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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

 

Huruf Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 ا
Alif Ti    tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 ب
ba b Be 

 ت
ta T Te 

 ث
ṡa ṡ es (dengan titik atas) 

 ج
ji J Je 

 ح
ḥ ḥ ha (dengan titik bawah) 

 خ
kha kh ka dan ha 

 د
dal d De 

 ذ
żal ż zet (dengan titik atas) 

 ز
ra r Er 

 ش
zai z Zet 

 س
sin s Es 

 ش
syin Sy es dan ye 

 ص
ṣad ṣ es (dengan titik bawah) 
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 ض
ḍad ḍ de (dengan titik bawah) 

 ط
ṭa ṭ te (dengan titik bawah) 

 ظ
ẓa ẓ zet (dengan titik bawah) 

 ع
‘ain ‘ Apostrof terbalik 

 غ
gain g Ge 

 ف
fa f Ef 

 ق
qaf q Qi 

 ك
kaf k Ka 

 ه
lam L El 

ً 
mim m Em 

ُ 
nun n En 

 و
wau w We 

ٓ 
ha H Ha 

 ء
hamzah   Apostrof 

ٌ 
ya Y Ye 

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (   ). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda  
Nama Huruf Latin Nama 

 اَ 
Fatḥah a A 

 اِ 
kasrah i I 

 اُ 
ḍammah u U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama 

  ىَْ 
Fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

  وَْ 
Fatḥah danwau Au a dan u 

Contoh: 

 kaifa :   كَيْفَ 

 haula :   هَوْلَ 

3.  Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat 

dan 

huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى َ … | 

  ا َ...

Fatḥah dan alif  atauyā, ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas  ىِ

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas  وُ

 

Contoh: 

 māta :      مَاتَ 

  ramā :        رَمَى

 qīla :  قِيْلَ 

 yamūtu :     يََوُْت

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk ta ’ marbu t ah ada dua, yaitu ta ’ marbu t ah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta ’ marbu t ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta ’ marbu t ah 

itu ditransliterasikan dengan kata ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl :     رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ 

 al-madīnah al-faḍilah :       الْمَدِيْ نَةُ الْفَاضِلَةُ 

 al-ḥikmah :            الحِْكْمَةُ 

5.  Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda ( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 rabbanā :          رَب َّنَا

نَا  najjainā :         نَََّي ْ

 al-ḥaqq :       الحَْق  

 nu‘‘ima :        نُ عِّمَ 

 aduwwun‘ :  عَدُو  
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Jika huruf ي ber-tasydid diakhir  sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah  (

(  ىِّ  , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī . 

Contoh: 

 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) :       عَلِي  

 Arabiī  (bukan ‘Arabyy atau ‘Araby)‘ :         عَرَبِ  

6.  Kata Sandang 

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

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

al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari 

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

 

 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

لَةُ الَزَّلْزَ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةُ 

 al-balādu : الَْبَلَادُ 
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7.  Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’murūna : تَأْمُرُوْنَ 

 al-naw‘u : الَن َّوْعُ 

 syai’un : شَيْءُ 

 umirtu : أمُِرْتُ 

8.  Penulisan Kata Arab yaāng Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata Al-Qur’an 

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

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

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
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Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9.  Lafaz} al-Jalālah  (الله)  

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

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

Contoh: 

 dīnullāh   دِيْنُ الله 

 billāh باِلِله   

Adapun ta ’ marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh:  

 hum fī raḥmatillāh هُمْ فِْ رَحَْْةِ اللهِ 

10.  Huruf Kapital 

 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) 

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

(al-), maka yang harus ditulis huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika tereletak pada awal kalimat, maka huruf A dari awal 

kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 
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berlaku untuk judul awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażīi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi sesorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu  (bapak 

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

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

 

Abu  al-Walī d Muh ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyid, Abu  al-Walī d 
Muh ammad (bukan: Rusyd, Abu  al-Walī d Muh ammad Ibnu) 

Nas r H a mid Abu  Zaī d, ditulis menjadi: Abu  Zaī d, Nas r H a mid (bukan: Zaī d, Nas r 
H amī d Abu  
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. =  ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. =  ‘alaihi al-salām 

H =  Hijrah 

M =  Masehi 

SM =  Sebelum Masehi 

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

w. =  Wafat tahun 

QS …/…: 4 =  QS al-Baqarah/2: 4 atau QS āli ‘Imrān/3: 4 

HR =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :            Ahmad Wahyuddin  

