
 

KASIPALLI PADA MASYARAKAT DESA MARADEKAYA KECAMATAN 

BAJENG KABUPATEN GOWA 

(Study Nilai-nilai Islam Dalam Kearifan Lokal) 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salag Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Humaniora Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Isalam 

Pada Fakultas Adab dan Humaniora 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

DARMAWATI 

40200116037 

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2021  



 
 

 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Darmawati 

NIM  : 40200116037  

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam 

Fakultas           : Adab dan Humaniora 

Alamat  : Pare’-pare’, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa 

Judul       : Kasipalli Pada Masyarakat Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowan (Study Nilai-nilai Islam Dalam Kearifan Lokal) 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi 

dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.  

 

   Makassar,                   2021 M 

 1442 H.    

     Penulis 

 

      Darmawati 

                       40200116037

 

 



 

iii 
 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT.Yang maha agung dan maha kuasa, atas 

segala kuasanya dan atas segala limpahan Rahmat, Taufik, serta Hidayahya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “KASIPALLI PADA 

MASYARAKATDESA MARADEKAYA KECAMATAN BAJENG 

KABUPATEN GOWA (Study Nilai-nilai Islam Dalam Kearifan Lokal)”.Shalawat 

serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad 

SAW. Yang selalu memberikan cahaya dan menjadi suri tauladan bagi seluruh 

ummatnya dimuka bumi. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena 

keterbatasan penulis dalam mengekplorasi lautan pengetahuan yang cemerlang menuju 

proses pencerahan. Olehnya itu penulis selalu menyiapkan ruang untuk saran dan 

kritikan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Selama penulis skripsi 

1. , M.Ag. dan Wakil Rektor IV (Bid. Kerjasama dan Pengembangan Lembaga) 

Dr. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. yang telah memberikan kebijakan-

kebijakan demi mengembangkan kinerja dalam segala sistem di Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar 



 

vi 
 

2. Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag Dekan Fakultas Adab dan Humaniora 

beserta Wakil Dekan I Dr. Andi Ibrahim, S.Ag., S.S., M.Pd, Wakil Dekan II 

Dr. Firdaus, M.Ag dan Wakil Dekan III H.M. Nur Akbar Rasyid, M.Pd., 

M.Ed., Ph.D. atas segala bentuk peleyanan yang diberikan selama menuntut 

ilmu di Fakultas Adab dan Humaniora. 

3. Dr. Abu Haif, M.Hum Ketua Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam beserta Dr. 

Syamhari, S.Pd., M.Pd Sekretaris Jurusan Sejarah Peradaban Islam karena atas 

motivasi, arahan yang diberikan baik secara langsung maupun secara online 

selama menimba ilmu di jurusan Sejarah Peradaban Islam 

4. Dr. Susmihara, M.Pd sebagai Pembimbing I dan Dr. Abu Haif, M.Hum sebagai 

Pembimbing II yang telah membimbing mulai dari penyusunan draf proposal 

hingga tahap akhir atau skripsi ini. 

5. Dr. Wahyudin M.Ag selaku Penguji I dan Dr. Rahmawati, MA selaku Penguji 

II yang telah memberikan kritik serta saran demi penyempurnaan dalam proses 

penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen dan Staf dalam kawasan Sejarah Peradaban Islam yang telah 

ikhlas memberikan ilmunya selama penulis menimba ilmu di Jurusan tersebut. 

7. Kepala Perpustakaan Syekh Yusuf beserta Staf yang telah memberikan 

pelayanan yang sangat baik dalam proses pencarian referensi. 

8. Kepada seluruh informan atas kontribusi ilmunya yang telah diberikan kepada 

penulis sehingga dapat mempermudah penulis untuk menginterpretasikan apa 

yang menjadi bahan risetnya. 



 

vii 
 

9. Buat segenap personil Tim BERLIMA, CH, HMPK,dan Semua pihak yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas segala 

bentuk kontribusinya kepada penulis. 

10.  Dan juga untuk semua pihak yang telah banyak membantu tapi tidak 

disebutkan semuanya oleh penulis. Semoga Allah SWT. Membalas semua 

kebaikannya. 

 Akhirnya hanya kepada Allah SWT.Kita kembalikan semua urusan tersebut 

dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis dan 

para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT.Meridhoi dan menyelamatkan kita 

semua serta penulisan skripsi dapat dicatat sebagai ibadah disisinya, Amin. 

          

            Penulis 

 

 

DARMAWA 

 

 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL ..................................................................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ................................................................. ii 



 

viii 
 

PENGESAHAN SKRIPSI ..................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii 

ABSTRAK .............................................................................................................. x 

BAB IPENDAHULUAN ........................................................................................ 1 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1 

B. Rumusan Masalah ..................................................................... 6 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ...................................... 7 

D. Tinjauan Pustaka ....................................................................... 8 

E. Tujuan dan Kegunan Penelitian .............................................. 10 

BAB II TINJAUAN TEORITIS ........................................................................... 12 

A. Pengertian Kasipalli ................................................................ 12 

B. Konsep Kearifan Lokal TradisiKasipalli ................................ 13 

C. Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Kasipalli ..................... 17 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.............................................................. 19 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ..................................................... 19 

B. Pendekatan Penelitian ............................................................. 20 

C. Data dan Sumber Data ............................................................ 21 

D. Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 21 

E. Instrumen Penelitian................................................................ 23 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data ................................... 24 

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................... 26 



 

ix 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ……………………….26 

B. Asal-usul Munculnya kasipalli pada Masyarakat Makassar di 

 Desa Maradekaya ................................................................. 39 

C. Dinamika kasipalli pada Masyarakat Makassar di Desa 

Maradekaya ........................................................................... 42 

D. Bentuk dan Nilai-nilai kearifan lokal kasipalli pada Masyarakat 

Makassar di Desa Maradekaya .............................................. 45 

BAB VPENUTUP ................................................................................................. 57 

A. Kesimpulan ............................................................................ 57 

B. Saran ...................................................................................... 59 

DAFTAR PUSTAKA  .......................................................................................... 61 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 



 

x 
 

ABSTRAK 

Nama   : Darmawati 

NIM   : 4020016037 

Judul Skripsi  :Kasipalli pada Mayarakat Desa Maradekaya Kecamatan                     

Bajeng Kabupaten Gowa (Study Nilai-nilai Islam Dalam Kearifan 

Lokal) 

Pokok masalah dari skripsi ii membahas tentang bagaimana kasipalli pada 

masyarakat Desa Maradekaya Kecamata Baeng Kabupaten Gowa (Stady Sejarah da 

Kearifan Lokal).Tujuan penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan mengenai 

: 1. Bagaimana asal-usul munculnya kasipalli pada masyarakat Desa Maradekaya, 2. 

Bagaimana dinamika kasipalli dalam kehidupan masyarakat Desa Maradekaya, 3. 

Bagaimana bentuk dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi 

kasipalli di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif, yaitu jenis 

penelitian ini menggambarkan mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Maradekaya.Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu Historis, Filosofis, dan Budaya. 

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Kasipalli merupakan pantangan 

seseorang untuk tidak mengerjakan sesuatu yang jika dilanggar maka yang 

bersangkutan akan terkena dampaknya. Kasipalli merupakan budaya lisan yang 

mempunyai kekuatan tersendiri dalam sebuah masyarakat.Hal tersebut tentunya tidak 

sesuai dengan nalar seseorang.Namun kasipalli ini tetap ada bahkan hingga era digital 

seperti sekarang ini. Salah satu tradisi kasipalli juga masih terdapat di salah satu 

daerah tepatnya di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi 

Selatan. Menurut masyarakat Desa Maradekaya munculnya kasipalli ini bukan dari 

yang berkuasa tetapi adalah semacam pesan dari pattautoanta atau orang tua zaman 

dahulu yang ingin mengajarkan sebuah kearifan, kesopanan sehingga hubungan antara 

seseorang dengan yang lainnya terjalin baik dan harmonis, selain itu juga kasipalli 

menurut masyarakat Desa Maradekaya muncul agar orang-orang tidak melakukan 

suatu perbuatan yang nantinya akan muncul hal-hal buruk bagi dirinya maupun orang 

lain. Orang tua zaman dahulu mengajarkan tentang kasipalli itu sebenarnya telah 

mengajarkan bagaimana etika agar dapat berperilaku santun terhadap siapapun, 

teermasuk terhadap diri sendiri. kasipalli sebagai kepercayaan masyarakat Desa 

Maradekaya dapat ditemukan dalam posisinya sebagai kepercayaan kepada sumbernya 

yaitu orang tua atau leluhur dan keyakinan pada ancaman akibatnya akan 

menimpahnya.  

 Implikasi penelitian ini merupakan hal yang sangat penting adanya sikap 

Masyarakat untuk tidak memandang tradisi kasipalli sebagai sesuatu yang 
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dipertentangkan dengan sikap modern seperti sekarang ini, akan tetapi sebaiknya 

dicari rumusan yang relevan dan harus dipertahankan dari unsur adat istiadat mana 

yang harus disesuaikan untuk dipertahankan dan mana yang perlu dibuang. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak kekayaan yang terbentang dari 

Sabang sampai Marauke, dengan beraneka ragam suku dan ras sehingga menghasilkan 

pula kebudayaan yang berbeda-beda.Bukan hanya kekayaan sumber daya alam saja, 

tetapi kekayaan yang berupa kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar di 

seluruh kepulauan Indonesia. 

 Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 

beberapa suku salah satunya adalah Makassar yang merupakan suku terbesar yang 

mendiami pulau Sulawesi Selatan dan termasuk dalam rumpun bangsa Melayu.
1
 Kota 

Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan 

Timur Indonesia, juga tergolong dalam salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek 

pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap 

di kota tersebut.  

 Jika kita berbicara pada ruang lingkup yang lebih spesifik seperti suku 

Makassar yang merupakan kesatuan etnis yang mendiami pesisir Selatan pulau 

Sulawesi.Yang meliputi wilayah kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, Takalar, 

Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Sebagian Bulukumba, dan sebagian Pangkajene, dan 

                                                             
1
Sugira Wahid, Manusia Makassar (Cet. II, Makassar: Refleksi, 2008), h. 19.  
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juga Kepulauan. Suku Makassar adalah suku terbesar kedua di Sulawesi Selatan 

setelah Suku Bugis. 

 Dewasa ini zaman semakin maju dengan teknolologi semakin canggih juga 

ilmu pengetahuan pun semakin berkembang.Maka bukan hal yang asing lagi jika 

banyak perubahan atau pergeseran nilai budaya dan tradisi dalam 

masyarakat.Perubahan tersebut merupakan gejala umum yang terjadi di sepanjang 

masa dalam setiap masyarakat.Dari wilayah ke wilayah lainnya adat istiadat beraneka 

ragam. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan dan tradisi  yang berbeda. Salah 

satunya adalah Tradisi kasipalli atau pamali sebagai suatu tradisi atau kebiasaan yang 

dikerjakan masyarakat. 

Dikalangan masyarakat suku Bugis dan Makassar  tradisi kasipalli masih 

sangat banyak dan kuat pengaruhnya sehinggah penalarannya berjalan begitu pasti dan 

meyakinkan karena merupakan nasihat dari orang-orang atau nenek moyang mereka 

yang masih banyak kalangan orang-orang tua memandang mempunyai nilai 

sakral/suci. Sistem nilai yang sudah berwujud tradisi akan menjadi sulit berubah 

karena sudah menyatuh dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tampaknya 

tradisi sudah terbentuk sebagai norma yang dibakukan dalam kehidupan 

masyarakat.
2
Di Sulawesi Selatan, kasipalli atau pamali bukan hanya dikenal dan 

                                                             
2
Aden Muchtar Gazhali, Antropologi Agama; Upayah Memahami Keragaman Kepercayaan, 

Keyakinan, dan Agama (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 33. 
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diyakini oleh suku Bugis dan Makassar, tetapi juga dikenal oleh semua suku yang ada. 

