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ABSTRAK 

Nama                   : Sri Wahyuni 

Nim                      : 40200120022 

Judul                   : Tradisi Ziarah pada Makam Karaeng Passa di Desa 
Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 

Penelitian ini berjudul tentang Tradisi Ziarah pada Makam Karaeng 
Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, pokok 
masalah yaitu: bagaimana unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi ziarah 
pada makam Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten 
Jeneponto. Dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana eksistensi makam 
Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, 2) 
Bagaiamana wujud budaya Islam dalam proses tradisi ziarah pada makam 
Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, 3) 
Bagaimana nilai-nilai budaya Islam dalam proses tradisi ziarah pada makam 
Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan antropologi, 
pendekatan sosiologi, dan pendekatan agama.  Adapun sumber data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang menggunakan metode 
pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode 
pengolahan data yang digunakan berupa metode induktif, metode deduktif, 
dan metode komparatif dengan analisis data yaitu reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa makam Karaeng 
Passa terdapat di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto yang 
terletak di atas bukit Karaeng Passa yang makamnya berukuran 2.35 meter 
bersampingan dengan makam istrinya berukuran 2,35 meter. Area makam 
Karaeng Passa terdapat rumah-rumah kecil yang dibuat oleh Karaeng Passa 
sebagai tempat untuk melaksanakan sholat pada zaman dahulu, kini beralih 
fungsi menjadi tempat pelaksanaan tradisi ziarah pada makam Karaeng 
Passa. Wujud budaya Islam dalam proses tradisi ziarah pada makam Karaeng 
Passa yaitu berupa bentuk penghormatan dan mengingat akan jasa-jasa 
Karaeng Passa semasa hidupnya, memperbanyak zikir dan do’a untuk 
keselamatan arwah Karaeng Passa serta seluruh masyarakat desa agar 
dihindarkan dari segala marabahaya. Adapun nilai-nilai budaya Islam yang 
terdapat dalam tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa yaitu ada 
keberkahan yang didapatkan ketika berkunjung ke makam Karaeng Passa, 
dapat memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan dalam keluarga dan 
masyarakat.  

Implikasi dari penelitian ini yaitu peneliti dapat mengetahui lebih 
dalam tentang tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa yang dilakukan oleh 
masyarakat sampai sekarang. Masyarakat juga mampu mengambil informasi 
yang telah dikumpulkan, agar dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap 
pentingnya menjaga warisan budaya lokal yang diturunkan dari nenek 
moyang hingga saat ini. Selain itu, generasi muda dapat mengambil pelajaran 
tentang kebaikan Karaeng Passa, dan hidup dengan kesederhanaan. Penulis 
berharap tulisan ini dapat menjadi bahan kepada penulis selanjutnya dan 
dapat mengkaji lebih dalam tentang biografi lengkap Karaeng Passa, dan 
siapa saja garis keturunan Karaeng Passa yang belum sempat penulis bahas 
dalam penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A . Latar Belakang Masalah 

Desa Jombe merupakan desa yang terdiri dari empat dusun yang 

dikelilingi dengan perairan sungai serta bukit dan gunung yang menjulang. 

Desa  yang di kenal dengan masyarakatnya yang rasa penghormatan, sopan 

santun, serta sifat menghargai dan tolong menolong satu sama lain yang 

diajarkan oleh tau toayya (orang tua) sangat melekat pada diri-diri mereka. 

Orang tua yang sangat di hormati dengan menyebut panggilan dengan kata 

Karaeng sekalipun kata Karaeng itu memiliki karakter tersendiri sehingga 

sangat dihormati karena memiliki strata tertinggi dibandingkan masyarakat 

lainnya. 

Desa yang memiliki seluk beluk sejarah, serta budaya dan tradisi yang 

masih banyak belum diketahui oleh masyarakat sekarang. Karena faktor 

ketidakpedulian masyarakat akan hal itu karena dianggap sudah berlalu. 

Padahal, sebagai pemuda-pemudi menuntut ilmu yang lahir di Desa Jombe, 

seharusnya mengetahui lebih dalam tentang desanya sendiri. Para Karaeng 

(orang tua) terdahulu, yang mengambil peran dalam mempertahankan 

tempat kelahirannya dari para pemberontak. Dimana mereka kini berada 

dibalik batu nisan yang kita tidak ketahui perjuangan semasa hidupnya. 

Sejak zaman dahulu, hadirnya sebuah tradisi yang tetap di 

pertahankan oleh para nenek moyang dan turun temurun dari generasi ke 

generasi. Sekalipun banyak yang menganggap sebuah tradisi tersebut adalah 

bentuk perbuatan musyrik dan sebagainya. Sebagaimana pada zaman Nabi 

Muhammad Saw. Sempat melarang kaum muslim untuk ziarah kubur. Hal ini 
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disebabkan karena keimanan yang dimilik oleh umat muslim yang pada saat 

itu masih dalam taraf memprihatinkan, sehingga ditakutkan akan terjadinya 

kemusyrikan.  

 Dengan pembinaan akidah yang kuat maka Rasulullah Saw. Akhirnya 

mengizinkan umatnya untuk melakukan ziarah ke makam para kerabatnya 

dengan maksud dan tujuan untuk mendoakan mereka yang telah meninggal 

dunia, dan dengan catatan hanya untuk mengingatkan diri akan datangnya 

kematian.  

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4:78. 

شَيَّدةٍَ ايَۡنَ مَا تكَُوۡنُوۡا يدُۡرِكْكُّمُ الۡمَوۡتُ وَلَوۡ    وَاِنۡ تصُِبۡهُمۡ حَسَنَةٌ     كُنۡتمُۡ فىِۡ برُُوۡجٍ مُّ

ن      وَاِنۡ تصُِبۡهُمۡ سَي ِئةٌَ يَّقوُۡلُوۡا هٰذِهٖ مِنۡ عِنۡدِكَ    عِنۡدِ اٰللِّ  يَّقوُۡلوُۡا هٰذِهٖ مِنۡ   قلُۡ كُلٌّ م ِ

ءِ الۡقَوۡمِ لََ    عِنۡدِ اٰللِّ  ؤُلََا ايكََادوُۡنَ يَفۡقهَُوۡنَ حَدِيۡث     فَمَالِ هٰٰٓ  

Terjemahnya:  

Di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, 
kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika 
mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, "Ini dari sisi 
Allah," dan jika mereka ditimpa suatu keburukan mereka mengatakan, 
"Ini dari engkau (Muhammad)." Katakanlah, "Semuanya (datang) dari 
sisi Allah." Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) 
hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun).1 

Kematian adalah sebuah takdir yang menjadi rahasia Allah Swt. 

Tentang kapan, dan dimana kematian tersebut Allah Swt. Takdirkan kepada 

diri-diri kita. Pada dasarnya ziarah kubur yang memegang peranan penting 

adalah adanya keyakinan bahwa hanya kepada Allah Swt lah manusia 

meminta ampun dan memohon pertolongan, sehingga segala sesuatu yang 

dilakukan manusia itu beriorientasi hanya beribadah kepada-Nya, bukan 

 
1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 

90  
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kepada yang lain. Oleh karena itu ziarah makam di perbolehkan untuk 

dilakukan.2 

Desa Jombe terdapat sebuah tradisi yang sangat kuat dan masih ada 

hingga sekarang adalah tradisi ziarah pada makam patanna allu (pemilik 

kampung) ri (di) Jombe. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh 

peneliti, sebagaimana masyarakat Desa Jombe masih sangat 

mengkeramatkan tempat-tempat yang dianggap bersejarah seperti makam 

yang sering mereka datangi untuk berziarah yang memiliki tujuan spritual 

tersendiri. Karaeng Passa merupakan seorang tokoh yang dikenal memiliki 

daya tarik tersendiri, dimana ia merupakan seorang tokoh  laki-laki yang 

dianggap pemilik kampung Desa Jombe atau orang yang paling di anggap 

karaeng di Desa Jombe. Pada makam tersebut, juga terdapat sebuah 

bangunan rumah kecil atau sering disebut balla-balla (rumah-rumah) yang 

merupakan tempat dimana masyarakat Desa Jombe dapat melaksanakan 

ibadah di rumah kecil tersebut pada zaman dahulu hingga sekarang jika 

berada di sekitar gunung Karaeng Passa.  

 Kekharismatikan yang dimiliki beliau yang sangat melekat pada diri 

masyarakat Desa Jombe dan diluar masyarakat Desa Jombe yang mengenal 

beliau sehingga banyak masyarakat yang datang untuk melepaskan nazarnya 

di makam Karaeng Passa. Sekalipun orang yang datang berziarah tidak 

sebanyak pada zaman dulu. Salah satu penyebabnya karena para orang 

tua/nenek moyang sudah banyak yang meninggal dunia. Hal inilah yang 

membuat penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul, 

Tradisi Ziarah Pada Makam Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea 

Kabupaten Jeneponto (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam).       
 

2Ernawati, “Tradisi Ziarah Pada Makam Pakkalimbungan di Kelurahan Bonto Lebang 

Bissappu Kabupaten Bantaeng”Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2020), h.3.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah 

penelitian ini adalah bagaimana unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi 

ziarah pada makam Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea 

Kabupaten Jeneponto? Sebagai sub masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi makam Karaeng Passa di Desa Jombe 

Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana wujud budaya Islam dalam proses tradisi ziarah pada 

makam Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto? 

3. Bagaimana nilai-nilai budaya Islam pada tradisi ziarah pada makam 

Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabuaten 

Jeneponto? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah wujud budaya Islam dalam tradisi ziarah 

pada makam Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto, baik pra pelaksanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan.  

2. Deskripsi Fokus 

 Deskripsi fokus dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

memahami atau menafsirkan fokus penelitian. Adapun deskripsi fokus dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pra Pelaksanaan   

  Sebagian masyarakat yang datang berziarah ke makam Karaeng Passa 

memiliki tujuan masing-masing. Ada yang datang berziarah dengan tujuan 
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spritual, berupa mendapatkan mimpi bertemu dengan Karaeng Passa, ingin 

melepaskan nazar yang telah di janjikan, dan ada pula yang datang berziarah 

karena di datangi hewan berupa ular yang di percaya sebagai pertanda 

mengingatkan sesorang tersebut untuk datang berziarah ke makam Karaeng 

Passa.  

 Adapun yang di persiapkan sebelum dilaksanakan tradisi ziarah pada 

makam Karaeng Passa yaitu memanggil satu orang untuk baca-baca (orang 

yang akan membaca doa), membuat makanan dengan jumlah yang banyak 

serta persiapan yang lainnya. Seperti buah pisang, daun pisang, daun lontar, 

kelapa muda, songkolo (nasi ketan), nasi, ayam, sayur dan berbagai macam 

makanan lainnya. Selain itu, ada juga yang memotong kambing untuk 

melepaskan nazar yang telah dijanjikan sebelumnya. Selain menyiapkan 

makanan, biasanya sebelum dilaksanakannya tradisi ziarah ke makam 

Karaeng Passa, juga menyiapkan dupa, dan bunga untuk di taburkan ke 

makam Karaeng Passa. 

b. Pelaksanaan    

 Tiba hari pelaksanaan tradisi ziarah ke makam Karaeng Passa, semua 

persiapan yang telah di siapkan terkumpul, orang yang di panggil untuk 

baca-baca memandu jalannya tradisi. Sebagian makanan yang telah di 

siapkan sebelumnya di pindahkan naik ke rumah-rumah kecil dan kemudian 

memulai memanjatkan doa bersama. Setelah berdoa bersama, selanjutnya 

menebarkan bunga ke seluruh makam Karaeng Passa dan memanjatkan doa.  

c. Pasca Pelaksanaan  

 Setelah pelaksanaan tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa di 

laksanakan, semua makanan yang di siapkan sebelumnya mulai di keluarkan 

untuk di makan bersama-sama. Karena yang datang ke makam Karaeng 
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Passa bukan hanya kerabat dari orang yang memang memiliki tujuan 

tersendiri datang ke makam tersebut, tetapi masyarakat yang ketika 

mendengar akan ada yang datang ke makam Karaeng Passa juga ikut serta 

untuk meramaikan. Selepas makan bersama, sawa (makanan yang di 

bungkus dengan daun lontar yang berisi makanan) dengan jumlah yang 

banyak di bagikan kepada orang yang datang untuk di bawah pulang ke 

rumah masing-masing sebagai bentuk sedekah. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Dalam mengarahkan pelaksanaan penelitian serta mengungkapkan 

masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu 

mengemukakan tujuan dan kegunaan sebagai berikut. 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang telah di bahas, maka 

penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi makam 

Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis wujud budaya Islam 

dalam proses tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa di Desa 

Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai budaya Islam 

pada tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa di Desa Jombe 

Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 
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2. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan agar dapat memperkaya 

dan meningkatkan pengetahuan sebagai bahan referensi dan 

informasi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian 

berikutnya. Secara akademis, khsususnya sejarah peradaban Islam 

beramanfaat sebagai bahan literatur bagi peneliti selanjutnya yang 

melakukan penelitian serupa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

beramnfaat bagi seluruh mahasiswa dan dosen, terutama bagi 

mereka yang ingin mempelajari unsur-unsur budaya Islam yang 

terdapat dalam Tradisi Ziarah Pada Makam Karaeng Passa. 

2. Secara praktis, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat 

untuk dapat digunakan mempererat hubungan sosial dan 

menciptakan keharmonisan  dalam masyarakat serta  

meningkatkan kepedulian terhadap sesama. 

E. Tinjauan Pustaka  

Salah satu aspek terpenting dari sebuah penelitian yaitu tinjauan 

pustaka yang bertujuan memandu peneliti dalam rangka menentukan sikap 

dari aspek ketersediaan sumber, baik berupa hasil-hasil penelitian maupun 

literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. 

Adapun hasil penelitian dari beberapa skripsi temuan orang lain yang 

dijadikan sebagai tinjauan. 

1. Artikel yang di tulis oleh Syamhari tentang “Interpretasi Ziarah Pada 

Makam Mbah Priuk”. Membahas bahwa di Indonesia budaya ziarah 

memiliki beragam bentuk pelaksanaan karena diikat oleh keberagaman 

komunitas. Ada yang menganggap bahwa ziarah merupakan kunjungan 
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ketempat keramat, dan ada yang memaknakan bahwa ziarah merupakan 

kunjungan ketempat makam keluarga. Akan tetapi praktik ziarah dalam 

diri pelakunya memiliki varian yang berbeda. Penelitian ini mengkaji 

dalam bentuk perspektif antropologi agama dengan menggunakan 

pendekatan religi, anthropology dan history. Adapun persamaan pada sub 

pembahasan penelitian membahas tentang tradisi ziarah pada makam 

tokoh yang berperan penting semasa hidupnya atau seorang tokoh yang 

dianggap sangat dihormati. Adapun perbedaan fokus membahas tentang 

wujud budaya Islam dalam tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa di 

Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.3  

2. Skripsi yang di tulis oleh Ernawati 2020, dengan judul “Tradisi Ziarah Pada 

Makam Datuk Pakkalimbungan Di Kelurahan Bonto Lebang Bissappu 

Kabupaten Bantaeng”. Dalam penelitiannya membahas tentang seorang 

tokoh yang bernama datuk Pakkalimbungan yang memiliki kharismatik 

atau kharomah semasa hidupnya, sehingga sebagian masyarakat di 

kelurahan Bonto Lebang datang untuk berziarah kubur. Sebagian dari 

masyarakat juga memiliki tujuan tertentu, yaitu mereka melepaskan 

nazarnya di atas kubur dan membersihkan diri (mensucikan) di sungai 

sehingga banyak dikunjungi orang terutama pada hari-hari tertentu. 

Adapun persamaan pada sub pembahasan penelitian membahas tentang 

tradisi ziarah pada makam seorang tokoh yang memiliki kharismatik atau 

karomah semasa hidupnya, sehingga tradisi ziarah masih dilakukan 

sampai sekarang. Adapun perbedaan peneliti fokus membahas tentang 

 
3Syamhari, “Interpretasi Ziarah Makam Mbah Priuk, Rihlah Jurnal Sejarah dan 

Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, Makassar Vol. II NO. 1 (2024) 
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wujud budaya Islam pada tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa di 

Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.4 

3. Skripsi yang di tulis oleh Yusriani 2020 dengan judul “Tradisi Ziarah Pada 

Makam Dato Ri Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten 

Takalar”. Dalam penelitiannya membahas tentang tradisi ziarah yang 

dilakukan di makam Dato Ri Bontolebang. Dimana Dato Ri Bontolebang 

merupakan pahlawan yang terkenal di Galesong Utara. Adapun persamaan 

pada sub pembahasan penelitian membahas tentang bentuk tradisi yang 

dilakukan masyarakat sampai sekarang ke makam yang dahulunya 

memiliki peran penting semasa hidupnya. Adapun perbedaan fokus 

peneliti berfokus membahas tentang tradisi ziarah pada makam Karaeng 

Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.5  

4. Skripsi yang di tulis oleh Nur Ilmi 2015 dengan judul “Kepercayaan 

Masyarakat Terhadap Makam Patanna Pa’rasangang Di Kota Makassar”. 