Nim    : 30300119067 

Judul  :  Tinjauan Al-Qur’an Terhadap Tradisi Balia dalam Festival Palu 

Nomoni di Sulawesi Tengah  

 

Pokok masalah penelitia ini adalah bagaimana tinjauan Al-Qur’an 
terhadap Tradisi Palu Nomoni di Sulawesi Tengah. Pokok masalah tersebut 
selanjutnya di analisis kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan peneliti 
yaitu. 1). Bagaimana Prosesi Tadisi Baliayang dilaksanakan didalam Festifal Palu 
Nomoni. 2). Bagaimana Peran Tradisi yang dilaksanakan didalam festival palu 
Nomoni terhadap masyarakat. 3). Bagaiman Tinjauan Al-Qur’an melihat Tradisi 
Baliayang di adakan di Festival Palu Nomoni. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan jenis 
peelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan tafsir dan pendekatan 
sosio-hisoris. Menggunakan pendekatan tafsir lalu meninjau ayat al-Qur’an 
menggunakan tafsir yang bercorak lugawi, al-Adab al-Ijtima’I dan fiqih lalu 
mengkaitkan dengan Tradisi Nomoni. Subjek dalam penelitian ini ada 8 orang. 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua dewan adat, kepala seksi, tokoh 
agama, bidang ketahanan, ketua komunitas sejarah budaya dan cerita, 
masyarakat. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi yakni 
mengamati proses festival Palu Nomoni, proses Balia, kegiatan ibadah (sebelum 
dan setelah sholat). Hasil dari wawancara dianalisis menggunakan Teknik 
analisis interpretasi lalu dikaitkan dengan penafsiran ulama. Kemudian, 
mengumpulkan bukti observasi dengan cara dokumentasi dengan para 
pelaksana atau prosesi Festival Palu Nomoni, dan Balia.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Prosesi upacara Balia, 
sebagai bagian integral dari Festival Palu Nomoni, ada 17 prosesi. 
Sebab,Vurake,Dibolivia,Libu,Situbule,,Noragi,Nogagasa,Nidupai,Dibakarkkemeny
an.Nopandiu,Nogane,Noraino,Norano,Pompora,Noraesaka,Nosalama,Nosiampun
gi. Kedua, Festival Palu Nomoni festival seringkali merupakan wujud ekspresi 
budaya dan identitas suatu Masyarakat. Peserta dan Pemelihara Tradisi, 
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Pelibatan Komunitas, Pendukung dan Penonton,Pemeliharaan Nilai 
Budaya,Keterlibatan Sosial dan Ekonomi. Ketiga, Nilai-nilai dalam Tradisi 
Baliajuga menemukan persamaan dengan ajaran al-Qur'an. Keputusan terkait 
pengobatan Baliadiambil melalui musyawarah dan persetujuan pihak terkait, 
mencerminkan prinsip-prinsip kekeluargaan. Aspek kekeluargaan ini mencakup 
saling mengenal, saling menghargai, bermusyawarah, dan menjaga tali 
silaturahmi. Dengan demikian, Festival Palu Nomoni menjadi perpaduan 
harmonis antara kekayaan budaya lokal dan nilai-nilai universal yang 
terkandung dalam ajaran agama. festival Palu Nomoni jika ditinjau dari segi al-
Qur’an terdapat pada QS. Al-h}ujura t/ : 13 terkait tentang manusia itu bersuku-
suku dan berberbangsa-bangsa dan hrus saling mengenal, Musyawarah QS.Al- 
Syu ’ra /42: 38 Dan pada QS. Al-Anfa l/49: 75 terkait pentingnya menjaga tali 
silaturahim antar sesama kerabat. Implikasi dari penelitian ini, diharapkan 
kepada para masyarakat Kaili agar tetap menjaga Tradisi dan tidak 
menyalahgunakan Tradisi ke hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat Islam. 
Serta harapan dan niat yang baik dapat dipahami dan diamalkan dengan baik 
dalam prosesi Festival Palu Nomoni. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki wilayah yang luas, tetapi juga kaya dengan beragam 

suku, budaya, dan bahasa. Bangsa Indonesia sangat menghargai dan menjaga 

warisan budaya. Secara linguistik, kebudayaan diartikan sebagai suatu konsep 

yang merujuk pada pola pikir manusia. Kebudayaan mencakup segala hal yang 

terkait dengan pemikiran, perilaku, dan karya fisik yang dihasilkan oleh 

sekelompok manusia (Tradisi manusia).1 

Budaya disetiap daerah berbeda, jangankan diindonesia bahkan diluar 

negeri pun memiliki budaya yang dihormati dan mungkin dijadikan ajang 

perayaan bagi masyaraat yang berada dilingkungannya. Mulai dari budaya yang 

terikat dari waktu tertentu, terikat dengan faktor menghormati bahkan norma-

norma kemanusiaan. 

