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ABSTRAK 

Nama : Muh. Sabri Yasnur 

NIM : 402000117052 

Judul : Eksistensi Kapalli Sebagai Kearifan Lokal Di Kampungtua Bitombang 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

Skripsi ini membahas tentang Eksistensi Kapalli Sebagai Kearifan Lokal Di 

Kampungtua Bitombang Kabupaten Kepulauan Selayar. Pokok permasalahan dalan 

penelitian ini diuraikan mencakup tiga sub masalah meliputi; asal mula munculnya 

tradisi kapalli’, dinamika pelestariannya, dan relevansi kapalli’ dengan nilai-nilai 

Islam. 

Penelitian ini merupakan jenis field research kualitatif berlandaskan 

fenomenologis dengan pendekatan historis, sosiologi agama, dan antropologi. 

Langkah-langkah penelitian ditempuh dengan cara meliputi; heuristik, kritik, 

interpretasi, historiografi oleh data penelitian yang diperoleh dari metode ovservasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan pola reduksi, display, 

dan conclusi serta dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan; 1) Secara pasti awal mula munculnya tradisi 

kapalli tidak diketahui; karenanya term ini menitik beratkan pada hal-hal meliputi; 

orientasi, kesakralan, penghormatan kepada leluhur, serta dampak buruknya. 

Adapun dimensi kapalli dapat berposisi sebagai warisan, pappasang, dan sara’-

sara’. Sedangkan macam-macam kapalli’ dibatasi pada jenis kapalli’ yang masih 

eksis saat ini, meliputi; tinro sa’ra’ allo, a’dopa-dopa, bonting sisampu’ sikaliang, 

ambokoi tunganre, tolong ri baba’ang sapo, dan sara’ pa’baong sapo. 2) Dinamika 

pelestarian budaya kapalli’ di Kampung Tua Bitombang dimulai pelestarian dari 

keluarga, pergumulan kehidupan social, dan pengenalan tradisi kapalli kepada 

penggiat budaya. 3) Selaras dengan substansi nilai-nilai Islam, kapalli memiliki 

banyak kesamaan atau relevansi dengan nilai-nilai Islam menyangkut warisan, 

pesan nasihat, dan aturan berperilaku. 

Peneliti memberikan saran dalam implikasi penelitian ini; Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi konsumsi publik, hendaknya masyarakat dan semua 

kalangan di era modern saat ini menaruh perhatian atas ancaman yang dihadapi 

tradisi dan kearifan lokal di daerah masing-masing, dan setiap pembaca diharapkan 

memahami nilai-nilai kapalli’ dan budaya secara umum serta merefleksikan dalam 

kehidupan sehari-hari di tempat masing-masing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengkaji persoalan paradigma kebudayaan, maka dapat ditemukan betapa 

pentingnya kearifan lokal bagi berlangsungnya kehidupan bermasayarakat 

khususnya di tengah-tengah arus modernitas yang kian deras menyerang tradisi 

lama. Karena pemahaman kearifan lokal, individu dalam kelompok masyarakat 

dapat mengembangkan pengetahuan, wawasan, nilai dan karakter, dan identitas 

sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari pergumulan kebudayaan itu sendiri.  

Eksistensi kearifan lokal sangat diperlukan saat ini demi mengimbangi serta 

mengendalikan pengaruh kebudayaan asing yang cenderung berpotensi 

menghilangkan nilai-nilai khas yang dimiliki masyarakat sebelumnya. Mengingat 

kearifan lokal merupakan identitas lingkungan hidup yang sangat sarat dengan nilai 

kebijaksanaan dan pengetahuan lokal maka tentunya hanya dengan proses 

pelestarian generasi saat ini yang dapat menyelamatkannya guna sebagai warisan 

dari para leluhur. 

Masalah akan dapat terjadi dalam waktu-waktu tertentu jika lingkungan 

hidup kehilangan marwahnya sebagai habitus peradaban masyarakat lokal yang 

mendiami suatu daerah. Contoh kecilnya anggap saja fenomena saat ini yang mana 

budaya gotong royong telah berangsur-angsur hilang satu demi satu karena 

beberapa masyarakat cenderung bersifat individualitik yang hidup berdasarkan 

kepentingan
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masing-masing. Akhirnya, identitas masyarakat sebagai kelompok yang se-misi 

pada awalnya menjadi hidup secara nafsi-nafsi. 

Kiranya saat ini setiap orang perlu memahami sejatinya lingkungan hidup 

itu serta hal-hal yang menjadi keharusan di dalamnya. Hal ini tertuang dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diuraikan pada BAB I Ketentuan 

Umum Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini bahwa: 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.1 

Berdasarkan uraian legal di atas, dapat dipahami bahwa lingkungan hidup 

bukan sekadar tentang kesatuan ruang dengan semua benda saja. Artinya, ini bukan 

semata siapa mereka yang mendiami suatu organisasi atau kelompok. Lebih jauh, 

lingkungan hidup merupakan kesatuan daya yakni bahwa masyarakat akan jauh 

lebih kuat jika terdapat kesadaran menjunjung tnggi persatuan dan kesatuan. Enggel 

lain dalam lingkungan hidup itu sendiri yakni kesatuan keadaan, yakni bahwa setiap 

individu dalam kelompok masyarakat hendaknya memiliki keterikatan satu sama 

lain khususnya kesatuan jiwa, bahwa setiap individu merupakan organ-organ yang 

saling melengkapi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat yang baik 

adalah mereka yang saling bahu membahu dalam upaya mewujudkan cita-cita 

bersama. 

Pemahaman tentang pentingnya lingkungan hidup yang baik bagi 

masyaarakat maka selanjutnya tahap demi tahap akan di isi dengan kearifan lokal 

 

1Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, h. 2. 
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yang mana tujuannya utamanya adalah untuk menjadikan masyarakat sebagai 

kelompok yang bijak dalam melakoni perannya sebagai anggota masyarakat. 

Sementara itu, lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2009 Bab I Pasal 30 dijelaskan bahwa: 

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup 
secara lestari.2 

Istilah kearifan lokal adalah hasil dari terjemahan local genius yang 

dikenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pasa tahun 1948-1949 yang berarti 

kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi penggaruh kebudayaan asing 

pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan.3 Berbicara tentang kearifan lokal 

itu sendiri maka banyak aspek yang akan saling terhubung, hal ini disebabkan setiap 

organisasi bahkan individu memiliki kebiasaan tertentu dimana kebiasaan tersebut 

merupakan motif lahirnya kearifan lokal. 

Selanjutnya, belakangan ini kearifan lokal menjadi perbincangan hangat di 

kalangan pelajar dan kritikus modern yang tentunya dengan berbagai pembenaran 

terhadap  argumentasinya bahwa pada kearifan lokal, tidak semua aspek tradisi 

dapat dibenarkan, dalam hal ini yang dimaksud yakni pamali. Sekilas bahwa dengan 

berbagai dasar yang dimiliki sebagian kritik terhadap kearifan lokal adalah benar 

tetapi diskursus kearifan lokal tidaklah kaku hanya sampai pada benar salahnya, 

melainkan di sana terdapat makna atau hikmah yang menjadi esensi kearifan lokal 

itu sendiri. 

 

2Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, h. 6. 

3Ajip Rosidi, Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda (Bandung: Kiblat Buku 

Utama, 2011), h. 29. 
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Tidak dapat dinafikan bahwa beberapa tradisi yang diwariskan leluhur 

memang berlawanan dengan misi agama, ini sekaligus menjadi kekhawatiran 

agamawan tentang segala potensi yang dapat ditimbulkannya. Hal inipun sejalan 

dengan firman Allah swt., QS. Al-Nahl/16; 24. 

 

⬧◆    ⚫  ⬧  

⧫⧫  ◆    ❑⬧  

 ✓       

Terjemahnya: 

dan apabila dikatakan kepada mereka "Apakah yang telah diturunkan 
Tuhanmu?" mereka menjawab: "Dongeng-dongengan orang-orang 
dahulu",Pada dasarnya dipahami bahwa berbagai kritik terhadap tradisi 
yang merupakan daya berpikir manusia sekaligus dianggap cenderung baru 
dan tidak ditemukan dalam teks al-Quran ataupun hadits umumnya 
dianggap oleh beberapa kalangan sebagai perilaku bid’ah tanpa 
mempertimbangkan pentingnya kreatifitas berpikir manusia yang tergolong 
ihsan.4 

Seringkali al-Quran dipandang sekadar teks belaka tanpa 

mempertimbangkan substansi dan multimakna yang terkandung di dalamnya. 

Ironisnya, bahkan yang lebih parah bahwa suatu kejadian di masa lampau, 

misalnya, dengan perilaku yang telah pasti terkatorikan sebagai sebuah kesesatan 

cenderung disamakan dengan kejadian saat ini yang mereka sendiri keliru 

menanggapi sisi positif yang dapat dipetik padanya. 

Dalam konteks kearifan lokal dimana setiap suku dan kelompok masyarakat 

memiliki kekhasan tradisi masing-masing maka pada hal ini peran kesadaran akan 

toleransi sangatlah dibutuhkan, sehingga ada beberapa hal dimana kebenaran tidak 

selamanya berlaku mutlak hanya dari satu sudut pandang semata demikian pula 

kesalahan dan keburukan sehingga dengan itu manusia menjadi bijaksana dalam 

 
 4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementrian Agama RI), h. 375  
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merespon berbagai situasi. Dalam hal ini Allah swt berfirman, QS. Yunus/10; 40-

41. 

 

◆    ⬧    

◆      ⬧      

◆◆  ◼  

⧫☺      ◆ 

❑  →⬧    ☺⧫  

⬧◆  ➔☺⧫      

⧫❑⧫  ☺  ☺  

⧫◆  ✓⧫  ☺  

⧫❑➔☺➔⬧      

Terjemahnya: 

Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada al-Quran, dan di 
antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu 
lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka 
mendustakan kamu, Maka Katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu 
pekerjaanmu. kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan 
akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan".5 

Ayat ini menegaskan bahwa diantara mereka , yakni kaum musyrikin itu, 

ada orang-orang yang percaya kepada Allah tetapi mengingkari kebenaran al-Quran 

karena keras kepala dan demi mempertahankan kedudukan sosial mereka dan 

diantara mereka ada juga yang memang benar- benar lahir dan batin tidak percaya 

kepada Allah serta enggan memperhatikannya karena hati mereka telah terkunci. 

Tuhanmu pemelihara dan pembimbingmu. Wahai Muhammad, lebih mengetahui 

tentang para perusak yang telah mendarah daging dalam kejiwaannya kebejatan 

yang sedikit pun tidak menerima kebenaran tuntutan Ilahi.6 

Bila demikian, mereka menyambut baik ajakanmu, katakanlah bahwa Allah 

Swt., yang memberi petunjuk kepadamu dan akan memberi ganjaran kepadamu dan 

 
 5Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 293  

6Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah volume 5 (Jakarta : Lentera Hati, 2003) h. 409-410 
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juga kepadaku, dan jika mereka sejak dahulu telah mendustakanmu dan berlanjut 

kedustaan itu hingga kini dan masa datang, maka katakanlah kepada mereka, bagiku 

pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, yakni biarlah kita berpisah secara baik-baik 

dan masing-masing akan dinilai oleh Allah serta diberi balasan dan ganjaran yang 

sesuai. Kamu berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan, baik pekerjaanku sekarang 

maupun masa datang, sehingga kamu tidak perlu mempertanggung jawabkannya 

dan tidak juga menambah dosa kamu, dan akupun berlepas diri dari apa yang kamu 

kerjakan, baik yang kamu kerjakan sekarang maupun masa datang dan tidak juga 

akan memeroleh ganjaran atau dosa jika kamu memerolehnya.7 

Adapun  tujuan kearifan lokal itu, bahwa unsur penting yang tidak boleh 

hilang darinya adalah pelajaran agar manusia menjadi bijaksana, berpengetahuan, 

dan cerdas sebagai bagian dari organisasi masyarakat. Sebagaimana definisi 

kearifan lokal ditinjau dari sudut etimologi bahwa kearifan lokal (local wisdom) 

terdiri dari dua kata, yakni kearifan (wisdom) dan lokal (local). Sebutan lain untuk 

kearifan lokal diantaranya adalah kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan 

setempat (local knowledge) dan kecerdasan setempat (local genious).8 

Ada tiga hal pokok (kebijaksanaan, pengetahuan, dan kecerdasan) menjadi 

senjata bagi setiap individu pada kelompok masyarakat agar turut berkonstribusi 

dalam pelestarian tradisi dan kebudayaan yang mana secara sederhana dapat 

dipahami bahwa kebudayaan sangat sarat dengan tradisi atau kebiasaan yang 

dikenallahdenganistilahterm kearifan lokal sebagai penghimpun tradisi-tradisi. 

Penelitian ini akan dilakukan di Kampung Tua Bitombang Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Bahwa dipilihnya lokasi penelitian tersebut tentunya atas 

 

7Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah volume 5 (Jakarta : Lentera Hati, 2003) h. 409-410 

8Rinitami Njatrijani, "Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang." Gema 

Keadilan 5.1 (2018), h. 1. 
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beberapa pertimbangan yang mana sebagai pertimbangan utama yakni bahwa 

terdapat beberapa kesenjangan yang ditemukan pada observasi awal penelitian. 

Berkaitan dengan fanatisme masyarakat yang sekadar mematuhi tradisi pantang 

larang (kapalli) ini. Yang mana berdasarkan kacamata penyusun semestinya 

kearifan lokal dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang mencerdaskan, bukan 

menjadikan individu berperilaku seperti robot yang melakukan segala sesuatu 

dengan perintah tanpa pertimbangan sisi positif dan negatifnya. 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini selain pada eksistensi kapalli 

sebagai kearifan lokal dan proses pelestariannya, juga menekankan kepada 

relevansi kedua variabel pentingnya, yakni kapalli dan kearifan lokal itu sendiri. 

Maksudnya adalah bahwa dalam budaya kapalli terdapat unsur-unsur penting 

seperti subtansi dari pantang larang. Selanjutnya dikawinkan dengan unsur-unsur 

dalam kearifan lokal yang mana meliputi kebijaksanaan, pengethauan, dan 

kecerdasan. 

Pentingnya penelitian ini dapat diidentifikasi berdasarkan pokok 

permasalahan sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa penelitian ini hendak 

menjawab unsur kebijaksanaan, pengetahuan, dan kecerdasan dalam tradisi kapalli. 

Dengan demikian, kapalli dapat dikategorikan sebagai kearifan lokal bila 

memenuhi ketiga (kebijaksanaan, pengetahuan, dan kecerdasan) unsur kearifan 

lokal itu sendiri. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana eksistensi budaya kapalli Kampung Tua Bitombang Kabupaten 

Kepulauan Selayar? 
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2. Bagaimana dinamika pelestarian budaya kapalli di Kampung Tua 

Bitombang Kabupaten Kepulauan Selayar? 

3. Bagaimana integrasi budaya lokal dengan budaya dalam ritual kapalli di 

Kampung Tua Bitombang Kabupaten Kepulauan Selayar? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Sub-bab ini merupakan kajian yang memetakan proses penelitian agar tidak 

keluar dari fokus yang ditetapkan. Fokus penelitian yang dimaksud ialah untuk 

memperjelas arah penelitian serta merupakan pemetaan terhadap hal-hal yang ingin 

didalami. Adapun fokus penelitian dalam hal ini ialah eksistensi kapalli sebagai 

bagian dari kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan 

pengkhususan pada masyarakat di Kampung Tua Bitombang. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat peneliti deskripsikan 

sebagai berikut : 

a. Dalam suku selayar, Kapalli’ merupakan budaya dari nenek moyang yang di 

wariskan secara turun temurun yang diterapkan dan memiliki aturan sosial. 

Dalam bahasa selayar kapalli’ sendiri memiliki arti pantangan dan larangan. 

Sesuatu yang tidak boleh dilakukan, karena akan terjadi sesuatu yang buruk 

jika dilakukan oleh pelanggar.Kearifan Lokal 

b. Dalam pelestarian kapalli’, pamaliatau kapalli’ dianggap bisa menjaga 

keseimbangan penduduk yang mendiami suatu tempat agar alam sekitarnya 

tetap terjaga. sesungguhnya dalam pamali tidak hanya makna tekstual (seperti 
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apa hal yang dipantang dan dilarang itu) melainkan makna kontekstualnya 

yaitu makna yang tersimpan di balik teks pantang larang itu. 

c. Didalam Islam, kepercayaan (aqidah) tidaklah cukup, hukum (syariah) islam 

tetap diperhatikan agar tidak melenceng dari nilai-nilai agama sehingga 

muslim di jauhkan dari larangan-larangan Tuhan. Dalampenyebaran agama 

islam yang ada di Sulawesi Selatan yang di bawamasuk oleh ulama dari 

Minang kabau, mereka menggunakan pendekatan sosiologi agama dan 

menekankan beberapa larangan seperti larangan meminum ballo’ (arak) dan 

bermain judi. Dan juga meyairkan dalam melaksanakan perintah tuhan. 

D. Tinjuan Pustaka 

Kajian pustaka merupakan sub-bab yang bertujuan mendeteksi relevansi 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Upaya mendeteksi 

relevansi atau persamaan redaksi dan tujuan penelitian yang dimaksud guna untuk 

memperhatikan bagian-bagian yang belum terpecahkan oleh peneliti terdahulu 

untuk selanjutnya dikaji oleh peneliti yang akan melaksanakan suatu penelitian. 

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini  baik 

secara redaksi judul penelitian atau obyek penelitian yang penyusun kutip ialah 

sebagai berikut : 

1. Taufiq Said dkk., "Pengetahuan Orang Bajo tentang Pamali dalam Bidang 

Ekologi Laut di Wilayah Tiworo”. Penelitian inipenelitian ini membahas 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan orang Bajo 

tentang pamali di bidang ekologi kelautan di wilayah Tiworo, ada 21 

jenis pamali yang menjadi pandangan masyarakat Bajo dalam berinteraksi 

dengan lingkungan laut. Sementara bentuk pergeseran pengetahuan orang 

Bajo tentang pamali disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor agama, 
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faktor struktur dan agen, faktor diskriminasi orang-orang seperti, kebijakan 

pemerintah.yang apabila dikelola dengan baik maka dapat memberi 

kontribusi dan peran yang nyata dalam memberi pengetahuan pada 

masyarakat.  

2. Rohaeni dkk. "Penguatan Nilai Pamali Di Kampung Adat Kuta Kabupaten 

Ciamis”.penelitian ini membahas tentang masyarakat adat Kampung Kuta 

terbuka dengan dunia luar tetapi tetap mempertahankan pantangan-

pantangan leluhur yang dianggap pamali dengan pelaksanaan dalam 

kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat yang akan mendatangkan 

malapetaka 9 , yang apabila dikelola dengan baik maka dapat memberi 

kontribusi dan peran yang nyata dalam mendidik masyarakat. 

