan sesajen saat hendak melakukan ziarah itu karena memiliki kegunaan 

yaitu sebagai pembersih mulut yang digunakan orang terdahulu sehingga harus 

disajikan sebagai pembersih. 

d. Wae (air) 

Wae atau air digunakan untuk sesajen yang dimana air sebagai fungsinya 

untuk menghilangkan dahaga. sebagaimana yang dikatakan  sunni; 

Wae minung harus memang selalu dibawa karena seperti manusia kalau 

haus minum air arwahnya juga ini yang dimakam begitu24. 

Seperti penjelasan di atas ia mempercayai bahwa arwah dalam makam ini juga 

meminum air. Selayaknya manusia yang masih hidup yang minum air apabila 

merasakan haus. 

 

 

                                                           
22Sunni (53 tahun), Juru Kunci, Wawancara, Desa Lekopancing, 18 Januari 2020.  
23Sunni (53 tahun), Juru Kunci, Wawancara, Desa Lekopancing, 18 Januari 2020. 
24Sunni (53 tahun), Juru Kunci, Wawancara, Desa Lekopancing, 18 Januari 2020.  
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e. Raung utti 

Raung Utti atau daun pisang yang digunakan sebagai pembungkus nasi.  

Sunni mengatakan “ini dulu belumpi ada piring orang masih pake daun pisang sebagai 

pembungkus atau pengalas”25. 

 

berdasarkan hasil pengamatan sesajen yang dijelaskan seperti di atas itu 

yang dibawa para peziarah makam, yang dimana sesajen itu makanan yang bisa 

dimakan apabila sudah di bacakan doa sama Pinati. Seperti yang dikatakan Sunni; 

Iyaro pattuannangnge na anrre maneng padanna rupa tau engakae, engka 

to itaro riase ribolae na si bawa riseddena iyaro kuburu’e nakko degage 

elo malai. Iyakko engka elo malai nappa dianrre lebbi pasi kessingna 

nasaba maja nakko makkabbe-abbeangki iyana riaseng mubassir. Tapi 

iyakko engka to tau iyakko naisseng makkedda pura ribaca iye anrre-anrre 

tea’i na ala na anrre26. 

Artinya: 

Sesajen ini akan dimakan semua sama orang yang datang. Ada yang 

disimpan di atas rumah atau di samping makam kalau tidak ada yang mau 

ambil. Tapi kalau mau diambil untuk dimakan lebih bagus karena tidak baik 

juga kalau buang-buang makanan mubazir. Tapi ada yang dikasi kalau tau 

sudah dibacai di sana tidak mau diambil atau dimakan. 

Berdasarkan wawancara tersebut informan menyampaikan maksud bahwa 

sesajen yang dibawa ini bisa dimakan para peziarah apabila sesajen ini sudah dibacakan 

doa oleh pinati. Alasan mengapa sesajen ini dimakan karena kalau tidak ada yang 

makan akan terbuang sia-sia atau mubazir, sedang orang yang tidak mau memakannya 

karena mereka tidak percaya dengan hal-hal seperti itu 

 

 

                                                           
25Sunni (53 tahun), Juru Kunci, Wawancara, Desa Lekopancing, 18 Januari 2020.  
26Sunni (53 tahun), Juru Kunci, Wawancara, Desa Lekopancing, 10 Juli 2020.  
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3. Proses Pelaksanaan  

Pelaksanaan ziarah Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang dimulai dari 

makam mana yang mau Pinati mulai tidak ada pembeda antara keduanya prosesnyapun 

sama, walaupun berada dalam satu lokasi tetapi dilakukan secara bergantian, bisa juga 

hanya salah satunya yang di datangi. Proses yang pertama dilakukan adalah jika hendak 

memasuki makam alas kaki harus dibuka, seperti halnya rumah, seperti yang dikatakan 

Dg. Rala;  

punna eroki tawwa antama ri jera ka paralluki nia adat baji ampe ta kamma 

tong anjo punna antama ki riballa na tawwa, paralluki anjo ni lappasa ki 

sandala ka nu nipakea, kah kamma ya mi anjo ri aseng balla sebagai 

tampa’na arwahya27. 