Dalam penelitiannya membahasa tentanng kepercayaan masyarakat 

kelurahan Bunga Eja Beru yang memiliki latarbelakang pada semasa 

hidupnya, ia merupakan tokoh yang mempunyai ilmu agama dan ilmu 

batin (sakti) sehingga ia disegani, serta pengabdian dan jasa beliau sampai 

hembusan nafas beliau mengakibatkan masyarakat begitu menghormati 

dan bentuk penghormatan itu dengan menziarahi kubur beliau sampai 

sekarang. Masyarakat perrcaya bahwa beliau merupakan wali Allah Swt. 

Jika memanjatkan do’a di makamnya maka do’a tersebut akan di ijabah 

oleh Allah Swt. Adapun persamaan pada sub pembahasan penelitian 

 
4Ernawati, “Tradisi Ziarah Pada Makam Datuk Pakkalimbungan Di Kelurahan Bonto 

Lebang Bissappu Kabupaten Bantaeng” Skripsi(UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 1 

5Yusriani, “Tradisi Ziarah Pada Makam Dato Ri Bontolebang Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar” Skripsi(UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 2 
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membahas tentang tradisi ziarah ang dilakukan oleh masyarakat sebagai 

bentuk penghormatan atas jasa-jasa yang dilakukan oleh seorang tokoh 

semasa hidupnya. Adapun perbedaan peneliti fokus membahas tentang 

tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan 

Turatea Kabupaten Jeneponto.6 

5. Skripsi yang ditulis oleh Muh Reza Hardiansyah 2021 dengan judul 

“Tradisi Ziarah di Situs Makam Ponrok Kelurahan Anrong Appaka 

Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”. Dalam penelitiannya 

membahas tentang bagaimana tradisi ziarah pada makam Ponrok. Situs 

makam Ponrok yang sudah ada sejak masa kerajaan siang. Dimana makam 

ini mempunyai keterkaitan erat dengan masa kerajaan siang. Adapun 

persamaan pada sub pembahasan penelitian membahas tentang 

menziarahi makam seorang tokoh yang memiliki peran penting semasa 

hidupnya. Adapun perbedaan peneliti fokus membahas tentang wujud 

budaya Islam dalam tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa di Desa 

Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.7 

6. Skripsi yang ditulis oleh Nurlaena 2022 dengan judul “Tradisi Ziarah Pada 

Makam Syekh Yusuf Al-Makassari Masyarakat Dusun Asramayya 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”. Dalam penelitiannya 

membahas tentang tradisi ziarah pada makam syekh yusuf al-Makassari 

oleh masyarakat Dusun Asramayya yang masih dilaksanakan sampai 

sekarang. Masyarakat percaya bahwa Syekh Yusuf merupakan seorang 

wali Allah Swt, yang memiliki karomah. Adapun persamaan pada sub 

 
6Nur Ilmi, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Makam Patanna Pa’rasangang Di Kota 

Makassar” Skripsi (UIN Alauddin Makassar,2015), h. 5 

7Muh Reza Hardiansyah, “Tradisi Ziarah di Situs Makam Ponrok Kelurahan Anrong 

Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep” Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 

4 
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pembahasan penelitian membahas tentang tradisi ziarah yang masih 

dilakukan oleh masyarakat yang dianggap pada tradisi tersebut selama 

tidak memiliki nilai kemusyrikan di dalamnya maka tidak keluar dari 

syariat Islam. Adapun perbedaan peneliti berfokus pada wujud budaya 

Islam pada tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa di Desa Jombe 

Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.8 

Berdasarkan studi tersebut, penulis berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik 

mengenai unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi ziarah pada makam 

Karaeng Passa, dan bahkan belum ada peneliti sebelumnya yang meneliti 

tentang tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa. Walaupun terdapat 

skripsi dan jurnal  yang kajiannya sama-sama membahas tentang tradisi 

ziarah pada makam namun berbeda objek.   

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa dari beberapa kajian di 

atas belum ada yang memiliki sub pembahasan yang relevansi dan 

perbedaan yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8Nurlaena, “Tradisi Ziarah Pada Makam Syekh Yusuf Al-Makassari Masyarakat Dusun 

Asramayya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto” Skripsi(UIN Alauddin 

Makassar,2022), h. 7 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsep Budaya dan Tradisi   

1. Pengertian Budaya 

“Kebudayaan” berasal dari bahasa Sansekerta buddhayah, ialah 

bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Demikian, 

kebudayaan itu dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan 

akal. Ada pendirian lain mengenai asal dari kata “kebudayaan” itu, ialah 

bahwa kata itu adalah suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, artinya 

daya dari budi, kekuatan dari akal.1  

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang 

dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. 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 

berfikir, merasakan dan bertindak.2 

Menurut E.B Taylor, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan 

pengetahuan yang kompleks berupa: kepercayaan seni, moral, hukum, adat 

kebiasaan dan segala kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh sebagai 

sebagai anggota masyarakat.3 

 
1Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan, (Jakarta: Granmedia 

1985) 

2Sitti Nuriyana, “Tradisi Ziarah Di Situs Makam Raja-Raja Tallo Kecamatan Tallo Kota 

Makassar; Studi Unsur-Unsur Budaya Islam,Skripsi(UIN Alauddin Makassar, 2022) h. 11 

3A.M. Agussalim, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Skripsi(UIN Alauddin Makassar, 2004), h.. 

81 
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C. Wissier, C. Kluckhon, A Davis dan A. Hoebel secara mirip 

mengartikan kebudayaan sebagai kebudayaan yang pada dasarnya 

merupakan insting, lalu di modifikasikan dan dikembangkan melalui proses 

belajar.4 

Geertz dalam bukunya “Mojokuto; Dinamika Sosial Sebuah Kota di 

Jawa”, mengatakan bahwa budaya adalah suatu sistem makna dan simbol 

yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan 

dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-

penilaiannya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis, 

diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-

orang mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan 

pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka 

haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.5 

Definisi-definisi tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan 

bahwa kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat memahami 

bagaimana seharusnya bertingkah laku, berbuat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dalam masyarakat.  

Pandangan para ahli tentang kebudayaan berbeda-beda, namun sama-

sama memahami bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang 

terintegrasi. Unsur-unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari 

semua manusia diamana pun berada.6  

 
 

4Reski Amalia,“Tradisi Mappalili Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua 

Kabupaten Pinrang”, Skripsi(UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 16 

5Sumarto, Jurnal Literasiologi; Budaya, pemahaman dan penerapannya “Aspek Sistem 

Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi” (Volume 1, No. 2 Juli-Desember 

2019, h.147 

6Wahyuni, S.Sos., M.Si. “Agama dan Pembentukan Struktur Sosial” 
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2. Pengertian Tradisi 

Tradisi berasal dari bahasa latin tradition “diteruskan” atau kebiasaan. 

Sedangkan dalam pengertian sederhananya adalah suatu yang telah 

dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok 

masyarakat dan menjadi identitas dari suatu aktivitas komunitas masyarakat 

yang mengandung unsur religi. Karena itu, tradisi masyarakat sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya dan agama.7 

Menurut kamus sosiologi, tradisi merupakan kepercayaan dengan 

cara turun-temurun yang dapat dipelihara. Adapun pengertian tradisi dalam 

kamus antropologi yaitu kebiasaan yang bersifat magis religius dari 

kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-

norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian 

menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup 

segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur 

tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.8  

Adapun pengertian tradisi menurut R. Redfield yang mengatakan 

bahwa tradisi di bagi menjadi dua, yaitu great tradition (tradisi besar) adalah 

suatu tradisi mereka sendiri, dan suka berfikir dengan diri sendiri mencakup 

jumlah orang yang relative sedikit. Sedangkan little tradition (tradisi kecil) 

adalah suatu tradisi yang berasal dari mayoritas orang yang tidak pernah 

memikirkan secara mendalam pada tradisi yang mereka miliki. Sehingga 

 
7Ernawati, “Tradisi Ziarah Pada Makam Datuk Pakkalimbungan Di Kelurahan Bonto 

Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”, Skripsi(UIN Alauddin Makassar, 2020) h. 14 

8Nurlaena, “Tradisi Ziarah Pada Makam Syekh Yusuf Al-Makassari Masyarakat Dusun 

Asramayya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Studi Budaya Islam”Skripsi(UIN 

Alauddin Makassar, 2022) h. 14 
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mereka tidak pernah mengetahui seperti apa kebiasaan masyarakat dulu, 

karena mereka kurang peduli dengan budaya mereka.9  

Sedangkan menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) segala warisan 

masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang 

sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi Turast tidak hanya 

merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan 

persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.10 

Terakhir bahwasanya dalam tradisi, kita diatur bagaimana 

beradaptasi dengan lingkungan sekitar, namun tidak menutup kemungkinan 

bahwa tradisi tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang oleh para 

penerus. Karena pada dasarnya, tradisi memiliki nilai ketertarikan tersendiri. 

Dapat di tarik kesimpulan bahwa, tradisi merupakan  sesuatu yang telah 

diwariskan oleh para pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun 

baik berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan. akan tetapi 

tradisi yang telah diwariskan tersebut bisa juga berubah maupun tetap 

bertahan asalkan tradisi tersebut masih sesuai dan juga relevan dengan 

situasi, kondisi serta seiring dengan perubahan jaman.11 

3. Unsur-unsur Kebudayaan 

a. Unsur-unsur Kebudayaan dalam Masyarakat 

Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa 

unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat di temukan di dalam 

 
9Nurmiyanti , Dkk. “Tradisi Makan Badulang Sebagai Sarana Interaksi Sosial Masyrakat 

Pulau Belimbing Kabupaten Kampar Provinsi Riau” Jurnal  Pendidikan Dan Konseling (Riau: 

Universitas Pahlawan, 2022) h. 9817 Vol. 4, No. 6. 

10Moh. Nur Hakim, Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme Agama Dalam 

Pemikiran Hasan Hanafi(Malang: Bayu Media Publishing,2003),H.29. 

 11Rofiana Fika Sari,” Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Ahli”, Karya Tulis Ilmiah, 12 

Januari, 2019/Diakses Pada 20 Agustus 2019. 
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kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh 

unsur kebudayaan tersebut adalah: 

1. Sistem Bahasa, merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi 

kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan 

sesamanya. 

2. Sistem Pengetahuan, dalam kultural universal berkaitan dengan 

sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan 

bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. 

3. Sistem Sosial, unsur budaya berupa sitem kekerabatan dan 

organisasi soial merupakan usaha antropologi untuk memahami 

bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai 

kelompok sosial. 

4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi, manusia selalu berusaha 

untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu 

membuat peralatan atau benda-benda yang dijadikan sebagai 

peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih 

sederhana. 

5. Sistem mata pencaharian hidup, mata pencaharian atau aktivitas 

ekonomi suatu masyarakat  untuk mencukupi kebutuhan di dalam 

hidupnya. 

6. Sistem Religi, yaitu rangkaian keyakinan terhadap kekuatan gaib, 

yaitu berasal dari luar kendali manusia. 

7. Kesenian, Penjelmaan rasa keindahan umumnya, rasa keterharuan 

khususnya, untuk kesejahteraan hidup. Rasa itu di susun oleh 

pikiran, sehingga ia menjadi bentuk yang dapat disalurkan dan 

dimiliki. Dalam kebudayaan bersahaja seni itu inheren dengan 
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agama, bahkan ada teori yang menyatakan, bahwa bermacam-

macam cabang seni lahir dari agama.12 

Menurut Sidi Gazalba, unsur kebudayaan meliputi: 

1. Sosial, ialah penjelmaan rasa untuk melanjutkan hidup (keturunan) 

dalam bentuk pergaulan hidup yang di susun oleh pikiran. Cara 

merasa dan berpikir tertentu membentuk sosial tertentu. 

masyarakat adalah wadah kebudayaan. Maka masyarakat itu 

membentuk kebudayaan tertentu pula. 

2. Ekonomi, merupakan penjelmaan naluri mempertahankan hidup 

yang di susun oleh pikiran. Badan manusia yang material 

memerlukan materi pula untuk merawat dan mempertahankan 

keberlangsungan hidupnya. Ada 4 kebutuhan pokok, yaitu 

makanan, pakaian, perumahan dan obat-obatan. Di samping itu di 

perlukan pula pendidikan, yang mempersiapkan diri seseorang 

untuk mampu mengusahakan sendiri 4 kebutuhan pokok itu. 

3. Politik, biasa juga disebut orang ilmu tata negara. Ilmu tata negara 

ialah ilmu tentang cara-cara yang diperlukan untuk membentuk 

organisasi kehidupan masyarakat. Penjelmaan dan pelaksanaan 

politik itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebudayaan, namun 

hakikatnya sama dalam tiap masyarakat, yaitu membentuk 

kekuasaan dan mempergunakan kekuasaan itu menyusun sosial 

dan ekonomi sesuai dengan pandangan yang memegang kekuasaan. 

4. Pengetahuan dan Teknik, ialah pengalaman (yang di salurkan oleh 

panca-indera) melalui proses pemikiran. Ia menjadi milik pikiran, 

 
12Koentjaraningrat, Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “Aspek Sistem religi, bahasa, 

pengetahuan, soaial, kesenian dan teknologi”, Jurnal Literasiologi Volume 1, No. 2 Juli-Desember 

2019. 
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disimpan dalam lambang-lambang vokal (dalam kebudayaan yang 

telah mengikat kepada peradaban, lambang-lambang volak itu di 

susun itu disusun dalam bentuk tanda-tanda, yang membentuk 

abjad). Pengertian-pengertian yang di tangkap oleh pikiran di 

berikan lambang-lambang, yang berbentuk kata-kata. Kata-kata 

membentuk kalimat. Kalimat yang di ucapkan (atau di tuliskan) 

membentuk bahasa. 

5. Seni, ialah penjelmaan rasa keindahan umumnya, rasa keterharuan 

khususnya, untuk kesejahteraan hidup. Rasa itu di susun oleh 

pikiran, sehingga ia menjadi bentuk yang dapat disalurkan dan 

dimiliki. Dalam kebudayaan bersahaja seni itu inheren dengan 

agama, bahkan ada teori yang menyatakan, bahwa bermacam-

macam cabang seni lahir dari agama. 

6. Filsafat, adalah penjelmaan kegiatan pikiran mencari kebenaran 

dari kebenaran untuk kebenaran. Filsafat ilmiah ialah tata 

kebenaran sebagai hasil berfikir selangkah demi selangkah secara 

sadar, bebas, sistimatik, radikal dan universal dengan selalu 

mengawasi serta mengkritik pikiran itu sendiri. 

7. Agama, ialah ilmu memandang agama sebagai bidang kebudayaan. 

Tetapi bukankah kebudayaan itu berasal dari manusia sedangkan 

agama dari gaib. Ilmu tidak mau bicara tentang yang gaib itu, ia 

hanya mau bicara tentang fakta-fakta. Berdasarkan fakta-fakta ini, 

digolongkan lah agama kedalam kebudayaan.13 

 Sementara itu Melville J. Herkovits mengajukan unsur-unsur 

kebudayaan yang terangkum dalam empat unsur: alat-alat teknologi, sistem 

 
13Drs. Gazalba, “Masyarakat  Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi (Cet.2: Jakarta PT 

Bulan Bintang, 1989), h. 82-83 
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ekonomi, keluarga dan kekuasaan politik. Dalam pemakaian sehari-hari, 

orang biasanya mensionimkan definisi budaya dengan tradisi (tradition). 

Tradisi dalam hal ini diartikan sebagai ide-ide umum, sikap dan kebiasaan 

dari masyarakat yang nampak dari perilaku sehari-hari yang menjadi 

kebiasaan dari kelompok dalam masyarakat tersebut. Padahal budaya dan 

tradisi itu berbeda, budaya dapat memasukkan ilmu pengetahuan 

kedalamnya sedangkan tradisi tidak dapat memasukkan ilmu pengetahuan 

ke dalam tradisi tersebut. 14 

b. Unsur dalam Setiap Kebudayaan 

 Koentjaraningrat menguraikan tiga wujud dari kebudayaan yang 

merupakan unsur dalam kebudayaan antara lain sebagai berikut: 

1.  Ide, kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan. Sifat ini sesuai dengan wujud dasarnya masih 

merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat digambarkan secara 

nyata. Sebagian masih merupakan kerangka pemikiran atau wacana dalam 

otaknya. Kalangan para antropolog dan sosiolog menyebutnya sebagai 

sistem budaya atau cultural system.  