3. Siti Aisyah, "Makna dan Fungsi Pamali Masyarakat Sukupaser Kecamatan 

Long Ikis Kabupaten Paser (The Meaning And Function Of Practical 

Community Interest Paser District Long Acts Paser)”. Penelitian ini 

membahas tentang pamali dalam melakukan Tindakan seperti pamali dalam 

bercocok tanam, pamali dalam melahirkan, pamali tentang bayi dan anak 

kecil, pamali tentang pekerjaaan rumah, dan pamali dalam perjodohan. 

Adapun makna pamali yaitu mengajarkan nilai-nilai pendidikan dan norma-

norma yang ada di masyarakat dengan cara menegur, menasehati dan 

mengingatkan agar bersikap sesuai dengan norma-norma dan bentuk 

penjagaan moral,yang apabila dikelola dengan baik maka dapat memberi 

kontibusi dalam memberikan informasi tentang pamali pada masyarakat. 

4. Dewi Rahayu dkk "Kapamalian di Kasepuhan Ciptagelar”. Penelitian ini 

membahas tentang pengklasifikasian pamali yaitu dilarang memperjual 

 
9Rohaeni dkk. "Penguatan Nilai Pamali di Kampung Adat Kuta Kabupaten 

Ciamis." Prosiding ISBI Bandung 1.1 (2020), h. 1. 
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belikan beras, Wanita hamil dilarang memasak di dapur, tidak boleh 

berbicara sambal menumbuk padi, jangan memperjual belikan labu, dan 

jangan masuk kehutans endirian di malam hari.Yang apabila dikelola 

dengan baik maka dapat memberi kontribusi dan peran dalam memberikan 

informasi tentang pamali pada masyarakat. 

5. Putikadyanto dkk, "Kegiatan Keagamaan dan Pamali Hari Kamis 

Berjualan di Kabupaten Pasuruan." Penelitian ini membahastentang 

relevansi, sejarah, dan implementasi kegiatan keagamaan dan pamali 

berjualan hari kamis di Kabupaten Pasuruan. Pada hari kamis banyak toko 

yang tutup karena disana menganggap Ketika hari kamis adalah hari yang 

sangat baik dalam melaksanakan ritual keagamaan, yang apabila dikelola 

dengan baik maka dapat memberi kontribusi dan peran dalam memberikan 

informasi tentang pamali pada masyarakat. 

Demikian penelitian terdahulu yang penyusun anggap memiliki relevansi 

dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Secara garis besar, orientasi 

penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa 

kesamaan juga beberapa perbedaan yang signifikan. Maka sebagai syarat kelayakan 

penelitian ini tentunya sebisa mungkin menghindari pokok-pokok pembahasan 

yang telah dibahas oleh para peneliti terdahulu sehigga penelitian ini dapat 

memberikan konstribusi yang cenderung baru untuk era sekarang ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Umumnya, tujuan penelitian sangat identik dengan pokok permasalahan 

yang telah diuraikan ke dalam sub-masalah. Berdasarkan sub-masalah sebagaimana 

diuraikan pada sub-bab rumusan masalah dalam penelitian ini maka dapat dipahami 
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tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Adapaun tujuan yang dimaksud yaitu 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui eksistensi budaya kapalli di Kampung Tua Bitombang 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

b. Untuk mengetahui dan dinamika pelestarian budaya kapalli di Kampung Tua 

Bitombang Kabupaten Kepulauan Selayar. 

c. Untuk mengetahui integrasi budaya lokal dengan budaya dalam ritual di 

Kampung Tua Bitombang Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dalam point bab ini diklasifikasikan ke dalam dua 

bagian, yakni kegunaan praktis dan kegunaan ilmiah. Adapun uraiannya sebagai 

berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan khususnya 

pada budaya pamali atau umumnya dikenal sebagai tradisi pantang larang 

sebagai sesuatu hal yang menjadi bagian dari kearifan lokal. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan peneliti yang akan datang 

demi keberlanjutan tradisi risetuntukmasyarakat dan pemerintah. 

c. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan masyarakat tentang 

budaya kapalli. 

d. Penelitian ini di harapkan mampu dijadikan rujukan pemerintah dalam upaya 

pelestarian budaya kapalli. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIK 

A. Budaya dan Tradisi 

1. Budaya 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama 

oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya 

terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat 

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.budaya, merupakan 

bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang yang cenderung 

menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan 

perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. 

Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sansekerta “Buddhayah”, yakni bentuk 

jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan 

dengan akal.Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari 

budi.Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa.1 

Menurut Ki Hajar Dewantara kebudayaan adalah buah budi manusia yaitu 

hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang 

merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan 

kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.2 

 

1 Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai 

Problem Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16. 
2 Ki Hajar, Dewantara, Kebudayaan (Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan 

Tamansiswa, 1994). 
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Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya yakni pikiran, akal budi, hasil, 

adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.3 

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, 

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

anggota masyarakat.4 Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan 

kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh 

manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat 

diabdikan untuk keperluan masyarakat.5 

Jadi, kebudayaan adalah semua yang didapatkan atau dipelajari oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dibentuk dari segala sesuatu 

yang dipelajari dari perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara atau 

pola pikir, merasakan dan bertindak.  

Melville J. Herskovits mengemukakan bahwa unsur pokok kebudayaan 

terbagi menjadi empat bagian yaitu: Alat-alat teknologi, Sistem ekonomi, keluarga, 

dan kekuasaan politik.6 

Selain itu, beberapa unsur budaya, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Kebudayaan Material (Kebendaan), adalah wujud kebudayaan yang berupa 

benda-benda konkret sebagai hasil karya manusia, seperti rumah, mobil, candi, 

jam, benda-benda hasil teknologi dan sebagainya. 

b. Kebudayaan nonmaterial (rohaniah) ialah wujud kebudayaan yang tidak berupa 

benda-benda konkret, yang merupakan hasil cipta dan rasa manusia, seperti: 

 
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Edisi ke-3 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 169 
4 Soerjono, Soekanto. Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 150-

151. 
5 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi (Jakarta: Yayasan 

Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), h. 115 
6 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi,Setangkai Bunga Sosiologi (Jakarta: Yayasan 

Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964h. 78 
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1) Hasil cipta manusia, seperti filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang 

berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam 

kehidupan masyarakat (pure sciences dan applied sciences) 

2) Hasil rasa manusia, berwujud nilai-nilai dan macam-macam norma 

kemasyarakatan yang perlu diciptakan untuk mengatur masalah-masalah 

sosial dalam arti luas, mencakup agama (religi, bukan wahyu), ideologi, 

kebatinan, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia 

sebagai anggota masyarakat.7 

Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia mempunyai ciri yang 

sama. Dimana sifat budaya itu akan memiliki ciri yang sama bagi semua 

kebudayaan manusia tanpa membedakan ras, lingkungan alam, atau pendidikan. 

Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya dimanapun. Sifat hakiki 

dari kebudayaan tersebut antara lain : 

a. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. 

b. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu 

dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. 

c. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.10 

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-

anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam 

masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya.Selain itu, manusia dan masyarakat 

memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan-

 

7 Ary H. Gunawan., Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai 

Problem Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 17-18 

10Elly M.Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Cet.II; Jakarta: 2007), h.27 
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kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh 

kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar 

karena kemampuan manusia terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang 

merupaka hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan. 

1. Pengertian dan fungsi  Tradisi 

Tradisi (Bahasa Latin: traditio, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam 

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak 

lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya 

darisuatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling 

mendasardari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi 

kegenerasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu 

teradisi dapatpunah. 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa 

lalu namun masi ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak.Tradisi dapat 

diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu.Namun demikian 

tradisiyang menjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau 

disengaja.11 Dari pemahaman tersebut apapun yang dilakukan oleh manusia secara 

turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk 

meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai tradisi yang berarti hal 

tersebut adalah manjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh 

C.A.Van Peurse diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-

norma, adat istiadat, kaidah-kaidah harta-harta, Tradisi dapat dirubah diangkat, 

ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. 12 

 

11Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007),h 30 

12C.A. Van Perursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta:Kanisisus, (1998), h. 11 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan 

sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata 

tertib.Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang 

turun temurun pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi.Adat bersumber pada 

sesuatu yang suci (sakral) danj berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun-

temurun. 

Syarat-syarat timbulnya tradisi ada dua yaitu syarat materil yang berarti 

adanya perbuatan tingkah laku, yang dilakukan berulang-ulang didalam masyarakat 

tertentu dan syarat intelektual yaitu adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang 

bersangkutan, adanya akibat hukum bila hukum itu dilanggar.13 

Fungsi Tradisi adalah membantu menyediakan tempat pelarian dan keluhan, 

kekecewaan dan ketidakpuasaan kehidupan modern.Tradisi yang mengesankan 

masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila 

masyarakat berada dalam krisis. 

  

 

13Rijkschroeff, sosiologi Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2001). 
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B. Kearifan Lokal dan Ruang Lingkupnya 

1. Pengertian Kearifan Lokal 

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta 

berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan 

mereka.Secara etimologi, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata, yakni 

kearifan (wisdom) dan lokal (local). Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya 

adalah kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local 

knowledge) dan kecerdasan setempat (local genious).12 

Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan berdasar pada nilai dan 

norma kebaikan yang diterapkan, dipercaya, dan dijaga keberlangsungannya dalam 

waktu yang cukup lama (secara turun temurun) oleh sekelompok orang dalam 

lingkungan, wilayah, atau daerah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. 

Kearifan lokal dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yakni rasa nasionalisme 

terhadap tanah kelahiran, bentuk sifat, sikap, tabiat masyarakat yang tetap melekat 

meskipun sudah lama diperantauan atau berbaur dengan masyarakat di daerah lain, 

falsafah yang sudah mendarah daging dan telah melekat meski telah lama hidup 

diperantauan, pola pikir masyarakat yang mengandung nilai, adab, tata krama, 

berbudi pekerti yang baik, dan keinginan besar untuk tetap menjalankan adat dan 

tradisi yang telah melekat secara turun temurun.13 

Definisi kearifan lokal paling tidak menyiratkan beberapa konsep, yaitu 

sebagai berikut: 

 
12Rinitami Njatrijani, "Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang." Gema 

Keadilan 5.1 (2018), h. 1. 
13Susiati dkk. "Kearifan Lokal dalam Perilaku Sosial Remaja di Desa Waimiting 

Kabupaten Buru." Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton 7.1 (2021), h. 

9. 
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a. Kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai 

petunjuk perilaku seseorang; 

b. Kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemilik- nya; dan 

c. Kearifan lokal itu bersifat di- namis, lentur, terbuka, dan senantiasa me- 

nyesuaikan dengan zamannya.14 

Kearifan lokal adalah tatanan sosial budaya dalam bentuk pengetahuan, 

norma, peraturan dan keterampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi 

kebutuhan (hidup) bersama yang diwariskan secara turun temurun. Kearifan lokal 

merupakan modal sosial yang dikembangkan masyarakat untuk menciptakan 

keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial budaya masyarakat dengan 

kelestarian sumber daya alam di sekitarnya.15 

Menurut sedyawati, kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam 

kebudayaan tradisional suku suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya 

berupa norma norma dan nilai nilai budaya, melainkan segala unsur gagasan, 

termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. 

Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk dalam penjabaran kearifan lokal 

adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya.16 

Menurut rosidi, istilah kearifan lokal adalah hasil dari terjemahan local 

genius yang dikenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pasa tahun 1948-1949 

 
14Nano Nurdiansah, Nano. "Budaya Pamali Sebagai Landasan Pembelajaran Lingkungan 

di Sekolah Dasar (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Kampung Naga Tasikmalaya)." Pedagogi: 

Jurnal Penelitian Pendidikan 4.1 (2017), h. 60. 
15Deny Hidayati, "Memudarnya nilai kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber 

daya air." Jurnal Kependudukan Indonesia 11.1 (2017), h. 40. 
16Edy Sedyawati, Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 328. 
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yang berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi penggaruh 

kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan.17 

Menurut Kaimuddin, kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat 

dipahami usaha manusia dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan 

menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap 

sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.18 Pengertian 

tersebut disusun secara etimologi, di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan 

seseorang dalam menggunakan akal pikirnya dalam bertindak atau bersikap sebagai 

hasil penilaian terhadap suatu objek atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah 

istilah wisdom sering diartikan sebagai kearifan atau kebijaksanaan.19 Quaritch 

Wales sebagaimana dikutip Astra, kearifan lokal adalah: 

“....the sum of cultural characteristic which the vast majority of people have 

in common as a result of their experiences in early life”. Disebutkan bahwa kearifan 

lokal itu merupakan keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat/bangsa sebagai hasil pengalaman mereka di masa lampau).20 

Berdasarkan penjelasan dari berbagai pandangan sebagaimana diuraikan di 

atas maka dapat dipahami bahwa kearifan lokal hakikatnya mengandung unsur 

yang tidak bisa alpa khususnya dalam lingkungan masyarakat. Unsur pokok itu 

yakni kebijaksanaan.Bahwa dikatakan penduduk lokal itu berkearifan apabila 

mereka mampu bijak terhadap segala sesuatu baik dalam hal pengambilan 

keputusan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya.Dalam konteks budaya dan 

 
17Ajip Rosidi, Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda (Bandung: Kiblat Buku 

Utama, 2011), h. 29. 
18Kaimuddin, "Pembelajaran Kearifan Lokal." Prosiding Seminar Nasional FKIP 

Universitas Muslim Maros. Vol. 1. 2019, h. 1. 
19Norma Ridwan “Landasan Keilmuan Kearifan Lokal” Jurnal Studi Islam dan Budaya 

Ibda’.Vol. 5. No. 1 (2007), h. 2-3. 
20I Gde Semadi Astra . “Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Memperkokoh Jati Diri Bangsa 

di Era Global” (2004), h. 112. 
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tradisi, maka segala sesuatu yang menjadi kebiasaan dan segala unsur kebudayaan 

semestinya mengarahkan pada pentukan sikap bijak bagi setiap individu.Lebih 

jauh, kebijaksanaan lahir dari kecerdasan dan pengetahuan, maka seyogyanya 

masyarakat yang berkearifan lokal memiliki pandangan terhadap lahirnya 

peradaban ilmu pengetahuan. 

2. Ciri-ciri, Fungsi, dan Dimensi Kearifan Lokal 

Kearifan lokal merupakan bentuk dialektika antara manusia dengan 

pengetahuan kehidupan.Pengetahuan yang diambil dari kehidupan di mana 

manusia itu berada kemudian direfleksikan untuk membantu manusia memaknai 

kehidupan.Sebagai pedoman masyarakat, selanjutnya kearifan lokal memberi 

panduan yang jelas ranah-ranah yang dapat dijangkau oleh tingkah laku manusia.21 

Kearifan memiliki ciri dan fungsi sebagaimana dikutip dalam jurnal Utari 

yaitu antara lain: 

a. Identitas suatu daerah 

b. Sebagai pemersatu masyarakat 

c. Sebagai warisan budaya yang diterima dan diaplikasikan 

d. Sebagai kekayaan budaya suatu komunitas 

e. Sebagai pola pikir dan karakter dalam berinteraksi sosial dengan 

mengutamakan kepentingan umum 

f. Sebagai perekat kebersamaan dalam menjaga kelestarian identitas dari 

ancaman dan pengaruh dari luar.22 

 
21Kaimuddin, "Pembelajaran Kearifan Lokal." Prosiding Seminar Nasional FKIP 

Universitas Muslim Maros. Vol. 1. 2019, h. 73. 
22Utari dkk, Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar dalam 

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS 

(2016) h. 39-44. 
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Lingkup kearifan lokal dapat pula dibagi menjadi delapan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Norma-norma lokal yang dikembangkan, seperti laku Jawa, pantangan dan 

kewajiban 

b. Ritual dan tradisi masyarakat serta makna disebaliknya 

c. Lagu-lagu rakyat, legenda, mitos dan ceritera rakyat yang biasanya 

mengandung pelajaran atau pesan-pesan tertentu yang hanya dikenali oleh 

komunitas lokal 

d. Informasi data dan pengetahuan yang terhimpun pada diri sesepuh masyarakat, 

tetua adat, pemimpin spiritual 

e. Manuskrip atau kitab-kitab suci yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat 

f. Cara-cara komunitas lokal dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari 

g. Alat-bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan tertentu, dan 

h. Kondisi sumberdaya alam/lingkungan yang biasa dimanfaatkan dalam 

penghidupan masyarakat sehari-hari.23 

Jika budaya tersebut memiliki kemampuan menghadapi pengaruh 

kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan, maka hal itu 

disebut sebagai kearifan lokal (local genius/wisdom).24 Kriyantono menyebutkan 

bahwa internalisasi yang mentradisi terjadi karena kearifan lokal tersebut berwujud 

pesan dan sekaligus strategi penyampaian pesan. Kearifan lokal yang berisi pesan-

pesan sosialisasi, penyebaran nilai-nilai budaya, pendidikan, dan kontrol sosial 

disampaikan melalui berbagai media komunikasi, seperti dongeng, gethok tular, 

 
23Kaimuddin, "Pembelajaran Kearifan Lokal." Prosiding Seminar Nasional FKIP 

Universitas Muslim Maros. Vol. 1. 2019, h. 77. 
24A. Rosidi, Kearifan lokal dalam perspektif budaya Sunda (Bandung, Indonesia: Kiblat, 

2011), h. 29. 
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cangkrukan, seni (ludruk, ketoprak, wayang), tembang-tembang, peribahasa atau 

sinoman (perkumpulan adat di Jawa).25 

Poespowardojo secara tegas menyebutkan bahwa sifat-sifat hakiki kearifan 

lokal adalah: 

a. Mampu bertahan terhadap budaya luar; 

b. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; 

c. Mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur-unsur budaya luar ke dalam 

kebudayaan asli; 

d. Mampu mengendalikan; dan  

e. Mampu memberikan arah pada perkembangan budaya.26 

Selanjutnya, berbagai bentuk kearifan lokal yang merupakan daya dukung 

bagi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat antara lain 

sebagai berikut: 

a. Kearifan lokal masyarakat dalam bentuk peraturan tertulis tentang kewajiban 

belajar, seperti kewajiban mengikuti kegiatan pembelajaran bagi warga 

masyarakat yang masih buta aksara. 

b. Kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan hubungan antarsesama manusia, 

melalui aktivitas gotong royong yang dilakukan masyarakat dalam berbagai 

aktivitas. 

c. Kearifan lokal yang berkaitan dengan seni. Keseniaan tertentu memiliki nilai 

untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan keteladanan serta rasa 

penghormatan terhadap pemimpin dan orang yang dituakan. 

 
25R. Kriyantono, Teori public relations perspektif barat dan lokal: Aplikasi penelitian dan 

praktik (Jakarta : Indonesia: Kencana, 2017), h. 348. 
26I Gde Semadi Astra . “Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Memperkokoh Jati Diri Bangsa 

di Era Global” dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (ed). Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik. 

Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press, (2004), h. 112. 
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d. Kearifan lokal dalam sistem anjuran (tidak tertulis), namun disepakati dalam 

rapat yang dihadiri unsur-unsur dalam masyarakat untuk mewujudkan 

kecerdasan warga, seperti kewajiban warga masyarakat untuk tahu baca tulis 

ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.27 

Dalam lingkup budaya, dimensi fisik dari kearifan lokal meliputi beberapa 

aspek penting, yaitu sebagai berikut: 

a. Upacara adat 

b. Cagar budaya 

c. Pariwisataalam 

d. Transportasi tradisional 

e. Permainan tradisional 

f. Prasarana budaya 

g. Pakaian adat 

h. Warisan budaya 

i. Museum 

j. Lembaga budaya 

k. Kesenian 

l. Desa budaya 

m. Kesenian dan kerajinan 

n. Cerita rakyat 

o. Dolanan anak, dan 

p. Wayang.28 

 
27Kaimuddin, "Pembelajaran Kearifan Lokal." Prosiding Seminar Nasional FKIP 

Universitas Muslim Maros. Vol. 1. 2019, h. 74. 
28Kaimuddin, "Pembelajaran Kearifan Lokal." Prosiding Seminar Nasional FKIP 

Universitas Muslim Maros. Vol. 1. 2019, h. 75. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terminologi kearifan 

lokal secara eksplisit merupakan warisan dari leluhur baik berupaka teks tertulis, 

perintah, kebiasaan, produk luar seperti pakaian, dan lain-lain yang berfungsi 

sebagai identitas yang menyatukan setiap individu dalam kelompok masyarakat, 

membentuk karakter masyarakat, serta merekatkan sikap saling bekerjasama dalam 

aspek integrasi internal dan adaptasi eksternal. 

C. Kearifan Lokal dalam Perspektif Islam 

1. Sekilas tentang Pergumulan Islam dan Budaya di Sulawesi Selatan 

Pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar 

Sulawesi Selatan, menyebutkan bahwa agama Islam pertama datang ke daerah ini 

pada awal abad ke 17.Islam diperkenalkan pertama kalinya oleh para muballig dari 

Minang Kabau, Sumatera Barat yang ketika masih berada di bawah kekuasaan 

Kesultanan Aceh.29 

Adalah Abdul Kadir Datuk Tunggal dengan panggilan Datuk ri Bandang, 

Sulung Sulaeman yang digelar Datuk Patimang, dan Khatib Bungsu yang digelar 

Datuk ri Tiro. Ketiga ulama ini berbagi tugas wilayah dalam melakukan kegiatan 

penyebaran Islam. Datuk ri Bandang bertugas di Kerajaan kembar Gowa-Tallo, 

Datuk Patimang bertugas di Kerajaan Luwu, dan Datuk ri Tiro bertugas di daerah 

Tiro Bulukumba.30 

Dalam konteks syiar Islam di dalam masyarakat Muslim, terdapat orang-

orang yang diberi tugas khusus untuk mengajarkan, menyebarluaskan ajaran agama 

dan nilai-nilai Islam, serta peradabannya kepada seluruh masyarakat.Orang yang 

diberi amanah tersebut dinamakan muballigh atau ustadz atau guru.Mereka juga 

 
29Danawir Ras Burhani, Sejarah Perkembangan Pendidikan di Sulawesi Selatan (Ujung 

Pandang: IAIN Alauddin, 1984), h. 62. 
30Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad ke-XVI Sampai Abad keXVII 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 168. 
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mengajarkan baca tulis al-Quran kepada anak-anak Muslim agar mereka dapat 

membaca al-Quran dengan baik. Mereka inilah yang berperan di dalam proses 

Islamisasi di Sulawesi Selatan pada masanya hingga kurun waktu memasuki abad 

ke-20.31 

Sedikitnya terdapat tiga pola pendekatan keislaman yang dilakukan oleh 

ulama dalam proses islamisasi di Sulawesi Selatan sebagaiaman pandangan Abu 

Hamid, yaitu sebagai berikut: 

1. Penekanan pada aspek syariat dilakukan untuk masyarakat yang kuat 

berjudi dan minum ballo’ (arak), mencuri atau perbuatan terlarang lainnya. 

Pendekatan seperti dilakukan oleh Datuk ri Bandang di daerah Gowa. 

2. Pendekatan yang dilakukan pada masyarakat yang secara teguh berpegang 

pada kepercayaan Dewata Sewwae’ dengan mitologi La Galigonya, ialah 

dengan menekankan pada aspek aqidah (tauhid) mengesakan Tuhan Yang 

Maha Kuasa. 

3. Penekanan pada aspek tasawuf dilakukan bagi masyarakat yang kuat 

berpegang pada kebatinan dan ilmu sihir (black magic). Usaha seperti ini 

ditempuh oleh Datuk ri Tiro di daerah Bulukumba.32 

Mereka memakai pendekatan adapasi struktural melalui pintu istana (raja), 

dan tetap menghargai nilai-nilai budaya lokal yang dapat diislamkan.Pendekatan 

Islamisasi seperti ini dinamakan domestifikasi atau penjinakan. Pendekatan melalui 

penjinakan ini, diartikan bahwa semakin besar unsur pengorbanan dari penerima 

budaya, maka proses akulturasi berjalan lamban. Sebaliknya, makin besar 

hubungan dan kecocokan dengan tradisi local, makin lancar pula proses akulturasi 

 
31Nurman Said, “Genealogi Pemikiran Islam Ulama Bugis” Jurnal Al-Fikr, Volume 14. 

No.2, 2010, h. 20. 
32Abu Hamid, Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan (Ujung 

Pandang: Fakultas Sastra Universitas hasanuddin, 1982), h. 75-77. 
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berlangsung. Misalnya pada acara “Mabbarzanji”.Sebelum kedatangan Islam, 

acara ini biasanya diisi pembacaan naskah “La Galigo” dan “Meong Palo Karellae”. 

Hal ini membuktikan para ulama pembawa agama Islam tidak berusaha 

menghilangkan atau menolak budaya local masyarakat Bugis Makassar, tetapi 

bahkan mengislamkan dengan jalan mengganti bacaan mereka dengan bacaan 

sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad Saw., yang dikenal dengan 

“barazanji”.33 

Fakta kesejarahan lainnya, ialah bahwa Islam yang berkembang di Sulawesi 

Selatan adalah Islam Mistik. Hal ini dapat diketahui dari latar sejarah kehadiran tiga 

tokoh pembawa Islam ke daerah ini, yaitu Datuk ri Bandang, Datuk ri Tiro, dan 

Datuk Patimang, mengingat ketiga tokoh ini adalah merupakan ahli agama Islam 

yang kuat dalam pengetahuan sufistik (tasawuf). Mereka bertiga diutus untuk 

menyiarkan Islam kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang terkenal sangat mistik 

yang ajarannya bersumber dari Kitab “I La Galigo” dan “Lontarak”.34 

Penerimaan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system 

budaya masyarakat Bugis dan Makassar, telah menjadikan identitas penting 

keislaman orang Bugis dan Makassar. Hal ini tentu saja mempermudah proses 

penerimaan Islam sebagai agama dan peradaban yang dianut. Melalui proses 

islamisasi secara cultural dan secara politik, telah menghasilkan bentuk masyarakat 

Muslim Bugis dan Makassar yang toleran dan akomodatif. Setidaknya hal ini 

berangkat dari proses awal masuknya Islam di daerah Sulawesi Selatan, bahwa para 

muballigh yang terdiri dari tokoh sufi yang datang menyebarkan Islam, tidak 

menolak adat istiadat yang berkembang di dalam masyarakat, tetapi bagaimana 

 
33A.S. Kambe, Kenabian Sawerigading: Napak Tilas Jejak Ketuhanan Yang maha Esa 

dalam Kitab Lagaligo : Sebuah Kajian Hermeneutik (Makassar: Parasufia, 2003), h. 33. 
34Anzar Abdullah, "Islamisasi di Sulawesi Selatan dalam Perspektif Sejarah." Paramita: 

Historical Studies Journal 26.1 (2016), h. 7. 
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supaya adat dan budaya lama tersebut diislamkan secara kultural, sehingga masih 

ada batas toleransi di dalam beragama.35 

Kenyataan di atas, paling tidak sesuai dengan ekspektasi Amin Abdullah 

terkait integrasi-interkoneksi yang merupakan trialektika antara tradisi teks 

(hadarat al-Na’), tradisi akademik ilmiah (hadarat al-‘ilm), dan tradisi etik-kritis 

(hadarat al-falsafah).36Pemaknaan interpretatif atas nas, al-Quran dan Hadis, tidak 

meninggalkan aspek the wholeness of reality seperti banyak dikembangkan Filsafat, 

dan juga tidak mengabaikan perspektif perspektif keilmuan dari berbagai disiplin 

ilmu yang dimungkinkan ada dan berkembang.37 

Hadlarah al-’ilm (Budaya Islam), yaitu ilmu-ilmu empiris yang 

menghasilkan, seperti Sains, Teknologi dan ilmu-ilmu Sosial-Humaniora yang 

terkait dengan realitas tidak lagi berdiri sendiri tetapi juga bersentuhan dengan 

hadlarah al-falsafah sehingga tetap memperhatikan etika emansipatoris. Begitu juga 

sebaliknya, hadlarah al-falsafah (Budaya Filsafat) akan terasa kering dan gersang 

jika tidak terkait dengan isu-isu keagamaan yang termuat dalam Budaya teks dan 

lebih-lebih jika menjauh dari problem-problem yang ditimbulkan dan dihadapi oleh 

hadlarah al’ilm. Bagian hadlarah al-‘ilm ini terkait sekali dengan soal tafkir, seperti 

pendekatan Sosiologis, Antropologis, dan lain sebagainya.Kemudian ditambah lagi 

dengan kombinasi hadlarah al-falsafah (peradaban falsafah).Yang dimaksud 

hadlarah al-falsafah di sini adalah akhlak baru yang membebaskan.38 

 
35Anzar Abdullah, "Islamisasi di Sulawesi Selatan dalam Perspektif Sejarah." Paramita: 

Historical Studies Journal 26.1 (2016), h. 8. 
36M. Amin Abdullah, “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat 

Multikultural dan Multireligius”, Jurnal Media Inovasi, No. 2, (2000), h. 99. 
37Moch Nur Ichwan dkk. Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan: Festschrift untuk 

M. Amin Abdullah (Yogyakarta: CISForm, 2013), h. 27. 
38Moch Nur Ichwan dkk. Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan: Festschrift untuk 

M. Amin Abdullah, h. 28. 
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Dengan paradigma ini juga, maka tiga wilayah pokok dalam ilmu 

pengetahuan, yakni islamic sciences, natural sciences, dan socialhumanities 

sciences tidak lagi berdiri sendiri tetapi akan saling terkait satu dengan lainnya. 

Ketiganya juga akan menjadi semakin cair meski tidak akan menyatukan ketiganya, 

tetapi paling tidak akan ada lagi superioritas dan inferioritas dalam keilmuan, tidak 

ada lagi klaim kebenaran ilmu pengetahuan yang sedemikian sempit dan tertutup, 

sehingga dengan paradigma ini para ilmuwan yang menekuni keilmuan ini juga 

akan mempunyai sikap dan cara berpikir yang lebih multidimensional, 

multikultural dan interreligious. Dalam sudut pandang Filsafat manusia, 

epistemologi pemikiran keislaman Amin Abdullah tampak dengan jelas 

dimaksudkan untuk membangun manusia muslim yang berkarakter multikultural 

dan inter-religious.39 

2. Ayat-ayat tentang Kearifan Lokal 

Sebelum mengutip beberapa ayat di dalam al-Quran yang memiliki 

relevansi dengan penghidupan budaya dan kearifan lokal, kiranya sangat penting 

bagi penyusun mengutip suatu pandangan yang paling tidak dapat memotivasi 

setiap pembaca untuk memandang al-Quran sebagai pedoman yang tidak hanya 

berkutat pada urusan ukhrawi atau hal-hal yang bernuansa fikih semata, melainkan 

juga memandang al-Quran sebagai pedoman bagi nalar untuk memahami bumi dan 

makhluk di dalamnya serta segala sesuatunya. 

Ismail Raji al-Faruqi misalnya, dalam bukunya Islamization of Kenowledge 

menyatakan bahwa proses islamisasi harus dikenakan secara langsung terhadap 

bidang-bidang ilmu yang bersangkutan. Setidaknya terdapat 12 langkah yang perlu 

 
39Moch Nur Ichwan dkk. Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan: Festschrift untuk 

M. Amin Abdullah, h. 29. 
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dilalui untuk mencapai tujuan mulia di atas, langkah-langkah yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Penguasaan disiplin modern yang meliputi prinsip, metodologi, masalah, 

tema, dan perkembangannya;  

2. Peninjauan disiplin ilmu;  

3. Penguasaan ilmu warisan Islam: ontologi; 

4. Penguasaan ilmu warisan Islam dari sisi analisis;  

5. Penentuan relevansi Islam yang tertentu kepada suatu disiplin ilmu;  

6. Penilaian secara kritis disiplin modern untuk memperjelas kedudukan 

disiplin terhadap langkah yang harus diambil untuk menjadikannya bersifat 

islami;  

7. Penilaian secara kritis ilmu warisan Islam, seperti pemahaman terhadap al-

Qur’an dan Sunnah, perlu analisis dan kajian terhadap kesalah-pahaman; 

8. Kajian dan penelitian masalah utama umat Islam; 

9. Kajian tentang masalah utama yang membelit manusia sejagad; 

10. Melahirkan analisis dan sintesis yang kreatif;  

11. Pengacuan kembali disiplin dalam kerangka Islam, seperti kitab-kitab utama 

teks dalam universitas; dan 

12. Harus memasarkan dan mensosialisasikan ilmu-ilmu yang sudah 

diislamkan.40 

Adalah Agus Purwanto yang menyatakan kegelisahaanya pada kondisi 

masyoritas umat Islam di dunia sebagaimana termaktub di dalam bukunya Ayat-

Ayat Semesta (AAS).Ia menjelaskan bahwa: 

“Umat dan para ulama banya menghabiskan waktu untuk membahas 
persoalan fikih, dan sering sekali berseteru serta bertengkar 

 

40Ismail Raji al-Faruqi, Islamisasi Pengetahuan, Terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 

2003), h. 115-118. 
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karenanya.Mereka lalai atas fenomena terbitnya matahari, beredarnya 
bulan, dan kelap-kelipnya bintang.Mereka abaikan gerak awan di langit, 
kilat yang menyambar, listrik yang membakar, malam yang gelap gulita, 
dan mutiara yang gemerlap.Mereka juga tak tertarik pada aneka tumbuhan 
di sekitarnya, binatang ternak maupun binatang buas yang betebaran di 
muka bumi dan aneka fenomena serta kejaiban lainnya” ....Meski ayat 
hukum hanya berjumlah seperlima dari ayat kauniyah, tetapi telah menyedot 
hampir semua energi ulama dan umat Islam.Sebaliknya, ayat-ayat kauniyah 
meskipun jumlahnya sagat banyak tetapi terabaikan.Sains sebagai 
perwujudan normatif dari ayat-ayat kauniyah seolah-olah tidak terkait dan 
tidak mengantar orang Islam ke surga atau neraka sehingga tidak pernah 
dibahas baik di wilayah keilmuan maupun pengajian-pengajian”.41 

Secara tersirat, penyusun sedikitnya memahami bahwa kegelisahan banyak 

pemikir Islam tentunya seputar tentang pemahaman terhadap esksistensi al-Quran 

yang umumnya dipandang mayoritas muslim sebagai kitab yang berisi aturan dan 

hukum semata. Meskipun telah cukup lama, setelah diteliti, ayat-ayat yang 

bertujuan memandu nalar bahkan lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat 

yang berkenaan dengan fikih.  Sayangnya, barangkali pemahaman bahwa al-Quran 

hanya semata fikih saja sudah mengakar di dalam diri sekian banyak ummat 

muslim. 

Al-Quran mengakui bahwa masyarakat terdiri atas berbagai macam 

komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri sendiri.Manusia harus 

menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi 

kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya.Oleh karena itu 

kecurigaan tentang sifat Islam yang antiplural, sangatlah tidak beralasan dari segi 

ideologis. Bila setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralitas yang 

terdapat dalam Al-Qur`an, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan dan konflik 

dengan agama-agama lain, selama mereka tidak saling memaksakan.42 

 

41Agus Purwanto, Ayat-Ayat Semesta: Sisi-Sisi al-Quran yang Terlupakan (Bandung: 

Mizan, 2011), h. 24-29. 

42Deden Sumpena "Islam dan budaya lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan budaya 

Sunda." Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 6.1 (2012): 101-120. 
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Kutipan di atas juga memberikan gambaran bahwa selain sains, budaya dan 

tradisi juga tidak luput dari kaca mata al-Quran.Sebagaimana Allah Swt., berfirman 

dalam QS.Al-Hujurat/49; 13. 

⧫      

◼    ⬧  

⬧◆  ➔◆ 

❑➔  ⧫⬧◆  

❑➔◆➔⧫      

⧫⧫      

⬧        ⧫  

       

Terjemahnya: 

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.14 

Kata syu;ub adalah bentuk jamak dari kata sya’b. Kata ini digunakan untuk 

menunjukkan kumpulan sari sekian qabilah yang biasa diterjemahkan suku yang 

merujuk satu kakek.Qabilah atau suku pun terdiri dari sekian banyak kelompok 

keluarga yang dinamai imarah.Dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak 

kelompok yang dinamai bath.Di bawah ini bathn ada sekian fakhdz hingga akhirnya 

sampai pada huimpunan keluarga terkecil. Terlihat penggunaan kata sya’b bahwa 

ia bukan menunjuk kepada pengertian bangsa sebagaimana dipahami dewasa ini.43 

Kata ta’arafu terambil dari kata ‘arafa yang berarti mengenal. Patron kata 

yang digunakan dalam ayat ini mengandung makna timbal balik, dengan demikian 

ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan seseorang terhadap orang lain 

maka akan semkain terbuka peluang untuk saling mengenal dan memberi 

 
 14Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 755  

43M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 

1, h. 262. 
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manfaat.perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman 

pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Yang dampaknya 

tercermin pada kedamian dan kesejahteraan hidup di duniawi dan kebahagiaan 

ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan 

menarik manfaat bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling kenal-mengenal. 