Selain suku Bugis dan Makassar, suku besar lainnya adalah Mandar dan Toraja. 

Suku Bugis dan Makassar sebagai penduduk terbesar yang mendiami Sulawesi 

Selatan menyebut kasipalli atau pamalisecara berbeda. Pada Masyarakat Bugis, 

pamali dikenal dengan istilah pemmali, sementara pada masyarakat Makassar dikenal 

dengan istilah kasipalli. Walaupun beda istilah, keduanya digunakan untuk 

menyatakan larangan atau pantangan terhadap seseorang yang ingin mengerjakan 

sesuatu dan  mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan atau  ajaran dari 

nenek moyang. 

Awal kepercayaan masyarakat BugisMakassar umumnya bersifat animism 

(menyembah roh-roh nenek moyang yang mereka anggap bersemayam di batu besar, 

dan pohon yang dianggap keramat) dan dinamisme (menyembah kekuatan alam atau 

benda-benda seperti matahari, bulan, gunung, serta benda pusaka).
3
 

Dikalangan orang Bugis Makassar yang sudah menjadi penganut agama Islam 

semenjak permulaan abad ke-17, terutama di pedesaan khususnya di Desa 

Masradekaya, masih terdapat tanggapan-tanggapan tentang dunia gaibyang berasal 

dari religi pra-islam.Tanggapan-tanggapan demikian dinyatakan dalam berbagai 

ucapan yang biasanya erat pertaliannya dengan kegiatan hidup sehari-hari.
4
Pengaruh 

kepercayaan warisan nenek moyang menjadi peninggalan generasi yang ikut juga 

mewarnai bahkan terintegrasi kedalam kebudayaan masyarakat Makassar khususnya 

                                                             

 
3
Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan (Makassar Lamacca 

Pres, 2003), h. 29. 

 
4
Mattulada, Latoa; Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 60. 
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masyarakat Desa Maradekaya hingga hari ini.Salah satu diantaranya adalah kasipalli 

atau disebut pamali. 

Kasipalli adalah karya leluhur yang taklekang oleh dinamika zaman, meskipun 

ia harus berkompetisi dengan nilai-nilai kekinian. Menariknya, eksistensi kasipalliatau 

pamali tidak hanya terdapat pada masyarakat Sulawesi Selatan tetapi juga dapat 

ditemui pada berbagai suku lainnya, sehingga ia seakan sudah menjelma dalam bentuk 

kearifan lokal Nusantara.  

Dasar kepercayaan terhadap tradisi kasipalli, sebahagian karena warisan 

sewaktu-waktu terjadi bencana atau bahaya terhadap sipelanggarkasipalli ini, yang 

dapat dilihat dan disaksikan langsung oleh masyarakat, dan sudah tentu dapat 

menambah keyakinannya. Melihat bentuk-bentuk tradisi pamali yang hidup dan 

berkembang dikalangan masyarakat. Namun nampak jelas kasipalli ini lebih mendapat 

prioritas dalam pelaksanaannya. 

Berangkat  dari pengertian kasipalli dapat diartikan sebagai suatu tradisi atau 

kepercayaan yang berisikan perintah dan larangan yang diajarkan dimasa lalu yang 

dimana jika seseorang tidak melakukan ataupun melanggar pantangan tersebut, maka 

akan terjadi hal-hal yang tidak dingginkan pada dirinya.  

Berbicara tentang persoalan akidah dan ibadah, Islam menutup pintu dan tidak 

mengizinkan semuanya untuk mengerjakan dan meyakini apapun kecuali ada izin dan 

perintah dari Allah SWT.dan Rasul-Nya. Allah Swt. berfirman dalam surah Asy-Syura 

ayat 21: 
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ُ وَلىَْلََ كَلوَِةُ  ييِ هَا لَنْ يأَذَْى بهِِ اللَّه يَ الدِّ أمَْ لهَُنْ شُرَكَاء شَرَعُىا لهَُن هِّ

﴾١٢الْفصَْلِ لقَضُِيَ بيَْنهَُنْ وَإىِه الظهالوِِييَ لهَُنْ عَرَابٌ ألَِينٌ ﴿  

Terjemahnya: 

“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang 

mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak 

ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. 

Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat 

pedih”.
5
 

 

 Dalam ayat tersebut Allah Swt. menjelaskan tentang orang-orang musyrik 

yang tidak mengikuti agama Islam yang di isyariatkan Allah, tetapi mengikuti apa 

yang digariskan oleh setan-setan mereka, baik yang berwujud jin maupun yang 

berwujud manusia. 

 Kepercayaan masyarakat yang masih diangggap tabu oleh sebagian 

masyarakat, akan tetapi kepercayaan tersebut dipegang erat oleh masyarakat. 

Meskipun kejadian yang dialami terjadi hanya karena kebetulan saja, akan tetapi 

diyakini sebagai ganjaran atas pelanggaran kasipalli. Pantangan atau larangan 

kasipalli merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang dijunjung tinggi dan 

dipatuhi dikalangan masyarakat. 

Sistem nilai sosial dan system nilai budaya merupakan hasil gagasan dan 

pikiran manusia dalam suatu masyarakat yang hidup ditengah-tengah alam semesta, 

                                                             
5

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Cet. XIX, Jakarta: Yayasan 

Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur’an, 2015), h. 486. 
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dalam prakteknya antara kedua unsur tersebut itu menjadi satu kesatuan system yang 

tidak dapat dipisahkan lgi dalam masyarakat yang hidup menempati daerah 

tersebut.
6
Mungkin istilah kasipalli tidak asing lagi untuk didengar, seringkali istilah 

ini disangkut pautkan dengan hukum yang berlaku dimasyarakat.Hal yang 

dikasipallikan seringkali didengar dari kalangan orang tua.Di pungkiri atau tidak 

istilah ini sudah menyebar luas dari pedesaan bahkan sampai keperkotaan. 

Hal inilah yang menjadi dasar penulis sehingga tertarik untuk meneliti lebih 

dalam lagi mengenai dinamika dan keraifan lokal pada tradisi Kasipalli di Desa 

Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi pokok 

permasalahan ialah “Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal pada kasipalli di masyarakat 

desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa?”. Agar penelitian makin 

terarah, maka peneliti membagi pokok permasalahan menjadi tiga sub masalah, yaitu: 

1. Bagaimana asal-usul munculnyatradisi kasipalli pada masyarakat di Desa 

Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana dinamika tradisi kasipalli dalam kehidupan masyarakat di Desa 

Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana bentuk dan nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi kasipalli 

di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 

                                                             
6
 Hasyim Hasan, KasipalliKepercayaan Nenek Moyang, (cet 1 ; Bandung : Pustaka refleksi 

2008). H. 267 



7 
 

 
 

C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini terkait tentang Asal-usul munculnya tradisi kasipalli, 

dinamika tradisi kasipali dalam kehidupan masyarakat, bentuk dan nilai kearifan lokal 

dalam tradisi kasipalli. 

2. Deskrpsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul diatas, dapat dideskripsikan 

berdasarkan subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan.Penelitian ini terfokus 

kepada bentuk dannilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam tradisi Kasipalli. 

Maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

 Bagaimana bentuk dan nilai-nilai kearifan lokal pada tradisi kasipalli ini 

apakah masih berjalan sesuai konseptual masing-masing ataukah sudah saling 

pengaruh-mempengaruhi sehingga lahir suatu konsep baru, baik didalam segi 

kehidupan agama maupun dalam segi kehidupan soaial budaya masyarakat yang 

merupakan suatu daerah administratif pemerintahan tingkat kabupaten. Dikalangan 

masyarakat Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tradisi kasipalli 

masih banyak dan kuat pengaruhnya atau penalarannya berjalan begitu pasti dan 

meyakinkan karena merupakan nasihat dari orang-orang atau nenek moyang mereka, 

yang masih banyak kalangan orang-orang tua memandang mempunyai nilai 

sakral/suci. 

 Tradisi dan kasipalli (pamali) mempunyai kaitan yang erat.Namun, pamali itu 

hubungannya dengan masalah kepercayaan yang dituturkan turun temurun dari mulut 
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kemulut, yang pada hakikatnya tidak mempunyai dasar kebanyakan tidak masuk akal, 

hanya merupakan tahayyul semata, dipercayai begitu saja dan diyakini kebenarannya. 

Nah, disinilah banyak timbul-timbul pantangan-pantangan, yang dalam istilah orang 

makassar disebut kasipalli nigaukang (pantang untuk dikerjakan).  

D.  Tinjauan Pustaka  

Untuk memperjelas masalah penulis, maka perlu dikemukakan sumber-sumber 

yang menjadi patokan atau acuan pokok.Penulis menggali informasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan atau 

kelebihan yang sudah ada. Beberapa literatur  yang penulis temukan antara lain: 

1. Skripsi yang berjudul “Unsur-unsur Budaya Islam dalam Tradisi Pamali Suku 

Makassar di Desa Parang Banoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” karya 

M.Risal tahun 2014. Penelitian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada peranan 

Islam dan paradigma kebudayaan terhadap tradisi Pamali di Desa Parang Banoa 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa  

2. Ahmadin, KearifanLokal Orang Selayar(2019: Raihan Intermedia). 

Mengungkapkan bahwa ikatan tabu mempunyai pengertian sesuatu yang di 

larangan atau yang di anggap suci. Malkis mengemukakan bahwa tabu berasal 

dari rumpun bahasa polinesia (tongan). Pamali atau tabu berasal dari kata taboo 

yang berarti larangan atau tidak disetujui yang berada dibawah larangan sosial. 

Kridalaksana menyatakan bahwa tabu ialah yang pertama dilarang, baik karena 

kekuatan yang membahayakan maupun karena kekuatan yang mencerminkan atau 
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merusak kekuatan hidup seseorang sehingga ungkapan tabu ini dihindari, yang 

kedua larangan kata-kata tertentu karena takut atau demi sopan dan santun. 

3. Skripsi yang berjudul “Makna Mitos Ujaran Larangan Orang tua / Pamali di Desa 

Tiru Kidul Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri” karya Awanda Hananing Utari. 

Penelitian ini mendeskripsikan secara rinci tentang apa saja mitos ujaran larangan 

orang tua / pamali  beserta makna yang terkandung didalam pamali tersebut. 

4. Hasyim Hasan Dkk, Kasipalli Kepercayaan Nenek Moyang (2008: Pustaka 

Refleksi). Mengungkapkan bahwa ada susatu tradisi yang selama ini hidup dan 

berkembang di Sulawesi Selatan. Tradisi Tersebut khususnya kebiasaan 

menyangkut pelestarian lingkungan hidup sekitar. Tradisi tersebut kini berangsur-

angsur menghilang seiring dengan arus modernisasi. Masyarakat meyakini bahwa 

kerika melarang aturan Kasipalli tersebut maka yang bersangkutan bisa terkena 

imbasnya dari perbuatan yang telah dilakukan berupa penyakit misalnya: sakit 

perut, gatal-gatal, cacat atau mereka sulit mendapat jodoh. 

5. Jurnal “Pamali Metode Dakwah Leluhur Bugis Makassar” karya Zaenal, Abidin, 

Sabri Samin, Moh. Sabri AR tahun 2019. Jurnal ini menyebutkan tentang nasehat 

yang diwasiatkan orang terdahulu melalui metode dakwah/ajaran. 

Dari beberapa buku dan hasil penelitian yang menjadi bahan acuan referensi 

yang penulis kumbulkan secara keseluruhan.Penulis belum mendapatkan yang 

membahas secara spesifik tentang kearifan lokal kasipalli pada Masyarakat Desa 

Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Oleh sebab itu dalam skripsi ini 

penulis membahas tentang  Kasipalli pada Masyarakat Desa Maradekaya Kecamatan 
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Bajeng Kabupaten Gowa (Study Nilai-nilai Islam Dalam Kearifan Lokal), sebagai 

bahan perbandingan untuk memberikan informasi sebagai acuan referensi terkait 

tentang budaya kasipalli atau pamali. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui asal-usul munculnya tradisi kasipalli dalam kehidupan 

masyarakat Makassar Desa Maradekaya. 