2. Aktivitas, kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat. Termasuk dalam kategori, adalah 

tatanan manusia dalam hidup bersosialisasi dan berkomunikasi serta 

bergaul diantara sesamanya. Berbeda dengan sistem budaya, wujud 

kebudayaan berpola ini sangat gampang dilihat bahkan dapat 

didokumentasikan karena ia tampak nyata dalam perilaku kehidupan 

masyarakat. 

 
14Soekarto Indrachfudi, Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orang Tua dan 

Masyarakat (Malang: IKIP Malang, 1994), h. 20. 
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3. Artefak budaya, kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Disebut juga kebudayaan fisik dan memerlukan banyak keterangan. 

Karena merupakan seluruh total dari hasil fisik dan totalitas kebudayaan. 

Sifatnya yang kongrit membuat wujud ketiga ini lebih tampak jelas, bisa 

dilihat, serta diraba.15 

c. Unsur Keberlangsungan Budaya 

 Kebudayaan memegang peranan penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. Keberlangsungan dirumuskan sebagai kualitas yang 

menciptakan dan memelihara kondisi dimana manusia dan alam dapat hidup 

dalam harmoni yang produktif dan yang memungkinkan pemenuhan 

kebutuhan sosial ekonomi serta lainnya, dari generasi sekarang dan yang 

akan datang. Jadi dapat dilihat bahwa definisi ini benar-benar berfokus pada 

pelestarian lingkungan alam, jika kita meringkasnya keberlangsungan 

sebenarnya terkait mengenai tiga hal yang berbeda, yakni kesejahteraan, 

sosial, dan lingkungan. 

 Dalam konsep keberlangsungan, kita juga memahami konsep 

keberlangsungan triple bottom line, dimana kita juga mempertimbangkan 

dampak lingkungan, manfaat finansial dan implikasi sosial dari setiap 

tindakan. Hal ini berarti bahwa keberlangsungan bukanlah bidang itu sendiri, 

tetapi ini adalah cara berpikir tentang bidang apapun yang dikerjakan, 

termasuk cara apa yang lebih baik untuk memperkenalkan cara berpikir baru 

tentang banyak hal. Adapun hal-hal yang menjadi unsur keberlangsungan 

budaya antara lain sebagai berikut: 

 
15Prasetya, Prabang. Etika, Moral, dan Bunuh Diri Lingkungan dalam Perspektif Ekologi 

Solusi Berbasis Enviromental Insight Qoutient, 32. 
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1. Pendukung kebudayaan, ialah manusia itu sendiri dimana proses belajar 

dalam konteks kebudayaan bukan hanya dalam bentuk internalisasi dari 

sistem “pengetahuan” yang diperoleh manusia melalui pewarisan atau 

transmisi dalam keluarga, lewat sistem pendidikan formal maupun 

lembaga pendidikan formal lainnya.  

2. Aktivitas budaya, sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam 

masyarakat. Sering juga disebut dengan sistem sosial yang terdiri dari 

aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, 

serta bergaul dengan manusia lainnya.  

3. Nilai kebudayaan, mencakup keyakinan, norma, adat-istiadat, dan ide-ide 

yang dihargai dan diwariskan dalam suatu masyarakat. Hal ini membentuk 

dasar perilaku, interaksi sosial, serta pandangan hidup bersama dalam 

suatu kelompok atau komunitas masyarakat.16  

4. Konsep dan Teori Perubahan Kebudayaan  

a. Faktor Terjadinya Perubahan Kebudayaan 

Tradisi ziarah ke makam dalam kebudayaan Islam mencerminkan 

nilai-nilai spritual, historis, dan sosial. Konsep ini mencakup penghormatan 

terhadap tokoh-tokoh agama, serta keinginan untuk mendekatkan diri 

dengan nilai-nilai Islam. Teori perubahan kebudayaan Islam melibatkan 

evolusi praktik ziarah seiring waktu, terpengaruh oleh faktor sosial, politik, 

dan ekonomi dalam masyarakat Muslim.17 

 

 

 
16B Syarifuddin Latif, Jajang Gunawijaya, Nurbaeti, Keberlangsungan Tradisi Menenun 

Sebagai Ciri Khas Kebudayaan Materi Kaum Perempuan Baduy Luar Kampung Gajeboh, vol. 44 

no. 1, Jurnal Ilmu dan Budaya, 2023, h. 17.  

17I Gusti Ngurah Mayun Susandhika, “Globalisasi dan Perubahan Busaya:Perspektif 

Teori Kebudayaan Modern” Jurnal Cakrawarti Agust 2018-Jan 2019, Vol. 01, No. 02 
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b. Teori Persebaran Kebudayaan 

Difusi bukan merupakan sebuah bentuk penyebaran budaya oleh 

manusia saja, tetapi juga merupakan sebuah bentuk integrasi budaya di 

dalam masyarakat. Integrasi secara difusi ini banyak digunakan oleh para 

antropolog yang beraliran difusionisme seperti F. Graebner, F. Boas, W. 

Schimidt dan W. R. Rivers. Mereka memiliki keyakinan bahwa pada dasarnya 

kebudayaan manusia yang beragam hanya terbentuk dari satu macam 

budaya, dan melakukan penyebaran budaya di seluruh dunia dengan 

membawa budaya-budaya yang ada di tempat asalnya migrasi ke tempat 

tinggal mereka yang baru.  

c. Teori Perubahan Bentuk Kebudayaan 

1. Akulturasi 

Integrasi budaya yang kedua adalah berbentuk akulturasi, yaitu dimana 

suatu budaya tertentu yang di pengaruhi oleh unsur-unsur dari 

kebudayaan asing yang datang dan sedemikian berbeda sifatnya, 

sehingga unsur-unsur kebudyaan asing tadi lambat laun di 

akomodasikan dan di integrasikan ke dalam kebudayaan asal tanpa 

kehilangan kepribadian dari kebudayaannya sendiri (budaya lokal). 

2. Asimilasi  

 Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang di sertai dengan 

hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan 

baru. Sifat asimiliasi sendiri lebih kepada kebudayaan baru yang lebih 

dominan di bandingkan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada sejak 

lama dalam suatu wilayah,. Sifat integrasi dari asimilasi sendiri di 

tandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau 

kelompok, atau nilai-nilai budayanya. Untuk mengurangi perbedaan itu, 
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asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, 

dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan secara tujuan 

bersama. Asimilasi dapat terbentu dengan adanya tiga persyaratan, 

yaitu: faktor pendorong dan faktor penghalang. 

3. Asosiasi 

Asosiasi dalam konteks perubahan bentuk kebudayaan mengacu pada 

hubungan antara elemen-elemen budaya yang saling terkait satu sama 

lain. Baik dalam bentuk ide, nilai simbol, atau praktik yang berbagai 

makna atau tujuan tertentu. Asosiasi memengaruhi bagaimana budaya 

berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Asosiasi dapat 

mencakup bagaimana teknologi baru memengaruhi cara kita 

berkomunikasi, atau bagaimana migrasi manusia mengubah segalanya. 

Hubungan antara nilai-nilai budaya bagaimana nilai-nilai kesetaraan 

berpengaruh dalam masyarakat. 18 

B. Hubungan Budaya dan Agama   

Menurut Sidi Gazalba dalam tulisannya yang mengatakan bahwa 

kebudayaan dalam Islam merupakan hubugan manusia dengan Tuhan 

berbentuk tata agama, sedangkan hubungan manusia dengan manusia 

membentuk sosial. Sosial membentuk masyarakat, yang jadi wadah 

kebudayaan (fasal 1 dan 2). Apabila dipergunakan istilah Islam, adalah 

hubungan pertama itu berbentuk ibadah, kedua mu’amalat. Secara hakiki, 

agama ialah salam akhirat dan salam rohaniah di dunia.  

Jika di kaji lebih dalam lagi bahwa yang di tuju oleh kebudayaan 

adalah salam di dunia saja. Apabila diabaikan apalagi tidak dilaksanakan 

 
18Mubaidi, Integrasi,Agama, Filsafat, Seni, Lokal Genius, Skripsi (IAIN Kediri,2013) h. 

31-38 
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hubungan pertama terwujudlah ancaman Allah, hilang kekuasaan manusia 

untuk mewujudkan salamnya di akhirat. Ia masuk neraka dengan mengalami 

kehinaan-kehinaan yang amat sangat, yang hanya ditemukan dalam tempat 

yang celaka dan tersiksa itu. Sebaliknya, kalau ia mengabaikan hubungan 

manusia-dengan manusia, bermakna ia mengabaika masyarakat dan 

kebudayaan. Maka lenyaplah kekuasaannya untuk mewujudkan salam di 

dunia, yang di bina oleh kebudayaan. Ia menjadi miskin, bodoh, ketinggalan, 

yang menimpakan kepadanya kehinaan-kehinaan di dunia. Apalagi kedua 

hubungan itu di ingkarinya, apa bedanya ia dari pada hewan. Hinalah ia 

sebagai binatang.19 

Berbicara tentang agama dan kebudayaan akan dihadapkan sebuah 

hubungan yang menyatu baik ditinjau dari sisi moral dan etika dianggap 

dapat bersifat mutlak atau absolute, namun pada dimensi tertentu dapat 

terjadi transformasi menjadi sistem kebudayaan saat wahyu tersebut di 

respon oleh manusia dan mengalami perubahan-perubahan melalui proses 

kognisi manusia. Dalam disitrik ini agama dapat di kategorikan sebagai 

sistem kebudayaan. Namun tidak dapat di elakkan sistem kebudayaan 

tersebut dengan kekuatan mobilisasinya dapat memicu terjadinya konflik. 

Maka ketika agama berada pada konteks kebudayaan akan melahirkan 

sebuah kenyataan yang bersifat paradoks.20 

Sebagai kesimpulan bahwa agama sebagai ajaran dan budaya adalah 

sebuah topik yang menarik untuk di bahas. Agama dan budaya memiliki 

hubungan yang erat dalam sejarah manusia. Keduanya saling mempengaruhi 

 
19Drs. Gazalba, “Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi” (Cet.2:Jakarta:PT 

Bulan Bintang, 1989), h. 82-83. 

20Andy Feri, Tradisi Ziarah Pada Makam Massora di Kabupaten Wajo Tinjauan 
Budaya Islam, Skripsi, (UIN Alauddin Makassar:2022) h. 18 
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satu sama lain dalam membentuk identiasa dan karaktersitik suatu 

masyarakat. Namun agama dan budaya juga memiliki perbedaan yang harus 

dipahami oleh umat beragama. Ajaran agama adalah hal-hal yang bersumber 

dari tuhan dan harus di ikuti oleh manusia tanpa kompromi. Budaya agama 

adalah hal-hal yang bersumber dari manusia dan dapat disesuaikan dengan 

kondisi sosial budaya. Dengan memahami perbedaan ini, umat beragama 

dapat menjaga kemurnian ajaran agama sekaligus menghargai keberagaman 

budaya.21  

C. Konsep Budaya Islam dan Nilai-nilainya 

1. Pengertian Kebudayaan Islam 

 Budaya dalam konsepsi Islam menurut Ali Ahmad Madkur didasarkan 

pada prinsip dasar bahwa Allah SWT yang Maha Esa dan Maha Tinggi yang 

menjadi  landasan kebudayaan. Berdasarkan kaidah ini, beliau menjelaskan 

bahwa budaya dalam konsepsi Islam memiliki dua bagian penting, yaitu 

aspek normatif yaitu hukum tuhan (kitab Allah SWT dan sunnah 

Rasulullullah SAW) dan aspek penerapan, yaitu amal perbuatan yang benar 

sesuai aspek normatif. Adapun hukum tuhan yang dimaksud adalah semua 

yang sudah Allah SWT tetapkan untuk mengatur kehidupan manusia. Hal 

terpenting yang mewakili aspek ini adalah sebagaimana yang dinyatakan 

oleh al-ustadz Sayyid Qutb sebagai berikut. 

a. Dasar-dasar keyakinan, seperti persepsi tentang realitas keilahian dan 

realitas alam semesta, misalnya peristiwa okultasi (contohnya 

gerhana matahari atau bulan) serta bagaimana manusia meyakini 

 
21Peran Agama dalam kebudayaan Masyarakat di Indonesia-kompasiana. 
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kebenaran bahwa realitas tersebut merupakan wujud keagungan 

tuhan. 

b. Aset pemerintahan, contohnya kondisi politik, sosial, dan ekonomi, 

serta prinsip yang menjadi dasarnya, yaitu pengabdian kepada tuhan. 

c. Dasar-dasar moral dan perilaku, berupa standar nilai dan perilaku, 

berupa standar nilai dan standar norma yang berlaku di masyarakat, 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Dasar-dasar pengetahuan, yaitu landasan dalam bidang intelektual, 

pendidikan seni, dan aktivitas sastra. 

Keempat hal penting tersebut merupakan komponen hukum Islam 

secara keseluruhan yang mempresentasikan bagian normatif dari 

kebudayaan dalam perspektif (pandangan) Islam.22  

2. Nilai-nilai Kebudayaan Islam 

Sebagai kebudayaan yang bersumber dari ajaran agama (wahyu), 

kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang diciptakan oleh umat Islam yang  

bersumber dari ajaran dan nilai-nilai Islam dalam suatu ruang dan waktu. 

Ajaran dan nilai-nilai Islam ini bersumber dari dua ajaran pokok Islam yaitu 

Al-Qur’an (wahyu Allah Swt.) dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. 

Nilai-nilai inilah yang membedakan kebudayaan Islam dari kebudayaan non 

Islam (kebudayaan sekuler). Nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai ilahiah dan 

akhlakiah yang bersumber dari doktrin Islam (Al-Qur’an dan sunnah Nabi). 

Dipercayai dan dipegangi oleh umat Islam sebagai tatanan dan pedoman nilai 

yang haru dilaksanakan dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan pribadi 

maupun kehidupan keumatan. Nilai-nilai dalam Islam terkait erat dan paralel 

dengan aturan hukum yang berlaku dalam Islam. Ada nilai yang bersifat 
 

22Koentjaraningrat,1993, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Penerbit Djambatan 

Jakarta 
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wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Kebudayaan atau perilaku 

budaya yang bersifat wajib misalnya menghormati orang tua dan sesama 

manusia.23  

Nilai kebudayaan Islam dapat dilihat dari tokoh-tokoh yang lahir di 

bidang ilmu pengetahuan agama dan bidang sains dan teknologi. Semua itu 

diilhami oleh ayat-ayat Al- Qur’an dan sunnah. Pendidikan sesungguhnya 

produk dari kebudayaan manusia sendiri, ia menjadi bagian dari 

kebudayaan.24  

Jika di formulasi dan dikonstruksi dalam kerangka bangunan sistem, 

dapat ditegaskan bahwa nilai-nilai teologis-etis budaya Islam bertumpu pada 

prinsip-prinsip trasendental Ilahiyah yang bertujuan untuk: 

a. Memelihara kemurnian dan kesucian akidah, syariat dan ibadah. 

b. Memelihara keluhuran akhlak, moral dan budi pekerti 

c. Memelihara kesucian nasab (keturunan) 

d. Memelihara kesehatan jiwa dan mental 

e. Memelihara kesehatan jasmani/fisik 

f. Memelihara akal 

g. Memelihara lingkungan sosial 

h. Memelihara lingkungan alamiah25 

Kebudayaan Islam merangkum nilai-nilai leluhur, norma-norma etika, 

serta praktik-pratik yang muncul dari ajaran-ajaran Islam, sebagai sebuah 

sistem komprehensif, konsep kebudayaan Islam menciptakan suatu kerangka 

kerja yang menggambarkan harmoni antara agama dan kehidupan sehari-

 
23Jurnal Inspirasi-Vol.3,No. 1 Januari-Juni2019 ISSN 2598-4268 

24Integrasi Nilai-Nilai Budaya Islam Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

Jurnal Inspirasi-Vol.3, No. 1 Januari-Juni 2019 ISSN 2598-4268  

25Jurnal Inspirasi-Vol.3,No. 1 Januari-Juni2019 ISSN 2598-4268 
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hari. Salah satu fondasi utama konsep ini adalah moralitas Islam yang 

tercermin dalam etika yang mendalam. Moralitas tersebut membentuk dasar 

perilaku masyarakat muslim, menekankan kejujuran, keadilan, dan kasih 

sayang sebagai pilar utama dalam interaksi sosial. Keterlibatan aktif dalam 

amal sholeh dan kepedulian terhadap sesama menjadi cerminan dari nilai-

nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. 

Konsep kebudayaan Islam bukan hanya sebuah warisan sejarah, tetapi 

juga sesuatu pandangan yang relevan dan dinamis dalam menjawab 

tantangan zaman. Dengan memadukan spritualitas, keadaan sosial, dan 

pencarian ilmu, konsep ini terus memandu kehidupan masyarakat muslim 

menuju keselarasan antara agama dan kehidupan sehari-hari. 