Saling mengenal yang digaris bawahi ialah pancingnyaq, bukan ikannya.Yang 

ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya, karena seperti kata orang, memberi 

pancing jauh lebih menarik daripada memberi ikan.44 

Terkait redaksi mengenai menarik pengalaman dari orang lain untuk saling 

mengenal juga secara tegas dijelaskan melalui Firman Allah Swt.,dalam Q.S. al-

Baqarah/2 : 148: 

◆    ◆❑➔  

◆❑    ❑→⧫⬧  

◆    ⧫  ⧫  

❑❑⬧  ⧫      

➔☺        ◼⧫  

   ⬧       

Terjemahnya: 

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.di mana 
saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari 
kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.15 

Bahwa semua muslim berpusar pada satu Tuhan, hanya saja cara setiap 

muslim dalam bertuhan cenderung berbeda ekspresi (khususnya dalam aspek 

ihsan). Dan pada semestinya manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi 

tujuannya adalah untuk kepentingan manusia sendiri, atau disebut sebagai 

humanisme teosentris yang merupakan nilai inti dari seluruh ajaran Islam. Dari 

 
44M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 

1, h. 262. 

 15Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 30  
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tema inilah muncul system symbol, system yang terbentuk karena proses dialektik 

antara nilai dan kebudayaan. Misalnya dalam Al-Quran, kita mengenal adanya 

rumusan amr ma’ruf nahyi munkar, yaitu perintah untuk menyeru kepada kebajikan 

dan mencegah kemungkaran.45 

Jadi keberadaan kebudayaan sangatlah penting, karena akan menunjang 

terhadap pembahasan mengenai eksistensi suatu masyarakat. Kebudayaan sebagai 

suatu system budaya, aktivitas dan hasil karya fisik manusia yang berada dalam 

suatu masyarakat dimana kemunculannya itu diperoleh melalui proses belajar, baik 

itu formal maupun informal. Hal ini menunjukan bahwa kebudayaan tidak akan 

hadir dengan sendirinya, melainkan ada karena adanya manusia dalam komunitas 

sosial, sehingga antara manusia, masyarakat dan kebudayaan akan saling 

mendukung. Manusia menciptakan kebudayaan sebagai usaha untuk 

mempertahankan hidupnya di muka bumi ini, karena dengan kebudayaan manusia 

akan mampu melaksanakan tugasnya di muka bumi ini sebagai khalifah.46 

Kendatipun terdapat sesuatu hal yang dianggap keliru atau kurang tepat 

maka adalah cara yang bijak apabila menyampaikannya dengan cara yang baik atau 

dengan memilih jalan yang dianggap lebih tepat. Allah Swt. Berfirman dalam QS. 

Ali Imran/3; 137-138. 

 

 

 

⬧  ◼    ⬧  ⬧  

⬧      

→⬧    ⧫  

 
45Deden Sumpena "Islam dan budaya lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan budaya 

Sunda." Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 6.1 (2012): 101-120. 
46Deden Sumpena "Islam dan budaya lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan budaya 

Sunda." Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 6.1 (2012): 101-120. 
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➔⧫⧫ ⧫✓⬧☺      

  ◆⧫    

➔◆  ⬧→❑⧫◆ 

✓☺      

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah[230]; 
karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana 
akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Al Quran) ini adalah 
penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-
orang yang bertakwa.16 

Ketakwaan ditandai dengan kemapanan akidah dan keadilan yang mewarnai 

segala aspek kehidupan seseorang yang mencakup pikiran, perkataan, perbuatan, 

pergaulan, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada empat hal yang perlu 

diperkenalkan kepada peserta didik melalui penyampaian setiap materi pelajaran, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Manusia secara individu sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab 

dalam kehidupan, 

2. Manusia sebagai makhluk sosial anggota masyarakat yang bertanggung 

jawab dalam sistem sosial tempat ia berada, 

3. Alam merupakan ciptaan Allah dan manusia sebagai peserta didik didorong 

untuk memahami hikmah Allah menciptakan alam itu sehingga manusia 

terdorong pula melestarikannya, dan 

4. Allahlah sebagai pencipta alam ini, manusia sebagai peserta didik harus 

beribadah kepada-Nya. Keempat aspek ini merupakan inti tujuan 

pendidikan yang saling berhubungan secara ber-kelindan.47 

 
 16Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 90  

47Muhammad Fâdhil al-Jamalî, Nahw al-Tawhîd: al-Fikr al-Tarbawî al-‘Âlam al-Islâmî 

(tt.tp.: Dâr al-Tûnisiyyah, 1978), h. 71. Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi: Pesan-pesan al-Qur’an 

tentang Pendidikan (Jakarta: Amzah, 2013), h. 83-84. 



36 
 

 
 

Ilmu dalam perspektif Islam erat kaitannya dengan iman; iman dibangun 

atas dasar ilmu (pengetahuan).Ini menegaskan, bertambah ilmu seseorang berarti 

bertambah pula imannya.Tujuan pendidikan menurut al-Qur’n hendak membentuk 

pribadi manusia yang berkarakter ulû al-albâb.Term albâb bentuk kata jamak dari 

lubb yang secara etimologis bermakna sesuatu yang penting, stabil, jernih, dan 

berkualitas.48M. Quraish Shihab memaknai lubb dengan saripati, inti, core, 

sesuatu.Kacang memiliki kulit yang menutupi isinya; lubb itulah isinya.Term ulû 

al-albâb berarti orang-orang yang memiliki akal murni yang tidak diselubungi 

kulit, yaitu kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir.49 

D. Nilai-nilai Keagamaan dalam Islam 

Istilah nilai keagamaan merupakan istilah yang tidak mudah diberikan 

batasan secara pasti.Ini disebabkan karena nilai merupakan sebuah realitas yang 

abstrak.Nilai keberagamaan adalah nilai sebagai nilai islami.50Nilai islami 

memerlukan kajian serta telaah yang sangat luas. Tetapi hanya ada beberapa  aspek 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :  

1. Nilai aqidah 

Aqidah adalah dimensi ideologi atau keyakinan dalam Islam.51 Aqidah adalah 

landasan dari ajaran islam.  Aqidah dalam istilah islam ialah iman. Semua 

keyakinan dan kepercayaan dianggap salah satu aqidah. Dalam islam kita 

mempercayai bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda dan bersuku-suku 

 
48Ab al-Husain Ahmad Ibn Fâris, Maqâyis al-Lugah, Juz V (T.Tp.: Ittihad al-Kitab al-

‘Arab, 2002), h. 160. 
49M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 

1 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 369. 
50Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008), hlm. 21 
51Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai,....., hlm. 24. 
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agar mereka saling memahami. Setiap suku memiliki kearifan lokal masing-masing 

atas pemahaman mereka terhadap lingkungannya. 

2. Nilai syariah 

Syariah merupakan aturan Allah SWT yang dijadikan refrensi oleh manusia 

dalam menata dan mengatur kehidupannya baik kaitanya hubungan manusia 

dengan Allah SWT, dalam hubungannya dengan sesama mahluk lain, baik dengan 

sesama manusia, maupun dengan alam sekitar.52  Didalam islam, kepercayaan 

(aqidah) tidaklah cukup, hukum (syariah) islam tetap diperhatikan agar tidak 

melenceng dari nilai-nilai agama sehingga muslim di jauhkan dari larangan-

larangan Tuhan. 

3. Nilai Akhlak 

Akhlak merupakan seperangkat nilai keagamaan yang harus direalisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan keharusan, siap pakai, dan bersumber 

pada wahyu ilahi.53 Selain percaya dan mematuhi aturan, di dalam lingkungan kita 

juga harus berakhlak yang baik.Seperti meningkatkan tenggang rasa antar sesama, 

suka menolong, senang berbagi, dan lain sebagainya. 

Jadi, hubungan nilai aqidah, syariah, dan akhlak merupakan satu kesatuan yang 

saling berkaitan satu sama lain. Dimana aqidah adalah pokok penopang seluruh 

perilaku seorang muslim. Jika aqidah lemah, maka syariah juga akan lemah. Jika 

keduanya telah terwujud maka akan lahir suatu perbuatan amal shaleh yang disebut 

akhlak. 

 
52Rois Mahfud, Al-Islam (Pendidikan Agama Islam),...., hlm. 22 

53Rois Mahfud, Al-Islam (Pendidikan Agama Islam),.....,hlm. 96-97 
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E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam hal ini merupakan pola yang telah penyusun 

konsep untuk diuji di lokasi penelitian. Secara garis besar, pola ini merupakan 

sesuatu yang telah terstruktur mulai dari motif dilaksanakannya penelitian, 

ketersediaan teori berkaitan, dan hal-hal yang bersifat teknis tentang prosedur 

proses suatu penelitian. 
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Gambar 2.1 Matriks Kerangka Konseptual 
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Local Wisdom Sejarah 

Pelestarian Kepercayaan Local Knowlege 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni penelitian yang 

menekankan pendeskripsian dalam bentuk narasi. Penelitian ini merupakan jenis 

kualitatif yang berlandaskan Fenomenologis, yang berpendapat bahwa kebenaran 

sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang 

memancar dari objek yang diteliti.1 jika tipandang dari fokus penelitian, penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Jika dilihat dari isi kajiannya, 

penelitian ini merupakan penelitian budaya. Dan jika dilihat dari tempatnya, 

penelitian ini merupakan penelitian lapangan.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Tua Bitombang Kecamatan 

Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Dipilihnya Bitombang sebagai lokasi 

penelitian ini tentunya atas pertimbangan yang meyakinkan bahwa di sana 

(Kampung Tua Bitombang) masih sangat kental kepercayaannya terhadap ajaran 

yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka. Salah satunya yaitu 

kepercayaan terhadap sesuatu yang umum dikenal sebagai pamali, bahwa beberapa 

tradisi pantang larang yang dipraktikkan sangat sarat dengan warna mistik. 

  

 

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D 

(Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.31. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Term pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian 

untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti.2 Suharsimi Arikunto 

menyebutkan bahwa walaupun masalah penelitiannya sama, tetapi kadang-kadang 

peneliti dapat memilih satu antara dua atau lebih jenis pendekatan yang bisa 

digunakan dalam memecahkan masalah.3 Dalam penelitian ini digunakan 

sedikitnya tiga pendekatan yaitu sebagai berikut: 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis atau sejarah adalah suatu rangkaian peristiwa yang 

meliputi beberapa unsure yakni dari waktu, tempat, objek, latar belakang, dan 

pelaku (manusia) yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Unsur terpenting dalam 

pendekatan historis adalah peristiwa tersebut, selain itu pendekatan dengan daya 

kritis dalam sejarah itu tidak kalah pentingnya karena adanya penelitian dimana 

peneliti dapat mengungkap kebenaran dalam makna yang terkandung dalam 

peristiwa tersebut. 

2. Pendekatan Sosiologi Agama 

Pendekatan Sosiologi agama dibutuhkan untuk mengetahui dinamika 

masyarakat. Pendekatan ini memperlajari tatanan kehidupan bersama dalam 

masyarakat dan pendekatan Sosiologi Agama ini diharapkan mampu membantu 

peneliti menjelaskan keruwetan antara masyarakat yang mempercayai budaya 

kapalli’ dan masyarakat yang berlandaskan kepada Al-Qur’an dan Hadist. 

 
2HadariNawawidan Martini Hadari, InstrumenPenelitianBidangSosial(Cet. II; 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 66. 
3SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian: SuatuPendekatanPraktik (Jakarta: RinekaCipta, 

2006), h. 108. 
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3. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan dalam risetan tropologi diketahui dengan pendekatan holistik, 

untuk menguasai suatu kebudayaan suku bangsa dibutuhkan seluruh fitur 

pengetahuan, baik yang bersumber dari perkataan tropologi raga berbentuk pelo-

antropologi, ataupun antropologi budaya yang mencakup arkeologi, antrolinguistik, 

serta etnologi suatu kesatuan dari seluruh data tersebut akan jadi suatu ulasan yang 

sifatnya merata (holistik) terhadap keberadaan manusia baik selaku makhluk 

biologis maupun selaku makhluk budaya. Untuk menguasai suatu budaya secara 

holistic sampai dicoba pendekatan diagronik serta singkronik. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Dalam suatu penelitian, data primer dapat dipahami sebagai data utama atau 

data pokok. Sugiyono menjelaskan sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.4 Terkait penelitian ini, data 

primer diperoleh dari beberapa sumber atau informan yang meliputi; tokoh 

masyarakat, tokoh agama, ketua adat, dan beberapa masyarakat yang dianggap 

memiliki kapasitas untuk memberikan informasi terkait obyek yang akan diteliti. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dapat dipahami sebagai data pelengkap atas data 

pokok guna mendukung kebenaran atau mengidentifikasi relevansi dengan data 

utama. Menurut Sugiyono, sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data pada pengumpul data.5 Data yang secara tidak langsung diperoleh 

 

4Sugiyono, StatistikauntukPenelitian(Bandung :Alfabeta, 2012), h. 137. 
5Sugiyono, StatistikauntukPenelitian, h. 137. 
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oleh peneliti guna mendukung data yang sudah ada sehingga lebih lengkap adalah 

tergolong dalam data sekunder.6 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sangat menentukan baik 

tidaknya riset. Metode pengumpulan data merupakan instrument riset. Jika kegiatan 

pengumpulan data ini tidak dirancang dengan baik atau bila salah mengunpulkan 

data maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan permasalahan penelitian. 

Langkah Langkah yang digunakana dalam penelitian sejarah dan budaya adalah 

sebagai berikut:  

1. Heuristik.  

Heuristik secara harfiah berasal bahasa Yunani “heurishein” yang artinya 

memperoleh atau mendapat. Heuristik merupakan tahap pengumpulan 

sumbersumber sejarah. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh sumber 

yang berkaitan dengan topik penelitian.  

2. Kritik  

Kritik merupakan tahapan untuk menguji kebenaran (validitas) dari sumber 

sejarah. Kritik dibagi menjadi dua, yaitu: Kritik ekstern merupakan kegiatan untuk 

menguji autentisitas (keaslian) sumber. Kritik ekstern cenderung menguji keaslian 

sumber sejarah dari bentuk fisiknya. Kritik intern adalah tahap dalam penelitian 

sejarah yang bertujuan untuk menguji kredibilitas dan realibilitas dari sumber 

sejarah. Dalam tahap ini, peneliti melakukan kritik secara kritis terhadap konten 

dan substansi isi dari sumber sejarah.7 

 

 

 
6FitriaLestari,"PengaruhJiwaKewirausahaandanKreativitasterhadapKeberhasilanUsahapa

daSentraIndustriRjutanBinongJati Bandung." Available at elib.unikom.ac. id 8 (2013), h. 14-27. 
7 Rahmat Kriyantono, Teknik Politik Riset Komunikasi (Cet. II, Jakarta: Kencana 

:2009) h. 91. 39 
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3. Interpretasi  

Interpretasi adalah tahap penafsiran data dan fakta sejarah yang telah 

diperoleh. Interpretasi fakta sejarah harus dilakukan dengan obyektif. Dalam 

banyak literature, interpretasi sejarah dibagi menjadi 2 macam yaitu, interpretasi 

analisis dan interpretasi sintesis.  

4. Historiografi  

Historiografi merupakan cara penulisan atau pelaporan penelitian sejarah 

dengan merangkai fakta-fakta menjadi kisah sejarah berdasarkan data-data yang 

telah dianalisa. Dalam tahap historiografi, peneliti menuliskan hasil pemahaman 

dan interpretasi atas fakta-fakta sejarah dalam bentuk analisis naratif deskriptif 

yang menarik, logis dan dapat dipertanggun jawabkan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Field 

research, yakni berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengAmatan lapangan 

dalam arti penulis mengadakan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap 

data. Wawancara melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai hal 

tersebut, yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini. 

Di dalam field research digunakan metode sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Penelitian lapangan (field research) sangat sarat dengan proses observasi. 

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu identitas metode penelitian 

kualitatif. Adapun observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.8 Khusus dalam penelitian ini, 

penyusun melakukan observasi awal terlebih dahulu guna mengidentifikasi 

masalah yang terjadi di lokasi penelitian dan obervasi juga akan berlanjut pada 

tahap penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.9 Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi berstruktur 

yaitu jenis wawancara yang termasuk dalam kategori in depth interview, di mana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.10 

Pertimbangan pemilihan wawancara tidak terstruktur sebagai salah satu 

metode pengumpulan data khususnya dalam penelitian yang akan dilakukan ialah 

untuk menghindari potensi kekeliruan penyusun tentang fakta yang sebenarnya 

sehingga pertanyaan dapat disusun berdasarkan setelah penyusun betul-betul 

memahami situasi yang rill di lokasi penelitian. 

  

 
8 S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah (Cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 

h. 106. 
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 186. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 

h. 320. 
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3. Dokumentasi 

Menurut Kadir, teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan 

pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. 

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat 

buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.11 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dokumentasi merupakan metode yang 

menekankan pada pencatatan dokumen atau arsip terkait. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 

atau umumnya dipahami humen instument. Instrumen artinya sesuatu yang 

digunakan untuk mengerjakan sesuatu.12 Sementara human instrument yaitu 

peneliti sendiri yang menjadi instrumen. Human Instrument berfungsi menetapkan 

fokus peneliti, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.13 

Adapun instrumen lain yang identik dengan penelitian kualitatif 

diklasifikasi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Dalam proses obervasi tentunya membutuhkan instrumen yang mendukung 

selama proses pengamatan guna menangkap fenomena yang akan diteliti. Maka 

dalam hal pengamatan dalam suatu penelitian, umumnya menggunakan instrumen 

observasi meliputi; kamera, vidio recorder, pulpen, kertas, dan instrumen lainnya 

yang dianggap mendukung proses observasi. 

 
11 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis 

Media Centre, 2003), h. 106. 
12 M. Dahlan Y. al-Barry dkk, Kamus Induk Ilmiah Seri Intelektual (Cet. I; Surabaya: 

Target Press, 2003), h. 321. 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 305-306. 
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2. Pedoman Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.14Agar tidak terjadi penyalahartian, mulanya peneliti kualitatif 

memandang orang yang diwawancarai atau orang yang memberi informasi disebut 

“Native”(penduduk pribumi), berkembang menjadi“Informant” (orang yang 

memberi informasi atau berita), lalu peneliti kualitatif menjalin keakraban dengan 

konteks riset, maka statusnya berubah menjadi “Participant”(orang yang berperan 

serta dan berkerja sama dalam penelitian).15 Maka dapat dipahami bahwa alat yang 

digunakan dalam proses wawancara adalah lembar atau pedoman yang berisi daftar 

pertanyaan berkaitan dengan fokus penelitian. 

3. Format Dokumentasi 

Sebagaimana dipahami bahwa dokumentasi adalah cara mendapatkan data 

dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal 

yang terkait dengan penelitian.16 Metode dokumentasi dapat dipahami sebagai 

upaya yang dilakukan untuk menguji relevansi dari hasil wawancara dan observasi. 

Dokumentasi disini lebih pada berkas dokumen dan rencana strategis baik dalam 

bentuk soft file atau arsip. Maka dalam upaya memperoleh data yang bersifat 

dokumen atau arsip dibutuhkan instrumen seperti kertas, pulpen, dan flash disk. 