 

Artinya:  

 Jika hendak memasuki kuburan kita harus sopan seperti halnya masuk ke 

dalam rumah, di mana kita harus membuka alas kaki yang dipakai, karena ini 

dianggap sebagai rumah yang ditempati arwah 

  

Sebagaimana hasil wawancara  di atas informan menyampaikan maksudnya 

bahwa saat proses pelaksanaan ziarah jika hendak memasuki Makam diharuskan 

membuka alas kaki karena sebagaian masyarakat yang percaya menganggap Makam 

ini merupakan rumah bagi Arwah tokoh dalam kubur tersebut. 

Setelah alas kaki dibuka, sesajen yang telah disiapkan disimpan di dekat 

makam. dan juga menyediakan baskom kecil yang berisi beras, pisang dan 

disampingnya berisi dupa. Pinati (Juru kunci) jika yang ditempatinya Makam Saukang, 

Pinati terlebih dahulu akan naik ke rumah di atas makam karena rumah di Makam 

Saukang adalah rumah panggung. 

                                                           
27Dg. Rala (60 tahun) Pensiunan, Wawancara, Desa Lekopancing, 6 Februari 2020. 
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Setelah Pinati berada di atas ia meletakkan sesajen yang telah disiapkan 

termasuk dupa. Setelah itu dupa pun dibakar sambil Pinati berdoa setelah Pinati berdoa 

ia menyimpan sebagian beras, air, pisang di rumah panggung itu dan turun ke makam, 

lalu masyarakat yang datang bisa menabur bunga di atas makam Saukang dan 

melakukan doa. Sama halnya dengan Makam Saukang proses saat ke Makam Tampung 

Lampe sama caranya, hanya saja Makam Tampung lampe tidak seperti rumah 

panggung. Jadi pinati hanya duduk disamping makam meletakkan sesajen, membakar 

dupa dan berdoa. 

Apabila masyarakat yang datang berdoa dan menginginkan sesuatu atau 

bernazar disana ia akan mengikatkan sesuatu di tiang-tiang rumah makam. dan akan 

membuka ikatannya apabila nazarnya sudah terbayarkan dan doanya sudah 

terkabulkan. 

D.   Implikasi Tradisi Ziarah Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang  

terhadap Kehidupan Keagamaan Masyarakat di Desa Lekopancing 

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros 

Tradisi ziarah makam merupakan kegiatan yang telah ada sejak lama dan 

merupakan warisan dari para leluhur. Kebiasaan berzirah ke makam yang dianggap 

suci seperti Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang ini disertai dengan adanya 

kepercayaan bahwa tokoh dalam kubur dapat sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. 

Penduduk di Desa Lekopancing merupakan mayoritas Muslim. bahkan yang 

melakukan ziarah ke Makam Tampung Lampe dan Saukang sejauh ini adalah orang 

muslim. Masyarakat yang percaya menganggap bahwa makam tersebut dapat dijadikan 

sebagai perantara yang digunakan untuk menyampaikan doa-doa kepada Tuhan. 

Seperti yang dikatakan Dg. Rala; 
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Inakke anne islam agamaku, inakke appaladoaja mae ri karaeng allahtaala 

tongji, injomi nakke kuangga’ ka saba’ nia’na appabbattui doaku, kasaba’ 

doaku nacippa’ ni sareanga paplalakku. Na salama anne battua assiarah 

anrinni ngasengna sangnging tau muslim28. 

Artinya: 

Saya ini agama Islam saya juga berdoa kepada Allah, itulah saya menganggap 

dengan adanya perantara untuk menyampaikan doa mungkin doa saya akan 

cepat terkabulkan, dan sejauh ini yang datang berziarah kesini semuanya 

muslim. 