Syariat tuhan menurunkan hukum kepada manusia, hukum adalah 

norma-norma yang menentukan bagaimana anggota masyarakat bertingkah 

laku dan norma atau kaidah menunjukkan perbuatan mana yang patut 

dilakukan dan mana yang mesti di tinggalkan. Dengan demikian syariat 

menggariskan suruhan dan larangan yang disuruh adalah yang bernilai, yang 

dilarang adalah merusak nilai. Inti syariat adalah ‘‘amar ma’ruf nahi munkar’’ 

menyuruh kepada (yang diketahui bernilai) kebaikan, mencegah dari 

keburukan. Kebaikan disuruh dan keburukan dilarang, mengerjakan yang 

baik, memperoleh pahala dan memberikan nilai-nilai keselamatan dan 

kesenangan di dalam jannah nantinya. Mengerjakan yang buruk memperoleh 

dosa, dosa merusak nilai-nilai keselamatan dan kesenangan di akhirat nanti, 

dengan masuknya orang yang mengerjakan ke dalam apa yang diistilahkan 

dengan Nar.26 Baik dan buruk adalah nilai-nilai yang terkandung oleh 

perilaku, perilaku itu berlangsung dalam bidang sosial, ekonomi, politik, ilmu, 

 
26Sidi Gazalba, Asas Kebudayaan Islam, (Kuala Lumpur, Bulan Bintang, 1978), h. 103. 
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teknik, seni, filsafat, dan agama. Perilaku dalam sosial mengarah kepada nilai-

nilai sosial, dalam ekonomi mengarah kepada nilai-nilai ekonomi, juga dalam 

politik dan bidang lainnya. 

Baik buruknya disebut nilai-nilai akhlaq, dengan demikian Islam 

mengajarkan supaya sosial, ekonomi, politik, ilmu, teknik, seni, dan filsafat 

wajiblah dilaksanakan dengan akhlaq yang dituntut oleh syariat diuraikan 

atau dijelaskan oleh fiqih. Sosial, ekonomi, politik dan seterusnya adalah 

kebudayaan, kebudayaan wajib dilaksanakan dengan akhlaq, soal akhlaq 

inilah yang menjadi tumpuan penelahan kita di masa mendatang.27 

Nilai itu bersifat ideal, nilai adalah ide atau konsep. Karena itu ia 

abstrak, tidak dapat disentuh oleh panca-indera, yang dapat ditangkap ialah 

barang atau perbuatan yang mengandung nilai. Nilai berbeda dari fakta, fakta 

berbentuk kenyataan karena konkrit, dapat ditangkap oleh panca-indera. 

Fakta diketahui sedangkan nilai dihayati, karena itu nilai bukan soal benar 

atau salah, tapi soal disenangi atau tidak. Nilai itu subjektif, masalah 

pengetahuan adalah soal benar atau salah. Suatu fakta kita akui 

kebenarannya, sekalipun hati tak menerima, kebenaran fakta ini kita terima 

sekalipun hati tidak menerimanya maka dikatakanlah kenyataan yang 

pahit.28 Nilai budaya akan tampak jika budaya yang dianggap penting dapat 

menciptakan interaksi sosial dengan baik dan dapat memperoleh ,manfaat 

dari budaya itu sendiri, sehingga kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh sekelompok masyarakat menjadi sebuah kebudayaan yang tercipta. 

 

 
27Sidi Gazalba, Asas Kebudayan Islam, (Kuala Lumpur, Bulan Bintang, 1978), h. 104. 

28Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat, (Cet. IV; Kuala Lumpur, Bulan Bintang, 1973), h. 

94. 



 

 30   

 

BAB III 

METODELOGI 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. Sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yaitu tentang tradisi ziarah pada makam Karaeng 

Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Data yang 

digunakan adalah data kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. Metode pelaksanaan penelitian adalah deskriptif. 

Deskriptif merupakan penelitian untuk mengetahui gambaran atau kondisi 

responden yang menjadi sampel dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif 

biasanya metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui 

wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.1  

Data di peroleh melalui studi lapangan. Data lapangan merupakan 

kumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung 

di lapangan. Sebagai sumber primer dan data pustaka sebagai sumber 

pendukung. Adapun dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sub pendukung 

 
1Tri Handayani Amaliah, “Pelatihan Penyusunan Karya Ilmiah Dalam Pendekatan 

Kualitatif Bagi Mahasiswa Akuntansi Di Masa Pandemi Covid-19” (Gorontalo, Universitas 

Negeri Gorontalo, 2020), h. 7 
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dalam penelitian ini dengan menggunakan literatur-literatur penelitian yang 

terdahulu. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian berada di Desa Jombe Dusun 

Jombe Selatan, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Desa Jombe memiliki luas wilayah 3,76 km2. Lokasi 

peneltian yang akan di teliti terletak di atas bukit yang diberi nama bukit 

Karaeng Passa. Lokasi penelitian agak sulit untuk dijangkau karena terletak 

di atas bukit yang cukup terjang yang jaraknya berdekatan dengan jalan raya. 

Untuk mencapai ke atas bukit, terdapat banyak anak tangga kecil yang dapat 

mempermudah siapa siaja yang ingin datang berziarah ke makam Karaeng 

Passa.  

b. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan penulis melakukan penelitian ini mulai pada 

tanggal 27 Maret tahun 2024 sampai pada tanggal 12 April tahun 2024. 

Sebagaimana pada tanggal 27 Maret, penulis mendatangi rumah bapak Malik 

selaku Ketua Adat, dengan tanggal yang sama mendatangi rumah ibu Hj. 

Rikong. Kemudian penulis melanjutkan penelitian pada tanggal 28 Maret di 

rumah ibu Rika dan ibu Lina. Pada tanggal 29 Maret penulis melanjutkan 

penelitian ke rumah ibu Cora dan ibu Hania. Penulis melakukan penelitian 

terakhir pada tanggal 12 April tahun 2024 dengan mendatangi rumah ibu 

Nurbaya dengan suaminya bapak Syukur. Penulis mendapatkan informasi 

tentang tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa dengan menghadirkan 8 

orang informan. Setelah penulis mengumpulkan semua hasil wawancara, 
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penulis kemudian memanfaatkan waktu selebihnya untuk mulai menyusun 

hasil penelitian dan pembahasan. 

B. Pendekatan Penelitian  

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pendekatan  Historis  

Pendekatan Historis adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada setiap 

aktivitas manusia pada masa lalu dibuktikan dengan adanya fakta-fakta. 

Melalui pendekatan historis memiliki tujuan sebagai usaha untuk 

mengetahui asal-usul muncul dan dilaksanakannya Tradisi Ziarah Pada 

Makam Karaeng Passa Di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto, sehingga menjadi sebuah tradisi yang masih tetap ada dan 

dilestarikan oleh masyarakat Desa Jombe hingga sekarang.  

Pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pertimbangan bahwa di 

Desa Jombe tepatnya di Dusun Jombe Selatan Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto adalah salah satu daerah yang masih menjalankan berbagai tradisi 

salah satunya tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa. Akan tetapi, 

sebagian masyarakat masih belum mengetahui asal usul sejarah dibalik 

tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa. 

2. Pendekatan Antropologi  

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan antropologi agar 

dapat mengetahui pola kehidupan  masyarakat Desa Jombe dalam kehidupan 

sehari-hari, baik pada skala individu maupun kelompok. Mengetahui bentuk 

mata pencaharian untuk bertahan hidup karena suatau budaya pada 

masyarakat akan muncul menyesuaikan dengan kondisi geografis serta 

sistem mata pencaharian. Pendekatan antropologi  agama diharapkan dapat  
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menemukan adanya peran agama dalam Tradisi Ziarah Pada Makam Karaeng 

Passa yang dilaksanakan di Desa Jombe. Oleh karena itu, diharapkan dengan 

menggunakan pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam mengetahui 

bentuk tatanan kehidupan dan fenomena yang terjadi. 

3. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami Tradisi Ziarah Pada 

Makam Karaeng Passa dengan melihat interaksi sosial masyarakat yang ada 

di dalamnya. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang objek penelitiannya 

adalah manusia. Dalam Tradisi Ziarah Pada Makam Karaeng Passa terjadi 

interaksi diantara masyarakat yang terlibat di dalamnya dan terbangun 

ukhuwa (persaudaraan). Dengan demikian peneliti menggunakan 

pendekatan ini diharapkan agar dapat mengetahui bentuk interaksi sosial 

dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di  Desa Jombe sehingga 

menghasilkan nilai unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi ziarah pada 

makam Karaeng Passa. 

4. Pendekatan Agama 

Penulis menggunakan pendekatan agama dengan tujuan untuk dapat 

memecahkan berbagai masalah yang di hadapi manusia. Agama tidak hanya 

sekedar lambang kesalehan atau berhenti sekedar konsepsional 

menunjukkan cara-cara yang paling aktif dalam memecahkan masalah. 

Tuntunan agama yang demikian itu dapat di jawab manakala pemahaman 

agama yang menggunakan pendekatan lain yang secara operasional 

konseptual dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul. Pada 

pendekatan agama yang di gunakan oleh penulis bertujuan pula untuk dapat 

mendeskripsikan adanya unsur-unsur agama Islam dalam pelaksanaan 

tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa. Karena tradisi ini tidak terlepas 



34 

 

 

 

dari ajaran yang kemudian memperbolehkan melaksanakan ziarah ke 

makam.2 

C. Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian ini, sumber yang digunakan penulis 

dalam memperoleh data yaitu: 

1. Sumber Primer  

Sumber  primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, baik 

yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok, dan 

lain-lain. Data mentah merupakan data primer yang diperoleh dari informan. 

Pengumpulan data mentah biasanya memakan waktu yang relatif lama, 

terutama melalui wawancara dengan informan. Sumber data primer ini akan 

diperoleh langsung dari informan. Penulis akan mengumpulkan data-data 

sebagai salah satu sumber yang dibutuhkan untuk mengetahui fenomena 

yang terjadi, dengan itu penulis akan mewawancarai tokoh adat, agama, dan 

juga masyarakat setempat. sebagai pelaku Tradisi Ziarah Pada Makam 

Karaeng Passa. Selain itu penulis akan melakukan observasi mendalam untuk 

mendapatkan data-data yang di anggap penting. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui 

pengumpulan data sumber kedua, seperti data dari dokumen, arsip, 

manuskrip, dan lain-lain. Data sekunder ini juga merupakan data berupa 

literatur seperti buku-buku yang sengaja dikumpulkan oleh peneliti, dengan 

tujuan untutk melengkapi kebutuhan data penelitian. Untuk penelitian ini, 

 
2Dr. H. M. Rozali, MA “Metodelogi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin 

Keilmuan” Jurnal Vol. 23 No.55 (April-Mei 2005) 
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penulis mengambil beberapa dokumen dan buku yang berhubungan dengan 

penelitian.3 

Dalam membantu penyusunan dan mendapatkan informasi berupa 

data-data, selain melakukan observasi dan wawancara penulis juga 

mengambil rujukan dari beberapa hasil tulisan karya ilmiah yang relevan, 

sehingga menjadi panduan untuk bahan penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data   

Penelitian kualitatif memiliki pengaruh yang kuat terhadap hasil 

penelitian selanjutnya, sehingga penelitian ini menggunakan tiga metode 

untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, yaitu wawancara, tinjauan 

pustaka dan observasi. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan 

dan perilaku orang yang dapat diamati (subyek itu sendiri). Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data yang dipertimbangkan, dan kriteria 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, dan 

tokoh masyarakat. 

1. Observasi 

Penggunaan observasi untuk mengumpulkan data bertujuan untuk 

mengungkap makna peristiwa tertentu, pengamatan langsung dan tidak 

langsung dilakukan di lapangan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya tentang fenomena sosial, kemudian mencatat dalam 

bentuk rekaman audio, foto, dan teknik pengamatan lainnya.  

 
3Karsadi, “Metodelogi Penelitian Sosial (Cet I; Celeban Timur: Pustaka Belajar, 2018), 

hlm. 68-74 
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Observasi dapat berperan sebagai pengamat, dengan melihat dan 

mengamati proses pelaksanaan Tradisi Ziarah Pada Makam Karaeng Passa 

Peneliti melakukan observasi di Desa Jombe . 

Adapun langkah-langkahnya anatara lain, sebagai berikut:  

a) Menentukan objek yang akan diamati. 

b) Mengumpulkan fakta terkait objek. 

c) Melakukan pencatatan data hasil observasi. 

d) Menentukan primer dan sekunder yang diperlukan. 

e) Menentukan kesimpulan penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi dari informan. Wawancara juga adalah teknik pengumpulan data di 

mana individu yang dipilih oleh wawancara adalah responden. Selanjutnya, 

merupakan upaya tatap muka langsung untuk memperoleh data yang reliabel 

dan valid berupa  hasil tanggapan verbal dari satu atau lebih responden. 

Wawancara mendalam, menurut pendapat Bungin, wawancara adalah suatau 

proses yang bertujuan agar mendapatkan informasi sebagai tujuan penelitian 

oleh pewawancara dan informan atau mitra wawancara melalui pertanyaan 

pribadi, terlepas dari apakah pedoman wawancara digunakan. 

Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah toko adat,toko 

agama dan masyarakat sekitar. Peneliti melakukan wawancara untuk 

mengetahui bagaimana sejarah dan prosesi pelaksanaan Tradisi Ziarah Pada 

Makam Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto. 
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3. Dokumentasi 

Agar  memperkuat data dan informasi, peneliti juga menggunakan 

metode dokumentasi untuk pengambilan gambar saat prosesi Tradisi Ziarah 

Pada Makam Karaeng Passa berlangsung, selain itu  peneliti juga akan 

mengambil gambar tulisan-tulisan yang dianggap penting juga melakukan 

perekaman saat di lokasi penelitian. Dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen 

(dokumen tertulis atau gambar). 

E. Instrument Penelitian   

Kehadiran peneliti di lokasi dengan tujuan melakukan penelitian 

kualitatif sangat di perlukan. Peran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai 

pengamat partisipan atau pengamat penuh. Peneliti turun langsung ke lokasi 

lalu kemudian mengadakan pengamatan dengan mendatangi informan yang 

paham terkait tradisi tersebut. Penulis memilih  informan yang berasal dari 

orang-orang paham mengenai alur serta makna dibalik tradisi tersebut, 

bahkan bila perlu orang-orang yang terlibat langsung dan melaksanaan serta 

merawat keberadaan tradisi tersebut. 

Untuk menghimpun dokumen-dokumen yang diperlukan. Pada 

penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus 

pengumpul data. Instrument selain manusia dapat pula menggunakan atribut 

penunjang, seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, tetapi 

fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrument. 

Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif 

sangat diperlukan. 
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1. Peneliti adalah alat utama dalam melakukan penelitian kualitatif dan 

penelitian ini juga menggunakan berbagai alat bantu untuk 

menangkap informasi yang dibutuhkan agar dapat menunjukkan hasil 

studi lapangan. 

2. Perekam suara merupakan alat yang digunakan untuk merekam 

informasi dari narasumber  saat percakapan. 

3. Kamera merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengambil 

gambar saat mewawancarai informan.  

4. Alat tulis digunakan untuk mencatat informasi-informasi yang 

disampaikan oleh narasumber.  

5. Pedoman wawancara adalah pedoman dalam melakukan wawancara 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dan telah 

ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data 

peneliti. 

Beberapa alat-alat yang dijadikan sebagai instrument penelitian 

bertujuan untuk meminimalisir kelalian dalam mengingat infoermasi yang 

didapatkan oleh peneliti selama di lokasi nantinya. Kehadiran peneliti di 

tempat penelitian akan sangat membantu dalam menunjang keaslian data 

agar dapat memenuhi keorisinalitas atau keaslian. 

 

 

 

 



39 

 

 

 

F. Teknik Analisis Data  

1. Tahap-Tahap Analisis 

Adapun beberapa langkah-langkah yang peneliti gunakan dalam 

menganalisi data  yaitu: 

1. Reduksi data, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian akan 

dihimpun secara lengkap kemudain diklasifikasi mana data yang akan 

diambil dan data yang tidak digunakan.  

2. Penyajian data, setelah melakukan pengolahan data, hasil tersebut 

akan disajikan secara sistematis. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, setelah itu data yang telah 

diklasifikasikan akan ditarik kesimpulan dan juga dilakukan verifikasi. 

2. Jenis Analisis 

Adapun jenis analisis yang digunakan oleh penulis dalam 

menganalisis data yaitu: 

1. Analisis Konten/isi, yaitu jenis analisis data sebagaimana disajikan 

dengan sekumpulan teknik untuk analisis teks secara sistematis yang 

dikembangkan dalam ilmu komunikasi dan untuk mentransfer dan 

mengembangkannya ke dalam langkah-langkah analisis kualitatif-

interpretif. 