2. Untuk mengetahui dinamika tradisi kasipalli pada masyarakat Makassar Desa 

Maradekaya. 

3. Untuk mengetahui bentuk dan nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi kasipalli 

pada Masyarakat Makassar di Desa Maradekaya. 

Selain itu kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan teoritis 

Kegunaan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya Sejarah dan Kebudayaan Islam. Hasilnya dapat dimanfaatkan 

lebih lanjut baik sebagai bahan bacaan mahasiswa, pelajar dan masyarakat umumnya 

yang ingin mengetahui lebih lanjut tradisi kasipalli dalam kehidupan  masyarakat Desa 

Maradekaya dan diharapkan dapat mengetahui tradisi kasipalli dan perkembangannya 

dalam masyarakat, dengan harapan hasil penelitian ini berguna bagi peneliti yang 

berkeinginan mengembangkannya dikemudian hari. 

2. Kegunaan Praktis  
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Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan  berguna 

bagi seluruh masyarakat, juga sekaligus mampu memberikan stimulasi untuk peneliti 

lain yang tertarik untuk meneliti topik berkaitan dengan skripsi ini sehingga studi 

antropologi selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Dan berharap agar bisa menjadi sumbangsi pengetahuan bagi 

masyarakat terkait tentang pola interaksi serta hubungan sosian antara masyarakat 

Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa mengenai kasipalli. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Kasipalli 

 Kasipalli „pamali‟ atau tabu merupakan ungkapan dalam bahasa Makassar 

yang dipengaruhi dari salah satu kepercayaan kepada kekuatan gaib yang terkandung 

dalam kata-kata. Berdasarkan pendapat Malkies: 

“Tabo or tabu for bidden or disapproved of, placed under basocial prohibition or 

ban” 

 

Maksudnya: 

“Tabu berasal dari rumpun bahasa Polenisia (Tongan). Pemali atau tabu berasal 

dari kata taboo yang berarti larangan atau tidak disetujui yang berada dibawah 

larangan sosial”.
7
 

 Kasipalli merupakan warisan dari leluhur yang harus dilestarikan itulah yang 

menyebabkan sebagian masyarakat Desa Maradekaya masih memegang keyakinan 

dan tradisi yang ada di Desa tersebut khususnya para orang tua. Generasi muda juga 

harus menjadi faktor terdepan dalam memajukan tradisi yang ada di daerahnya, agar  

tradisi tersebut tidak musnah.  

 Hasan Hasyim dkk., menuliskan bahwa masyarakat Makassar mengenal tabu 

atau pemali dengan istilah kasipalli yang bermakna pantangan bagi seseorang untuk 

tidak mengerjakan sesuatu, yang jika dilanggar, maka yang bersangkutan akan terkena 

                                                             

 
7
http://id.m.wikipedia.org/wiki/ungkapan_kasipalli, (Diakses pada tanggal 20 Februari 2020). 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/ungkapan_kasipalli
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dampaknya. Dalam realitasnya, masyarakat Makassar juga menyebutnya dengan 

pammali di samping kasipalli itu sendiri, misalnya ungkapan orang tua, kasipalli taua 

anne‟ba ri assunga (kasippalli bagi seseorang menetak sesuatu pada lesung atau alat 

menumbuk padi) karena berakibat yang bersangkutan dimakan buaya jika turun ke 

sungai. Contoh lain, kasipalli tau rungkayya siagang tau loloa angnganre ri pattongko 

uringa (kasipalli bagi seorang gadis atau pemuda untuk makan dengan menggunakan 

tutup panci) karena jodoh mereka kelak bukanlah gadis atau pemuda melainkan janda 

atau duda.
8
 

 Keyakinan atau kepercayaan kental kepada pesan leluhurnya yang menjadi 

kekuatan utama yang pada gilirannya menjadi sumber kepatuhan bagi masyarakat 

Desa Maradekaya untuk melakukan tradisi tersebut, walaupun tindakan tersebut 

bertentangan dengan agama.Kasipalli baik sebagai istilah maupun sebagai 

pesankultural yang bermakna pantangan dalam perkembangan ini berbagai macam 

kepercayaan dan keyakinan seseorang khususnya pada generasi muda saat ini. Sebab 

itu keyakinan kukuh sebagian orang atas pesan apa saja pada kultural dari Kasipalli 

tersebut, serta bagaimana pandangan dan pengaruh pada era perkembangan saat ini.
9
 

B. Konsep Kearifan Lokal Tradisi Kasipalli 

Menurut sudut pandang dalam Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris, kearifan lokal 

terdiri dari dua kata yakni wisdom yang berarti kearifan dan locali berarti setempat, 

                                                             

 
8
Hasan Hasyim dkk.,Kasipalli; Tradisi Kepercayaan Nenek Moyang, h. 1. 

9
 Ahmadin, Kearifan Local Orang Selayar  (Cet I; Makassar: Rayhan Intermedia, 2009), h. 09. 
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jadi kearifan memiliki arti kamus sama dengan kebijaksanaan.
10

 Kearifan lokal dikenal 

sebagai pengetahuan setempat (indigenous or local knowledge), atau kecerdasan 

setempat (local genius), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (cultural identity).
11

 

Kearifan lokal menjadi landasan awal bagi kehidupan yang diperoleh dari 

pengalaman hidup baik yang bersifat konkret sehingga dapat ditemukan melalui 

kebiasaan para masyarakat atauperindividu. Dalam hubungan kekeluargaan, 

kekerabatan, atau sesama saudara sangat diperlukan adanya kerifan lokal yang dapat 

dijadikan sebagai parameter bahkan tolak ukur dalam menjalani kehidupan.  

Kearifan lokal terbentuk dari pengetahuan dan keyakinan yang muncul dalam 

waktu amat panjang, bertumbuh bersama lingkungan.Merasuk dalam sistem lokal 

yang dialami secara bersama-sama juga. Proses panjang tersebut hinggap dan melekat 

dalam kehidupan masyarakat. Budaya bernapas dalam kearifan lokal.Kearifan jadi 

sumbu energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif menuju kehidupan yang 

dinamis dan damai.
12

Secara subtansi, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku 

dalam suatu masyarakat, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan 

dalam bertingkahlaku sehari-hari masyarakat setempat. 

Berdasarkan teori interaksionisme simbolis menurut George H. Blummer yang 

bertumpu pada tiga premis utama diantaranya adalah : 

                                                             
10

John M. Echols, Hassan Shaddily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1986) h.649. 

11
Kartawinata, Kajian Antropologi, 2011. 

12
https://www.paradase.id/post/article/budaya-pamali-dalam-kajian-kearifan-lokal. 
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1. Pemaknaan (meaning) 

Secara universal manusia melakukan sesuatu yang dilatarbelakangi oleh 

beberapa makna terhadap sesuatu yang kemudian akan dilaksanakan secara turun-

temurun sehingga dalam hal ini manusia yang satu akan bersikap kepada manusia 

yang lain sesuai dengan pemaknaan mereka. Pemaknaan yang dimaksud adalah apa 

yang dilihat pada dasarnya berkaitan dengan apa yang diyakini sebagai satu hal yang 

bersifat konkrit. 

2. Bahasa (language) 

Berdasarkan hasil interaksi dengan orang lain sehingga dapat memperoleh 

suatu pemaknaan yang disandarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial artinya 

dalam proses interaksi sosial ada hal yang dipertukarkan sebagai salah satu bentuk 

tujuan namun sifatnya alamiah. Hal inilah yang menyebabkan bahasa (languange) itu 

berfungsi sebagaimana mestinya, sama halnya ketika bahasa dirangkaikan dalam tujuh 

unsur universal kebudayaan dan atas dasar inilah Blumer menegaskan terkait berperan 

pentingnya simbol dalam proses pemaknaan. 

3. Pikiran (thought) 

Beberapa pemaknaan yang diperoleh kemudian disempurnakan dalam 

proses interaksi sosial. Interaksionisme simbolik dapat menjabarkan terkait proses 

yang dihasilkan dari perbincangan dengan diri sendiri atau dalam hal ini adalah 

berfikir sebagai salah satu tahap refleksi sehingga tahap yang dimulai dari proses 

berfikir, membutuhkan bahasa sebagai transportasi komunikasi secara simbolik namun 

bahasa berperan pula sebagai peggerak mindset.
13

 

                                                             
13

Muhammad Amrullah, “Representasi Makna Simbolik dalam Ritual Perahu Tradisional 

Sandeq Suku Mandar di Sulawesi Barat” Skripsi, Universitas Hasanuddin: 2015. h. 46. 
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Berdasarkan teori interaksi simbolis yang diutarakan oleh George H. 

Blummer dapat dinterpretasikan bahwa setiap manusia memiliki mindset yang 

berbeda-beda meskipun dalam interksi sosialnya mendengarkan konteks bahasa yang 

sama karena disebabkan oleh tekhnik penafsiran simbolis dalam hal ini bahasa sebagai 

indikator penting dalam proses interksi yang berbeda.  

Selain itu dalam proses pemaknaan  yang dijadikan tolak ukur adalah 

bahasa, proses berfikir yang menjadikan pula bahasa sebagai tolak ukur dan bahasa 

yang dapat memberikan hasil terkait proses pemaknaan dan proses berfikir. Intinya 

adalah ketiga indikator tersebut mengalami keterkaitan satu sama lain dan ketiga 

indikator tersebut dijadikan sebagai kajian utama dalam interaksionisme simbolik. 

Tidak lepas dari teori interaksi simbolis, kearifan lokal pula diimplikasikan 

sebagai suatu nilai yang memiliki manfaat secara khusus terhadap masyarakat. 

Tahapan tersebut dijabarkan sesuai dengan kebutuhan untuk menelaah, 

mempertahankan serta melanjutkan proses interaksi sesuai dengan kebutuhan 

lingkungan sosial masyarakat atau dapat dikatakan bahwa kearifan lokal bersifat 

universal. 

Dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal yang digali, dipoles, dikemas dan 

dipelihara dengan baik bisa berfungsi sebagai alternatif pedoman hidup dan dapat 

digunakan untuk menyaring nilai-nilai baru agar tidak bertentangan dengan 

kepribadian bangsa dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan sang 

khalik, alam sekitar, serta sesamanya. Dan sebagai bangsa yang besar pemilik dan 

pewaris sah keebudayaan luhur pula, melihat dari kearifan para leluhur dapat 

menolong kita menemukan posisi yang kokoh diera global ini. 
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Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam suatu system soaial 

masyarakat, dapat dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi 

ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk dan menuntun pola perilaku sehari-

hari, baik terhadap alam maupun terhadap sesame manusia. 

Dalam masyarakat Makassar Desa Maradekaya kearifan-kearifan lokal dapat 

ditemui dalam pemalli, pappasang, kasipalli, dan jenis produk lainnya yang yang 

melekat perilaku keidupan sehari-hari.Kearifan lokal biasanya dilihat dari kebiasaan-

kebiasaan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung lama.Dilihat dari kearifan 

lokal yang sudah berlangsung maka timbullah nilai-nilai yang berlaku dalam 

kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itulah yang menjadipegangan kelompok 

masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup takterpisahkan yang 

dapat diamati melalui sikap dan perilaku keseharian.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif, yaitu 

mengumpulkan dan menelaah data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan 

perilaku manusia serta peneliti tidak berupaya menghitung data kualitatif yang telah 

didapat dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.
14

Jenis penelitian ini  

menggambarkan mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat. 

 Menurut Djam’an Satori dan Aan Komariah, penelitian kualitatif bersifat 

deskriptif dengan langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek yang bersifat 

naratif.Maksudnya, data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata dari pada angka- 

angka.Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana 

suatu kejadian terjadi.
15

Penelitian deskriptif kualitatif yang dipilih untuk 

menggambarkan sebuah objek yang terjadi pada saat pelaksanaan penelitian. 