Tradisi merupakan suatu kebudayaan masyarakat indonesia yang 

melekat terhadap suku dan bangsa indonesia. Tradisi sendiri dapat diartikan 

suatu kebiasaan, Adat istiadat maupun aturan- aturan yang ditetapkan. 

Tradisi sendiri menjadiakan masyarakat yang memepercayainya suatu 

bidang kepercayaan menghormati leluhur sebelumnya dengan menetapkan 

aturan atau kebiasaan dalah suatu adat istiadat yang sering dilaksanakan yang 

terikat oleh faktor waktu maupun faktor keberagaman, tidak sedikit dari 

beragam- macam suku yang ada diindonesia menjadikan suatu Tradisi atau juga 

                                                             

1 Lies Sudibyo,  dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), h. 2. 
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bisa yang sering disebut adat istiadat sebagai sarana mensyukuri sesuatu atau 

menghormati segala bentuk kepercayaan leluhur sebelumnya. 

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial dan sistem budayanya 

sendiri yang membedakan dengan masyarakat lainnya. Masyarakat memiliki 

sejumlah Tradisi atau kebiasaan yang masih dilaksanakan dalam acaraacara 

tertentu atau keadaan tertentu dan juga diwariskan kepada generasi 

selanjutnya.  

Tradisi tersebut dipandang oleh masyarakat masih fungsional dan 

sebagai ritual agama yang bernilai ibadah bahkan sosial serta sesuai dengan 

tuntutan lingkungan tempat tinggal masyarakat..2 

Sebagai ummat muslim kita diajarkan dalam agama menghormati segala 

sesutu perbuatan manusia terhadapat diri kita sendiri atas Allah SWT. yang telah 

memberikan nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga sehingga masih bisa 

menyaksikan atau melihat sendiri keberagaman manusia yang Allah SWT. firman 

kan dalam QS. Al-H ujura t/49: 13: 

ن ٌ إَِّّا ٱىَّْاس   َأَََُّهاَ ٰـ ًٰ  ذَمَس    ٍِِّ خَيقََْْ ثَ ٌْ  وَأّ  ن  ٰـ ا وَجَعَيَْْ ع ىت ًۭ َُّ  ۚ   ىتِعََازَف ىٓا   وَقثَاَئِٓوَ  ش   إِ

 ٌْ ن  ٍَ ِ  عِْدَ  أمَْسَ ٌْ  ٱللَّّ َُّ  ۚ   أتَْقىَٰن  َ  إِ ٌ   ٱللَّّ (١١) خَثُِس ًۭ  عَيُِ  

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, 

                                                             

2 Andi Warisno,“Tradisi Tahlilan upaya Menyambung Silatuhrahmi”, RI’AYAH 2, no. 2 (t.t 
2017), h. 2. 
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yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT. ialah orang yang paling 
bertakwa. Sungguh, Allah SWT. Maha Mengetahui, Mahateliti.3 

Menurut penafsiran Al-munir Karya kitab wahba azhuhaili terjamahan 

“Setelah menjelaskan pedoman sikap yang harus diperhatikan oleh seorang 

Mukmin terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya, termasuk sikap terhadap orang 

yang menentang dan membangkang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu 

orang fasik, Allah SWT juga menjelaskan sikap yang seharusnya diperhatikan 

oleh seorang Mukmin terhadap sesama Mukmin dan manusia secara umum. Ini 

termasuk larangan menghina, menjelek-jelekkan, merendahkan, memanggil 

dengan julukan, berburuk sangka, mencari-cari kejelekan dan aib orang lain, 

ghibah, dan mengadu domba. Allah SWT juga menekankan prinsip persamaan di 

antara semua manusia, serta keyakinan bahwa tolok ukur yang membedakan 

antara satu orang dengan yang lain adalah ketakwaan, kesalehan, dan 

kesempurnaan akhlak. Yang menarik adalah sistematika pengurutan Ilahi dalam 

menyebutkan etika-etika umum pada tema-tema di atas dengan sangat 

sistematis. Pertama, Allah SWT menyebutkan berita yang dibawa oleh orang-

orang fasik yang diikuti oleh dampak terjadinya konflik antara kelompok dan 

individu. Kemudian, Allah SWT melarang berbagai perilaku tercela yang dapat 

menimbulkan perselisihan, diikuti dengan pendeklarasian kesatuan asal-usul 

umat manusia. Semua ini bertujuan untuk menjaga persatuan umat Islam, 

menjadikan umat Islam sebagai teladan dalam berinteraksi dengan umat dan 

                                                             