2. Analisis Semiotika/Simbol, yaitu analisis data kualitatif yang 

bertujuan untuk menemukan atau menganalisis simbol atau tanda 

dalam teks dengan sistematis. 

3. Analisis Naratif, yaitu metode penelitian yang berguna untuk 

memahami suatu teks berdasarkan narasi atau cerita yang berguna 

untuk memahami suatu teks berdasarkan narasi atau cerita yang 

dituturkan. 
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4. Analisis Deskriptif, yaitu teknik analisis yang dapat membantu peneliti 

dan pembaca dalam memahami gambaran data penelitian, meringkas 

kejadian atau fenomena berupa perilaku, persepsi, tindakan, motivasi 

atau lainnya.4  

3.  Bentuk Analisis 

Adapun bentuk analisis yang digunakan oleh penulis dalam 

menganalisis data yaitu: 

1. Induktif, yaitu bertitik tolak belakang dari unsur-unsur yang bersifat 

khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. 

3. Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-bandingkan 

data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lain kemudian 

menarik kesimpulan.5 

Cara ini dilakukan sebagai bentuk dari langkah untuk mengolah data. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Sebagaimana 

dilakukan dengan tujuan agar dapat mendefinisikan dan memahami secara 

keseluruhan tentang tema pokok skripsi, tahapan deskripsi dengan tujuan 

menggambarkan sekaligus memaparkan secara keseluruhan tentang Tradisi 

Ziarah Pada Makam Karaeng Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea 

Kabupaten Jeneponto. 

 

 

 
4Prof. Dr. Emzir, M.Pd., “Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data”Ed.1,Cet.4, 

Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 

5Muhammad Syukur, “Ziarah Kompleks Makam Kassibumbung Desa Punaga Kecamatan 

Mangarabombang Kabupaten Takalar”, Skripsi(UIN Alauddin Makassar:2021),h. 27. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Eksistensi Makam Karaeng Passa 

1. Letak Makam Karaeng Passa 

Makam merupakan tempat jenazah seseorang di makamkan yang 

memiliki bentuk dan ciri khas masing-masing, biasanya dibina untuk 

pemimpin, raja atau pahlawan. Makam menjadi sebuah tempat ziarah dan 

penghormatan bagi orang yang telah meninggal. Makam sering kali dianggap 

suci atau sakral dalam berbagai budaya dan agama.  

Tidak ada infomasi pasti tentang kapan sejarah dimulainya tradisi 

ziarah pada makam Karaeng Passa. Hal tersebut diakibatkan oleh kebiasaan 

masyarakat Desa Jombe yang menyampaikan infomasi sejarah melalui lisan 

dari turun temurun dari nenek moyang. Berdasarkan informasi yang di 

dapatkan oleh penulis, makam Karaeng Passa terletak di atas bukit yang di 

beri nama bukit Karaeng Passa. Karaeng Passa di perkirakan wafat pada 

tahun 1962. Penamaan bukit berdasarkan bahwa di tempat tersebutlah 

Karaeng Passa menghembuskan nafas terakhirnya. Makam Karaeng Passa 

berbentuk makam pada umumnya yang menghadap ke arah kiblat yaitu 

kepala terletak di sebelah utara dan kaki berada di arah selatan. Makam 

Karaeng Passa sangat sederhana berukuran 2,35 meter bersampingan 

dengan sebuah makam yang dipercaya oleh masyarakat bahwa makam 

tersebut merupakan makam dari istri Karaeng Passa yang tidak diketahui 

namanya.   

Penulis terkendala dalam mendapatkan informasi terkait seluk 

beluk keluarga Karaeng Passa, hal ini didasarkan karena kebiasaan 

masyarakat Desa Jombe menyampaikan sejarah terkait Karaeng Passa 
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melalui penyampaian sejarah lisan. Di tempat pemakaman Karaeng Passa 

terdapat sebuah rumah-rumah kecil yang dulunya dibangun untuk dijadikan 

tempat melaksanakan sholat bagi orang-orang yang berada disekitar bukit 

Karaeng Passa. Disekitar pemakaman, terdapat banyak perkebunan milik 

masyarakat. Ketika memasuki waktu sholat, masyarakat yang berada di 

perkebunan mereka dapat melaksanakan sholat di area makam tersebut.  

Makam Karaeng Passa cukup terawat, cukup luas dan di kelilingi 

oleh pohon-pohon besar yang sangat rindang. Sekalipun makam Karaeng 

Passa tidak memiliki penjaga selama 24 jam. Karena pada dasarnya 

masyarakat percaya tidak akan ada yang berani membuat kerusakan di 

makam Karaeng Passa. Masyarakat Desa Jombe terkenal dengan sifat 

penghormatan, menghargai yang sangat besar antar sesama begitupun 

dengan penghormatan kepada makam tertua yang ada di Desa Jombe yaitu 

Makam Karaeng Passa. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Hj. Rikong ketika saya 

mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Kuburanna karaeng passa ratei ri bukit karaeng passa ka tampa 
dikanami injo tampa kamateanna Karaeng Passa. Riolo intu tenapa 
na kamma annenne kuburu’na. Riolo batu-batu kinji antemboki, joka 
mi njo tau kamma nia janjina kammayya anjo tantara. Sebelumna 
terangkat tantara a’nazarki kana punna berhasilka la naika ri 
karaeng toa angtemboki kuburanna laku pabajiki. Injo pole balla-
balla tampa passambayangnganga rate, riolo intu tenaja na lompo 
dudu, niakna mi injo tau toa angso’nai karaeng passa assambayangi 
kanjo ri balla-ballaka na tattuntung-tuntung. Jari naikmi a’borong-    
borong assiara kuburu nampa na pabajikii anjo balla-balla tampa 
sambayanga.1  

Artinya:    

Kuburan Karaeng Passa terletak di atas bukit Karaeng Passa. Dulu, 
kuburan Karaeng Passa sangat sederhana hanya batu-batu yang 
menjadi tembok kuburan Karaeng Passa. Jadi, orang yang 
bernazarlah ketika ingin mendaftar tentara mereka berjanji jika 
berhasil terangkat menjadi tentara akan memperbaiki kuburan 

 
1Hj. Rikong (65) Peziarah, Wawancara, Desa Jombe, 27 Maret 2024 
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Karaeng Passa. Pernah juga terdapat orang tua yang bermimpi 
melihat dalam mimpinya Karaeng Passa melaksanakan sholat di 
rumah-rumah kecil yang dibangun Karaeng Passa. Orang tua 
tersebut melihat Karaeng Passa terbentur kepalanya karena 
rumah-rumah tempat ia melaksanakan sholat sangat sempit. 
Sehingga orang tua dan sebagian masyarakat datang ke makam 
Karaeng Passa untuk berziarah sekaligus memperbaiki rumah-
rumah yang dibangun dulu Karaeng Passa semasa hidupnya yang 
pernah dijadikan tempat melaksanakan sholat. 

Berdasarkan pernyataan di atas, ibu Hj. Rikong selaku tokoh 

masyarakat Desa Jombe sebagaimana informasi yang beliau sampaikan 

berasal dari informasi sejarah lisan yang disampaikan oleh bapaknya yakni, 

Guru Bana. Almarhum Guru Bana merupakan salah satu tokoh yang sangat 

dihormati di Desa Jombe. Beliau mengatakan bahwasanya, awal mula 

penamaan bukit Karaeng Passa bermula ketika Karaeng Passa hendak 

berkebun, dimana letak kebunnya berada di atas bukit yang sekarang di 

sebut bukit Karaeng Passa. Saat itu, ia memiliki seorang cucu dan berpesan 

bahwasanya tidak perlu dibawakan bekal ke kebun. Namun, cucu Karaeng 

Passa tidak mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Karaeng Passa.  

Sampai di kebun sambil membawa makanan untuk Karaeng Passa, 

cucu Karaeng Passa kaget melihat Karaeng Passa sudah tergeletak di atas 

tanah di dekat batu besar. Cucu Karaeng Passa menangis histeris dan cepat 

turun ke permukaan desa menyampaikan berita tersebut. Ketika berita 

sampai kepada masyarakat, satu kampung bersedih atas kejadian tersebut. 

Kemudian ke esokan harinya, dibuatkanlah makam di tempat beliau 

menghembuskan nafas terakhir. Makam beliau berukuran sekitar 2,35 meter.  

Tidak lama setelah wafatnya Karaeng Passa, istrinya pun wafat dan 

dimakamkan di dekat kuburan Karaeng Passa. Peneliti tidak mampu 

memberikan informasi detail tentang siapa kemudian nama istri dan 

begitupn keturunan Karaeng Passa. Karena kebiasaan masyarakat 
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menyampaikan sejarah lisan dan tidak ada buku ataupun naskah yang dapat 

memperjelas. 

Kuburan Karaeng Passa pada zaman dahulu masih dalam bentuk 

kuburan yang sangat sederhana. Dulu, makam Karaeng Passa hanya 

ditemboki dengan batu. Sebagaimana dari kisah sejarahnya, banyak 

masyarakat yang datang berziarah dan memiliki nazar sebelumnya. Seperti 

halnya, jika sang anak berhasil meraih cita-citanya maka mereka akan datang 

melakukan perbaikan seperti memperbaiki kuburan Karaeng Passa, serta 

area makam di perluas dan di cor dengan semen. Terdapat pula masyarakat 

yang merasa beruntung didatangi Karaeng Passa berupa mimpi seakan 

mimpi tersebut adalah sebuah perintah yang mengandung makna 

keberkahan jika dilakukan. Kepercayaan yang sangat kuat yang dimiliki oleh 

masyarakat terkhusus masyarakat Desa Jombe, menjadikan tradisi ini tetap 

dilaksanakan sampai sekarang.  

Pernyataan di atas hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh  

Ibu Cora ketika saya mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

 Masyarakatka na tappaki kana nia kinji Karaeng Passa sekalipun 
tena ni cini mata.Ggitte kamma-kammaya inne battutaji ni ziarahi 
kuburuna. Sai anung di hormati injo karaenga ka rekeng ia tau toa 
ta paling pertama ammantang kanne ri jombe, iya pole angngajaraki 
tau toa ta pappilajarang agama. Massuna injo papilajarang tentang 
ni paentengi sambayanga, nia intu pole balla-balla bate pare’na ri 
wattunna attallasa iya mi injo tampa sambayangta riolo punna 
mange tawwa ri kokoa sebelumna injo nikana nia ngasengmi inne 
masigi di setiap dusun. Injomi ni kanai patanna pa’rasangeng, tau 
toata i karaeng passa.2 

Artinya:   

Masyarakat menganggap Karaeng Passa masih ada sekalipun tidak 
kasat mata. Masyarakat yang datang ke bukit Karaeng Passa datang 
dengan tujuan untuk menziarahi makam Karaeng Passa. Karena 
Karaeng Passa seorang tokoh yang sangat dihormati, dan orang 
pertama yang hidup di kampung Desa Jombe. Selain itu, Karaeng 
Passa juga yang mengajarkan pelajaran agama. Seperti wajib di 

 
2Cora (59) Peziarah, Wawancara, Desa Tanjonga, 29 Maret 2024 
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dirikannya sholat lima waktu, selain itu Karaeng Passa mendirikan 
rumah-rumah kecil dahulu untuk masyarakat Desa Jombe yang 
terdapat di area perkebunan di bukit Karaeng Passa untuk 
melaksanakan sholat di rumah-rumah tersebut sebelum adanya di 
bangun mesjid di setiap dusun Desa Jombe. 

Menurut hasil wawancara di atas, makam Karaeng Passa yang 

terletak di atas bukit yang yang kemudian di beri nama bukit Karaeng Passa, 

menjadi bukit bersejarah yang kemudian menjadi saksi kematian Karaeng 

Passa yang tidak diketahui penyebabnya.  

Karaeng Passa merupakan seorang tokoh tertua di Desa Jombe 

yang sangat dihormati. Sekalipun tidak terlalu banyak yang dapat diketahui 

tentang Karaeng Passa semasa hidupnya. Bagi masyarakat, Karaeng Passa 

masih ada sekalipun tidak dapat dilihat secara kasat mata. Bukit Karaeng 

Passa menjadi tempat terakhir beliau dilihat di muka bumi ini. Rumah-rumah 

kecil yang di bangun dahulu oleh Karaeng Passa menjadi tempat dimana 

masyarakat percaya akan kebaikan semasa hidupnya. Karaeng Passa seorang 

tokoh pejuang di Desa Jombe. Tradisi berziarah ke makam Karaeng Passa 

masih tetap terjaga sampai sekarang. Masih banyak masyarakat yang datang 

untuk melakukan ziarah di makam Karaeng Passa. 

2. Kekharismatikan Karaeng Passa 

Karaeng Passa dalam pandangan masyarakat merupakan seorang 

tokoh pejuang yang sangat berperan penting. Sebagaimana pada zaman 

dahulu terjadi perebutan wilayah kekuasaan, banyak segerombolan dari 

daerah lain yang ingin melakukan kerusakan agar wilayah Desa Jombe jatuh 

ke tangan mereka. Karaeng Passa dengan teguhnya berusaha 

mempertahankan hak milik masyarakat Desa Jombe agar tidak jatuh kepada 

tangan yang salah.  Sekalipun namanya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat 

luas, tapi di Desa Jombe, Karaeng Passa adalah tokoh tertua dahulu yang 

sangat di hormati, dan selalu di kenang oleh masyarakat. Orang yang datang 
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berziarah ke makam Karaeng Passa bukan hanya dari masyarakat Desa 

Jombe saja, tetapi terdapat pula masyarakat dari desa lain yang datang 

berziarah ke makam Karaeng Passa. Sejarah lisan yang disampaikan oleh 

orang tua terdahulu, mengenalkan sosok yang bersejarah yaitu Karaeng 

Passa. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Malik ketika saya 

mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Kharismatikna Karaeng Passa sala se’rena ia intu a’bangungi jokala 
balla-balla ratea ri bukitka. Riolo intu tenapa di kana nia masigina 
masing-masing dusunga. Ia minjo joka balla-ballaka jai gunanna, 
riolo kinjo jaki assambayang punna mange tawwa ri kokoa. Selain 
injo, ia pole angngajarakki pelajaran agama singkamma ni 
paentengi sambayanga angngu’rang-urangi tawwa mange ri 
karaeng Allah ta’ala Bajunna intu karaeng passa tala jai a’rupa-
rupa, mingka tena todo’ na botto rasanna. Riolo intu pole, ia salah 
satu pejuang todo.3 

Artinya:  

Kharismatik yang di miliki Karaeng Passa yaitu membangun sebuah 
rumah-rumah kecil di atas bukit. Dulu belum ada masjid di masing-
masing dusun, dulu disanalah masyarakat melaksanakan sholat 
ketika hendak berkebun di atas bukit Karaeng Passa. Selain itu, 
Karaeng Passa juga mengajarkan pelajaran agama seperti wajib 
mendirikan sholat lima waktu dan senantiasa mengingat Allah Swt. 
Baju Karaeng Passa tidak banyak macamnya, tetapi juga tidak 
berbau badan. Dulu juga, Karaeng Passa merupakan seorang tokoh 
pejuang pada masa pemberontakan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Malik, dapat tergambar 

bahwasanya Karaeng Passa merupakan seorang tokoh bersejarah yang 

memiliki kharismatik tersendiri. Pada zaman dulu, Karaeng Passa 

membangun sebuah rumah-rumah kecil sangat sederhana yang pada saat itu 

dijadikan tempat untuk melaksanakan sholat ketika hendak berada di area 

bukit. Terkadang, nenek moyang dulu naik ke bukit Karaeng Passa dengan 

tujuan hanya untuk melaksanakan sholat di sana. Karena mereka percaya ada 

keberkahan tersendiri ketika melaksanakan sholat di rumah-rumah kecil 

 
3Malik (56) Ketua Adat, Wawancara, Desa Jombe, 27 Maret 2024 
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yang di banngun oleh Karaeng Passa. Pada saat Karaeng Passa masih hidup, 

ketika bertemu dengan tokoh masyarakat, Karaeng Passa selalu 

mengingatkan untuk tidak lupa melaksanakan sholat dan mengingat Allah 

Swt. Karaeng Passa juga memiliki ilmu spritual, seperti dapat mengobati 

orang-orang yang sakit. Karaeng Passa dikenal juga merupakan seorang 

tokoh pejuang dengan ilmu spritualnya. Dimana pada zaman pemberontakan, 

ketika tentara pemberontak ingin masuk ke wilayah Desa Jombe, para 

tentara pemberontak berbalik arah dan tidak dapat memasuki wilayah Desa 

Jombe.  