Data yang diperoleh melaului field research (penelitian lapangan), untuk 

mengumpulkan informasi tentang nilai-nilai kearifan lokal pada kasipalli di Desa 

Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

 
                                                             

14
Afrizal, Metodologi Penelitian Kualitiatif: Sebuah Upaya Mendukumg Penggunaan 

Penelitian Kualitiatif dalam Berbagai Disipli Ilmu (Cet. IV; Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2017), 

h. 13. 

 
15

 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 28. 
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis berarti penelitian yang melihat data ini secara historis 

berdasarkan ilmu sejarah. Pendekatan sejarah bertujuan menciptakan susuna bahkan 

penjabaran kembali dengan jalan terstruktur dan tak berpihak, seperti menggolongkan, 

memperluas, memberikan keterangan serta menyelaraskan bukti memegahkan 

kenyataan yang aktual.
16

Pendekatan historis akan digunakan dalam penelitian ini 

untuk membantu penelusuran sejarah munculnya kasipalli dan pengamalan 

masyarakat dalam menganut budaya kasipalli  terkhususnya di Desa Maradekaya. 

2. Pendekatan filosofis 

 Yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap filosofi atau nilai dan 

makna kasipalli dalam pemahaman dan pengamalan masyarakat Sulawesi Selatan 

khususnya di Desa Maradekaya. 

3. Pendekatan Budaya  

Pendekatan kebudayaan merupakaan proses yang menyaksikan kejadian yang 

sebenarnya terjadi dilingkungan dari pandangan hingga cara berpikir seseorang, baik 

pada kadar secara individu atapun kelompok sehingga lahir sikap saling toleransi 

terhadap perbedaan ras, agama, golongan tanpa adanya diskriminasi satu sama lain.
17

 

 

 

                                                             
16

Sumdisuryabrata. Metodologi Penelitian (Jakaera PT. Raja Grafindo Persada. 2016) h.96-97. 

17
Mudji Sutrisno, SJ. Rana-rana Kebudayaan : Dalam Esai (Yogyakarta, KANISIUS:2009). 
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C. Data dan Sumber Data 

Sumber data ialah subjek darimana data itu dapat diperoleh.Dalam menentukan 

sumber data peneliti harus memiliki kemampuan atau kecakapan dalam memilih 

informan yang benar-benar paham dengan data yang diperlukan.Dalam hal ini 

informan haruslah mereka yang memiliki kompetensi pemahan dan wawasan yang 

luas tentang unsur-unsur budaya Islam dalam budaya tradisi pamali di Desa 

Maradekaya.Sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah 

dengan fakta yang konkret. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Data Primer 

  Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

berdasarkan rumusan masalahsehingga peneliti menghasilkan data primer berdasarkan 

wawancara  dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa maradekaya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

 Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti secara 

langsung maupun tidak langsung, untuk memeroleh data yang harus dikumpulkan 
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dalam penelitian.
18

Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang 

terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang 

diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.
19

 

 Jadi observasi yakni survei secara langsung melihat dan mengadakan 

penyelidikan dan melakukan pengamatan pada tempat yang dijadikan objek 

penelitian  

2. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 

dua pihak.
20

Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi 

atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara 

(interviewee).
21

 Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk 

wawancara yang sifatnya mendalam dengan cara berinteraksi dengan situasi sosial 

dan dilakukan secara bertahap berdasarkan jadwal yang ditetapkan sendiri.
22

 

wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi kepada orang-

orang yang mengetahui masalah yang dibahas. 

3. Dokumentasi 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.Studi 

                                                             
 18

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 59 

 
19

 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 105. 

 
20

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XVI; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 135. 

 
21

 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 129. 

 
22

 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif,h. 130-131. 
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dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.
23

 Dokumentasi digunakan penulis untuk  mengumpulkan 

data lalu kemudian di analisis apakah data tersebut akurat sesuai dengan hasil 

wawancara dari narasumber 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ialah wadah yang dipergunakan untuk menemukan data, 

mencermati, lantas memilah data-data yang dianggap tersusun untuk menjadi jalan 

keluar sebuah titik focus permasalahan.
24

Instrumen observasi dalam hal ini peneliti 

harus memilih titik focus dengan memerankan semua indra tidak lain agar 

memperoleh informasi yang akurat. Pelaksanaan observasi ini, dipantau oleh apa yang 

disaksikan oleh mata, penghirupan, yang didengar oleh telinga, yang ditinjau oleh 

indra peraba. Adapun yang dapat digunakan dalam instrument ini adalah rekaman 

gambar, rekaman suara, tes. 

1. Instrumen interview 

Dalam konsep ini tindakan peneliti yakni memberikan sejumlah pertanyaan 

terhadap responden secara terperinci adapula yang tidak terperinci. Tidak terperinci 

berarti peneliti terbuka dengan pertanyaan apa saja yang ingin diajukan kepada 

informan tanpa menggunakan pedoman yang tersurat sedangkan tidak tersruktur 

artinya peneliti berpacu pada pedoman yang telah dibuat layaknya sebuah kuesioner.  

                                                             

 23
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 82. 

24
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2. Instrumen  Dokumentasi 

Instrumen dokumentasi dijabarkan supaya peneliti biasa melalui tahap 

penguraian.Tidak hanya itu, instrument ini dapat pula dipakai untuk memisah-

misahkan fakta sejarah serta semua hal yang lebih relefan terhadap penelitian 

itu.Subjek penelitian ini bisa berupa naskah, jurnal, manuskrip, catatan harian. 

3. Instrumen Catatan Lapangan 

Instrumen catatan lapang sangat penting dalam penelitian kualitatif.Dilakukan 

ketika berada di lapangan maka peneliti membuat catatan yang ditulis secara saksama, 

ulet, ektensif. Catatan tersebut terdiri atas kata kunci, coretan seperlunya, pokok-

pokok  hasil pengamatan, dapat berupa sketsa, gambar, diagram dan lain sebagainya.  

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pada dasarnya analisis data merupakan penyusunan data sesuai tema dan 

kategori untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah, oleh karena itu data 

yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, jika dimungkinkan menggali 

data sebanyak-banyaknya untuk mempertajam dalam proses pengenalisisan. Menurut 

Noeng Muhadjir analisi data sebagai usaha untuk mengambil lantas menyusun sampai 

pada tiitk teratur apa-apa yang telah kita amati, wawancarai, agar menambah 

kapasistas pengetahuan peneliti atas dasar pokok permasalahan yang berasal dari 
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pemikiran orang lain. Sehingga sangat diperlukan pemahaman mendasar untuk 

menafsirkan kejadian-kejadian yang ada.
25
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 

a. Kondisi Geografis 

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773
o
 Bujur Barat dan 120.0317

o
 Bujur 

Timur, 5.0829342862
o
 Lintang Utara dan 5.577305437

o
 Lintang Selatan. Kabupaten 

yang berada di daerah selatan dari Selawesi Selatan merupakan daerah otonom ini 

memiliki batas dengan beberapa Kabupaten diantaranya: 

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. 

2. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan 

Bantaeng.  

3. Di sebelah Selatan  berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto.  

4. Di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.
26
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Gambar 1 

Peta Administrasi Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 

desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 

persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 

sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Ada 9 wilayah 

kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, 

Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari 

total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, 

yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. 
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Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 

sungai.Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu 

seluas 881 km² dengan panjang 90 km.
27

 

Tabel 1 

Pembagian Kecamatan Di Kabupaten Gowa (km
2
) 

No. Kecamatan Luas Wilayah (km
2
) Persentase 

1 Bontonompo 30,39 1,61 

2 Bontonompo Sel 29,24 1,55 

3 Bajeng 60,09 3,19 

4 Bajeng Barat 19,04 1,01 

5 Palangga 48,24 2,56 

6 Barombong 20,67 1,10 

7 Sombaopu 28,09 1,49 

8 Bontomarannu 52,63 2,80 

9 Pattalassang 84,96 4,51 

10 Parangloe 221,26 11,75 

11 Manuju 91,90 4,88 

12 Tinggimoncong 142,87 7,59 
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13 Tombolo Pao 251,82 13,37 

14 Parigi 132,76 7,05 

15 Bungaya 175,53 9,32 

16 Bontolempangan 142,46 7,56 

17 Tompobulu 132,54 7,04 

18 Biringbulu 218,84 11,62 

Kabupaten Gowa 1 883,33 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Gowa tahun 2019 

b. Pemerintahan 

 Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah mengurus kepentingan masyarakat 

setempat,berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan 

Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.Namun dalam 

perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan
28

. 

 Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 

kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan 

wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan 

                                                             
28

 Badan Pusat Statistik kabupaten Gowa tahun 2019 
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dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.Kelurahan 

merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, 

kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.Sejak Tahun 2006 hingga 

sekarang secara administratif Kabupaten Gowa telah memiliki 18 Kecamatan. Tahun 

2015, Kabupaten Gowa memiliki 122 Desa, dan 45 Kelurahan, 675 

Lingkungan/dusun, 1.546 RK/RW, serta 3.530 RT.
29

 

c. Kependudukan 

Jumlah  penduduk  Kabupaten  Gowa  tahun  2014  sebanyak 709.942  jiwa  

atau  sekitar  8,41%  dari  jumlah  penduduk  Provinsi  Sulawesi Selatan atau 49,45% 

laki-laki dan 50,55% perempuan. Dengan demikian, secara  keseluruhan  penduduk  

laki-laki  di  Kabupaten  Gowa  jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk 

perempuan. 

Penduduk Kabupaten Gowa mayoritas beragama Islam yang memiliki jiwa dan 

semangat kebersamaan dan kegotongroyongan dilandasi pada ketaatan dalam 

melaksanakan ajaran dan nilai-nilai agama, kondisi ini telah terbentuk sejak lama.
30

 

d. Suku Dan Budaya 

Gowa merupakan kabupaten yang dihuni penduduk mayoritas dari suku 

Makassar dan suku Konjo Pegunungan.SukuKonjo Pegunungan terutama tinggal di 

wilayah pegunungan di Kecamatan Tinggimoncong dengan ibu kotanya yaitu Malino. 

Wilayah Kalimporo/Jannaya merupakan pusat wilayah Konjo, yang memiliki 
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keterikatan dengan daerah Tana Toa lama dan desa-desa Konjo yang lain. Bahasa 

yang mereka pergunakan adalah bahasa Konjo yang termasuk dalam kelompok bahasa 

Makasar dan serupa dengan bahasabahasa lain di Sulawesi Selatan. Suku ini mendiami 

hampir seluruh Kabupaten Gowa.Hal ini menyebabkan penduduk Kabupaten Gowa 

menjadi sangat kental dengan adat istiadat serta ritual budaya Makassar.
31

 

2. Gambaran Umum Kecamatan Bajeng  

1. Kondisi Geografis 

Kecamatan Bajeng merupakan salah satu bagian wilayah dari Kabupaten Gowa 

yang terletak di Sebelah Utara Sungguminasa yang merupakan Ibukota Kabupaten 

Gowa. Dari segi geografis kecamatan Bajeng terdiri dari dataran dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pallangga 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Takalar 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bajeng Barat 

2. Kecamatan Bajeng merupakan wilayah dataran yang memiliki wilayah seluas 60,09 

Km
2 

atau 3, 19% dari luas wilayah daratan Kabupaten Gowa. Kecamatan Bajeng 

mempunyai 14 wilayah Desa/Kelurahan.
32
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3. Pemerintahan 

Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Bajeng dengan Ibukota 

Kecamatan adalah Kelurahan Kalebajeng, terdiri dari 14 Desa/Kelurahan, 10 Desa 

dengan status hukum Desa adalah Desa Definitif dan 4 Kelurahan Desa. 

Dalam setiap Desa di Kecamatan Bajeng telah terbentuk antara 3 sampai 7 

Dusun/Lingkungan, dimana untuk setiap Dusun terdiri dari lebih dari 6-16 Rw/Rk, 14-

49 (RT). 