 

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

Rosdakarya, 2001), h. 186. 
15 Moh. Zamili, "Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset 

Kualitatif." Lisanal- Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 9.2 (2015), h. 292. 
16 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasarMetodologiPenelitianKualitatif(Makassar: Indobis Media 

Centre, 2003), h. 106. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data dalam hal ini diklasifikasikan dalam 

tiga tahapan, yaitu tahap reduksi, tahap display, dan tahap penarikan kesimpulan. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Reduction, yaitu suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk 

menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data 

diartikan sebagai suatu proses mengidentifikasi data mentah (raw data) 

yang telah diperoleh dengan melakukan langkah summary, pengkodean 

(coding) dan kategorisasi (categorising). Pengorganisasian diartikan 

sebagai proses mengumpulkan atau menyatukan informasi data yang 

dihasilkan dari identifikasi awal (proses reduksi data).17 

2. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart 

atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai 

data dan tidak terbenam dengan setumpuk data. Penyajian data digunakan 

untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil 

tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.18 

3. Conclussion atau penarikan kesimpulan, yakni merumuskan kesimpulan 

dari data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif 

deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, 

yakni kesimpulan khusus yang ditarik dari pernyataan yang bersifat 

umum,19 

Pengolahan dan analisis data sebagaimana dijelaskan di atas dapat 

disederhanakan melalui ilustrasi berikut ini: 

 
17 Ilham Junaid, "Analisis data kualitatif dalam penelitian pariwisata." Jurnal 

Kepariwisataan 10.1 (2016), h.65. 
18 Imam Gunawan, Metode penelitian kualitatif (Jakarta: BumiAksara, 2013), h. 13. 
19 Muhammad Arif Tiro, Masalah dan Hipotesis Penelitian Siosial-Keagamaan (Cet: I; 

Makassar: Andira Publisher, 2005), h. 95. 
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Gambar 3.1 Ilustrasi Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman 

sebagaimana dikutip  Sugiyono.20 

 

 

 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif memerlukan adanya kolaborasi teknik pengujian 

keabsahan data, yang mana proses pengujian berlangsung secara bertahap 

berdasarkan ketentuan agar dalam hasil penelitian tidak terdapat bias yang 

meragukan. Dalam pengujian keabsahan data ini untuk memperkuat 

konfirmabilitas maka peneliti kualitatif perlu melakukan triangulasi.21 

Triangulasi menilai atau mengkaji ketercukupan data didasarkan pada 

penggabungan sumber data atau prosedur penggumpulan data yang jamak. Atau 

dengan kata lain dapat dikatakan bahwa triangulasi merupakan pengecekan data 

dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara.22 Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dipahami bahwa untuk menguji keabsahan data melalui keterukuran dapat 

digunakan triangulasi. Dalam hal ini, peneliti memahami triangulasi sebagai upaya 

menemukan benang merah atas hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai 

sumber dan dengan berbagai teknik. 

 
20 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 92. 
21 Moh. Zamili, "Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif, 

h. 293. 

22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 372. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Eksistensi Budaya Kapalli Kampung Tua Bitombang Kabupaten Kepulauan 

Selayar 

Sub-bab ini mengkaji tentang awal mula munculnya budaya kapalli’ di 

kampungtua bitombang Kabupaten Kepulauan Selayar. Maka dalam hal ini peneliti 

mengklasifikasikan pokok bahasannya menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut: 

1. Selayang Pandang Kampung Tua Bitombang 

Kampung bitombang adalah salah satu wilayah di Kepulauan Selayar yang 

berada di Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu. Rumah-rumah di 

kampung ini terkenal dengan arsitekturnya yang unik dimana memiliki tiang-tiang 

penyangga yang tingginya bisa sampai 12 meter. Tiang tiangnya dibuat tinggi 

karena berdiri diatas bukit-bukit. Bahan kayu penyangganya berasal dari kayu binti 

atau kayu holasa. Konon katanya umur rumah disana sudah berumur ratusan tahun. 

Konon katanya rumah rumah disana di buat menjulang tinggi sebagai bentuk 

pertahanan dari dari serangan musuh dengan tujuan tidak mudah di jangkau musuh. 

Warga Bitombang juga terkenal ramah terhadap tamu yang datang untuk 

mempelajari tradisi yang ada. Kampong Tua Bitombang berjarak sekitar 7 KM atau 

sekitar 30 menit  dari  kota Benteng Kepulauan Selayar. Penduduk kampong tua 

bitombang rata rata bermatapencaharian sebagai seorang petani.1 

 
1  Kampung Tua Bitombang, “Dokumentasi”, Kelurahan Bontobangun Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 
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Kampong tua bitombang juga terkenal sebagai salah satu kampung yang 

terkenal akan kekayaan budayanya. Ada banyak sekali budaya atau tradisi tradisi 

para leluhur yang masih dilestarikan disana, seperti kesenian, pesta adat, serta ritual 

ritual para leluhur serta beladiri silat kampong yang masih diajarkan sampai saat 

ini.  

Dewasa ini Kampung tua Bitombang telah menjelma menjadi salah satu 

objek wisata unggulan yang ada di Kepulauan Selayar. Karena keunikannya, 

mampu membawa turis turis nasional hingga mancanrgara untuk mengunjungi 

perkampungan tua Bitombang. 

Kampung Tua Bitombang memiliki produk kebudayaan yang memiliki 

kesamaan dengan kebudayaan pada umumnya. Produk kebudayaan yang dimaksud 

ialah warisan kebudayaan leluhur masyarakat Kampung Tua Bitombang khususnya 

yang masih dilestarikan masyarakat saat ini. Produk kebudayaan Kampung Tua 

Bitombang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tiga sub-bahasan yaitu sebagai 

berikut:2 

a) Produk Eksplisit Kebudayaan Kampung Tua Bitombang 

Perihal kebudayaan di nusantara sangatlah beragam, hampir pada semua 

wilayah dan daerah memiliki kebudayaan tersendiri yang khas dan menjadi icon 

masyarakat tertentu. Salah satu dari banyak unsur-unsur kebudayaan yang familiar 

dan sangat mudah diindentifikasi ialah produk eksplisit dari kebudayaan itu sendiri 

yakni mengenai aspek luar dari kebudayaan seperti pakaian atau bangunan 

 
2 Kampung Tua Bitombang, “Dokumentasi”, Kelurahan Bontobangun Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 
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kebudayaan. Produk ekplisit kebudayaan atau sisi terluar suatu budaya cenderung 

dijadikan symbol identitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 

Sebagaimana di Kampung Tua Bitombang, produk eksplisit budaya 

setempat berbeda dengan unsur budaya di tempat lain. salah satu identitas 

pembedanya adalah dari aspek bangunan rumah yang oleh masyarakat memiliki 

nilai dan makna tertentu, sarat dengan nilai-nilai kehidupan. 

b) Seni Tradisi 

Seni tradisi atau seni juga merupakan salah suatu produk kebudayaan. 

Dikatakan produk kebudayaan apabila seni tradisi yang dimaksud betul-betul 

Kapalli’ merupakan warisan dari nenek moyang dan memiliki kekhasan yang 

menjadi pembeda dengan seni tradisi pada kebudayaan daerah lainnya. Di antara 

seni tradisi yang terdapat di Kampung Tua Bitombang Kabupaten Kepulauan 

Selayar yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Matriks Jenis-jenis Seni Traadisi di Kampung Tua Bitombang4 

No Seni Tradisi Keterangan 

1 Batti’-batti’ Batti’-batti’ merupakan lagu kesenian tradisional 

masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar pada 

umumnya. Batti’-batti’ adalah seni lagu yang syairnya 

merupakan  pantun dengan alat music gambus dan 

gendang dari kulit bintang (kerbau/sapi). Syairnya 

diciptakan bersifat insidentil.   

2 A’manca’ A’manca’ merupakan seni silat yang diperagakan dua 

orang saling berhadapan dengan menggunakan alat 

golok. 

3 Kontau Kontau merupakan seni tradisional yang 

memperagakan kepiawaian ilmu kanuragan oleh dua 

orang orang peserta. Berbeda dengan A’manca’, 

kontau tidak menggunakan alat dalam peragaannya. 

 

4 Kampung Tua Bitombang, “Observasi”, Kelurahan Bontobangun Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 
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c) Budaya Lisan 

Budaya lisan di Kampung Tua Bitombang Kabupaten Kepulauan Selayar 

pada dasarnya memiliki kesamaan dengan budaya lisan pada hampir seluruh daerah 

di Sulawesi Selatan. Hal yang membedakan dalam tradisi lisan atau dalam artian 

“kapalli” di Kampungtua Bitombang adalah pemaknaan dan proses pelestariannya, 

maka dua term ini menjadi faktor penentu esksistensi budaya lisan di Kampung Tua 

Bitombang yang masih dipercayai hingga saat ini. 

Budaya lisan adalah hal-hal yang dipercayai sekaligus direalisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, dalam penelitian ini yang dimaksud ialah 

kapalli’. Adapun tradisi kapalli’ di Kampung Tua Bitombang yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1  Jenis-jenis budaya Lisan Pantang Larang3 

No Jenis Kapalli’ Sanksi 

1 Assalla (menghina orang) Akan mengalami seperti orang yang di 

hina 

2 Anjai’ bangngi Cepat buta 

3 Akkelong ri pappalluang 

(bernyanyi di dapur) 

Bersuami atau berirstri lebih tua 

4 Attolong ri babaang (duduk di 

depan pintu) 

Menghalangi rezeki yang akan masuk 

5 Appatolongi lungang 

(menduduki bantal) 

Mengalami bisul 

6 Tinro sa’ra’allo (tidur 

menjelang magrib) 

Mudah terserang penyakit 

7 Bonting sampu sikali (kawin 

dengan sepupu satu kali) 

Anak dapat menjadi bodoh (idiot) 

8 Addopa dopa (tidur 

tengkurap) 

Orang tua menjadi cepat meninggal 

9 Ta’meya menteng (kencing 

berdiri) 

Akan mendapatkan penyakit kelamin 

 

3 Kampung Tua Bitombang, “Dokumentasi”, Kelurahan Bontobangun Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 
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10 Appau suma suma’ (berkata 

dengan sombong) 

Mudah menjumpai bahaya atau musibah 

11 Ambokoi tau nganre 

(meninggalkan orang yang 

sedang makan) 

Akan menjumpai bahaya dalam perjalanan 

12 Anjokjo tarauhe (menunjuk 

pelangi) 

Jari tangan akan bunting 

13 Tinro mulu anrai (tidur 

menghadap ketimur) 

Gampang terkena guna guna 

14 A’lampa salasa (berangkat di 

hari selasa) 

Akan menemukan kesialan dalam 

perjalanan 

15 Akkaramula ri allo salasa 

(memulai ) 

Banyak kesukaran dalam penyelesaian 

pekerjaan 

16 Nganre ti tau mate (makan di 

rumah duka) 

Mematikan rezeki 

17 Ngarak kanre (mencium 

makanan) 

Menyebabkan orang sangau ketika 

berbicara 

18 Mela’ loro hattu bangngi  Mengakibatkan kesialan dalam rumah 

tangga 

19 Me’rui (Meludahi Orang lain) Menyebabkan tertimpa penyakit kulit (si 

peludah) 

20 Ngalle maliang (mengambil 

kembali barang yang sudah 

diberikan) 

Menyebabkan derita penyakit kulit 

21 Ngarrang sa’ra’ allo 

(menangis saat maghrib) 

Menyebabkan cepat meninggal 

22 Tinro ngesala (tidur di waktu 

pagi) 

Menyebabkan sial atau naas pada diri 

sendiri dan seisi rumah 

23 Nganre lampa-lampa (makan 

sambil berjalan) 

Menyebabkan kehilangan harta benda 

24 Pakui’ bangngi (bersiul 

dimalam hari) 

Sama halnya memanggil pencuri 

25 Attunra sambarang 

(bersumpah yang tidak benar) 

Akan terkena tula dari sumpahnya 

26 Nesa meong (menyisakan 

makanan) 

Dapat mengurangi rezeki 

27 Attara tara (meminta minta 

pada orang lain) 

Makanan atau barang yang dimiliki 

menjadi tidak berkah 

28 Anruppai garring (membuka 

pintu saat pagi hari dengan 

posisi pas di depan pintu) 

Mudah terserang penyakit 

29 A’hali hali (tidak sopan pada 

orang tua) 

Berdosa dan siap menunggu balasan dari 

tuhan 

30 Nappasa make pabbarrasa 

(memukul pakai sapu) 

Menyebabkan orang yang dipukul susah 

mendapat jodoh. 
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2. Awal Mula Munculnya Kapalli’ di Kampung Tua Bitombang 

Budaya kapalli’ secara historis tidak dapat dideteksi kapan dan dimana awal 

munculnya atau lebih dalam mengenai nama pencetus budaya tersebut. Oleh 

generasi, kapalli’ hanya diketahui melalui proses pelestariannya yang diturunkan 

dari generasi ke generasi sampai pada saat ini. Eksistensi kapalli’ tidak lepas dari 

nilai (value) yang mengiringinya, karenanya penekanan kapalli’ hendaknya tidak 

sekadar dilihat dari praktiknya yang cenderung kolot dan temporal, tetapi juga harus 

dipahami dari sudut pandang nilai bahwa motif leluhur membudayakan kapalli’ 

tentunya dilandasi dengan nilai-nilai luhur. 

Jika kapalli’ dipahami dari sudut pandang nilai maka dapat dijelaskan 

kapalli’ lahir dari wawasan cakrawala berpikir yang luas, pada akhirnya nanti akan 

berkecimpung dalam ranah substansi sehingga patutnya generasi melakukan 

sentuhan pada ranah substansi yang dimaksud sebelum menilai sisi luar dari tradisi 

kapalli’ itu sendiri untuk memudahkan proses peleatariannya. 

Generasi yang diwarisi tradisi belakangan ini lebih fokus pada pemahaman 

kapalli’ secara substansial sehingga memungkinkan kapalli’ lebih mudah diterima, 

aktualisasikan serta diwariskan kepada muda-mudi saat ini. Sudut pandang ini juga 

yang diterapkan oleh masyarakat Kampung Tua Bitombang sebagaimana 

dijelaskan Muhammad Nanjir salaku tetuah Kampungtua Bitombang dalam proses 

wawancara bersama peneliti. 

Injo kapalli nu geleji ri isse sikurayya na riek I mingkaka battu rieolo mae 

riolo nu lagaukangmu tu toayya sakgenna konni konni. Injo kapalli semacam 

larangan atau pappasang ampa ri langgar I maka riek akibatna. Injo 
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tappakkang ri kapalli ka pilangngerikang battu ri tutoaba. Kasaba pauna tu 

riolo, riekpa tu riolo na riek tu konni konni. Kambe kental juapi kapalli injo 

ka mallakkang duraka ri pauna tutoaba.5 

Artinya: 

Kapalli itu tidak diketahui kapan awal munculnya, tetapi ia direalisasikan 

jauh sebelumnya oleh leluhur hingga pada saat sekarang ini. Kami memahami 

kapalli’ sebagai larangan atau pesan sacral yang apabila dilangggar akan 

berakibat buruk. Kami percaya tentang kapalli berdasarkan apa yang kami 

dengarkan dari leluhur kami sebab ada pesan moral, adanya orang-orang saat 

ini karena adanya orang-orang dahulu. Kepercayaan (tentang kesakralan 

kapalli’) masih sangat kental di sini karena kami takut durhaka melanggar 

pesan leluhur kami.   

Berdasarkan penjelasan di atas, maka asumsi terkait proses aktualisasi 

tradisi kapalli dapat dibangun berdasakan beberapa aspek penting yaitu sebagai 

berikut: 

a. Orientasi Tradisi Kapalli’ 

Salah satu upaya pemusnahan tradisi dan budaya yang sering terjadi saat ini 

adalah pemaksaan untuk mengetahui asal muasal tradisi dan budaya itu sendiri, 

umumnya tradisi seperti kapalli’ dipandang sebagai mitos atau dalam benturan 

agama dipandang sebagai bid’ah. Pelaku yang dimaksud umumnya memandang 

kapalli’ dari sisi teks dan praktiknya yang klasik, cenderung bertantangan dengan 

pola pikir manusia modern. 

Untuk menghindari pemusnahan, benturan-benturan spiritual, serta asumsi 

spekulatif seperti ini maka langkah solusi perlu dilakukan oleh pemangku adat atau 

penggiat tradisi, semisal menekankan makna dan orientasi tradisi kapalli’ dengan 

merelevansikan dengan saat ini agar tradisi kapalli’ tetap dalam nilai-nilainya. Jika 

 

5 Muhammad Najir, Tetuah Adat Kampung Tua Bitombang “wawancara” Kecamatan 

Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 16 Agustus 2021. 
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diperhatikan, nilai-nilai kapalli’ sangat relevan dengan berbagai aspek seperti 

contoh nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesehatan, nilai-nilai keyakinan, dan nilai-

nilai berlaku lainnya. 

b. Kesakralan Tradisi Kapalli’ 

Suatu tradisi dapat dilestari dengan salah satu pandangan tentang 

kesakralannya. Dikatakan sacral apabila tradisi tersebut dianggap memiliki energy 

yang dapat menambah kepercayaan atau semangat berbudaya. Kesakralan tradisi 

dapat menjadi tameng atau bangunan kokoh yang akan sulit dirobohkan oleh era 

modern bersama perangkat pemikirannya. Dengan demikian redaksi kesakralan 

tradisi kapalli’ memiliki konotasi bahwa ada kekuatan dibalik tradisi itu yang 

apabila diaktualisasikan akan memperoleh perlindungan dan keselamatan.   

c. Penghormatan kepada Leluhur 

Penghormatan kepada leluhur juga merupakan bagian penting dari 

eksistensi tradisi kapalli’, dalam arti lainnya bentuk penghormatan kepada leluhur 

dapat dilakukan dengan mengamalkan apa yang dianggap sebagai perintah dan 

arahannya. Eksistensi manusia saat ini tidak bisa dilepaskan dari mata rantai 

konstribusi para pendahulu, bahwa kemajuan berpikir dimulai dari pelatakan dasar 

berpikir manusia tentang baik-buruk, benar-salah, tepat-keliru, atau hal lain yang 

menjadi pertimbangan berpikir manusia saat ini. Maka sepatutnya generasi saat ini 

tidak menjadi pribadi yang merasa lebih baik dari para pendahulu atau secara kasar 

dikatakan para pendahulu kolot dan primitive, hal ini disebabkan karena nilai ada 

tanpa dibatasi zaman dan tetap konsisten sebagai nilai bahkan setelah zaman 

berubah. 
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d. Dampak Buruk Pelanggaran Tradisi 

Sebagai kearifan local masyarakat Kampung Tua Bitombang dan 

Kabupaten Kepulauan Secara Umum, kapalli’ dipercayai memiliki akibat dan 

dampak buruk khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang 

melanggar tradisi tersebut. Sebelum memasuki pembahasan dampak buruk tradisi 

kapalli’, penting terlebih dahulu diuraikan dalam jenis-jenis kapalli’ dan akibat 

buruknya, yaitu sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Matriks Jenis-jenis Kapalli’ di Kampung Tua Bitombang6 

No Jenis-jenis Kapalli Makna 

1 Tinro sa’ra allo Tidur di waktu menjelang matahari terbenam 

2 Addopa-dopa Tidur tengkurap 

3 Bonting sisampu’ 

sikaliang 

Menikah dengan sepupu satu kali 

4 Ambokoi tu nganre Meninggalkan orang yang sedang makan 

5 Tolong ri babaang 

sapo 

Duduk di depan pintu 

6 Syara’ pambaung sapo Syarat dalam membangun rumah 

 

Tradisi atau dalam pandangan Hasan Hanafi “thuras” dimaknai sebagai  

produk berpikir manusia dari masa ke masa dan dapat dijadikan alat untuk 

melakukan revolusi. Kalau revolusi dapat dilakukan pada ranah tradisi maka sangat 

penting kehadiran tradisi dalam sebuah organisasi atau lingkungan masyarakat. Arti 

lainnya dapat dijelaskan bahwa menghilangkan tradisi dapat berakibat fatal pada 

aspek pergumulan manusia sebagai makhluk yang berprinsip dan berkarakter. Hal 

ini disebabkan tradisi bukanlah semata berkutat pada batasan-batasan praktik atau 

 

6 Kampung Tua Bitombang, “Dokumentasi”, Kelurahan Bontobangun Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 
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ritual semata, melainkan ia juga mampu menjadi prinsip hidup atau acuan dalam 

membentuk masyarakat yang berkarakter. 