Menurut informasi yang di wariskan melalui cerita turun temurun 

oleh Guru Bana’ yang disampaikan oleh  Ibu Hj. Rikong ketika saya 

mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Kammayya anne na pasang todo tau toaku riolo Karaeng Guru Bana’, 
wattu ri tallasa’na karaeng passa kamma iya pejuangta kanne ri 
kamponga. Ia pole kamma rekeng guru angngajarakki na 
pappaingakki ni paentengi anjo sambayanga, angngu’rang-u’rangi 
tawwa mange ri karaeng Allah ta’ala. Punna kamma nia na 
pakaralluang tau toata riolo ia liba angbantui. Tau baji dudu intu 
karaeng passa.4 

Artinya:   

Seperti yang di sampaikan oleh bapak saya dahulu Karaeng Guru 
Bana’. Dulu waktu semasa hidupnya Karaeng Passa seorang tokoh 
pejuang  di Desa Jombe. Karaeng Passa merupakan sosok guru yang 
mengajarkan dan mengingatkan kita untuk mendirikan sholat, 
senantiasa mengingat Allah Swt. Jika ada orang tua kita dulu yang 
membutuhkan bantuan, Karaeng Passa cepat memberikan bantuan, 
Karaeng Passa merupakan sosok yang sangat baik. 

Berdasarkan pernyataan di atas yang disampaikan oleh ibu Hj. 

Rikong seorang tokoh masyarakat Desa Jombe yang mengatakan 

bahwasanya, sebagaimana sejarah lisan yang disampaikan oleh bapak dari 

ibu Hj. Rikong yang mengatakan bahwa Karaeng Passa semasa hidupnya, 

menjadi sosok pejuang dalam masyarakat. Selain itu, Karaeng Passa tidak 

 
4Hj. Rikong (65) Peziarah, Wawancara, Desa Jombe, 27 Maret 2024 
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lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk menyampaikan 

kebaikan kepada masyarakat. Karena pada hakikatnya, manusia tempatnya 

salah maka perlu untuk di ingatkan dan di nasehati dengan baik. Ketika 

Karaeng Passa hendak berkeliling ke sebuah desa dan bertemu dengan salah 

seorang tokoh masyarakat, Karaeng Passa akan menyapanya dengan sapaan 

yang hangat sebagai bentuk pendekatan yang baik. Sembari Karaeng Passa 

bercerita dan selalu ada pesan tentang agama yang disampaikan. Contohnya, 

senantiasa mengingatkan untuk selalu mengingat kebesaran Allah Swt, serta 

tidak lupa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. 

Pernyataan diatas hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh  

Ibu Hania ketika saya mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Sai kamma nia todo pangngissenganna karaeng passa. Riolo 
wattunna garring anung na tinroangmo tau toaku, karaeng passa 
battu mange ri balla, mangei kamma na pa ingakki ni sukkuri 
tallasaka, ni u’rang-u’rangi karaeng Allah ta’ala.. Injo pole punna 
kamma allaloki ri bukit karaeng passa nia lani mangei, appapipikki 
ni u’rangi karaeng passa. Jari kamma punna nia la angnganuki kodi 
allili i. 5 

Artinya:   

Karaeng Passa memiliki ilmu spritual, dimana pada saat itu nenek 
dari ibu Hania jatuh sakit dan Karaeng Passa datang kerumah ibu 
Hania untuk mengobati, selain itu Karaeng Passa memberi pesan 
untuk senantiasa bersyukur dan mengingat Allah Swt. ibu Hnia juga 
berpesan kepada penulis bahwasanya jika hendak bepergian dan 
melewati bukit Karaeng Passa, kita harus gleksonkan kendaraan 
sebagai bentuk mengingat dan menghormati Karaeng Passa. Jadi 
jika selama perjalanan, seperti ada semacam celaka itu akan 
terhindar. 

Wawancara di atas menggambarkan bahwa, dulu ketika nenek ibu 

Hania jatuh sakit, Karaeng Passa kemudian datang kerumahnya untuk 

mengobati nenek ibu Hania. Karaeng Passa dengan pelan mengelus yang 

sakit, dan ketika Karaeng Passa hendak pulang kerumahnya Karaeng Passa 

memberikan pesan singkat tapi bermakna bahwasanya sebagai manusia yang 

 
5Hania (62) Peziarah, Wawancara, Desa Jombe, 29 Maret 2024 
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lemah, kita harus mensyukuri segala nikmat yang Allah Swt. berikan, baik itu 

nikmat sehat, rezeki yang berlimpah, dan nikmat ibadah. Tidak lama setelah 

Karaeng Passa kembali kerumahnya, nenek ibu Hania sembuh dari sakitnya. 

Kharismatik yang di miliki Karaeng Passa, selalu teringat di pikiran 

masyarakat. Sehingga dengan sikap menghormati dan mengenang jasa-jasa 

Karaeng Passa, akhirnya tradis ziarah pada makam Karaeng Passa masih 

dilakukan masyarakat sampai sekarang. 

Karaeng Passa merupakan seorang tokoh spritual yang sangat 

dikenang oleh masyarakat. Baik dari kalangan Desa Jombe, maupun di luar 

dari Desa Jombe. Kharismatik yang dimiliki oleh Karaeng Passa yang menjadi 

momentum masyarakat senantiasa mengingat jasa-jasa Karaeng Passa 

semasa hidupnya. Karaeng Passa dipercaya oleh masyarakat, sebagaimana 

sejarah lisan yang kemudian disampaikan oleh para nenek moyang terdahulu 

menjadi tambahan pengetahuan bersejarah bagi masyarakat.   

3. Pendukung Tradisi Ziarah Ke Makam Karaeng Passa 

Pendukung tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa merupakan 

salah satu penguat sehingga tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa masih 

dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan dan senantiasa 

mengingat sang leluhur atau tokoh yang sangat penting dalam masyarakat 

Desa Jombe.  

Salah satu pendukung terkuat tradisi ziarah pada makam Karaeng 

Passa masih dilaksanakan yaitu banyak pengunjung dari berbagai desa dari 

Kecamatan Turatea yang datang untuk melaksanakan tradisi ziarah pada 

makam Karaeng Passa. Masyarakat yang datang berziarah berasal dari suku 

Makassar dan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa daerah 

Makassar. Masyarakat yang datang berziarah ke makam Karaeng Passa 
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terutama dari desa lain terkadang datang dengan jumlah yang banyak karena 

rasa penghormatan kepada Karaeng Passa, biasanya mereka datang 

berziarah karena sebelumnya bermimpi melihat Karaeng Passa.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Nurbaya ketika saya 

mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Makamna karaeng passa tuli di battui nasaba’ tau toata, ia mi antu 
dikana patanna pa’rasangeng. Anne tradisia akan tetapki nia saba’ 
di u’rangi tau toata sanna di hormatinna, punna tena ni u’rangi na 
battuki baji lalang ri tinroa atau apapun itu. In Syaa Allah na 
lindungiki, na jallingngiki meskipun gitte tala akkulle anjallingi. 
Selain injo pole, anne tradisia di dukung saba’ ni jagai. Salah se’rena 
injo punna niamo tau na nia nazarna na allei na pabajiki anjo 
kuburuka. Biasa pole punna nia tau mange ri kokonna, na najallingi 
jai loronna sekitar kuburuka na allei na tangkasi bate ni hormatinna. 
6 

Artinya:    

Makam Karaeng Passa sering di datangi sebab Karaeng Passa 
adalah orang tua kita, Karaeng Passa orang pertama di kampung 
Desa Jombe. Tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa akan tetap 
ada, sebab kita mengingat dan sangat dihormati. In Syaa Allah 
Karaeng Passa akan melindungi kita sekalipun tidak kasat mata. 
Selain itu, tradisi ziarah pada Makam Karaeng Passa di dukung 
sebab terjaga. Salah satunya jika terdapat seseorang yang bernazar 
untuk datang memperbaiki makam Karaeng Passa. Seringkali juga 
masyarakat yang pergi ke kebun mereka di atas bukit Karaeng 
Passa jika melihat banyak sampah dedaunan, mereka 
membersihkannya. Itu sebagai bentuk rasa menghormati makam 
Karaeng Passa. 

Menurut hasil wawancara di atas yang di sampaikan oleh ibu 

Nurbaya, dapat di simpulkan bahwa masyarakat yang datang berziarah ke 

makam Karaeng Passa karena sikap menghormati leluhur yang memiliki 

peran penting semasa hidupnya. Sikap penghormatan tersebut 

teraplikasikan dengan kesadaran diri membersihkan makam Karaeng Passa 

ketika berada di bukit Karaeng Passa. Tradisi ziarah pada makam Karaeng 

Passa akan tetap lestari karena dukungan para masyarakat yang tetap 

menjaga makam Karaeng Passa dengan baik. 

 
6Nurbaya (47) Peziarah, Wawancara, Gowa,  12 April 2024 
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Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muh. Syukur ketika 

saya mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Pendukung na anne tradisia salah se’rena injo sebagi sifat ni hormati 
tau toata, haruski tuli ni u’rangi jasa-jasana selama tallasa’na 
karaeng passa ri linoa. Anne masyarakatka tappaki bahwasanya 
punna tena ni u’rangi beliau, massu’na injo punna tena ni mange 
assiara ri makamna karaenga maka nia lana gappa kakodi-kodianga 
salla. Injomi annenne anak-anaka haruski na isseng sejarahna 
perjuangan karaenga semasa tallasa’na riolo.7 

Artinya:  

Pendukung tradisi ziarah ke makam Karaeng Passa salah satunya 
adalah sifat menghormati leluhur, senantiasa mengingat Karaeng 
Passa jasa-jasanya selama Karaeng Passa pernah hidup di dunia ini. 
Di dalam masyarakat percaya bahwa jika kita tidak mengingat 
beliau, maksudnya jika tidak datang menziarahi makamnya 
Karaeng Passa akan ada semacam musibah yang akan ia dapatkan. 
Hal ini juga penting untuk anak-anak muda sekarang harus 
mengetahui tentang sejarah perjuangannya Karaeng Passa pada 
saat masih hidup. 

Pendukung tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa biasanya 

terdiri dari beberapa lapisan masyarakat, baik dari tokoh adat, pemuka 

agama, sampai tokoh masyarakat yang mengetauhi sejarah lisan atau nilai 

spritual yang dimiliki Karaeng Passa. Sifat menghormati makam beliau 

dengan datang berziarah dan melestarikan makam beliau agar tetap terjaga. 

Sekalipun makam Karaeng Passa tidak di jaga oleh seseorang selama 24 jam, 

tidak ada yang kemudian berani membuat sebuah kerusakan di makam 

tersebut. 

Selain itu, pendukung tradisi ziarah ini juga di dukung oleh sikap 

sosial yang tinggi dimiliki oleh masyarakat Desa Jombe. Dimana ketika 

hendak ingin datang melakukan tradis ziarah, dengan sigap membantu pihak 

keluarga sampai ke atas bukit. 

 
7Muh. Syukur (48) Peziarah, Wawancara, Gowa, 12 April 2024 
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4. Tujuan Ziarah ke Makam Karaeng Passa 

Masyarakat yang datang berziarah ke makam karaeng passa 

memiliki tujuan yang beragam. Ada yang datang berziarah karena terikat 

janji atau nazar, ada yang datang berziarah karena di datangi sebuah mimpi, 

dan ada juga yang datang berziarah karena mengingat jasa-jasa Karaeng 

Passa semasa hidupnya, dan ada pula yang datang berziarah karena rezeki 

melimpah yang di dapatkan. Sekalipun berbagai macam tujuan datang 

berziarah, tradisi ziarah tetap terjaga dengan budaya lokalnya. 

Sesuai dengan yang dituturkan oleh bapak Malik ketika saya 

mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Punna a’bicara tujuan, anung a’rupa-rupa tujuanna joka tau naika 
assiara. Nia tau naik ri karaeng passa karena nia nazarna riolo 
sambil anynyikkoki tali bodo ri ranting poko’ ca’dia rampi’na joka 
batu lompo tampa matenna karaeng passa. Contoh Punna a’jari 
tantara anakku la naika ri karaenga asiiarai kuburu’na naku 
pasalami passikko’na ri pokoka naku pabajiki pole anjo makamnga. 
Nia todo tau battu assiara saba’ ni battui ri karaenga na assala na 
u’rangija pasti naiki. Ka punna tena na naik, biasa ni garringi. Nia 
todo tau naik saba’ jai na gappa assele, baji injo tu battua a’boya doe, 
ataukah anjari lamung-lamungna. Nia tau naik assiara dengan 
tujuan supaya anggappai barakka, keberuntungan, salama’ ri 
lampana ri amminrona pole. 8 

Artinya:   

Berbicara tentang tujuan, berbagai macam tujuan orang yang 
datang berziarah pada makam Karaeng Passa. Ada orang yang 
datang berziarah karena sebelumnya pernah bernazar sambil 
mengikat sebuah tali kecil di sebuah ranting pohon dekat batu 
besar tempat wafatnya Karaeng Passa. Ada juga yang datang 
berzirah dengan tujuan karena pernah di datangi baik berupa 
mimpi melihat Karaeng Passa, dan orang tersebut sadar dan 
mengingat kemudian datang berziarah ke makam Karaeng Passa. 

Berdasarkan pernyataan dari bapak Malik di atas, dapat di 

deskripsikan bahwasanya berbagai kalangan yang hadir untuk melaksanakan 

tradisi ziarah ke makam Karaeng Passa  di Desa Jombe dengan tujuan yang 

beragam. Kebanyakan dari mereka, sebelumnya mengikat sebuah tali kecil di 

 
8Malik (56) Ketua Adat, Wawancara, Desa Jombe, 27 Maret  2024 
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ranting pohon dekat batu besar. Sambil di dalam hati berjanji akan datang 

kembali melepaskan tali telah terikat tersebut jika keinginannya di 

kabulkan/terwujud.  

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya 

hampir sama dengan disampaikan oleh ibu Hania ketika saya mewawancarai 

beliau dan mengatakan bahwa: 

Nakke beru-beru tompa battu rate, tujuan mangeku assiara saba’ sai 
la antama’mi bulang ramallanga sai tau toata kanne ri kamponga 
jari battua mangei kuburu’na assiara. Punna le’ba pole a’lappasa 
pasti naika punna memang ni sareja kacenggerang.9 

Artinya:   

Saya berziarah ke makam Karaeng Passa beberapa hari yang lalu, 
sebab akan memasuki bulan ramadhan karena Karaeng Passa 
adalah orang tertua di Desa Jombe. Begitupun ketika hari raya idul 
fitri, jika di beri kesehatan oleh Allah Swt, Ibu Hania akan datang 
kembali untuk berziarah. 

Berdasarkan apa yang disampaikan di atas oleh ibu Hania dapat 

dijelaskan bahwasanya, ibu Hania tidak lama beberapa hari sebelum saya 

wawancarai, ibu Hania pernah naik ke buki Karaeng Passa dengan tujuan 

utama ke makam Karaeng Passa melakukan tradis ziarah. Ibu Hania datang 

berziarah sebab, mengingat akan memasuki waktu bulan Ramadhan. Ibu 

Hania datang berziarah seperti halnya kebiasaan masyarakat, bukan hanya 

masyarakat Desa Jombe saja, tapi hampir semua orang melakukan ziarah ke 

makam baik makam keluarga, maupun ke makam tokoh tertua sebelum 

memasuki bulan Ramadhan dan ketika hari raya idul fitri.  

Pernyataan di atas hampir sama ketika saya mewawancari ibu Hj. 

Rikong dan mengatakan bahwa: 

Tujuanna tau mange assiara a’rupa-rupai. Punna battu ri kalengku 
todo ia, nakke naika assiara ri karaenga saba’ ku u’rangi anggeku 
massu’na tau toa ta gitte kanne ri kamponga. Nakke inne sai anrong 
buntinga, biasa todo punna nia tau la bunting ku suroi nai rolo ri 

 

9Hania (62) Peziarah, Wawancara, Desa Jombe, 27 Maret 2024  
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karaenga saba’ harus ni u’rangi tau toata. Ka biasa intu nia 
kajariang punna kamma assua-suarakki nia kajariang kodi.10 

Artinya: 

Tujuan orang yang datang berziarah bermacam-macam. Kalau diri 
saya pribadi, saya naik ke bukit karaeng passa sebab saya 
mengingat orang tua kita di kampung ini. Saya juga seorang anrong 
bunting (pembimbing pengantin), jika ada orang yang ingin 
menikah, saya menyuruh mereka untuk mengingat dan datang 
berziarah ke makam Karaeng Passa. Karena, biasanya terdapat 
kejadian buruk ketika kita melakukan pesta.  