Dalam setiap Desa di Kecamatan Bajeng telah dilengkapi dengan aparat 

Desa/Kelurahan, mulai Sekretaris Desa ( Sekdes)/Sekretaris Lurah (Seklur) sampai 

dengan Kepala Urusan (Kaur). Dalam menjalankan tugas sehari-hari semua 

Desa/Kelurahan telah memiliki kantor. 

Untuk sarana dan prasarana lainnya seperti Balai Desa/Kelurahan dan sanggar 

PKK hampir semua Desa/Kelurahan telah ada.Pada tahun 2018 jumlah pertahanan 

sipil (hansip) desa/kelurahan di Kecamatan Bajeng berjumlah 187 orang.
33

 

e. Penduduk dan Tenaga Kerja 

1. Penduduk 

 Perkembangan penduduk di Kecamatan Bajeng terus meningkat, komponen 

utama yang mempengaruhi perkembangan penduduk di Kecamatan Bajeng adalah 

kelahirsn, kematian dan migrasi. 
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Persebaran penduduk Kecamatan Bajeng dengan jumlah penduduk sebanyak 

68.826 jiwa, tercatat penduduk terbanyak berada di Desa Panciro sebanyak 6.895 jiwa, 

sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kelurahan Tubajeng sebanyak 2.992 

jiwa. 

2. Tenaga Kerja 

 Ketenaga kerjaan merupakan aspek  yang sangat mendasar dalam kehidupan 

manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan social. Setiap upaya 

pembangunankemudian selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan 

berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. 

 Perkembangan ketenaga kerjaan di Kecamatan Bajeng dapat dilihat dari 

besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi.Keterlibatan penduduk dan 

kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu 

penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan, disebut sebagai tingkat partisipasi 

angkatan kerja.Banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja menunjukkan 

jumlah penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. 

 Perkembangan ketenaga kerjaan dapat dilihat dari angka pengangguran 

terbuka, lapangan pekerjaan, dan status pekerjaan. 

f. Sosial 

 Pembangunan di bidang social Kecamatan Bajeng diarahkan untuk 

mewujudkan kehidupan dan penghidupan sosial, untumanya untuk mengatasi 

masalah-masalah sosial seperti keguatan di bidang pendidikan, kesehatan dan 

keagamaan. 
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1. Pendidikan 

 Pemerintah Kecamatan Bajeng telah berusaha memberikan perhatian besar 

terhadap sektor pendidikan, diantaranya dengan memberikan bantuan dan sekolah 

gratis. Setiap tahun presentase penduduk usia sekolah yang memasuki bangku sekolah 

terus bertambah. Keadaan ini merupakan indicator semakin sadarnya masyarakat di 

kecamatan bajeng akan pentingnya pendidikan. 

 Tahun 2018 di Kecamatan Bajeng untuk sarana pendidikan prasekolah (TK) 

ada 26 sekolah, untuk SLTP Negri, Swasta, MTs terdiri dari 13 sekolah dan untuk 

SMA, SMK Negri, Swasta, MA terdiri dari 12 sekolah yang tersebar di beberapa 

desa/kelurahan. 

2. Kesehatan 

Di Kecamatan Bajeng tersedia 2 unit puskesmas yang berada di Kelurahan 

Kalebajeng dan Desa Pabentengan.Kemudian untuk saran kesehatan laiinnya seperti 

posyandu telah ada hampir disetiap desa.Ketersediaan sarana kesehatan ditunjang 

dengan tenaga medis dan paramedik.Keberadaan dokter ada di beberapa 

desa/kelurahan yang ada di kecamatan Bajeng serta tenaga kesehatan lainnnya. 

3. Agama 

Pembangunan dibidang keagamaan di Kecamatan Bajeng diarahkan untuk 

mencipatakan keselarasan hubunga antara manusia dengan manusia, manusia dengan 

pencipta-Nya serta manusia dengan alam sekitarnya.Sesuai falsafah Negara 

“Pancasila”, kehidupan beragama tidak sekedar dinilai sebagai hak asasi setiap warga 

Negara tetapi juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. 
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Di Kecamatan Bajeng jumlah rumah ibadah sebanyak 91 buah Mesjid, 35 buah 

Mushollah, 1 buah gereja dan 3 Langgar. Penduduk Kecamatan Bajeng adalah 

sebesar 68.826  jiwa, dengan pemeluk agama Islam sebesar 68.650 jiwa, 151 jiwa 

beragama kristen protestan, Kristen khatolik 14 jiwa, 3 jiwa beragama hindu, dan 7 

jiwa beragama Budha.  

4. Sosial Lainnya 

 Usaha mewujudkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah 

bersama dengan masyarakat yaitu dengan mengatasi masalah-masalah pokok 

kesejahteraan sosial yang berupa kemiskinan, keterbelakangan, keterlantaran, 

ketunasusialaan dan korban bencana alam.
34

 

3.Gambaran Umum Desa Maradekaya 

a. Profil Desa  

Dari segi geografis keterangan umum Desa Maradekaya memiliki luas Desa ± 

6,5 Km
2,dan terdiri dari dataran dengan batas-batas wilayah,

35
sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pallangga 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kalebajeng 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bontosunggu 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paraikatte 
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Tabel2 

Profil Desa  

Profil Desa 

No Rincian Isian 

1 Provinsi Sulawesi Selatan 

2 Kabupaten/Kota *) Gowa 

3 Kecamatan Bajeng 

4 Desa/Kelurahan *) Maradekaya 

5 

Alamat Desa 

 

Jl. Bungung Barania No.1 Barasa 

 

6 Nama Kepala Desa Ramli S.Sos Dg. Malli 

7 No Telepon 085299349918 

8 Nama & Telepon 

Administrator Desa 

 

 

Tabel 3 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

 Rincian Jumlah Isian 

24 Penduduk Laki Laki 2.834                                   Orang 

25 Penduduk Perempuan                 2.994                             Orang 

26 Kepala Keluarga 1.568 Keluarga 

27 Kelahiran Laki-Laki   9 Orang Selama Tahun 2018 

28 Kelahiran Perempuan  12 Orang Selama Tahun 2018 

29 WNA Laki-Laki Orang 

30 WNA Perempuan Orang 

31 TKI Laki-Laki Orang 

32 TKI Perempuan Orang 

 Mata Pencaharian Isian 

33 

Sumber Penghasilan 

Utama Penduduk 

Desa 

☑ Pertanian   ☐ Perkebunan  ☐ Peternakan 

☐ Industri    ☐ Perdagangan          ☐ Angkutan 

☐ Perikanan   ☐ Pergudangan☐Angkutan        ☐ 

Jasa   ☐ Komunikasi ☐ Pertambangan 

 

☐ Lainnya................................................................................... 

 Jika Pertanian, Padi dan palawija 
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Sebutkan 

34 Memiliki 

ProdukUnggulan 

Desa (jika Ya, 

sebutkan) 

 

Semangka 

 

 

Tabel4 

Pendidikan dan Kesehatan 

Pendidikan dan Kesehatan 

 Jenis/Jenjang 

Pendidikan 
Jumlah 

Negeri Swasta 

52 TK - 1 

53 SD/MI 5 - 

54 SMP/MTs - - 

55 SMA/MA - - 

56 SMK - - 

57 Akademi - - 

58 Perguruan Tinggi - - 

59 SLB - - 

60 Pesantren - - 

61 Sarana Pendidikan 

Lain 
☐ Pendidikan Paket A/B/C ☑ PAUD 

☐ Kelompok Bermain  ☑ TPA 

☐ Taman Bacaan Masyarakat ☐ 

Lainnya.................................... 

62 Pendidikan 

Keterampilan 
☐ Bahasa Asing   ☐ Komputer 

☐ Menjahit   ☐ Kecantikan 

☐ Mekanik Mobil/Motor ☐ Elektronika  

☐ Lainnya................................... 

 Sarana Kesehatan Keberadaan Jumlah Kondisi 

61 Rumah Sakit ☐ Ada  ☑ Tidak 

Ada 

  

62 Bumah Sakit Bersalin ☐Ada  ☑Tidak 

Ada 

  

63 Puskesmas ☐ Ada  ☑ Tidak 

Ada 

  

64 Posyandu  ☑ Ada  ☐ Tidak 

Ada 

6 Baik 

65 Poliklinik  ☐ Ada  ☑ Tidak 

Ada 
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66 Tempat Praktek 

Dokter 
☐ Ada  ☑ Tidak 

Ada 

  

67 Tempat Praktek Bidan ☐ Ada  ☑Tidak 

Ada 

  

68 Apotek ☐ Ada  ☑ Tidak 

Ada 

  

69 Toko Obat 

Khusus/Jamu 
☐ Ada  ☑ Tidak 

Ada 

  

 Tenaga Kesehatan Jumlah 

70 Dokter Umum Pria :  -

 Orang 

Wanita : -

 Orang 

71 Dokter Spesialis Pria :  -

 Orang 

Wanita : -

 Orang 

72 Dokter Gigi Pria :  -

 Orang 

Wanita : -

 Orang 

73 Bidan      1  

 Orang 

74 
Tenaga Kesehatan 

Lainnya (sebutkan) 

 

 

 

Tabel5 

 Sosial Budaya 

Sosial Budaya 

 Suku/Etnis Keberadaan Sebutan 

103 Warga Desa Terdiri 

dari beberapa 

Suku/Etnis 

☑ Ya  ☐ Tidak 1. Makassar           

2. Bugis 

3. Jawa 

4.China 

 

 

104 Warga Desa 

menggunakan beberapa 

Bahasa 

☑ Ya  ☐ Tidak 1. Makassar 

2. Indonesia 

3. bugis  

4. 

5. 

6. 

 Budaya/Adat/Upacara 

Lokal berkaitan dengan 

Nama  Keterangan Singkat 

115 Kehamilan A’passili Upacara adat yang 

dilaksanakan ketika seorang 

yang hamil hampir melahirkan 
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dengan cara dimandikan. 

 

116 Kelahiran   

117 Mata Pencaharian Appakaramula Upacara adat local yang 

dilaksanakan ketika akan 

memulai musim tanam  

 

118 Alam/Lingkungan -  

119 Perkawinan Akkorongtigi Upacara adat yang 

dilaksanakan oleh pengantin 

sebelum acara pernikahan 

biasanya dilaksanakan pada 

malam hari. 

120 Kematian -  

 

121 Lainnya  

 

- 

 

 

 

 

B. Asal-usul Munculnya Kasipalli pada Kehidupan Masyarakat Makassar di Desa 

Maradekaya 

Awal mulanya di Sulawesi Selatan, Kasipalli ditemukan dalam beberapa 

tradisi salah satunya empat suku terbesar yaitu dengan istilah yang berbeda. Dalam 

masyarakat Makassar  dikenal istilah pemmali atau pamali. Dalam bahasa Makassar 

dikenal istilah kasipalli dan kapalli bahasa Selayar.Dalam masyarakat Mandar dan 

Toraja masing-masing dikenal dengan istilah pamali.Perbedaan istilah itu nampak 

disebabkan karena perbedaan bahasa masing-masing suku tersebut. 