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa sampai saat ini orang yang berziarah ke 

Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang adalah muslim. Peziarah yang datang 

merupakan orang muslim yang dimana ia tetap menjalankan perintah Allah, yaitu 

sholat, puasa dan berzakat, ia melakukannya sebagaimana orang muslim pada 

umumnya tetapi tidak mengubah kebiasaan mereka untuk melakukan ziarah makam 

disertai dengan permintaan doanya.  Sebagaimana yang dikatakan Baso; 

Iyye de’tu upura millaiwi sumpajangnge, mappuasa di uleng ramalang upugau 

maneng, millau paddoangeng lau Ripuang ngAllahu ta’ala ko pura 

massumpajang, ko lao mazziarah kuburu tette ka millau doang nasaba akko 

millau doangkki kiye magatti lettu parillaudoatta, ko mazziarah ka kiye 

dikuburu’e de na pura ganggu wettu assumpajangeng, massumpajang tette 

upugau materru.29 

Artinya: 

Saya sholat terus, puasa kalau bulan ramadhan saya jalankan semuanya. Saya 

juga meminta doa kepada Allah kalau selesai sholat, dan jika berziarah makam 

saya juga meminta doa karena sebagai perantara mungkin dengan meminta doa 

di makam sini doanya cepat sampai, berziarah makam ini juga tidak 

mengganggu waktu saya untuk sholat, sholat saya kerjakan terus. 

                                                           
28Dg. Rala (60 tahun) Pensiunan, Wawancara, Desa Lekopancing, 6 Februari 2020. 
29Baso (42 tahun), Petani, Wawancara, Desa Lekopancing, 17Januari 2020. 
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Seperti yang dijelaskan di atas bahwa masyarakat yang percaya juga 

menjalankan perintah Allah sebagaimana Muslim pada umumya, mereka tetap 

berpuasa, dan sholat tetapi saat melakukan ziarah ia meminta doa karena menganggap 

bahwa doanya akan cepat terkabulkan dengan adanya perantara. 

Berdasarkan apa yang ada ini membuktikan masyarakat yang berziarah makam 

ke Tampung Lampe dan makam Saukang beragama Islam melakukan perintah Allah 

selayaknya muslim pada umumnya itu tidak mengganggu kehidupan keagamaan 

sebagian masyarakat yang mempercayai makam tersebut, ini menandakan bahwa justru 

dianggap pelengkap dalam menjalankan ajaran agama. 

Tetapi dengan adanya perilaku atau kepercayaan tersebut sebagian masyarakat 

yang tidak percaya  menganggap itu sebagai perilaku musyrik karena mempercayai 

sesuatu selain Allah. Sebagian masyarakat yang tidak percaya tidak mengganggu 

kepercayaan masyarakat karena ia menganggap tidak berhak menghakimi kepercayaan 

seseorang. Sebagaimana yang dikatakan Dg.Nuntung; 

Punna kucini anu musyrik anne na saba appala doangi teai mae ri karaeng 

Allah taala, punna kucini anne memang anu battu riolo, riwattungku caddi inja 

nia’ memangmi anne kuburanga, inakke nasaba’ patayya tanah tena 

kukallarroi assala tena naganggu jari passangmi mange kasaba’ tappa’na tong 

tawwa, inakke lampisangkai tena tong nakukkulle kasaba’ sipa’gang tau 

anrinnia tappaki, nasaba’ manna tau battu pattarang daerah nia’ja mae.30 

Artinya: 

Saya perhatikan ini musyrik karena meminta doa selain Allah saya perhatikan 

ini memang sudah dari dulu sejak saya masih kecil sudah ada makam ini. Saya 

sebagai yang punya tanah tidak larang selagi tidak mengganggu jadi dibiarkan 

saja karena ini kepercayaannya orang, saya mau larang juga tidak bisa karena 

                                                           
30Dg. Nuntung (54 tahun), Petani, Wawancara, Desa Lekopancing, 6 FebruariJanuari 2020 . 
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sebagian besar masyarakat disini percaya bahkan dari luar daerah ada juga yang 

datang. 