Menurut hasil wawancara di atas dapat di deskripsikan bahwa 

tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa tetap terlestarikan, dapat kita lihat 

dengan berbagai macam tujuan masyarakat yang datang ke Desa Jombe 

untuk berziarah. Sekalipun berbagai macam tujuan datang berziarah, 

bukanlah satu hal yang menjadi sebuah masalah sehingga tradisi ini tidak 

boleh dilakukan. 

Setiap orang memiliki tujuan, dan tujuan itu kita tidak dapat ikut 

campur sebab inilah tradis turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat. 

Sekalipun praktik tradis ziarah ini agak melenceng dari ajaran Islam, namun 

bukanlah suatu hal yang harus di perdebatkan, karena tradisi ini dilakukan 

oleh masyarakat dari turun temurun sampai sekarang dan akan tetap ada. 

B. Wujud Budaya Islam dalam Tradisi Ziarah pada Makam Karaeng 

Passa 

1. Pra Pelaksanaan Tradisi Ziarah pada Makam Karaeng Passa 

Masyarakat yang datang berziarah ke makam Karaeng Passa 

memiliki tujuan masing-masing. Tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa 

yang masih ada hingga saat ini, dengan pelaksanaan tradisinya sama sekali 

tidak ada yang berubah dari turun temurun hingga saat ini. Sebelum 

 
10Hj. Rikong (65) Peziarah, Wawancara, Desa Jombe, 27 Maret 2024 
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pelaksanaan tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa, masyarakat terlebih 

dahulu menyiapkan persiapan sebelum hari pelaksanaan tradisi 

dilaksanakan. Baik persiapan berupa makanan dan yang lainnya. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Malik ketika saya 

mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Sebelumna dilaksanakan anjo tradisi assiarayya, appasadia tawwa 
joka tau la ampabattui, surang joka lani kanrea. Appallu-pallu lompo 
tawwa, kamma songkolo kebo, songkolo le’leng, songkolo eja, kanre 
koasa, gangang pa’basa-basa, ka’dokanna pole ni pakasadia. Selain 
joka, appapasadia tawwa bunga, unti tallu rupa, raung unti pa’lapa, 
raung tala tampa sawa, leko, bayao mata, kaluku lolo, pa’dupang, 
surang kamanynyang.11 

Artinya:   

Sebelum dilaksanakan tradisi ziarah, sebelumnya menyediakan 
seperti orang yang akan memimpin pelaksanaan tradisi, dan 
persediaan makanan. Masyarakat yang akan melakukan tradisi 
masak-masak besar, seperti songkolo kebo (nasi ketan putih), 
songkolo le’leng (nasi ketan hitam), songkolo eja (nasi ketan 
merah), nasi biasa, ayam, sayur, dan menyediakan lauk yang 
banyak. Selain itu, juga menyediakan bunga, pisang tiga macam, 
daun pisang sebagai pengalas, daun talas untuk tempat bungkus 
makanan, kelapa muda, dupa, dan kemenyan. 

Wawancara di atas, dapat di gambarkan bahwasanya sebelum 

pelaksanaan tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa dilaksanakan, pihak 

keluarga yang menyediakan persediaan berupa makanan seperti songkolo 

kebo (nasi ketan putih), songkolo eja (nasi ketan merah), songkolo le’leng 

(nasi ketan hitam), nasi biasa, sayur, pisang tiga macam, dan kelapa muda. 

Selain itu, persediaan lain seperti dupa, kemenyan, bunga, dan daun lontar.   

 

 

 

 
11Malik (56) Ketua Adat, Wawancara, Desa Jombe, 27 Maret 2024 
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Adapun makna simbolik yang terdapat pada setiap persediaan yang 

disediakan sebelum pelaksanaan tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa, 

yaitu: 

1. Nasi ketan putih, melambangkan kesucian, keikhlasan, dan kemurnian. 

Nasi ketan putih juga sebagai simbol doa dan harapan untuk hidup yang 

bersih dan bebas dari hal-hal negatif. 

2. Nasi ketan hitam, melambangkan kekuatan batin, misteri, dan kedalaman 

spritual. Nasi ketan hitam sebagai simbol dari penghormatan terhadap 

leluhur dan doa untuk mendapatkan kekuatan batin dalam menghadapi 

kehidupan sehari-hari. 

3. Nasi ketan merah, melambangkan keberanian, kekuatan, dan semangat. 

Nasi ketan merah melambangkan keberanian dalam menghadapi 

tantangan hidup dan memperoleh keberuntungan dalam segala usaha. 

4. Pisang raja, melambangkan kemuliaan dan keberuntungan yang 

mencerminkan harapan akan kehidupan yang sejahtera dan penuh 

berkah. 

5. Pisang kepok, melambangkan ketangguhan dan keberanian yang diartikan 

sebagai daya tahan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. 

6. Pisang tanduk, melambangkan kekuatan dan ketahanan yang 

mencerminkan harapan dalam keluarga selalu diberkahi dengan rezeki 

yang melimpah. 

7. Ayam kampung, sebagai simbol yang menghubungkan manusia dengan 

alam, leluhur, dan kekuatan spritual. 

8. Kelapa muda, sebagai simbol kekuatan utuk melindungi dan mengusir roh 

jahat atau energi negatif. 
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9. Dupa, bermakna sebagai tempat untuk menyimpan kemenyan yang berisi 

api tertanda memiliki asap yang bisa dihirup langsung nenek moyang. Api 

arang bermakna berani dalam mengambil resiko.12 

Pernyataan diatas hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh  

ibu Hj. Rikong ketika saya mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

 Punna mange tawwa assiara ri kburanna Karaeng Passa, nia ni 
pakasadia saba’ selain injo mangeki assiara angnganre-nganre pole 
tawwa sebagai bentuk sukkuru mange ri karaeng Allah ta’ala. Joka 
ni pakasadiayya kamma kanrena, songkolona, ka’dokangna, kaluku, 
raung-raungna ni pa’apara, surang pa’dupangna pole.13 

Artinya: 

Jika kita pergi berziarah ke makam Karaeng Passa, ada yang perlu 
kita sediakan terlebih dahulu. Sebab selain untuk datang berziarah, 
ada acara mak-makan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah 
Swt. Adapun yang disediakan seperti nasi biasa, nasi ketan, lauk, 
kelapa, daun-daunan pengalas, dan dupa.  

Sebelum dilaksanakannya tradisi ziarah pada makam Karaeng 

Passa, orang yang melakukan tradisi ziarah menyediakan berbagai makanan 

dan keperluan lainnya. Selain datang untuk menaburkan bunga ke makam 

Karaeng Passa, masyarakat juga melakukan makan-makan besar sebagai 

bentuk rasa syukur kepada Allah Swt karena tradisi ziarah berjalan dengan 

lancar. 

2. Pelaksanaan Tradisi Ziarah pada Makam Karaeng Passa  

Pada tahap awal sebelum pihak keluarga akan melakukan tradisi 

ziarah pada makam Karaeng Passa, pihak keluarga kembali datang ke rumah 

orang yang memegang kunci rumah-rumah tempat pelaksanaan tradisi 

sekaligus yang akan memimpin jalannya tradisi. Semua persediaan di bawah 

ke makam Karaeng Passa, dan mulai melaksanakan tradisi ziarah. 

 
12Malik (56) Ketua Adat, Wawancara, Desa Jombe, 27 Maret 2024 

13Hj. Rikong (65) Peziarah, Wawancara, Desa Jombe, 27 Maret 2024 
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 Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Cora ketika saya 

mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Punna sadia ngasengmi, ni angka’mi naik ri balla-balla ca’dia. Ni 
patarami anjo kanre-kanreanga surang anjo untia, ni passulu tommi 
dupayya surang kamanynyanga. Mulaimi a’baca doa bersama, punna 
le’bami ni panaung ngasengmi injo kanre-kanreanga. Nampa ni 
taburumi joka bunga ni eranga mange ri kuburu’na karaeng passa. 
Punna joka tau naika sebelumna le’ba anynnyikko ri poko’ cadiia ni 
bungkarammi le’ba joka ni pasadiami kanre-kanreanga nampa 
angnganre-nganre maki.14 

Artinya:   

Jika persedian sudah sedia, persediaan tersebut diangkat ke atas 
rumah-rumah kecil. Semua persediaan makanan dikeluarkan, 
pisang tiga macam, semua di isi kedalam wadah. Begitupun dengan 
dupa mulai di isi bara api dan dituangkan kemenyan. Orang yang 
memimpin jalannya tradisi memulai tradisi dengan membacakan 
doa bersama, selepas membaca do’a seluruh makanan dikeluarkan. 
Kemudian melanjutkan dengan menaburi bunga ke makam 
Karaeng Passa dan istrinya. Pihak keluarga yang berziarah 
sebelumnya pernah mengikat sebuah tali di ranting pohon kecil 
kemudian membuka tali tersebut pertanda janjinya telah 
terlaksanakan. Setelah itu, makanan yang sudah disediakan 
dikeluarkan dan mulai makan bersama. 

Menurut hasi wawancara pada informan di atas, dapat di 

deskripsikan bahwa tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa di laksanakan 

di sebuah rumah-rumah kecil tempat ketua adat menjalankan tradisi. 

Berbagai tahap pelaksanaan tradisi di lakukan mulai dari membuka 

makanan, ketua adat membakar dupa dan menuangkan kemenyan. Setelah 

semua sedia, ketua adat mulai membaca do’a begitupun dengan masyarakat 

yang hadir dalam tradisi tersebut berdo’a bersama di area makam Karaeng 

Passa. 

Pernyataan diatas hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh  

Ibu Hj. Rikong ketika saya mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

 Pihak keluarga tau la naika assiara appasadiai kanre jai-jai. Anjo 
kanre ni eranga sebagai bentuk rasa sukkurutta mange ri karaeng 
Allah ta’ala saba’ na sareki dalle takkulea ni rekeng, na sareki umuru 

 
14Cora (59) Peziarah, Wawancara, Desa Tanjonga, 29 Maret 2024 
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mala’biri. Punna battu maki rate ni tangkasi rolo kuburuna 
karaenga nampa mulaimi na baca doanga joka tau ni suroa 
appabattui, le’ba joka ni panaungmi joka lani kanrea nampa ni 
pasiarami. Le’ba joka ni taburrimi bunga joka kuburu’na karaeng 
passa, nampa a’borong-borong maki angnganre.15 

Artinya: 

Pihak keluarga yang akan berziarah ke makam Karaeng Passa harus 
banyak menyediakan makanan. Makanan yang disediakan 
merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Swt sebab 
kita diberikan rezeki yang tidak terhitung, dan umur yang panjang. 
Jika sudah sampai di pemakaman Karaeng Passa, dibersihkan 
terlebih dahulu. Setelah bersih, tradisi ziarah pada makam karaeng 
passa pun dimulai. Orang yang memimpin jalannya tradisi mulai 
membaca do’a dan diikuti bersama, setelah itu makanan 
diturunkan dan di sediakan untuk makan bersama. Setelah sedia, 
masyarakat yang hadir menaburkan bunga ke makam karaeng 
passa. 

Tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa dilaksanakan secara 

meriah dengan hadirnya masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan 

tradisi tersebut. Masyarakat yang berziarah dengan tujuannya masing-

masing terlaksana dengan lancar sebagaimana di pimpin oleh seseorang yang 

memimpin tradisi tersebut. Masyarakat yang datang untuk berziarah ke 

makam Karaeng Passa senantiasa membacakan al-fatihah ke makam Karaeng 

Passa dan do’a bersama sambil mengenang jasa-jasa beliau semasa hidupnya.  

3. Pasca Pelaksanaan Tradisi Ziarah pada Makam Karaeng Passa  

Kebiasaan masyarakat yang datang berziarah ke makam Karaeng 

Passa setelah pelaksanaan tradisi, semua lebih makanan yang di siapkan 

sebelumnya mulai di keluarkan untuk dibagikan berupa sawa (makanan yang 

di bungkus dengan daun lontar di lapisi daun pisang yang berisi makanan) 

dengan jumlah yang banyak di bagikan kepada masyarakat yang datang 

untuk di bawah pulang ke rumah masing-masing sebagai bentuk terimakasih 

dan sebagai bentuk sedekah.  

 

 
15Hj. Rikong (65) Peziarah, Wawancara, Desa Jombe, 27 Maret 2024 
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Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 261. 

بَتتَْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِْ   مثلَُ الَّذِيْنَ ينُْفِقُوْنَ امَْوَالهَُمْ فيِْ سَبِيْلِ اٰللِّ كَمَثلَِ حَبَّةٍ انَْْۢ

ائةَُ حَبَّةٍ ۗ وَاٰللُّ  بلَُةٍ م ِ ءُ ۗوَاٰللُّ وَاسِعٌ عَ   كُل ِ سُنْْۢ ٌٌ لِيْميضُٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاا  

Terjemahnya: 

"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan 
Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji 
(benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 
seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia 
kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."16 

Sedekah adalah bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seseorang 

yang dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sebagai bentuk rasa 

syukur yang luar biasa, pihak keluarga yang melaksanakan tradisi ziarah 

pada makam Karaeng Passa tidak takut akan pengeluaran yang akan 

dikeluarkan ketika melaksanakan tradisi. Seperti halnya dengan pembagian 

makanan dengan jumlah yang banyak berupa sawa yang dibagikan kepada 

masyarakat yang hadir. Karena masyarakat percaya bahwa dengan 

membagikan makanan, sebagai bentuk rasa syukur dan sedekah yang tidak 

akan mengurangi harta mereka. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Rika ketika saya 

mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Punna le’bami tawwa nilakukan anne tradisia, ni pattasa ngasengmi 
anjo ni eranga. Ni rappung ngasengi anjo loroa. Joka kanre-kanreang 
ni bonea sawa ni pa’bageangmi mange ri joka tau battua. Anjo 
rekeng kamma sadakkah, punna na kanrei a’barakkaki battu mange 
ri ia.17 

Artinya:    

Jika tradisi ziarah sudah selesai, seluruh barang bawaan 
dibereskan. Sampah yang ada dibersihkan terlebih dahulu sebelum 
meninggalkan makam. Makanan yang sudah dibungkus dengan 

 
16Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 

44  

17Rika (28) Peziarah, Wawancara, Desa Tanjonga, 28 Maret 2024 
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daun lontar dibagikan kepada masyarakat yang hadir dalam tradisi 
tersebut. Hal ini dipercaya sebagai bentuk sedekah, dan jika mereka 
memakan makanan tersebut akan membawa berkah bagi yang 
memakannya. 

Pernyataan diatas hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh  

ibu Lina salah ketika saya mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Punna le’bami ni ziarahi kuburu’na karaenga, ni bungkara’mi anjo 
passikko ri poko-poko ca’dia sebagai tanda lappasami kananna anjo 
tau naika. Le’ba injo appatta-pattasa’ lampai maki sebelumna 
mminro tawwa mange ri balla. Anjo sawayya ni pa’bageangmi 
surang joka tau ammacayya.18 

Artinya: 

Jika ziarah ke makam Karaeng Passa sudah selesai, tali yang di ikat 
di pohon-pohon kecil di buka. Hal ini sebagai pertanda bahwasanya 
apa yang dijanjikan sudah selesai dilaksanakan. Kemudian barang 
yang di bawa, dibereskan sebelum pulang ke rumah masing-
masing. Makanan yang sudah di bungkus (sawa), dibagikan kepada 
masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan tradisi ziarah pada 
makam Karaeng Passa, yang dibagikan oleh orang yang memimpin 
jalannya tradisi. 

Pihak keluarga yang melaksanakan tradisi ziarah pada makam 

Karaeng Passa memiliki tujuan tersendiri. Ketika pelaksanaan tradisi ziarah 

pada makam Karaeng Passa selesai di laksanakan, pihak keluarga yang 

sebelumnya memiliki sebuah nazar mulai membuka tali yang di ikat pada 

ranting pohon yang berada di sekitar makam Karaeng Passa. Hal ini sebagai 

pertanda bahwasanya apa yag di nazarkan/di janjikan telah lepas/selesai.  

Berbagai tahap pelaksanaan telah selesai dilaksanakan pada tradisi 

ziarah pada makam Karaeng Passa,  ditandai dengan rasa syukur yang sangat 

luar biasa dengan melafazkan “Alhamdulillah”. Masyarakat yang hadir dalam 

pelaksanaan tradisi ini menjadi salah satu pendukung berjalannya tradisi 

sampai selesai. Dengan sifat penghormatan dan kepedulian terhadap makam 

Karaeng Passa, sebelum masyarakat yang hadir kembali ke rumah masing-

 
18Lina (38) Peziarah, Wawancara, Desa Tanjonga, 28 Maret 2024  
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masing masyarakat bekerjasama untuk membereskan serta membersihkan 

sampah-sampah yang ada. 