Kasipalli atau pemali dalam pengertian dan ungkapan Hasan Hasyim 

dkk.tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang dimiliki nenek moyang. Kasipalli 

diwariskan karena ia memuat nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. 

kasipalli sebagai kearifan lokal memiliki akar sejarah yang panjang. Local wisdom 
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(kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang 

bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh 

anggota masyarakatnya.
36

 

Pemakaian ungkapan kasipalli ataupamali sampai saat ini sudah ada data yang 

akurat mengenai siapa saja dan pada usia berapa seseorang dapat disampaikan 

ungkapan dalam bentuk larangan. Ungkapan kasipalli ini diperoleh keterangan dari 

salah satu tokoh masyarakat di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

ungkapan ini merupakan ucapan dari orang tua yang dinasehatkan atau yang 

dilanjutkan kepana anak cucunya.
37

Menurut Abd Rasyid Tobo (49 tahun) dalam 

wawancaranya mengungkapkan bahwa : 

...mulaina niajarrangki angkanaya kasipalli iaminjo anak-anak, baine, 

burakne  punna abbakka dewasamo sigadang pode tau akkalabine. kasipalli 

anrinni ri kamponga sanna inja nipitappa ri tau toaya nasaba anjo warisanna 

tau toata ri olo, jari haruski katte anakna amminawang mamiki, manna tena 

nitappa dudu ri anukammaya anjo mingka iaminjo ada‟ ni pinawang…
38

 

Artinya : 

…Mula-mula diajarkannya kata kasipalli tersebut yaitu anak-anak, perempuan 

dan laki-laki yang sudah beranjak dewasa dan serta suami-istri. Kasipalli 

dikampung ini masih dipertahankan serta dipercayai oleh para orang tua sebab 

itu merupakan warisan dari nenek moyang jadi sebagai penerus harus 

mengikuti, walaupun kadang kami tidak terlalu percaya tapi itulah adat yang 

harus diikuti… 
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 Hasan Hasyim dkk., Kasipalli; Tradisi Kepercayaan Nenek Moyang, h. 2. 
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 Tobo, Tokoh  Masyarakat, Wawancara, Desa Maradekaya, 22 Januari 2021. 

38
Tobo, Tokoh  Masyarakat, Wawancara, Desa Maradekaya, 22 Januari 2021. 
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Dari uraian informan diatas beranggapan bahwa informan mulai kurang 

mempercayai adanya kasipalli , tetapi ada adatyang memerintah mereka agar patuh 

dengan pamali tersebut dan orang tua pun sampai saat ini masih menjunjung tinggi 

tradisi kasipalli itu dan mewariskan para generasinya. 

Pantangan ini datangnya bukan dari yang berkuasa tetapi adalah semacam pesan 

dari pattautoanta atau orang tua dahulu agar jangan dilakukan, jikalau dilakukan 

akanada akibatnya kepada yang melanggarnya. Kasipalli tersebut menyebutkan bahwa 

ungkapan yang akan dikeluarkan atau sesuatu yang akan dikerjakan itu harus 

dipikirkan terlebih dahulu sebelum dilakukan, jangan sampai ada pantangannya atau 

larangannya.  

Namun dari berbagai macam kasipalliyang ada di sekitar masyarakat Desa 

Maradekaya, menurut Abd Rasyid Dg. Tobo (49 tahun)(wawancara 22 januari 2021) 

yang mengungkapkan bahwa : 

“munculnyakasipalli ini karena orang tua zaman dulu ingin mengajarkan 

sebuah kearifan, kesopanan dan beradat sehingga hubungan antara seseorang 

dengan yang lainnya baik dan harmonis. kasipalli muncul agar orang-orang 

tidak melakukan hal-hal yang nantinya akan muncul hal buruk baik bagi dirinya 

maupun orang lain”
39

 

 

Namun apabila kasipalli ialah bagian dari sastra lisan, masyarakat Desa 

Maradekaya yang secara umum juga berkembang dalam berbagai masyarakat lainnya 

seluruh Nusantara, dengan berbagai istilah, maksud dan tujuan yang persamaannya 

hampir sama. Oleh sebab itu, wajar saja apabila ada yang menyatakan bahwa kasipalli 

                                                             
39 Abd Rasyid DgTobo, Tokoh  Masyarakat, Wawancara, Desa Maradekaya, 22 Januari 2021. 
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digunakan oleh para orang tua dijaman dahulu untuk mengajarkan disiplin kepada 

anak-anaknya.Sebab keterbatasan pengetahuan para orang tua dalam menjelaskan dan 

karena kebanyakan anak-anak sering tidak mendengar atau masa bodoh terhadap 

larangan-larangan yang diberikan sehingga orang-orang pada jaman dahulu sering 

memberikan larangan dengen menyertakan ancaman agar anak-anak dapat mendengar 

kata-kata mereka. 

Jadi dari beberapa kasipalli yang dibuat sebenarnya memiliki tujuan masing-

masing dan kebanyakan juga kasipalli tersebut bertujuan untuk agar manusia dapat 

bersikap sopan-santun kepada orang lain termasuk yang lebih tua, berlaku etis 

dikalangan masyarakat dan juga untuk mengajarkan kepada anak-anak agar dapat 

belajar mendengarkan ucapan orang tua dan tidak melanggar larangan mereka. 

C. Dinamika Kasipalli Pada Masyarakat Desa Maradekaya 

Kasipalli sebagai tradisi yang sudah melekat pasa diri masyarakat Makassar 

khususnya di Desa Maradekaya sejak zaman dahulu, sebab merupakan pesan-pesan 

leluhur yang tidak di perkenangkan seseorang untuk melanggar atau mencoba 

melakukan sebabnya ini dipercayai sebagai karma atau hal yang biasanya terbukti 

apabila seseorang melanggar pantangan tersebut. Sebab itu mengapa masyarakat Desa 

Maradekaaya mempercayai dan mulai mengajarkan hal-hal kepada anak-anak hingga 

dewasa, apabila hal ini diabaikan sama artinya seseorang menyatakan diri untuk siap-

siap menerima sejumlah sanksi dalam wujud kejadian-kejadian aneh.  



43 
 

 
 

Sejak dahulu kala nenek moyang sudah mengenal kasipalli yang artinya sesuatu 

yang dianggap mempunyai mudarat bila dilanggar maka ada hubungannya dengan 

adat istiadat, dengan kata lain adatlah yang membawa kasipalli itu atau kebiasaan 

hidup suatu suku dalam kehidupan sehari-hari.
40

 

Karena itu masyarakat di Desa Maradekaya orang tua sudah mulai mengajarkan 

hal-hal kepada anak-anak hingga dewasa, apabila ini diabaikan sama artinya seseorang 

menyatakan diri untuk siap-siap menerima sejumlah sanksi dalam wujud kejadian-

kejadian aneh.  

Menurut Mangada Dg.Ngoyo (85 tahun) dalam wawancara sebagai berikut : 

Kasipalli iamintu pantangan, tena kulle dilanggara nasaba‟ pappasanna tau 

…toata riolo, kamma-kamma anne sike‟de mami taua anrinni ri kamponga 

antappakki rikanaya anu kamma anjo…
41

 

Artinya : 

…kasipalli itu merupakan pantangan, tidakboleh dilanggar sebab merupakan 

pesan dari nenek moyang, dan sekarang tinggal sedikit masyarakat yang 

mempercayai akan hal itu… 

 

Sama halnya yang dikatakan oleh Nati Dg Sabintang (80 tahun) dengan 

wawancara sebagai berikut:  

…rikamma-kammaya anne anak-anakka niak tommo tenamo natappa 

angkanaya kasipalli, iami napikkiri angkanaya passalak kammaya anjo tenatong 

nani sanna-sannai nakajariang, niaktong angkanaya takdirnami. Mingka anjo 

nikanaya anu kamma tena tong nakkulle tani gaukang nasaba lekba 

                                                             
40Abd Rasyid Dg Tobo, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Maradekaya, 22 Januari 2021. 
41 Mangada Dg Ngoyo, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Maradekaya 23 Januari 2021 
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napanggaukangngangmi tau toata riolo napunna tena nigaukangi anne katte tau 

ribokoa iaminjo nikanaya kasipalli…
42

 

Artinya:  

…jaman sekarang anak-anak ada juga yang sudah tidak mempercayai tentang 

kasipalli tersebut, mereka berfikiran kalau kejadian itu hanya sekedar kebetulan 

terjadi, ada juga yang beranggapan kalau itu sudah takdir mereka. Tetapi 

walaupun demikian sebagai generasi muda tetap harus wajib melakukan apa 

yang dipamalikan sebab ini perintah nenek moyang dahulu… 

 

Melihat perkembangan jaman saat ini di Desa Maradekaya mengenai kasipalli 

para orang tua itu sudah jarang mengajarkan anak-anaknya tentang larangan atau 

pantangan Kasipalli. Dan zaman sekarang sebagian orang-orang  menganggap bahwa  

kasipalli adalah mitos atau dongeng belaka. Sebab itulah Masyarakat Desa 

Maradekaya kurang mempercayai Kasipalli karena adanya perkembangan teknologi 

yang menyebabkan perubahan dan juga banyaknya aliran yang tidak mempercayai 

kasipalli. 

Namun secara konteks dan tujuan kasipalli yang bersifat mitositu sama dengan 

realita yang ada di masyarakat yang diyakini oleh orang-orang tua jaman dahulu. 

Karena itu, ini di sebabkan oleh mitos dan itu sudah menjadi suatu kultur yang 

melekat didalam diri mereka. Meskipun mitos itu identik dengan nasihat orang tua 

jaman dulu, tapi hingga sekarang kasipalli itu tetap ada dan dijaman yang sudah 

modern ini, masih saja ada orang yang percaya akan mitos-mitos itu. 

                                                             
42 Nati Dg Sabintang, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Maradekaya 23 Januari 2021 
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Kasipalli itu berkembang “worth of mouth” dari mulut kemulut yang 

disampaikan melalui cerita atau dongeng, itu disebabkan karena ilmu pengetahuan 

orang tua jaman dahulu masih terbilang kurang dan bagi orang tua yang menerima 

informasi tersebut menerimanya dengan begitu saja, tanpa adanya penelitian. 

D. Bentuk dan Nilai-nilai Kearifan Lokal Kasipalli pada Masyarakat Makassar 

Desa Maradekaya  

Bagi masyarakat Makassar Desa Maradekaya, budaya “kasipalli” merupakan 

aturan tak tertulis namun sifatnya mengikat. Setiap orang tua berkewajiban  (wajib 

secara budaya) guna untuk diajarkan kepada anak-anaknya akan pesan-pesan 

“kasipalli atau pamali” usia sejak dini. Budaya kasipalli sudah diperkenalkan kepada 

anak sebelum dia menginjakkan kaki didunia pendidikan formal.Tujuan kasipalli itu 

sendiri lebih pada penanaman budi pekerti atau akhlakul karimah dalam perspektif 

budaya.Perbuatan atau perkataan yang seharusnya dihindari terangkum dalam makna 

pamali tersebut. 

kasipallimengandung unsur larangan atau pantangan hidup. kasipallidapat 

dibagi menjadi dua, yaitu:  

1. Kasipalli yang tidak memiliki konsekuensi yang jelas 

 Kasipalli yang tidak memiliki konsekuensi yang jelas dalam artian larangan 

atau pantangan yang tidak dijelaskan orang tua kenapa hal tersebut dilarang dan apa 

dampak negatifnya bila dilanggar. Orang tua hanya mengatakan hal tersebut 

merupakan ketetapan dari orang tua secara turun temurundan menuntut ketentuan 
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budaya harus dipatuhi.Interpretasi terhadap makna kasipalli jenis ini diserahkan 

sepenuhnya kepada anak untuk direnungkan maknanya. Diantaranya kasipalli  jenis 

ini yang masih ada dalam masyarakat Makassar khususnya Desa Maradekaya 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang sampai sekarang masih ada yaitu : 

a. Tidak boleh menjahit malam (kasipalli anjaik bangngi) 

b. Tidak boleh menyapu malam (kasipalli abbarrasa bangngi) 

c. Tidak boleh mengeluh (kasipalli akkunrareng) 

d. Tidak boleh sembarang bicara (kasipalli piti pau-paui) 

e. Tidak boleh mengadu domba (kasipalli ajjammak takamma) 

 Meskipun larangan di atas tidak disertai dengan konsekuensi yang harus 

ditanggung bilamana dilanggar.Namun, bagi suku Makassar di Desa Maradekaya pada 

dasarnya mengandung makna yang dalam. Misalnya:  

1. Tidak boleh menjahit malam (kasipalli anjaik bangngi), kalimat tersebut 

mengandung makna kehati-hatian agar tidak tertusuk jarum ketika dalam 

kondisi ruangan yang kurang penerangan.  