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa kepercayaan seseorang ini sudah 

berlangsung sejak lama dan itu tidak membuat hubungan silaturrahim masyarakat 

rusak, bahkan yang punya tanah sekalipun tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, dan 

itu tidak membuat yang punya tanah ini melarang seseorang datang kesana. Ia tetap 

membiarkan orang-orang berdatangan selagi tidak mengganggu,  karena mereka yang 

tidak percaya dengan hal-hal seperti itu tidak ingin menghakimi kepercayaan 

masyarakat yang percaya terhadap Makam.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan 

pada bab-bab terdahulu, maka ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut: 

1. Tradisi makam sampai sekarang masih dipertahankan oleh sebagian 

masyarakat di Desa Lekopancing sebagian masyarakatnya menganggap 

bahwa Makam tersebut adalah makam orang yang suci.  Adapun 

masyarakatnya menganggap sebagai perantara meminta doa kepada Allah 

swt. Karena ia mempercayai dengan adanya perantara doanya akan cepat 

sampai kepada Tuhan. Karena kepercayaan itulah Makam ini disakralkan 

sampai saat ini. 

2. Dalam melaksanakan ziarah ke Makam Tampung Lampe dan Makam 

Saukang ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yang pertama 

mendatangi rumah juru kunci  atau Pinati, kedua mempersiapkan sesajen 

apabila ingin meminta doa atau nazar ataupun hajatnya telah terkabulkan. 

Sesajen itu berupa (Nasi putih, dupa, daun sirih, air, dan daun pisang). 

Adapun waktu berziarah ke Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang 

yaitu pada hari Senin atau Kamis dan menjelang bulan Ramadhan ataupun 

setelah lebaran.  

3. Tradisi ziarah makam Tampung Lampe dan Saukang sejauh ini  yang 

melakukannya adalah orang muslim, yang dimana ia tetap menjalankan 

perintah Allah, yaitu sholat, puasa dan berzakat, ia melakukannya 
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4. sebagaimana orang muslim pada umumnya tetapi tidak mengubah kebiasaan 

mereka untuk melakukan ziarah makam disertai dengan permintaan doanya. 

Ini membuktikan itu tidak mengganggu kehidupan keagamaan masyarakat 

di Desa Lekopancing. ini menandakan bahwa justru dianggap pelengkap 

dalam menjalankan ajaran agama 

  

B. Implikasi 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini mampu menarik minat para 

peneliti lain  untuk meneliti lebih dalam lagi tentang Tradisi  ziarah  Makam Tampung 

Lampe dan Makam Saukang di Desa Lekopancing dari sudut pandang yang berbeda. 

Selain itu penulis juga berharap: 

1. Dalam penelitian ini menjelaskan proses atau pelaksanaan tradisi ziarah 

Makam Tampung Lampe dan Makam Saukang di Desa Lekopancing, 

dengan adanya penelitian ini diharapkan tidak lepas dari tujuan pokok 

utama dalam berziarah yaitu sebagai sarana untuk mengingat kematian dan 

untuk mendoakan ahli kubur.  

2. Bagi masyarakat yang ikut serta dalam melaksanakan tradisi ziarah  Makam 

Tampung Lampe dan Makam Saukang di Desa Lekopancing agar tetap 

menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup sehingga tidak keluar dari 

konsep ketuhanan dalam menjalankan tradisi. 
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DAFTAR INFORMAN 

NO NAMA UMUR PEKERJAAN 

1 Dg. Rala 60 tahun Pensiunan 

2 Jusman 40 tahun Petani 

3 Dg. Nuntung 54 tahun Petani/ Punya Tanah 

4 Baso 42 tahun Petani 

5 Sunni 55 tahun Pinati(Juru Kunci) 

6 Jumriah 53 tahun Ibu Rumah Tangga 

7 Anti 30 tahun Ibu Rumah Tangga 
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(Petani) 
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