Dampak buruk melanggar tradisi umumnya berkenaan dengan runtuhnya 

nilai-nilai hidup seperti prinsip organisasi atau individu masyarakat juga dapat 

bermakna laknat dari leluhur atau laknat yang disebabkan oleh keteledoran manusia 

pada pelanggaran tradisi. Hanya pada bagian ini perlu dijelaskan maksud laknat, 

bahwa laknat memiliki arti sebagai hal buruk yang menimpah seseorang 

dikarenakan pelanggaran tradisi. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada sub-bab 

jenis-jenis kapall’ berserta pantangan dan akibat yang dapat ditimbulkan apabila 

dilanggar. 

3. Dimensi Tradisi Kapalli’ 

Kapalli’ termasuk tradisi khas Selayar yang umumya sering disepelekan 

eksistensinya oleh generasi saat ini. Hal ini disebabkan karena corak kapalli’ yang 

terkesan seperti mitos dan tahayyul sehingga sangat sedikit yang termotivasi 

melestarikannya. Sementara secara luas, kapalli’ tidak sekadar membahas tentang 

larangan semata melainkan banyak dimensi yang mencakupi eksistensinya. 

Dimensi-dimensi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Kapalli’sebagai Warisan 

Kapalli’ merupakan warisan leluhur yang kaya dengan nilai-nilai luhur. Saat 

bersamaan, kapalli’ hendaknya tidak dipandang sebagaimana warisan dalam Islam 

seperti mengalihkan harta benda kepada ahli waris oleh pewaris. Warisan dalam hal 

ini menitikberatkan pada apa (tradisi kapalli’) yang diwariskan, juga pada aspek 

siapa yang mewariskan, dalam hal ini leluhur. Ada kaidah tertentu dalam ilmu waris 
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bahwa sesuatu yang diwariskan tentu karena ada  nilai guna dan manfaatnya, maka 

dapat dipahami bahwa pewarisan tradisi kapalli’ tentu karena ada manfaat yang 

dapat dipetik oleh ahli waris (generasi saat ini). 

Salah satu kutipan yang sejalan dengan bahasan ini seperti statemen 

Muhammad Najir “Injo tappakkang ri kapalli ka pilangngerikang battu ri tutoaba.7 

Redaksi kalimat di atas secara terang menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat 

Kampung Tua Bitombang terhadap tradisi kapalli karena mereka mendengar dan 

patuh pada leluhur. Conclusi yang dapat dipetik adalah apa yang dijalan (dalam hal 

ini kapalli’) merupakan warisan leluhur sementara tugas masyarakat Kampung Tua 

Bitombang hanyalah menjalan apa yang diajarkan oleh leluhur mereka.  

b. Kapalli’ sebagai Pappasang 

Pappasang dapat dimaknai pesan-pesan. Terminology pappasang dalam 

tradisi kapalli’ dianggap sebagai pesan sakral yang dapat memacu energy positif 

pribadi masyarakat Kampung Tua Bitombang. Pappasang juga merupakan wujud 

kepedulian leluhur terhadap generasi saat ini bahwa pun dalam ketidakhadiran 

mereka di tengah-tengah masyarakat Kampung Tua Bitombang para leluhur tetap 

dirasakan kehadirannya melalui konstribusi pappasang tersebut. 

Unsur-uinsur pappasang sebagaimana teori pesan mencakupi pemberi 

pesan, pesan, dan penerima pesan; dari ketiganya kemudian terjadi komunikasi. 

Maka pappasang dalam aspek lain juga berarti komunikasi permanen antara leluhur 

 

7 Muhammad Najir, Tetuah Adat Kampung Tua Bitombang “wawancara” Kecamatan 

Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 16 Agustus 2021. 
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dengan generasi saat ini melalui frekuensi pappasang, dalam hal ini pappasang 

yang dimaksud ialah pesan nilai dalam tradisi kapalli’. 

Tradisi Kapalli’ sebagai Pappasang dijelaskan oleh Saharuddin selaku 

pegiat kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Konteks pappasang berkonotasi pada upaya transfer pesan nilai-nilai tradisi 

dari leluhur. Belakangan pappasang menjadi salah satu symbol kearifan local 

yang khas dan menggambarkan identitas masyarakat Tanadoang. Leluhur 

masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar kalau dilihat dari praktik 

budayanya memang sangat tradisional tetapi kalau dari aspek pesan nilai yang 

disampaikan sangat kaya dan luas cakupan filosinya. Pendeknya, pappasang 

itu selain media komunikasi antara leluhur dan masyarakat saat ini, juga 

merupakan pembatasan baik dan buruk yang harus diperhatikan generasi 

muda supaya tetap menjaga identitasnya sebagai masyarakat Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pappasang sebagai 

dimensi atau unsur penting kapalli’ tujuannya adalah sebagai informasi penting 

yang berisi harapan leluhur tentang sejatinya masyarakat Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Cita-cita leluhur tentang bagaimana seharusnya jati diri masyarakat 

Kabupaten Kepulauan Selayar hendaknya menjadi pertimbangan generasi saat ini 

dalam berlaku dan berkehidupan. Pada akhirnya jati diri yang positif sangat penting 

untuk menggambarkan wibawa anggota masyarakat agar kelak dapat diguguh dan 

diteladani oleh siapapun, juga menggambarkan suatu masyarakat yang terhormat. 

c. Kapalli’ sebagai Sara’ 
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Kapalli’ selain eksistensinya sebagai tradisi juga merupakan sara’. Term 

sara’ oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dipandang sebagai aturan 

yang berorientasi pada praktik dan perilaku. Ditinjau dari sudut etimologi, sara’ 

merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Arab “Syari’at” yang berarti aturan dan 

sarat dengan hukum fiqih. 

Sara’ dalam konteks dimensi kapalli’ menegaskan bahwa kapalli’ 

mengandung unsur hukum dan relevan dengan aspek agama dimana dalam agama 

telah memetakan baik dan buruk meskipun dijelaskan secara universal. Fungsi 

kapalli’ dalam konteks sara’ selanjutnya mengerucut pada hukum-hukum yang 

dimaksud agar menjadi terperinci bahkan hingga pada hal-hal kecil yang sering 

sering disepelekan banyak orang. 

4. Macam-macam Kapalli’ di Kampung Tua Bitombang  

Gambar 4.3 Matriks Jenis-jenis Kapalli’ di Kampung Tua Bitombang 

No Jenis-jenis Kapalli’ Makna 

1 Tinro sa’ra allo Tidur di waktu menjelang matahari terbenam 

2 Addopa-dopa Tidur tengkurap 

3 Bonting sisampu’ 

sikaliang 

Menikah dengan sepupu satu kali 

4 Ambokoi tu nganre Meninggalkan orang yang sedang makan 

5 Tolong ri babaang 

sapo 

Duduk di depan pintu 

6 Syara’ pambaung 

sapo 

Syarat dalam membangun rumah 

Sesungguhnya untuk mengidentifikasi klasifikasi kapalli berdasarkan 

macamnya sangat banyak, tetapi dalam penelitian ini hanya dibatasi pada macam-

macam kapalli’ yang masih eksis sampai saat ini. Untuk lebih jelasnya, jenis-jenis 

kapalli’ sebagaimana diuraikan di atas akan dijelaskan secara terperinci perpoint, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Tinro sa’ra allo 
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Masyarakat Kampung Tua Bitombang sangat memperhatikan adab. Setiap 

warisan leluhur berupa nilai sangat sarat dengan upaya pembentukan adab generasi 

saat ini karenanya termasuk kapalli’ ini, nilai yang ingin disampaikan adalah agar 

para generasi tidak mengalami krisis akhlak. Salah satu adab yang dijunjung tinggi 

adalah kebiasaan untuk tidak tidur di waktu terbenamnya matahari atau waktu 

Maghrib, ini merupakan pantangan yang jauh hari telah dibiasakan oleh masyarakat 

kampong Tua Bitombang hingga saat ini.    

Tidak ada alasan mendasar dibalik larangan tidur sore hari dalam tradisi 

kapalli’ di Kampong Tua Bitombang, boleh jadi kapalli’ jenis ini mulai ada sejak 

berbaurnya islam dengan budaya setempat. Sebagaimana dalam Islam, tidur sore 

adalah hal yang pantang dilakukan bahkan saking pentingnya sehingga perihal 

bahaya tidur sore juga tidak luput dari perhatian Nabi Muhammad saw.  

Perihal tinro sa’ra allo, adalah Muhammad Najir selaku tetua adat Kampung 

Tua Bitombang menerangkan sebagaimana dijelaskan saat peneliti melakukan 

wawancara bahwa:  

Kapalli’ nulapasangka injoki tinro sa’ra’ allo makna na saba’ kulleki la paka 

garringki na patakkaluppa’ang. Nu rie tonjuang lalang ri Sallang inni injo 

hattu karahie’ iamintu hattu pansulukangna setang na lapaka lo’moroki 

takkaluppa.8 

 

 

 

8 Muhammad Najir, Tetuah Adat Kampung Tua Bitombang “wawancara” Kecamatan 

Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 16 Agustus 2021. 
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Artinya: 

Pantang larang yang berkenaan dengan larangan tidur pada waktu sore hari 

(matahari terbenam) maknanya karena dapat menyebabkan sakit termasuk 

penyakit lupa. Pantang larang ini sesuai dengan ajaran Islam dimana waktu 

sore adalah waktu keluarnya setan yang membuat kita mudah lupa.  

Hasil wawancara di atas senada dengan hasil wawancara peneliti dengan 

Saharuddin, selaku penggiat kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Tinro sa’ra’ allo atau tidur di waktu matahari terbenam itu direduksi dari 

nilai-nilai Islam, jadi ini sangat akrab dengan aspek religius. Nilai-nilai yang 

dimaksud adalah terkait hadis yang melarang tidur antara Maghrib dan Isya, 

adapun tinro sa’ra’ allo yang dimaksud oleh leluhur kami adalah tinro ri 

sa’la’na Magaribi na Isya (antara Maghrib dan Isya). Logikanya karena 

antara Maghrib dan Isya, waktunya sangat singkat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pantang larang 

mengenai larangan tidur diwaktu magrib oleh masyarakat Kampung Tua 

Bitombang diadopsi dari ajaran ajaran Islam terkait relevansinya dengan redaksi 

hadist tentang larangan  tidur di tiga waktu salah satunya yaitu tidur di waktu sore.  

Lebih lanjut, larangan tidur saat terbenam matahari merupakan wujud dari prinsip 

“tutu ri sa’la’na sambajang (hati-hati/menjaga diri di antara waktu-waktu shalat). 

b. Addopa-dopa 

Jenis kepallli’ ini masih berkenaan dengan adab tidur yang oleh masyarakat 

Selayar dinamakan a’dopa-dopa. Secara etimologi, Addopa-dopa dalam bahasa 

selayar berarti tidur dalam posisi tengkurap. Oleh masyarakat Kampong Tua 
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Bitombang tidur dalam posisi tengkurap merupakan salah satu dari beberapa jenis 

kapalli’ (pantang larang) karena dipercayai dapat berdampak pada masalah 

kesehatan. 

Demikian juga tidak ada alasan mendasar tentang kapasitas pengetahuan 

leluhur masyarakat Kampung Tua Bitombang berkenaan dengan bahaya tidur 

tengkurap bagi kesehatan yang secara maksud memiliki keterkaitan. Informasi yang 

peneliti temukan tentang larangan tidur tengkurap tidak hanya berkutat pada praktik 

dan implementasi, tetapi juga mengenai subtansi pada praktik tradisi kapalli’ 

addopa-dopa.  

Mengenai substansi atau maksud dilarangnya tidur dalam posisi tengkurap 

dijelaskan oleh Muhammad Najir selaku tetua adat Kampung Tua Bitombang.  

Rie’ todo’ kapallli’ nu la pasangkaiki a’dopa dopa, pappasangkanni maknana 

akkatula. Akkatula iamintu hal-hal nu pakkacilaka iareka appakasorokahu 

tallasa. Ampa larialle baji’na kira-kira arahna nu mange ri kesehatanna rupa 

taunni.9 

Artinya: 

Ada pula pantang larang yang melarang tidur tengkurap dengan makna 

membawa sial. Membawa sial dapat diartikan berdampak celaka pada 

kesehatan manusia. 

Kepercayaan masyarakat Kampung Tua Bitombang dan umumnya oleh 

masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar tentang kapalli’ tidur tengkurap 

memang sedikitnya menimbulkan pertanyaan terkait tidak adanya jaminan bahwa 

 

9 Muhammad Najir, Tetuah Adat Kampung Tua Bitombang “wawancara” Kecamatan 

Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 16 Agustus 2021. 
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dengan tidur tengkurap maka seseorang akan “pasti” mendapat sial. Namun 

belakangan dengan hadirnya ilmu kedokteran dan kesehatan, perihal bahaya tidur 

tengkurap akhirnya terjawab. 

Tidur tengkurap sangat membahayakan kesehatan. Demikian larangan ini 

juga berlaku untuk bayi yang masih berusia satu tahun, dalam ilmu kedokteran, 

hendaknya seorang ibu memperhatikan posisi tidur bayinya agar telentang sampai 

berusia satu tahun, dan jangan dengan posisi tengkurap atau menyamping. 

Penekanan larangan tidur tengkurap pada dasarnya terletak pada tempat tidur, 

apabila tempat yang digubakan tidur tengkurap keras maka sebaiknya itu dihindari 

karena akan mengganggu rongga dada yang berakibat pada terganggunya fungsi 

bagian tubuh yang lain. 

c. Bonting sisampu’ sikaliang 

Kapalli’ Bonting sisampu’ sikaliang dalam bahasa Selayar berarti menikahi 

sepupu satu kali. Asumsi dasar yang dapat dibangun setelah membaca redaksi 

tersebut (larangan menikahi sepupu) yakni bahwa pantangan ini tidaklah serasi 

dengan nilai nilai islam bahkan berbenturan dengan apa yang dibolehkan oleh nabi 

Muhammad saw bahwasanya menikahi sepupu tidak dilarang dalam islam. Adapun 

yang dilarang adalah sodara kandung, orang tua, saudara sesusuan, dan yang 

memiliki kedekatan gen yang dapat berdampak pada cacat keturunan.  

Tradisi ini ternyata tidak diadopsi dari ajaran Islam melainkan atas 

pertimbangan pertimbangan yang mungkin relevan di masanya. Larangan ini bukan 

dimaksudkan untuk membenturkan dengan ajaran Islam terkait sub-bahasan siapa-
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siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi, tetapi untuk menserasikan nilai nilai 

Islam lainnya yang dipandang perlu diutamakan, sekali lagi boleh jadi karena di 

masa itu memerlukan larangan seperti ini. 

Terkait larangan menikah dengan sepupu, ini dijelaskan Muhammad Najir, 

tetuah adat masyarakat Kampung Tua Bitombang Kabupaten Kepulauan Selayar 

bahwa: 

Se’re kapalli’ rie todo’ ri are’ pappisangka bonting sisampu’ sikaliang, 

battuanganna saba’ pa’bonting inni tujuanna appakaluara pa’bija’ang. Pela’ 

dere bali pa’bontingang pela luara se’renni pa’bijaang..10 

Artinya: 

Ada juga salah satu jenis pantang larang yang dinamakan larangan menikah 

dengan sepupu satu kali, maknanya bahwa tujuan menikah (di Kampung Tua 

Bitombang) itu adalah untuk memperluas kekeluargaan, semakin jauh 

hubungan darah semakin baik untuk kekeluargaan. 

Hasil wawancara di atas ditambahkan oleh Saharuddin, selaku penggiat 

budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Kita harus pandai memetik nilai dan pelajaran terutama kapalli’ yang 

melarang menikah dengan saudara sepupu apalagi ini berbenturan dengan 

ajaran Islam. Cuma kita ambil sisi baiknya saja. Yang harus kita pahami 

adalah perbandingan antara menikahi saudara sepupu dengan menikahi orang 

jauh atau yang bukan keluarga. Pertama, menikahi sepupu tidak akan 

memperluas kekeluargaan, berbeda dengan menikahi orang yang bukan 

 

10 Muhammad Najir, Tetuah Adat Kampung Tua Bitombang “wawancara” Kecamatan 

Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 16 Agustus 2021. 
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keluarga yang memungkinkan luasnya kekeluargaan seperti menikah dengan 

orang yang berbeda kampung asal. Masyarakat Kabupaten Kepulauan 

Selayar memiliki karakter perantau, demikian yang paling dibutuhkan oleh 

seorang perantau adalah adanya keluarga di tanah rantau. Nenek moyang 

kami banyak dari perantau luar kemudian mendiami tanah ini atau sebaliknya. 