2. Tidak boleh menyapu malam (kasipalli abbarrasak bangngi), kalimat 

tersebut mengandung kehati-hatian jangan sampai menyapu suatu barang 

yang berharga. Pada dasarnya, larangan aktifitas seperti menjahit atau 

menyapu malam sangat erat kaitannya dengan aturan waktu pekerjaan. 

Bagi masyarakat Makassar di Desa Maradekaya, waktu  siang adalah 

waktu untuk berkativitas sedangkan malam hari adalah waktu untuk 

istirahat. Untuk itu, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pada siang hari 
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tidak boleh dikerjakan pada malam hari. Manajemen waktu terangkum 

dalam larangan tersebut.  

3. Tidak boleh mengeluh (kasipalli  akkunrareng)  ,kalimat tersebut mengandung 

makna semangat yang tinggi, kerjakeras, dan tidak menyalahkan orang lain 

atau keadaan. Bagi suku Makassar di Desa Maradekaya sikap suka mengeluh 

hanyalah dimiliki oleh pribadi yang lemah dan tidak memiliki prinsip hidup 

yang  jelas. 

4. Tidak boleh sembarang bicara (kasipalli piti pau-paui) , kalimat tersebut 

bermakna kehati-hatian untuk memilih kata yang baik dan benar dalam 

bertutur kata, sebab ucapan yang telah keluar dari mulut bukan lagi milikkita 

menurut pemahaman budaya Makassar di Desa Maradekaya. Manusia yang 

baik adalah manusia yang tutur katanya mengandung kebenaran. 

5. Tidak boleh mengadu domba (kasipalli ajjamma takamma),kalimattersebut 

mengandung makna etika untuk senantiasa berkata benar. 

2. Kasipalli yang memiliki konsekuensi yang jelas 

Kasipalli yang memiliki konsekuensi yang sangat jelas, dalam artian 

bahwasanya aturan yang memiliki sanksi bilamana aturan tersebut dilanggar.Adapun 

sanksinya berupa kecelakaan, kematian, kurang rezeki, merugi, dan lainnya.sanksi 

negatif tersebut tidak hanya menimpa diri sendiri namun juga dapat menimpa ataupun 

berdampak terhadap orang lain. 

Diantaranya kasipalli yang memiliki konsekuensi yang sangat jelas dan masih 

dipertahankan oleh suku Makassar di Desa Maradekaya sampai sekarang, adalah: 
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a. Tidak boleh menduduki bantal, sebab akan bisulan (Kasipalli nigaukang 

ammempoi pa’lingang, nasaba’ abbussulukki) 

 Orang tua senantiasa mengajarkan kepada anaknya agar tidak duduk diatas 

bantal sebab  bantal adalah tempatnya kepala dan dalam hal ini kepala memiliki 

derajat yang tinggi dalam perspektif budaya Bugis Makassar. Jika dalam budaya eropa 

memegang kepala bermakna positif namun sebaliknya dalam budaya Bugis Makassar 

bahwasanya memegang kepala dapat dimaknai penghinaan yang lazim dikenal 

“patuwa-tuwai”. 

 Selanjutnya, dalam pemilihan konsekuensi “bisulan” pada dasarnya tidak 

memiliki hubungan langsung dengan perilaku duduk diatas bantal. Namun dalam 

konsekuensi yang dipilih tersebut sangat efektif bagi anak dan hal ini juga 

menunjukkan bahwasanya orang tua memahami bahwa makna “bisul” sudah mampu 

dicerna oleh anak ketimbang menjelaskan makna “derajat kepala”. 

 Dari larangan ini dapat disimpulkan bahwa mendidik anak dengan larangan 

tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan pemahaman anak.Di samping itu, makna 

yang terdalam yaitu “menempatkan sesuatu pada tempatnya”.Bantal adalah tempat 

kepala dan bukan pantat. Menempatkan sesuatu pada tempatnya akan berbekas pada 

diri anak hingga dewasa sehingga mampu membentuk karakter anak sejak dini. 

b. Tidak boleh melakukan perjalanan bilamana orang sedang makan, sebab akan 

celaka diperjalanan (Kasipalli nigaukang rioloanga punna niak tau angnganre, 

nasaba’ anggappaki bala rioloang) 

 Orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk tidak meninggalkan orang atau 

keluarga yang sedang makan dengan konsekuensi celaka diperjalanan.Meskipun 
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begitu secara faktanya belum tentu benar, namun bahasa “celaka di perjalanan” sangat 

efektif dalam mendidik anak untuk memenuhi aturan tersebut.Secara budaya larangan 

ini menghendaki penghargaan kepada orang yang sedang makan sehingga mereka 

tidak buru-buru makan. Disamping itu, memberikan kesempatan kepada mereka untuk 

dapat mengantar kepergiannya dengan doa. Dalam tradisi masyarakat Desa 

Maradekaya, orang yang hendak bepergian harus berpamitan atau bersalaman kepada 

semua keluarga yang ditinggalkannya, dan keluarga yang ditinggal harus 

mengantarnya sampai ke halaman rumah serta mendoakan keselamatannya.Dengan 

demikian, penghargaan, saling mengasihi, dan saling mendoakan, terangkum dalam 

pesan tersebut. 

c. Tidak boleh kencing berdiri, sebab akan panjang kelamin (Kasipalli nigaukang 

attakmea menteng, nasaba lakbui sallang kelamin) 

 Orang tua senantiasa mengajarkan kepada anaknya untuk kencing dalam posisi 

duduk atau jongkok.Konsekuensinya “akan panjang kelamin” merupakan pilihan yang 

tepat dan mudah diterima oleh anak meskipun secara medis belum memiliki hubungan 

secara langsung.Kencing berdiri bertentangan dengan adat kesopanan dan ajaran 

agama.Dengan hal demikian, pesan yang terkandung didalamnya adalah memelihara 

adat kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Tidak boleh tidur pagi, sebab rezeki akan jauh (Kasipalli nigaukang attinro 

bari’basa, nasaba’ bellai dalleka) 

 Orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk tidak tidur pagi sebab rezekinya 

akan jauh. Konsekuensi yang dipilih “rezeki yang jauh” sangat erat hubungannya 

dengan tidur pagi.Tidur pagi merupakan pola hidup yang tidak sehat dan merupakan 
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identitas yang melekat pada orang yang malas.Orang yang malas tentu pasti jauh dari 

penghidupan yang layak.Lebih jauh, pesan yang terkandung didalamnya adalah pola 

hidup sehat dan semangat kreativitas yang tinggi yang ditandai dengan bekerja sejak 

pagi untuk mencari rezeki yang halal. 

 Dalam tradisi Makassar di Desa Maradekaya, penting untuk memperkenalkan 

dunia kerja kepada anak sejak dini sehingga ketika mereka dewasa tidak menganggur 

dan menunggu uluran tangan orang lain. Upaya memperkenalkan dunia kerja kepada 

anak yakni dengan mengikutsertakan anak untuk bekerja di sawah, kebun atau tempat 

orang tuanya beraktivitas. 

e. Tidak boleh tidur tengkurap, sebab akan mati orang tua (Kasipalli nigaukang 

attinro mopang, nasaba’ matei tau toata) 

 Orang tua melarang anaknya untuk tidur atau berbaring dalam posisi tengkurap 

dengan pilihan konsekuensi “orang tua akan meninggal” meskipun konsekuensi yang 

dipilih tersebut tidak berhubungan secara langsung dan membutuhkan penelitian 

secara medis tentang dampak tidur tengkurap namun secara budaya sangat efektif 

dalam membangun adat kesopanan anak. Tentu saja, setiap anak tidak ingin orang 

tuanya cepat meninggal diakibatkan oleh perbuatannya.Pesan yang terkandung dalam 

larangan tersebut adalah adat kesopanan. 

f. Tidak boleh memakai baju merah ketika hujan, sebab akan disambar petir 

(Kasipalli ammake baju eja punna bosi, nasaba’ natabaki gunturu’) 

 Orang tua melarang anaknya memakai pakaian merah ketika kilat disertai 

guntur sebagai bentuk kehati-hatian untuk keselamatan anak. Warna merah identik 

dengan warna petir hingga pakaian tersebut harus diganti ketika cuaca 



51 
 

 
 

mendung.Dalam tradisi Bugis, warna merah merupakan salah satu warna favorit yang 

menyimbolkan keberanian, sehingga baju warna merah sering menjadi pilihan orang 

tua dan anak untuk dikenakan. Lebih jauh, makna yang terkandung dalam larangan 

tersebut adalah orang tua  menginginkan anaknya yang sementara asyik bermain untuk 

kembali ke rumah bilamana hujan turun. Dengan demikian, terkandung nilai kehati-

hatian dalam larangan tersebut. 

g. Tidak boleh bertopang dagu, sebab akan celaka (Kasipalli appatungkuluk, 

nasaba’ natabaki cilaka) 

 Orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk tidak bertopang dagu, sebab 

bertopang dagu mengindikasikan orang tersebut memiliki sifat malas, santai, tidak 

mau bekerja, dan hanya menunggu uluran tangan orang lain. “appatungkulu” 

merupakan perilaku negatif  dan tidak seharusnya dilakukan menurut budaya 

Makassar. Appatungkulu juga mengindikasikan sifat keangkuhan dan kesombongan 

yang semestinya hanya dimiliki oleh tuhan.Tidak ada pembenaran bagi manusia untuk 

berlaku angkuh dan sombong dalam kehidupannya.Dengan demikian, nilai yang 

terkandung dalam larangan tersebut adalah menuntut kreativitas anak sejak dini dan 

bersikap rendah hati. 

h. Tidak boleh makan menggunakan penutup sebab akan dijadikan penutup 

malu (Kasipalli angnganre ripattongko, nasaba’ ajjariki pattongko’ siri’) 

 Orang tua  melarang anaknya menggunakan penutup sebagai alat makan atau 

pengganti piring bermakna penanaman terhadap nilai-nilai kesopanan dan kepatutan. 

Orang yang menggunakan penutup sebagai alat makan mengindikasikan sifat malas 

untuk mengambil piring dan tentu saja tidak sedap dipandang mata. 
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 Konsep “Pattongko siri” itu sendiri dalam budaya bugis dimaknai sebagai 

orang yang menanggung atau menutup aib orang lain. Biasanya konsep tersebut 

digunakan ketika terjadi musibah hamil diluar nikah yang dialami oleh seorang gadis. 