C. Nilai-nilai Budaya Islam dalam Tradisi Ziarah pada Makam Karaeng 

Passa  

1. Nilai Keyakinan 

Nilai merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan suatu masyarakat yang pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang 

dijunjung dan dipegang teguh dari turun temurun. Keyakinan yang dipegang 

sedemikian rupa oleh sesorang sesuai dengan tuntunan hati nurani. Nilai 

adalah keyakinan sesorang tentang sesuatu yang sangat berharga, keinginan 

mengenai ide-ide, atau perilaku khusus yang ingin dilakukan. 

Sebagian besar masyarakat terkhusus masyarakat Desa Jombe, 

sangat menjunjung tinggi tradisi yang diturunkan kepada nenek moyang 

terdahulu. Dengan hadirnya salah satu tradisi yang masih dijalankan sampai 

saat ini, masyarakat memegang teguh keyakinan bahwasanya dengan 

menziarahi makam tertua yakni Karaeng Passa, akan menghadirkan 

keberkahan dalam kehidupan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muh Syukur ketika saya 

mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Punna dikana nilai keyakinan lalang anne tradisia, nilai keyakinanna 
itu kamma ni tappakki bahwa anne karaeng passa tau toata riolo. 
Punna ni battui kuburu’na, anggappaki barakka, na lindungiki, na 
cinikkiki mingka gitte tala anciniki.19 

Artinya: 

Nilai keyakinan yang terkandung seperti percaya bahwa Karaeng 
Passa merupakan orang tua kita dahulu. Jika kita datang berziarah 
ke makam Karaeng Passa, kita akan mendapatkan keberkahan, 

 
19Muh. Syukur (48) Peziarah, Wawancara, Gowa, 12 April 2024 
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senantiasa dilindungi, melihat kita sekalipun kita tidak melihat 
beliau. 

Pernyataan diatas hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh  

ibu Nurbaya ketika saya mewawancarai beliau dan mengatakan bahwai: 

Nilai keyakinanna anne tradisia, sai ni tappakki anne sejarahna 
karaeng passa kana ia tau toata ia patanna kampong desa jombe 
sebelumta ngaseng attallasa ri linoa. Tappatta mi injo na ni battui 
kuburu’na karaenga sebagai bentuk ni hormati jasana selama 
attallasana riolo. Nianaji antu tau riolo na ni nia ngaseng attallasa 
annenne ri linoa.20 

Artinya:  

Nilai keyakinan yang terkandung dalam tradisi ini (tradisi ziarah 
pada makam Karaeng Passa,  kita semua percaya tentang sejarah 
Karaeng Passa bahwa beliau adalah orang tua kita, beliau 
pemilik/orang pertama di kampung Desa Jombe, sebelum kita hadir 
di dunia ini. Dengan bentuk kepercayaan  kita, kita kemudian 
datang untuk menziarahi kubur karaenga  sebagai bentuk 
penghormatan jasa-jasa selama Karaeng Passa hidup di dunia ini 
pada zaman dulu. Dengan adanya orang tua kita dahulu, kita hidup 
di dunia ini. 

Karena sebuah agama atau kepercayaan, para peziarah dari 

berbagai latar belakang masing-masing percaya bahwa berziarah ke makam 

Karaeng Passa akan senantiasa mengingatkan kita tentang kematian, betapa 

dunia hanyalah daya tipu belaka dan akhiratlah kehidupan yang 

sesungguhnya. Dengan nilai keyakinan yang terkandung dalam tradisi ziarah 

pada makam Karaeng Passa dapat kita ambil pelajaran dan selalu berupaya 

untuk meningkatkan kesadaran hidup di dunia serta meningkatkan ibadah 

dengan tujuan agar selalu siap dalam menghadapi kematian yang menjadi 

rahasia yang maha kuasa.  

Tradisi ziarah pada makam karaeng passa di Desa Jombe 

Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto masih ada sampai sekarang 

karena, tradisi tersebut menunjukkan nilai keyakinan yang kuat dalam 

penghormatan terhadap leluhur dan tradisi lokal. Nilai keyakinan yang 

 
20Nurbaya (47) Peziarah, Wawancara, Gowa, 12 April 2024 
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tercermin dalam tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa dalam 

kepercayaan bahwa mengenjungi makam leluhur akan mendatangkan 

berkah dan perlindungan bagi yang datang melakukan ziarah. Selain itu, 

terlihat pada tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa dipandang sebagai 

bentuk penghormatan terhadap warisan budaya dan sejarah nenek moyang 

dahulu. Tradisi ini mengikat komunitas secara emosional dan spritual, 

mencerminkan kekayaan budaya dan spritualitas yang melekat pada 

masyarakat setempat.   

2. Nilai Silaturrahmi 

Pada hakikatnya, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan 

dari orang lain. Dari tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa terkandung di 

dalamnya sikap saling membantu satu sama lain seperti halnya ketika 

mempersiapkan segala kebutuhan sebelum hari pelaksanaan tradisi dimulai. 

Nilai silaturrahmi antar sesama sebagai bentuk saling menghargai satu sama 

lain sebagaimana ajaran agama kita yakni ajaran agama Islam.  

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 10. 

 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاصَْلِحُوْا بَيْنَ اخََوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اٰللَّ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُوْنَ 

Terjemahnya:   

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.21  

Tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa merupakan tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat secara beramai-ramai. Berdasarkan berbagai 

kalangan yang hadir kemudian membangun tali persaudaraan antar sesama. 

Tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa dianggap sebagai bentuk ibadah 

 
21Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 

516 
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dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Para peziarah yang 

kemudian hadir senantiasa memohon keberkahan dan memohon ampunan 

kepada yang maha kuasa. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Malik ketika saya 

mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Punna nikana nilai silaturrahmi, kanjo ri makamna karaeng passa, 
sai akkumpu-kumpulukki tawwa. Nampa anjo tu naika assiara biasa 
pantarang kampong, jari kanjo maki assiisseng ngaseng meskipun 
tena ni assiisseng sebelumna.22 

Artinya:   

Kalau berbicara tentang nilai silaturrahmi, di tempat makam 
Karaeng Passa kita berkumpul bersama ikut serta dalam 
pelaksanaan tradisi ini. Biasanya, pihak keluarga yang datang 
berziarah itu berasal dari luar kampung Desa Jombe, jadi di tempat 
inilah kita saling mengenal sekalipun sebelumnya tidak saling 
mengenal.  

Pernyataan di atas hampi sama dengan yang disampaikan oleh ibu 

Rika ketika saya mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa: 

Nilai Silaturrahmi lalang ri tradisi ziarah  kuburu’na Karaeng Passa 
ia mi antu ai punna mangeki assiara nia ni pakasadia kamma anjo la 
ni kanrea, jari na battumi anjo tetanggayya atau keluargayya na 
baliki appallu-pallu, na bali ki pole angngeerang anjo kanre-
kanreanga naik ri bukitka ka sai anung jai.23 

Artinya: 

Nilai silaturrahmi di dalam tradisi ziarah ke makam Karaeng Passa 
yaitu keluarga terdekat dan tetangga rumah datang untuk 
membantu masak-masak makanan yang disediakan sebelum hari 
tradisi dilaksanakan, selain itu juga membantu kita membawa 
makanan tersebut ke bukit Karaeng Passa karena sangat banyak. 

Imam Al Qurtubi berpendapat bahwa hubungan yang dipererat ada 

yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Adapun yang bersifat 

umum adalah hubungan kekeluargaan dalam agama. Ini menjadi kewajiban 

untuk mempereratnya dengan kasih sayang, saling menasehati, bersikap adil, 

objektif serta melaksanakan hak-hak yang wajib maupun yang dianjurkan. 

 
22Malik (56) Ketua Adat, Wawancara, Desa Jombe, 27 Maret 2024 

23Rika (28) Peziarah, wawancara, Desa Tanjonga, 28 Maret 2024 
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Sedangkan yang bersifat khusus diberi tambahan nafkah untuk kerabat, 

memperhatikan keadaan mereka, serta mengabaikan kesalahan mereka.24 

Imam Al-San’ani mendefinisikan bahwa silaturrahmi merupakan 

kiasan tentang berbuat baik kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab. 

Ibnu Al-Katsir mengungkapkan bahwa silaturrahmi adalah kinayah tentang 

berbuat baik kepada kerabat baik menurut garis keturunan maupun 

perkawinan, berlemah lembut dan saling menghargai mereka serta menjaga 

keadaan mereka.25  

Pada tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa, sangat kuat akan 

nilai silaturrahmi. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain. Dalam tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa, 

terwujud rasa kekeluargaan, kebersamaan, persatuan, dalam semangat 

mendatangi makam Karaeng Passa secara beramai-ramai. Tentunya hal ini 

dapat memupuk rasa solidaritas dan mempererat tali silaturrahmi sehingga 

terjadi saling mendoakan. Baik mendoakan yang sudah meninggal dunia, 

maupun mendoakan antar sesama agar senantiasa mendapatkan kebaikan 

dan kebahagiaan. 

Melalui ziarah pada makam Karaeng Passa, orang-orang dari 

berbagai latar belakang berkumpul untuk menghormati leluhur mereka, 

menciptakan ikatan sosial yang kuat antara anggota masyarakat. Ziarah 

menjadi moment untuk saling bertemu dan mempererat hubungan antar 

anggota masyarakat. Hal ini juga dapat menciptakan kesempatan untuk 

memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara mereka, menjadikan 

 
24Ahmad Musthafa Al Marghi, Tafsir Al Maraghi, (Kairo: Musthafa al-Babl al-Halabi, 

1962, Jilid 3, h. 26 

25Al Mubarak bin Muhammad al-Jazari ibn al-Atsir, Al-Nhayah fi Gharib al-Hadith wa 

al-Atsar, (Beirut: Dar ar-Fikr, 1979), Jilid V, h. 425 
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tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa sebagai sarana untuk memelihara 

nilai-nilai sosial dan budaya.  

3. Nilai Filosofis 

Tradisi ziarah pada makam karaeng passa di Desa Jombe 

Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, memiliki nilai filosofis. Melihat 

sosok Karaeng Passa yang sangat sederhana, seorang tokoh yang spritual dan 

mengajarkan ajaran Islam. Dengan bentuk penghormatan terhadap Karaeng 

Passa dan pengakuan terhadap warisan budaya. Melalui tradisi ziarah pada 

makam Karaeng Passa, masyarakat memelihara hubungan spritual dengan 

nenek moyang, yang merupakan sosok tokoh yang di anggap penting dalam 

kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Tradisi ziarah pada makam 

Karaeng Passa mengajarkan tentang kebesaran dan kerendahan hati, serta 

mengingatkan kita bahwa hidup di dunia hanya sementara dan kita semua 

akan kembali ke tanah. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Malik ketika saya 

mewawancarai beliau dan mengatakan bahwa:  

Punna nilai filosofisna, ni issengi anjo sejarah tallasana riolo 
karaenga. Perjuanganna na lindungiki kanne ri kamponga, na 
pa’ingakki ni paentengi sambayanga, care-carenna kamase dudu 
naung, annemi pappilajarrang akkulle ni u’rangi kana teaki tawwa 
sombong dudui attallsa ri linoa.26 

Artinya: 

Kalau nilai filosofisnya, kita ketahui bersama tentang sejarah 
kehidupan dahulu Karaeng Passa. Perjuangan beliau melindungi 
kita di kampung ini, senantiasa mengingatkan kita untuk 
mendirikan sholat, serta pakaiannya yang sangat sederhana, inilah 
pelajaran yang dapat kita pahami bahwa kita tidak boleh sombong 
hidup di dunia ini. 

Hasil wawancara di atas merupakan pernyataan salah satu 

narasumber yang menggambarkan bahwa tradisi ziarah pada makam 

 
26Malik (56) Ketua Adat, Wawancara, Desa Jombe, 27 Maret 2024 
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Karaeng Passa terdapat nilai filosois berupa sejarah kehidupan beliau semasa 

hidupnya.  Baik dari ilmu spritualnya, kepahlawanannya, serta kebaikan atau 

jasa-jasa selama beliau hidup di Desa Jombe. Nilai-nilai yang terkandung 

dalam tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa menjadi landasan bagi 

masyarakat yang melakukan tradisi ini, menginspirasi kepada masyarakat 

untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan kebaikan. 
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BAB V 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan sub masalah diteliti dalam skripsi ini, sehingga penulis 

dapat menyimpulkannya sebagai berikut: 

1. Eksistensi makam Karaeng Passa di Desa Jombe masih tetap 

dilestarikan sampai sekarang karena tradisi ini sudah sangat melekat 

pada kehidupan masyarakat setempat dan juga merupakan suatu 

budaya lokal yang dilakukan secara turun temurun dari mulai zaman 

nenek moyang sampai kepada generasi muda saat ini.  

2. Wujud budaya Islam dalam proses tradisi ziarah makam Karaeng 

Passa di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto berupa 

bentuk penghormatan dan mengingat akan jasa-jasa Karaeng Passa 

semasa hidupnya, memperbanyak zikir dan do’a untuk keselamatan 

arwah Karaeng Passa serta seluruh masyarakat desa agar dihindarkan 

dari segala marabahaya. 

3. Nilai-nilai budaya Islam yang terdapat dalam tradisi ziarah pada 

makam Karaeng Passa yaitu ada keberkahan yang didapatkan ketika 

berkunjung ke makam Karaeng Passa, dapat memperkuat ikatan 

sosial dan kebersamaan dalam keluarga dan masyarakat serta sebagai 

bahan pelajaran akan perjuangan Karaeng Passa semasa hidupnya. 
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B. Implikasi Penelitian   

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implikasi 

penelitian dari skripsi ini yaitu, peneliti dapat mengetahui lebih dalam 

tentang tradisi ziarah pada makam Karaeng Passa yang dilakukan oleh 

masyarakat sampai sekarang. Masyarakat juga mampu mengambil informasi 

yang telah dikumpulkan, agar dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap 

pentingnya menjaga warisan budaya lokal yang diturunkan dari nenek 

moyang hingga saat ini. Selain itu, generasi muda dapat mengambil pelajaran 

tentang kebaikan Karaeng Passa, dan hidup dengan kesederhanaan. Penulis 

berharap tulisan ini dapat menjadi bahan kepada penulis selanjutnya dan 

dapat mengkaji lebih dalam tentang biografi lengkap Karaeng Passa, dan 

siapa saja garis keturunan Karaeng Passa yang belum sempat penulis bahas 

dalam penelitian ini. 
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RIWAYAT HIDUP 
 

 Sri Wahyuni lahir di Jeneponto pada tanggal 28 Juni 

tahun 2002, dari bapak yang luar biasa hebat Rajab dan ibu 

yang sangat kuat dan serba bisa Najamiah, semoga 

senantiasa dalam lindungan Allah Swt. Penulis memiliki 

dua saudara perempuan yang kini menjalankan tugasnya 

sebagai seorang ibu yang hebat. Penulis tumbuh dalam 

keluarga yang cukup keras dalam mendidik, tapi dapat 

membentuk penulis menjadi pribadi yang kuat, dan 

mandiri. Bagi penulis, keluarga adalah segalanya. Bahkan penulis pernah 

berjanji jika suatu waktu keluarga mengharuskan penulis untuk berhenti 

kuliah maka penulis akan menurutinya. Akan tetapi penulis bersyukur 

berada di titik akhir perkuliahan ini, keluarga sangat mendukung setiap 

langkah penulis untuk terus semangat dan berjuang untuk menyelesaikan 

huru hara perkuliahan ini.  

Pada jenjang pendidikan, penulis pernah bersekolah di SDN 46 Jombe, 

penulis melanjutkan bersekolah di Mts Negeri 01 Binamu kemudian 

melanjutkan bersekolah di MAN 01 Jeneponto. Setelah lulus dari MAN 01 

Jeneponto, penulis sempat ragu akan melanjutkan pendidikan di bangku 

perkuliahan. Karena, latarbelakang penulis lahir dari keluarga yang kurang 

mampu. Namun, penulis punya harapan besar untuk dapat berkuliah dengan 

bantuan Beasiswa KIP kuliah tapi qadarullah bukan rezeki penulis. Tidak 

sampai disitu, penulis mendaftar beasiswa Yayasan Hadji Kalla dan 

alhamdulillah lulus.  

Selama di perantauan, penulis tinggal serumah dengan teman SMA. 

Alhamdulillah pertemanan kami awet semoga sampai jannahnya. Cita-cita 

penulis sederhana, yaitu bisa membahagiakan kedua orang tua dan keluarga 

dengan bekerja sebagai tenaga pengajar dan mengasah skil ingin menjadi 

MUA .  

Demikian, penulis mengucapkan banyak syukur dan terimakasih 

kepada Allah Swt, kepada keluarga, kepada seluruh dosen SPI, kepada teman-

teman seperjuangan. Kesuksesan seseorang berada pada genggamannya 

sendiri, semoga bisa berjumpa dengan takdir kesuksesan aamiin allahumma 

aamiin.  

   

   
 