Kita juga biasa melihat kalau ada yang mau bebergian ke daerah tertentu 

seringkali sebelum berangkat ia diberitahu bahwa di daerah tersebut ada satu 

atau dua keluarga kita, namanya ini, alamatnya ini, dan lain-lain. Maka dalam 

hal ini penting memperluas kekeluargaan agar saling memudahkan bila kelak 

diperlukan. Bisa jadi pula sejak diberlakukannya tradisi ini penduduk 

Kampung Tua Bitombang masih berpenduk sedikit sehingga dibuat aturan ini 

agar dengan motif menambah penduduk dari luar.11 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa motif tujuan 

dilarangnya menikahi sepupu adalah bermaksud memperluas jangkauan 

kekeluargaan, bukan sebagai produk yang digunakan untuk menentang Islam 

meskipun pada akhirnya akan menimbulkan perdebatan antara keduanya. Tetapi 

yang paling penting untuk saat ini, oleh generasi hendaknya mengetahui substansi 

yang mendasari setiap aturan yang dibuat oleh leluhur karena setiap zaman 

memiliki kebutuhannya masing-masing yang dipandang baik untuk saat itu. 

 

 

11 Saharuddin, Penggiat Budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar 
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d. Ambokoi tu nganre 

Agaknya relevan apabila dikatakan leluhur atau nenek moyang di masa lalu 

lebih menekankan akhlak atau adab untuk diwariskan kepada generasi penerus 

dibandingkan ilmu pengetahuan. Setiap tradisi, budaya, dan kearifan local dengan 

segala bentuk, praktik, dan maknanya memiliki konotasi yang mengarah pada 

pembentukan nilai-nilai kepribadian luhur. 

Intisari kapalli’ juga apabila dilihat dari kacama nilai maka prospek yang 

ditekankan adalah agar generasi dapat hidup menjadi manusia yang bernilai. Tak 

terkecuali pada unsur kapalli’ jenis ini (ambokoi tunganre), membelakangi atau 

meninggalkan orang yang sedang makan. 

Term ambokoi dalam bahasa Selayar secara etimologi memiliki dua 

pengertian; pertama, di ambil dari akar kata “boko/ri boko” yang berarti belakang/di 

belakang, “ambokoi” membelakangi, “sibokoi” atau saling membelakangi. Dalam 

konteks ini ambokoi bermakna keadaan atau posisi duduk yang saling berlawanan 

arah atau tidak saling melihat. Kedua, ambokoi secara istilah juga digunakan oleh 

masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan arti meninggalkan, karenanya 

biasa pula dikatakan “la bokoi maki I anu” artinya, kita telah ditinggal (pergi/mati) 

si anu”.  

Melihat pengertian ambokoi dari dua sudut pandang di atas maka makna 

ambokoi dalam tradisi kapalli’ juga memiliki dua pengertian, yakni berdasarkan 

posisi duduk berlawan arah atau meninggalkan, dalam hal ini membelakangi atau 

meninanggalkan orang yang tengah makan. 
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Lebih jauh, makna kapalli ambokoi tau tu nganre dijelaskan oleh 

Muhammad Najir selaku tetuah adat Kampung Tua Bitombang, bahwa: 

Kapalli’ ambokoi tau tu nganre saba’ geleki sijanjang tau. Masalah 

panganrenjo rie’ todo’ passuro angngembe-ngembei kanre ampa rie’ 

tungnganre sitabangang pa’lampata, battuanna kulleki lataba kasintapang 

pantarang ri palingkaiang.12 

Artinya: 

Pantang larang membelakangi atau meninggalkan orang yang sementara 

makan berkesa seseorang tidak menghormati orang lain. tentang pantang 

larang terkait makanan juga ada pantang larang yang mencicipi makanan 

apabila bertepatan dengan saat kita akan pergi, maknanya untuk mencegah 

musibah dalam perjalanan. 

Konteks ambokoi sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Najir di atas 

lebih mengarah pada posisi duduk yang saling membelakangi. Pada konteks lain 

(meninggalkan orang yang tengah makan) ditambahkan oleh Saharuddin, penggiat 

kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

“kapalli’ ambbokoi tau tu nganre” pertama itu posisi duduknya, saling 

membelakangi. Kedua, meninggalkan orang yang sedang makan. Kita ambil 

contoh, si A dan si B, mereka sedang makan tapi posisinya saling 

membelakangi. Itu pengertian kapalli ambokoi tunganre yang pertama. 

Contoh kedua, si A tengah makan sementara si B tiba-tiba pergi karena ada 

keperluan mendesak. Ini pengertian kapalli’ ambokoi tu nganre dengan cara 

meninggalkan orang yang sedang makan. Keduanya terbilang pamali, 

 

12 Muhammad Najir, Tetuah Adat Kampung Tua Bitombang “wawancara” Kecamatan 

Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 16 Agustus 2021. 
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pantang larang atau di Selayar disebut kapalli’. Orangtua yang paham soal ini 

biasanya langsung menegur pelaku kapalli’ kalau sewaktu-waktu terjadi. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kapalli’ ambokoi tu 

nganre merupakan bagian penting dalam pembentukan akhlak saling menghargai 

dan saling menghormati. Tidak meninggalkan orang yang sedang makan pada 

hakikatnya bermaksud agar makanan tersebut dapat dinikmati bersama sehingga 

dalam perkara rezeki dapat dinikmati bersama, tidak untuk dinimati sendiri-sendiri. 

Pelajaran penting lainnya juga dapat dipahami akhlak dalam nilai kapalli jenis ini 

menegaskan bahwa adab atau akhlak merupakan perbuatan yang telah tertanam 

dalam jiwa seseorang sehingga secara bertahap menjadi kepribadian utama. 

e. Tolong ri babaang sapo 

Tidaklah salah apabila dikatakan bahwa leluhur di masa lalu sangat kreatif 

memberikan pelajaran kepada generasi di masanya, kreatifitas itu bahkan masih 

eksis sampai saat ini. Ini menandakan bahwa cara itu sangat jitu dan penuh 

pertimbangan matang. Hal lain juga dapat dipahami bahwa, kendatipun kebanyakan 

leluhur tidak menempuh jalur pendidikan sebagaimana saat ini, tidaklah lantas 

menegaskan bahwa mereka tergolong primitive dan tanpa pengetahuan. Justeru 

sebaliknya, mereka yang tanpa pendidikan itu ternyata dapat menanamkan 

pembelajaran nilai dengan banyak cara. Termasuk dalam hal ini perihal kapalli’ 

tolong ri baba’ang sapo, duduk di pintu rumah. 

Terkait kapalli’ tolong di baba’ang sapo dalam hal ini dijelaskan oleh 

Muhammad Najir selaku tetuah masyarakat Kampung Tua Bitombang, bahwa” 
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Tolong ri baba’ang sapo surang ri palang tuka’ antama’ todo’i se’re nu rikua 

kapalli’, battuang sitoje’na supaya geleki ngali-ngali’i tu la molong. Pela 

mae na battuangi’i saba’ kullei nongkoki dalle’, kulle ribattuangi injo tu la 

molong ebara tujuanna mae silaturrahim. Lalang ri sallang lakua 

silaturrahim injo akkeo’i dalle’.17 

Artinya: 

Duduk di depan pintu atau di anak tangga termasuk juga pantang larang, 

maknanya adalah hal tersebut dapat menghalangi masuknya rezeki. Bisa juga 

diartikan bahwa orang-orang yang akan lewat  bertujuan untuk silaturrahim, 

sementara dalam Islam, silaturrahim adalah pintu rezeki. 

Untuk mendeteksi pembelajaran nilai terhadap tradisi kapalli’ “tolong ri 

baba’ang sapo” perlu analisis tajam dan upaya mengaitkan bidang nilai lainnya 

seperti nilai dalam Islam, social, dan kebudayaan. Ternyata, ketiga bisa harmonis 

dalam tradisi ini kapalli’ jenis ini. Agar lebih jelasnya dapat diamati relevansi ketiga 

bidang tersebut dengan kapalli’ tolong ri baba’ang sapo, yaitu sebagai berikut. 

1) Islam mengajarkan pemeluknya agar senantiasa membangun silaturahim; 

2) Silaturahim dibangun dengan tujuan membangun hubungan social yang 

baik; 

3) Hubungan social ditujukan untuk membangun masyarakat yang paguyuban, 

bukan patenbayen.  

4) Budaya sebagai penggerak nilai pada hubungan social juga merupakan 

kendali atas stabilitas kemanusiaan. 

5) Seseorang yang duduk di depan pintu masuk rumah, secara adat bermaksud 

menutup masuknya rezeki. Dalam Islam silaturahim memiliki urgensi 

 

17Muhammad Najir, Tetuah Adat Kampung Tua Bitombang “wawancara” Kecamatan 

Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 16 Agustus 2021. 
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sebagai pintu rezeki. Dalam aspek social juga menghalangi seseorang yang 

hendak bertamu. 

6) Maka adat masyarakat Kampung Tua Bitombang melarang duduk di pintu 

masuk rumah karena menutup pintu rezeki, berseberangan dengan nilai-

nilai social, menghalangi seorang yang bertamu. 

Asumsi di atas dibangun karena kebanyakan tradisi kapalli di Kampung Tua 

Bitombang umumnya hanya dipahami dalam konteks praktik, sehingga manakala 

ditanyakan substansinya sehingga dilestarikan, mereka hanya berdalih karena ini 

(tradisi) diperintahkan sama nenek moyangnya. Jawaban ini secara dari kacamata 

adab memang dimaklumkan tetapi dari aspek substantive nilai (value) harusnya 

masyarakat memahami tujuannya terlebih dahulu. Ini penting dipahami karena 

sesungguhnya setiap tradisi sangat kaya akan nilai serta luas secara makna. Andai 

kata kapalli’ ini tidak penting atau sepele, tidaklah mungkin ia masih eksis sampai 

saat ini, lestari dari leluhur dan mampu menerobos zaman banyak generasi. 

f. Syara’ pambaung sapo 

Membangun rumah memiliki aturan-aturan yang oleh masyarakat Selayar 

pada umumnya dan khususnya Kampung Tua Bitombang dipandang sacral, dan 

sarat dengan sisi magis. Demikian juga sering jumpai acara atau kegiatan peletakan 

batu pertama di berbagai daerah di Indonesia, yang sampai saat ini masih eksis 

dilakukan baik masyarakat tradisional bahkan masyarakat modern, perkotaan. 

Peletakan batu pertama dalam konteks tradisi dab budaya masyarakat 

Kabupaten Kepulauan Selayar bukan semata kegiatan seremonial atau sebatas 

meletakkan batu pertama pondasi sebuah bangunan. Tetapi memiliki nilai magis 
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yang dapat menguntungkan pemilik rumah dan satu sisi juga dapat membahayakan 

pemiliki rumah apabila tidak berhati-hati atau menyalahi sara’ (aturan) yang 

diberlakukan oleh adat.  

Peletakan batu pertama oleh masyarakat Kampung Tua Bitombang dan 

umumnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dinamakan “mataguri”.term 

mati’ berarti panjanjang (penglihatan, kemampuan melihat),  sementara guri’ 

merujuk pada orang yang meletakkan batu pertama. Jadilah “mataguri” berarti 

kemampuan melihat (magis, masa depan, baik-buruk) oleh orang yang meletakkan 

batu pertama sebuah rumah. 

Berdasarkan pengertiannya, maka mataguri seharusnya merupakan seorang 

yang pandai dalam aspek batin, karena proses peletakan batu pertama, oleh 

masyarakat Kampung Tua Bitombang ada bacaan, mantra, atau doa-doa yang harus 

dibaca.  Bukan karena seseorang memiliki pangkat dan jabatan atau seorang tokoh, 

melainkan karena pemahamannya terkait apa yang dimaksud dengan matagur’. 

Perihal membangun rumah, secara tegas dijelaskan oleh Muhammad Najir 

selaku tetuah adat Kampung Tua Bitombang, bahwa: 

Pambaong inni sapo rie todo syara’na, kapang gele ri gaukang injo tama’ 

todo kapalli. Misalna pappaka tantu mata guri’, iaminjo la istilahkan’i konni-

konni “peletakan batu pertama”. Mingka sisalai adat rinni, ampa rinni mata 

guri’ injo iamintu tu lala antaranjoki antama’ balla’ ampa jari mi se’renni 

sapo ri bua’.18 

Artinya: 

 

18Muhammad Najir, Tetuah Adat Kampung Tua Bitombang “wawancara” Kecamatan 

Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 16 Agustus 2021. 
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Membangun rumah juga ada sarat-saratnya yang bila tidak ditunaikan juga 

termasuk dalam ranah pantang larang. Misalnya menentukan siapa peletak 

batu pertama (mata guri’) yang sekarang sacral dinamakan peletakan batu 

pertama. Perbedaannya di disini adalah peletak batu pertama adalah orang 

yang akan mengantar pemilik rumah masuk ke rumah ketika rumahnya 

diresmikan. 

Perihal pembaong sapo, juga ditambahkan oleh Saharuddin: 

Pelatakan batu pertama dalam tradisi masyarakat Selayar tidak bersifat 

parsial, tidak terpisah antara mataguri’ dengan pemilik rumah. Keduanya 

harus sejalan dalam banyak hal agar tidak terjadi bahaya di masa mendatang. 

Masyarakat di sini meyakani, setiap masalah keluarga, baik perceraian, 

kemiskinan keluarga, atau pendeknya usia pemilik rumah itu erat kaitannya 

dengan prosesi peletakan batu pertama oleh mataguri. Makanya batu yang 

digunakan itu harus besar dan kokoh, maknanya agar rumah tangga pemilik 

rumah ini bisa melahirkan keluarga besar dan kokoh dalam artian kuat baik 

dari aspek, kesehatan, hubungan kekeluargaan, ekonomi, akhlak, iman, dan 

lain-lain. Nah, mataguri’’ atau orang meletakkan batu pertama inilah 

nantinya yang akan mengantar pemilik rumah kalau rumah yang dibangun 

sudah jadi, ini dinamakan “tama’ balla” peresmian rumah, yang mana 

prosesnya juga masih kental dengan pembacaan mantra, menyalakan dupa 

dan alat-alat ritual yang diperlukan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tradisi ambaong sapo 

di Kampung Tua Bitombang hakikatnya memiliki sisi magis yang sampai saat ini 

masih dipercayai kebenarannya. Dalam banyak hal terkait pembangunan rumah 

juga ada sara’ lain seperti bagaimana harusnya pembawaan pemiliki rumah selama 
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rumahnya dalam proses pembangunan, seperti pemilik rumah tidak boleh marah-

marah karena nanti akan berdampak buruk pada rumah yang cepat rusak, pemilik 

rumah tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh kikir, tidak boleh memukul anak, 

tidak boleh memiliki musuh atau tetangga yang tidak diajak berbicara. Semua itu 

akhirnya dimaksudkan agar ruh rumah tangga pemilik rumah dapat aman dan 

bahagia. 

B. Dinamika Pelestarian Budaya Kapalli’ di Kampung Tua Bitombang 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

Dinamika pelestarian budaya pada umumnya sama dengan dinamika 

didirikannya atau dimunculkannya suatu budaya atau tradisi. Jika dalam 

pembentukan budaya melibatkan unsur kepemimpinan dan musyawarah maka 

demikian juga dengan proses pelestariannya, budaya atau tradisi dipertahankan oleh 

seorang tokoh atau pemimpin adat kemudian dilestarikan oleh anggota masyarakat. 

Demikian dengan tradisi kapalli’ di Kampung Tua Bitombang, dinamika 

pelestariannya bersifat terstruktur dari tetuah adat hingga pada individu masyarakat. 

Agar lebih jelas pembahasan sub-bab ini akan diklasifikasikan perpoit 

dinamika pelestarin budaya berdasarkan jalur pelestariannya, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Pelestarian dari Keluarga 

Dinamaika pelestarian budaya di Kampung Tua Bitombang yang pertama 

dilakukan dengan berdasarkan fungsi keluarga. Setiap anak diajar pemahaman 

tentang kapalli’ oleh orangtua atau dari rumah mereka sendiri. Ini sesuai dengan 

hasil observasi peneliti di Kampung Tua Bitombang, peneliti menanyakan 
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pertanyaan yang sama kepada para orangtua tentang respon mereka apabila melihat 

anaknya tidur tengkurap di rumah, duduk di depan pintu, membelakangi atau 

meninggalkan keluarga saat mereka sedang makan, serta hal lain yang berkenaan 

dengan perilaku kapalli’. Masyarakat menjawab, respon untuk anak-anak mereka 

yang melakukan perilaku kapalli’ langsung ditegur dan dijelaskan bahwa itu 

“kapalli”. 

Demikian penting pula dipahami bahwa larangan dan upaya mencegah 

secara langsung pada saat perilaku kapalli’ dilakukan adalah bentuk pengajaran 

orangtua atau masyarakat kepada seorang anak. Secara sederhana, larangan itu 

adalah pelajaran, tujuannya untuk dihindari, maka seorang anak membangun 

asumsinya secara mandiri bahwa lingkungannya tidak membolehkan hal-hal yang 

baru saja ia lakukan serta berspekulasi mengenai hal yang sebaiknya dilakukan. 

Lebih jelasnya, Saharuddin selaku penggiat budaya dan tradisi di Kabupaten 

Kepulauan Selayar menjelaskan: 

Proses pelestarian tradisi kapalli melalui lingkungan keluarga sebenarnya 

dilakukan sewaktu-waktu atau bersifat insidentil. Jadi anak-anak barulah 

akan diajarkan tentang kapalli’ kalau pada saat yang sama mereka 

melanggar aturan kapalli’. Misalnya, seorang anak kentut saat makan maka 

dia beritahu kalau itu kapalli’ maka anak ditugaskan mengangkat piring dan 

meletakkan pikiran di atas kepalanya sejenak. Itu tandanya bahwa kita harus 

menghargai makanan. Demikian juga jenis kapalli’ yang lain seperti tidur 

di waktu matahari terbenam, kalau anak melanggar, secara insidentil mereka 

ditegur, kalau itu kapalli’ karena “katula” atau membuat celaka diri sendiri. 
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Maknanya karena seorang anak shalat Maghrib dulu yang mana waktunya 

sangat singkat dengan waktu Isya. 

Keluarga adalah tempat utama seorang anak dalam mempelajari dunia 

secara luas, seorang anak memulai kehidupannya dalam lingkungan keluarga, 

tujuannya agar pelajaran yang diperoleh dapat diaktualisasikan dengan kasih 

kepada khalayak ramai sebagai kasih sayang orangtua kepada anaknya. 

Bagian ini penting dipahami sebab sikap, perilaku, karakter, pengetahuan, 

cara pandang, akhlak, dan lain-lain direkonstruksi berdasarkan kesan dan 

pengalaman mereka dalam hidup di lingkungan keluarga. Pendeknya, apa yang 

dicerminkan seorang anak di lingkungan sosialnya merupakan hasil dari cara 

pandang terhadap nilai-nilai kehidupan yang diperoleh dari kehidupan lingkungan 

keluarga. 

Demikian dalam teori psikologi perkembangan anak, ditegaskan bahwa 

anak manusia adalah satu kesatuan organ, bukan kumpulan elemen-elemen atau 

unsur-unsur yang berdiri sendiri tanpa ada hubungan satu sama lain.perkembangan 

fungsi itu bersangkut paut dan saling pengaruh-mempengaruhi dan merupakan 

suatu keseluruhan  atau suatu kebulatan. 