Untuk menutup aib keluarga sang gadis tersebut, maka dicarikanlah laki-laki yang 

mau untuk dinikahkan dengan gadis itu. Laki-laki tersebut disebut “pattongko siri” 

karena menutup aib keluarga perempuan. Dengan demikian, nilai yang terkandung 

dalam larangan tersebut bahwasanya adat sopan santun makan yang akan berpengaruh 

pada pembentukan karakter anak bugis sejak dini. Disamping hal itu, bentuk kehati-

hatian bagi generasi penerus agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebasyang 

berujung aib keluarga. 

i. Tidak boleh menolak ajakan orang lain untuk makan meskipun hanya sedikit, 

sebab akan celaka (Kasipalli annolak pakkiona tawwa angnganre manna 

sike’dejja, nasaba natabaki sallang bala) 

 Orang tua Bugis mengajarkan kepada anaknya untuk menghargai orang lain 

(Sipakalebbi). Menolak ajakan orang lain untuk makan merupakan sifat yang kurang 

terpuji karena tidak menghargai niat baik orang tersebut. Budaya pun memberikan 

solusi bilamana kita masih kenyang ketika diajak orang untuk makan, maka 

seyogyanya mengambil beberapa butir nasi untuk dimakan sebagai tanda telah 

memenuhi ajakan tersebut.Dengan demikian, larangan ini mengandung nilai 

penghargaan (Sipakalebbi) antara sesama manusia. 

j. Tidak boleh menyisakan makanan, sebab akan durhaka (Kasipalli assesa kanre, 

nasaba dosaki) 
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 Orang tua senantiasa mengajarkan anaknya agar menghabiskan makanan 

tersebut, sebab jika tidak menghabiskannya maka akan durhaka kepada Allah SWT. 

dalam konstruk nalar Bugis, mereka percaya bahwasanya nasi yang dimakan terdapat 

berkah didalamnya. Jangan sampai berkah itu terbuang pada nasi yang tersisa.Jikalau 

terjadi, maka makanan tersebut masuk namun tidak memberikan berkah dan hanya 

menyebabkan datangnya kesakitan. Tentu saja keyakinan tersebut sejalan dengan 

agama islam yakni dilarang membuang makanan (mubazir). Hanya saja dalam budaya 

bugis katamubazir diganti dengan kata durhaka.Bahkan aib besar bagi orang yang 

membuang makanan ditempat saluran air atau ditempat kencing. 

k. Tidak boleh bermain pada hari menjelang magrib, sebab akan ditabrak setan 

(Kasipalli akkare’-karena punna nangtama mangngaribia, nasaba’ nalappoki 

setang) 

 Orang tua senantiasa mengawasi perilaku anaknya termasuk kapan dan dimana 

anak diperbolehkan bermain di luar.Pola pengawasan tersebut dimaksudkan agar dapat 

mendisiplinkan anak serta memahami manajemen waktu.Magrib merupakan waktu 

beribadah kepada tuhan, sehingga anak wajib berhenti bermain dan kembali masuk 

kerumahnya untuk beribadah bersama orang tuanya.Pemilihan konsekuensi “setan” 

dianggap tepat karena anak takut kepada setan sehingga tidak ada alasan baginya 

untuk tetap bermain disaat magrib telah tiba.Pesan yang terkandung di dalam larang 

tersebut adalah pendidikan disiplin dan manajemen waktu bagi anak sejak dini. 

l. Tidak boleh ngambek atau menyendiri, sebab akan diculik setan (Kasipalli 

attunggaleng, nasaba’ nacakkoki setang) 



54 
 

 
 

 Dalam konstruk budaya Makassar, setan digambarkan sebagai sosok makhluk 

yang tinggi besar dan hitam. Setan dikenal dengan nama “setang”. Orang tua  

mengajarkan kepada anak bahwasanya orang yang selalu ngambek kemudian 

menyendiri maka akan diculik oleh setan dan akan dibawah jauh dari rumahnya 

sendiri. 

m. Tidak boleh mencari kutu bagi anak perempuan di tangga, sebab jodohnya 

akan jauh (Kasipalli abboya kutu punna tau lolo ri palang tuka’, nasba’ bellai 

sallang jodona) 

 Orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk tidak mencari kutu di 

tangga.sehingga terkadang anak duduk santai di tangga. Larangan mencari kutu di 

tangga merupakan bentuk kehati-hatian orang tua kepada anaknya agar mereka tidak 

terjatuh dari tangga.Mencari kutu di tangga dapat pula menghalangi orang yang ingin 

naik ke rumah, dan dapat mendatangkan fitnah bagi orang yang lewat serta merupakan 

perilaku yang tidak sopan secara budaya. 

 Adapun pemilihan konsekuensi “jauh dari jodoh” sangat efektif bagi anak 

perempuan karena mereka takut tidak mendapatkan jodoh kelak ketika mereka 

dewasa.Dalam hal ini, larangan tersebut mengandung makna kehati-hatian dan adat 

kesopanan bagi anak. 

 Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa budayakasipalli 

pada Masyarakat Makassar di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

syarat akan makna pembentukan akhlak karimah. Budayatersebut telah diajarkan 

orang tua sejak dini melalui budaya tutur(lisan). Di antara nilai-nilai tersebut adalah: 
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1. Menempatkan sesuatupada tempatnya yang dapat disepadankan dengan konsep 

keadilan. 

2. Penghargaan (sipakatau) kepada orang lain, guru, dan orang 

tua.Ketiga,memeliharaadatkesopanan. 

3. Memeliharakesehatanmentaldanfisikanak. 

4. Membangunkreativitasanakyangmeliputipendidikanpola pergaulan yang baik, 

pendidikan disiplin dan manajemen waktu bagianak. 

5. Kehati-hatiandalamsegalatindakandanlainnya. 

 Nilai-nilaitersebuttelahmengakardalamkehidupanmasyarakatMakassar di Desa 

Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowadan dipertahankan sampai 

sekarang.Setiap orang tua memiliki beberapa kasipalli yang menjadi warisan keluarganya 

secara turun temurun. Hal tersebut berdampak pada karakter anak ketika mereka sudah 

dewasa. Hanya saja, orang tua mengakui bahwa tantangan terbesar yang dihadapi 

sekarang adalah derasnya pengaruh globalisasi dan informasi sehingga nilai-nilai 

tersebut perlu upaya keras agar tetap terpatri dalam diri anak. 

E. Respon Masyarakat Terhadap Kasipalli 

  Respon masyarakat yang mempercayai kasipalli mengaku bahwa alasannya 

mempercayai ialah dikarenakan merupakan tradisi budaya, takutnya hal-hal buruk 

menimpa mereka, pernah mendengar bahwa kasipalli pernah terjadi saat larangan 

tersebut dilanggar. Sedangkan responden yang tidak mempercayai kasipalli 

dikarenakan hal tersebut tidak masuk akal dan hanyalah sebatas menakut-nakuti. 
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Sedangkan selebihnya mengaku percaya tidak percaya akankasipalli karena mereka 

menganggap dan merasa lebih baik dilakukan saja untuk menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

 Kasipalli yang sering didengar oleh responden diantaranya “jangan duduk 

ataupun berdiri tepat depan pintu (teako ammempoi iareka ammentengi ridallekangna 

pakkebbuka), “jangan menggunting kuku di malam hari (teako annobbakki kanuku 

punna bangngi), “jangan menyapu di malam hari (teako abbarrasa bangngi), “jangan 

keluar rumah padasaat magrib (teako assuluk balla punna nangtama mangaribia)” dan 

contoh lain sebagainya.
43

Beberapa responden mengaku bahwa pamali ini sangat 

bergunadi kehidupan sehari-hari dikarenakan mengajarkan hal-hal yang benar, ini 

untuk mencegah hal-hal buruk terjadi padi diri kita, menjadi control sosial merupakan 

bagian dari kehidupan kebudayaan.Sedangkan selebihnya mengaku bahwa kasipalli 

tidak berguna sebab hanya membuat pola pikiran anaak muda menjadi tidak logis, 

hanya untuk menakut-nakuti dan kebanyakan tidak masuk akal. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
43Abd Rasyid Dg Tobo, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Maradekaya, 22 Januari 2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dari skripsi ini 

adalah: 

1. Asal-usul munculnya kasipalliyaitu awal mulanya ditemukan dalam beberapa 

tradisi salah satunya empat suku terbesar yaitu dengan istilah yang berbeda. 

Dalam masyarakat Makassar dikenal istilah pemmali atau pamali. Dalam 

bahasa Makassar dikenalistilah kasipalli dan kapalli bahasa selayar. 

Masyarakat mandar dan toraja masing-masing dikenal dengan istilah pamali 

perbedaan istilah itu Nampak disebabkan karena perbedaan bahasa masing-

masing suku. Kasipalli ini datangnya bukan dari yang berkuasa tetapi adalah 

semacam pesan dari pattautoanta (orang tua dahulu/nenek moyang) yang 

ingin mengajarkan sebuah kearifan, kesopanan sehingga hubungan antara 

seseorang dengan yang lainnya terjalin baik dan harmonis, selain itu kasipalli  

menurut masyarakat Desa Maradekaya muncul agar orang-orang tidak 

melakukan hal-hal yang nantinya akan muncul hal buruk bagi dirinya maupun 

orang lain.   

2. Kasipalli berkembang dari mulut ke mulut yang disampaikan memlalui cerita 

atau dongeng, itu disebabkan karena ilmu pengetahuan orang tua jaman 

dahulu masih terbilang kurang. Meskipun itu ini identic dengan nasihat orang 

tua jaman dahulu, tetapi sekarang kasipalli itu tetap ada dan dijaman yang 
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sudah modern ini, masih saja ada orang yang percaya akan mitos-mitos 

tersebut. 

3. Kasipalli mengandung unsur larangan atau pantangan hidup. Adapun bentuk 

dan nilai-nilai kearifan lokal pada kasipalli dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Kasipalli yang memiliki konsekuensi yang jelas  

 Kasipalli yang memiliki konsekuensi yang sangat jelas, dalam artian 

bahwasanya aturan yang memiliki sanksi bilamana aturan tersebut dilanggar.Adapun 

sanksinya berupa kecelakaan, kematian, kurang rezeki, merugi, dan lainnya.sanksi 

negatif tersebut tidak hanya menimpa diri sendiri namun juga dapat menimpa ataupun 

berdampak terhadap orang lain. Contohnya ialah: Tidak boleh menduduki bantal sebab 

akan bisul (kasipalli nigaukang ammempoi paklungang, nasaba‟ abbussulukki). Orang 

tua senantiasa mengajarkan kepada anaknya agar tidak duduk diatas bantal sebab  

bantal adalah tempatnya kepala dan dalam hal ini kepala memiliki derajat yang tinggi. 

Selanjutnya, dalam pemilihan konsekuensi “bisulan” pada dasarnya tidak memiliki 

hubungan langsung dengan perilaku duduk diatas bantal. Namun dalam konsekuensi 

yang dipilih tersebut sangat efektif bagi anak dan hal ini juga menunjukkan 

bahwasanya orang tua memahami bahwa makna “bisul” sudah mampu dicerna oleh 

anak ketimbang menjelaskan makna “derajat kepala”. 

 Dari larangan ini dapat disimpulkan bahwa mendidik anak dengan larangan 

tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan pemahaman anak.Di samping itu, makna 

yang terdalam yaitu “menempatkan sesuatu pada tempatnya”.Bantal adalah tempat 
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kepala dan bukan pantat. Menempatkan sesuatu pada tempatnya akan berbekas pada 

diri anak hingga dewasa sehingga mampu membentuk karakter anak sejak dini. 

2. Kasipalli yang tidak memiliki konsekuensi yang jelas 

 Kasipalli yang tidak memiliki konsekuensi yang jelas dalam artian larangan 

atau pantangan yang tidak dijelaskan orang tua kenapa hal tersebut dilarang dan apa 

dampak negatifnya bila dilanggar. Orang tua hanya mengatakan hal tersebut 

merupakan ketetapan dari orang tua secara turun temurundan menuntut ketentuan 

budaya harus dipatuhi.Interpretasi terhadap makna kasipalli jenis ini diserahkan 

sepenuhnya kepada anak untuk direnungkan maknanya. 

 Diantaranya kasipalli  jenis ini yang masih ada dalam masyarakat Makassar 

khususnya Desa Maradekaya sampai sekarang. Contohnya ialah :Tidak boleh 

menyapu malam (kasipalli abbarrasak bangngi), kalimat tersebut mengandung kehati-

hatian jangan sampai menyapu suatu barang yang berharga. Pada dasarnya, larangan 

aktifitas seperti menjahit atau menyapu malam sangat erat kaitannya dengan aturan 

waktu pekerjaan. Bagi masyarakat Makassar di Desa Maradekaya, waktus siang 

adalah waktu untuk berkativitas sedangkan malam hari adalah waktu untuk 

istirahat.Untuk itu, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pada siang hari tidak boleh 

dikerjakan pada malam hari. Manajemen waktu terangkum dalam larangan tersebut. 

B. Saran 

 Memahami kesimpulan diatas, untuk menindaklanjutkan hasil penelitian ada 

baiknya jika saran berikut ini diperhatikan oleh semua pihak, yakni :Sangat penting 

adanya sikap Masyarakat untuk tidak memandang tradisi Kasipalli sebagai sesuatu 
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yang dipertentangkan dengan sikap modern seperti sekarang ini, akan tetapi sebaiknya 

dicari rumusan yang relevan dan harus dipertahankan dari unsur adat istiadat mana 

yang harus disesuaikan untuk dipertahankan dan mana yang perlu dibuang. 
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