Karena keluarga sangat penting untuk membentuk karakter dan 

pengetahuan anak, maka oleh tetuah adat Kampung Tua Bitombang Kabupaten 

Kepulauan Selayar menjadikan sebagai salah satu factor pendukung dalam 

membantu pelestarian budaya, tradisi, dan kearifan local masyarakat setempat. 

2. Pergumulan kehidupan Sosial 
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Kehidupan manusia sebagai makhluk social selama dihadapkan kepada 

masalah social yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan social. Masalah social 

ini timbul sebagai akibat atas tingkah lakunya. Masalah social ini tidaklah sama 

antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan dalam 

tingkat perkembangan kebudayaannya, sifat dan kependudukannya, dan keadaan 

lingkungan alamnya. 

Sebagaimana proses pelestarian tradisi kapalli’ dalam pergumulan 

kehidupan social masyarakat Kampung Tua Bitombang. Aspek ini sangat erat 

kaitannya dengan sisi social masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai-nilai 

moral dan pranata-pranata social serta ada kaitannya dengan hubungan-hubungan 

manusia satu dengan yang lainnya. 

Pelestarian tradisi kapalli’ di Kampung Tua Bitombang Kabupaten 

Kepulauan Selayar dalam aspek hubungan social dilakukan setelah atau sebelum 

melalui pemahaman dari keluarga. Untuk orangtua yang kental pemahamannya 

terhadap budaya, maka anak-anaknya akan memperhatikan bagian kapalli’ ketika 

telah bergumul dengan orang banyak. Tetapi untuk orangtua atau keluarga yang 

kurang atau tidak mempercayai kapalli’, biasanya anak-anaknya baru akan 

mengetahui apa yang dimaksud kapalli’ setelah bergaul dengan teman-temannya. 

Dapat dikatakan bahwa pergaulan manusia atau hubungan social sangat membantu 

dalam proses pelestarian tradisi kapalli’. 
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3. Pengenalan Kapalli’ Kepada Penggiat Budaya 

Wisata budaya merupakan salah satu factor penunjang lestarinya tradisi 

kapalli’ hingga saat ini di samping ramainya masyarakat yang masih menanamkan 

kepercayaan dalam diri mereka di lingkungan social. Pada dasarnya masing-masing 

daerah terdapat banyak penggiat budaya baik tingkat local, nasional, ataupun 

internasional. Hal tersebut mengisyaratkan pentingnya eksistensi budaya dalam 

mengisi warna kearifan local suatu daerah. 

Penggiat budaya dan tradisi di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup banyak, 

juga disebabkan budaya di daerah tersebut mendapat perlindungan di bawah 

naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ada porsi tersendiri untuk 

kebudayaan yang merupakan anak kandung dari dinas kebudayaan. Salah satu misi 

utamanya adalah pelestarian dan pengenalan tradisi dan budaya kepada masyarakat 

luar daerah yang merupakan identitas masyarakat Tanadoang. 

Penggiat wisata budaya dan tradisi tidak hanya mengenai budaya dan 

kesenian atau produk ekspilisit seperti pakaian dan rumah adat serta atribut lainnya, 

penggiat wisata budaya juga dalam aspek riset mengkaji nilai-nilai luhur yang 

masih dijalankan hingga saat ini. Termasuk pula tentang pelestarian kapalli’ dan 

nilai-nilai yang membersamainya. 

Oleh Saharuddin selaku penggiat budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar, 

dijelaskan pentingnya pelestarian dan pengenalan budaya dan tradisi melalui para 

penggiat budaya. 

Alhamdulillah, sekarang ini sudah zaman digital. Informasi terkait banyak 

hal, termasuk tradisi dan budaya sebagai kearifan local masyarakat suatu daerah, 
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juga dalam hal ini termasuk tradisi kapalli’ sudah bisa diakses dengan mudah, baik 

melalui social media ataupun dari jurnal penelitian kultur sebagaimana yang adinda 

lakukan saat ini. Langkah-langkah penelitian seperti ini bukan Cuma konsumsi 

pribadi. Arahnya nanti pasti untuk diperkenalkan, diupload ke sistus jurnal dengan 

demikian akan banyak pembaca yang bukan hanya mereka yang berasal dari 

Bitombang atau Selayar, tetapi juga akan dilirik oleh penggiat budaya di tingkat 

nasional dan internasional. Ini semacam promosi. Jadi sebisa mungkin kami sebagai 

pemerhati kearifan local di Selayar akan memberikan informasi seakurat dan 

sebenar-benarnya agar setiap generasi memandang budaya sebagai identitas 

mereka. Dengan bigitu saya rasa budaya akan tetap lestari di tangan kaum 

berpendidikan. 

Lebih jauh, Muhammad Najir selaku tetuah adat masyarakat Kampung Tua 

Bitombang menambahkan informasi seputar banyaknya peneliti dan penggiat 

budaya yang tertarik dengan kearifan local di Kampung Tua Bitombang. 

Ampa tu battu pantarang lohe mo tuntama’ mae lampa kuta’nang kebiasang-

kabiasang ba rinni, budaya na kampong Bitombang, hassele iju’na 

Bitombang, tappa saponna Bitombang. Rie tu battu pantarang bandera, rie 

pakarena pelleng, tu battu ha’leang tanah. Injo sukku’ lohe mo. Ku janjang 

todo mu biasa kampong pa ri video (youtube). Alhamdulillah, injo se’re 

butti ma’nassana tanah na Bitombang ngerang I dalle’ dan pappidallekang 

ri kambena iareka ri tau maraeng. 
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Artinya: 

Kalau orang dari luar itu sudah banyak yang berkunjung ke sini, meneliti 

kebiasaan-kebiasaan kami di sini, budaya, hasil bumi, bentuk rumah yang 

khas. Mereka ada yang berasal dari luar negeri, ada juga artis/actor film, ada 

juga yang berasal tanah seberang luar daerah Selayar. Banyak juga video di 

youtube saya lihat mengenai kampung kami. Alhamdulillah, itu merupakan 

suatu bukti bahwa tanah Bitombang membawa rejeki bagi kami dan juga 

bagi orang luar kampung Bitombang. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kehadiran para 

peneliti juga merupakan salah satu aspek yang mendukung lestarinya budaya di 

Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya di Kampung Tua Bitombang sebagai 

salah satu dusun yang kaya akan budaya dan tradisi, yang khas dan mencerminkan 

symbol serta  identitas masyarakat setempat. 

Hasil penelitian para peneliti atau  creator video dan potografer yang 

berkunjung telah banyak mengisi ruang social media seperti jurnal, video youtube, 

gambar bangunan, foto upacara adat yang menampilkan kontes kebudayaan, juga 

tidak luput mengenai tradisi kapalli’ yang saat ini sedang diteliti oleh penulis. 

Dengan demikian, oleh karena generasi saat ini tidak asing lagi dengan 

smartphone/android maka hendaknya setiap orangtua patut memperkenalkan 

budaya setempat minimal melalui smartphone. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami sedikitnya terdapat 

tiga langkah-langkah yang dilakukan dalam dinamika pelestarian budaya di 

Kampung Tua Bitombang Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi; pelestarian 



84 
 

 
 

 

melalui lingkungan keluarga, melalui hubungan social, dan terakhir melalui 

penggiat budaya. Akhirnya, proses pelestarian ini diamanahkan untuk setiap 

generasi, bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab menjaga, mengamalkan, 

melestarikan budaya atau minimal tidak mengucilkan budaya mereka sendiri 

sebagai warisan luhur dari leluhur sendiri. 

C. Relevansi Nilai-nilai Islam terhadap Budaya Kapalli di Kampung Tua 

Bitombang Kabupaten Kepulauan Selayar 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tradisi kapalli’ sedikitnya memuat tiga 

dimensi, meliputi; dimensi warisan, dimensi pappasang (pesan), dan dimensi sara’ 

(aturan berperilaku). Masing-masing ketiga dimensi di atas mengandung nilai 

pendidikan baik dari aspek kemanusiaan, kesehatan ataupun spiritual-religius. 

Untuk mengidentifikasi relevansi kapalli’ dengan nilai-nilai Islam maka dapat 

diliuraikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4  Matriks Relevansi Kapalli’ dengan Niali-Nilai Islam 

No Jenis-jenis Kapalli Makna Relevansi 

1 Tinro sa’ra allo Tidur di waktu 

menjelang matahari 

terbenam 

➢ Relevan dengan hadis Nabi 

Muhammad saw.,  tentang 

larangan tidur antara waktu 

Maghrib dan Isya. 

➢ Relevan dengan hukum 

syari’at tentang larangan 

meninggalkan shalat 

(dalam hal ini shalat 

Maghrib). 

➢ Relevan dengan Aspek 

Kesehatan mental dan 

emosional bahwa tidur di 

waktu tersebut dapat 

menumpulkan akal.  

2 Addopa-dopa Tidur tengkurap ➢ Relevan dengan nilai-nilai 

kemanusiaan dalam Islam, 
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tentang larangan 

menzolimi diri sendiri. 

➢ Relevan dengan aspek 

kesehatan dan ilmu 

kedokteran tentang anjuran 

tidak tidur dalam posisi 

tengkurap 

3 Bonting sisampu’ 

sikaliang 

Menikah dengan 

sepupu satu kali 

➢ Relevan dengan nilai-nilai 

social dalam Islam tentang 

memperluas persaudaraan 

dan hubungan 

kekeluargaan. 

➢ Bertentangan dengan aspek 

fiqih, tentang kategori yang 

boleh dan tidak boleh 

dinikahi. 

4 Ambokoi tu nganre Meninggalkan orang 

yang sedang makan 

➢ Relevan dengan nilai-nilai 

kemanusiaan tentang saling 

menghargai satu sama lain. 

➢ Relevan dengan nilai-nilai 

Islam tentang persaudaraan 

muslim. 

➢ Relevan dengan adab 

Islam, tentang berbagi dan 

menikmati rezeki dari 

Tuhan bersama-sama. 

5 Tolong ri babaang 

sapo 

Duduk di depan 

pintu rumah 

➢ Relevan dengan nilai-nilai 

Islam tentang pentingnya 

silaturahim. 

➢ Relevan dengan nilai-nilai 

moral tentang tidak 

menghalangi jalan 

masuknya kebaikan, 

termasuk tamu. 

➢ Relevan dengan nilai-nilai 

kemanusiaan tentang adab 

menyambut tamu. 

6 Syara’ pambaung 

sapo 

Syarat dalam 

membangun rumah 

➢ Relevan sisi kemanusiaan 

tentang larangan marah, 

kirir, larangan bermusuhan. 

Senantiasa berlemah 

lembut selama membangun 

rumah. 

➢ Relevan dengan kebiasaan 

umum tentang peletakan 

batu pertama. 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa tradisi kapalli’ memiliki 

relevansi dengan ragam nilai meliputi nilai kemanusiaan, nilai moral, nilai Islam, 

dan nilai kesehatan. Maka wajarlah apabila tradisi ini dapat lestari dan menjaga 

eksistensi hingga saat ini, juga pantas dijadikan sebagai kearifan local masyarakat 

Kampung Tua Bitombang Kabupaten Kepulauan Selayar karena nilai yang 

dibawanya. 

Selanjutnya, kiranya perlu pula dijelaskan ketiga dimensi di atas (warisan, 

pappasang, dan sara’) kemudian merelevansikannya dengan nilai-nilai Islam. 

Yaitu sebagai berikut: 

1. Warisan 

Warisan atau thuros bukan lagi merupakan sesuatu yang baru atau asing 

didengarkan. Warisan menjadi perbincangan jauh sebelum hari, Islam kemudian 

hadir dengan menyempurnakan definisi dan pembagian warisan berdasarkan hak-

hak ahli waris. Tetapi dalam hal penelitian ini, warisan yang dimaksud bukanlah 

warisan sebagaimana yang dipahami seperti praktik pembagian harta benda oleh 

orangtua kepada anak-anaknya. 

Warisan dalam hal ini skalanya lebih besar, yakni warisan ilmu, adab, 

moral, dan identitas. Pendeknya, warisan dalam ini adalah pemberian yang bersifat 

nilai, berbentuk kebiasaan-kebiasaan dan larangan-larangan diberikan oleh leluhur 

(nenek moyang masyarakat Kampung Tua Bitombang) Kabupaten Kepulauan 

Selayar kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai pada generasi saat ini. 

Sehingga pantaslah dikatakan bahwa warisan dalam hal ini betul-betul skalanya 
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lebih besar dibandingkan warisan dalam Islam yang hanya menekankan pada 

pembagian harta benda. 

Warisan leluhur dalam wujud kearifan local seperti kapalli untuk saat ini 

kedudukannya tidak hanya sebagai warisan yang berisi ajaran nilai, pendidikan, dan 

upaya mempererat hubungan social dan persaudaraan, ini kemudian secara luar 

telah menjadi identitas suatu masyarakat atau daerah dengan warna kebudayaan dan 

tradisi yang oleh negara telah disediakan porsi tersendiri untuk dilestarikan, seperti 

dinas kebudayaan. 

Akhirnya, sebagai ahli waris atas warisan ini, hendaknya generasi 

memeperhatikan keberadaan tradisi kapalli’ ini serta sebisa mungkin setiap 

generasi melestarikannya, senantiasa merefleksikan nilai-nilai kapalli dalam 

kehidupan sehari-hari baik untuk diri sendiri, untuk kemanusiaan, atau untuk 

kepentingan hubungan persaudaraan dan kekeluargaan. 

2. Pappasang (Pesan Nasihat) 

Pappasang atau pesan nasehat merupakan bagian yang tidak boleh 

dihilangkan dalam tradisi kapalli’ ini. Dalam Islam, bahkan terdapat bagian khusus 

yang menekankan pentinganya saling menasihati, berbicara dengan hikmah, lemah 

lembut dan memperhatikan atau menyiapkan diri untuk hari esok. Demikianpun 

yang dimuat dalam tradisi ini, nilai-nilai itu jelas ada sebagai salah satu pesan yang 

ingin disampaikan nenek moyang kampong Tua Bitombang kepada generasi saat 

ini. 

Islam menganjurkan setiap pemeluknya agar membekali dan 

mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok; sementara dalam tradisi kapalli’ 
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ini, leluhur masyarakat Kampung Tua Bitombang bahkan telah membekali generasi 

dan keturunannya dengan bekal nilai-nilai moral, adab, dan pendidikan yang mana 

itu sudah berlangsung lama, dan masih eksis hingga saat ini. Ratusan tahun bahkan 

setelah pewaris (lelehur) meninggal dunia, akan tetapi bekal itu belum ada habisnya 

dan masih ada (lestari) hingga saat ini. 

Sebab pappasang ini bisa menjaga eksistensinya sampai saat ini juga tidak 

lepas dari tradisi pemahaman nilai-nilai sejarah di masa lalu. Umumnya sejarah 

diketahui berdasarkan tulisan-tulisan, berbeda dengan nilai-nilai sejarah pada 

pappasang dalam tradisi kapalli’ia disampaikan dengan lisan, dari mulut ke mulut 

sehingga setiap generasi yang memperoleh informasi tersebut akan mudah 

memahami maksud dari tradisi ini. 

3. Sara’-sara’ (Aturan, Adab, Perilaku) 

Sara’-sara’ atau aturan, adab berperilaku sejatinya telah diaktualisasikan 

muslimin sejak dahulu. Sara’-sara’ ini sederhananya adalah kebiasaan-kebiasaan 

seseorang yang mencerminkan perangainya sekaligus mencerminkan ketajaman 

batinnya. Ketajaman batin dalam hal ini bukan kemampuan seseorang dalam 

melihat makhluk astral atau makhluk ghaib, melainkan ketajaman batin dalam 

aspek ini yakni kemampuan seseorang dalam mengetahui bahwa segala sesuatu 

terjadi karena ada penyebabnya; seperti kecelakaan, musibah, kematian, 

keselamatan, dan lain-lain. Karenanya sebelum semua itu terjadi dilakukanlah 

sara’-sara’ agar tetap dalam kondisi sadar, baik, dan benar dimanapun dan 

kapanpun. 
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Salah satu sara’-sara’ yang sering dibiasakan oleh masyarakat Kampung 

Tua Bitombang adalah membaca salam (Assalamualaikum warahmatullah wa 

barakatuh) pada langkah pertama saat akan menginjak tanah ketika keluar dari 

rumah atau hendak bepergian. Salam itu ditujukan kepada tanah, oleh leluhur 

masyarakat kampong Tua Bitombang menganggap tanah sebagai “assala’na rupa 

tau” yakni (tanah itu) adalah asal muasal manusia. Demikian juga dalam tradisi 

kapalli, setiap larangan itu merupakan sara’-sara’, bahwa dengan tidak melanggar 

kapalli’ di satu sisi masyarakat akan dijauhkan dari dampak buruk yang dibawanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Ditinjau dari hasil penelitian sebagaimana ditemukan dari literature yang 

tersedia, maka dapat disimpulkan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Secara pasti awal mula munculnya tradisi kapalli tidak diketahu; karenanya 

term ini menitik beratkan pada hal-hal meliputi; kesakralan, penghormatan 

kepada leluhur, serta dampak buruknya. Adapun dimensi kapalli dapat 

berposisi sebagai warisan, pappasang, dan sara’-sara’. Sedangkan macam-

macam kapalli’ dibatasi pada jenis kapalli’ yang masih eksis saat ini, 

meliputi; tinro sa’ra’ allo, a’dopa-dopa, bonting sisampu’ sikaliang, 

ambokoi tunganre, tolong ri baba’ang sapo, dan sara’ pa’baong sapo. 

2. Dinamika pelestarian budaya kapalli’ di Kampung Tua Bitombang dimulai 

pelestarian dari keluarga, pergumulan kehidupan social, dan pengenalan 

tradisi kapalli kepada penggiat budaya. 

3. Selaras dengan substansi nilai-nilai Islam, kapalli memiliki banyak 

kesamaan atau relevansi dengan nilai-nilai Islam menyangkut warisan, 

pesan nasihat, dan aturan berperilaku. 
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B. Implikasi Penelitian 

Setelah melakukan pengamatan terhadap hasil penelitian dan pembahasan 

penelitian ini, maka peneliti memberikan saran dalam implikasi penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi konsumsi public untuk menambah 

wawasan kebudayaan dan tradisi lisan. 

2. Hendaknya masyarakat dan semua kalangan di era modern saat ini menaruh 

perhatian atas ancaman yang dihadapi tradisi dan kearifan local di daerah 

masing-masing 

3. Melalui penelitian ini, hendaknya setiap pembaca memahami nilai-nilai 

kapalli’ dan budaya secara umum serta merefleksikan dalam kehidupan 

sehari-hari di tempat masing-masing,  
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(Wawancara dengan Muhammad Najir, 16 Agustus 2021, Kampung Tua 

Bitombang) 
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