3 https://quran.kemenag.go.id/ h. 517. 
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bangsa-bangsa lain, serta untuk menyebarluaskan Islam dan meningkatkan 

kehormatan kalimat Allah di setiap ruang dan waktu.4 

Menghormati keberagaman budaya dan Tradisi merupakan suatu ajaran 

yang diajarkan didalam al-Qur’an sehingga kita sebagai pemeluknya harus 

mengamalkannya jangan semata dijadikan pengetahuan dan tidak diamalkan, 

mengetahui sesuatu yang jelas ia ketahui dan tidak melaksanaknnya bisa saja 

dikatakan dzalim terhadapat pengetahuaannya tersebut. 

Dalam perkembangannya, agama telah melibatkan segala bentuk 

keteraturan dan merangkul berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sains 

atau pengetahuan, sosial, politik, seni, budaya, bahkan yang bersifat magis atau 

transendental. Agama menjadi suatu sistem nilai yang memiliki kemampuan 

mempengaruhi perilaku individu5. Menurut Talcott Parson, agama dianggap 

sebagai satu-satunya sistem acuan nilai (System referenced values) yang 

memengaruhi seluruh tindakan manusia (System of action)6 

Ritual Balia adalah suatu upacara adat yang dijalankan untuk 

menyembuhkan penyakit. Upacara ini erat hubungannya dengan komunitas etnis 

Kaili, yang sebagian besar beragama Islam dan bermukim diLembah Palu, 

                                                             

4 Taf Tafsir Al- Munr Wahbah Az-zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah, wa 
al-Manhaj, terj. Abul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta : gema Insani, 2013), h. 375.sir almunir 
terjemahan  

5 Zainul Bahri, Wajah Studi Agama-Agama Agama dalam hal ini dipahami sebagaimana 
yang disimpulkan oleh Taylor, adalah keyakinan terhadap sesuatu yang spiritual. Menurutnya, 
semua agama, besar dan kecil, yang primitif maupun modern, selalu mendasarkan keyakinan pada 
roh-roh yang berpikir, berprilaku, dan berperasaan seperti manusia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2015), h. 48 

6  ismail, Sejarah Agama-Agama, (Bengkulu: Pustaka Pelajar 2017) h. 7 
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Sulawesi Tengah. Pelaksanaan ritual dapat dilakukan sendiri atau dalam 

kelompok, dan terkadang diadakan setelah upaya medis tidak berhasil 

menyembuhkan penyakit tertentu. Lama prosesi dapat mencapai tujuh hari 

tujuh malam, bergantung pada tingkat keparahan penyakit yang sedang 

dihadapi.7 

Baliaterdiri dari 2 suku kata Bahasa Kalili yakni Bali dan ia, bali artinya 

Tentang/lawan ia artinya Dia/setan jika diartikan Baliapenolak terhadap roh-

roh jahat merasuki korban. Menurut Rosna S,H kepala seksi bidang ketahan Seni 

Budaya, Agama dan Kemasyarakatan “Bali” artinya tentang/lawan dan “ia” yang 

artinya dia, jadi Baliamaksudnya adalah melawan setan yang membawa penyakit 

dalam tubuh manusia. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa “bali” diartikan 

sebagai kata ubah atau lawan, dan “ia” yang diartikan sebagai dia. Diantara 

banyaknya upacara Baliayang terkenal BaliaTampilangi, Tampi asal kata dari 

tombak/sesuatu yang tajam bisa jadi anak panah, langi asal kata Langit jadi 

Tampilangi memiliki arti tombak dari langit perantara dari malaikat.8 

BaliaTampilangi dapat diartikan sebagai pasukan tombak sakti dari langit 

yang bersiap untuk melawan atau melindungi. Secara sederhana, Baliadiartikan 

sebagai transformator yang mampu menyembuhkan seseorang yang sakit, serta 

melawan roh jahat yang membawa penyakit ke dalam tubuh pasien. Dari segi 

                                                             

7 Arifuddin M. Arif. Dkk, Khazanah Budaya Kaili Perpektif nilai Tradisi, Norma, dan Sosio-
Religi cetakan pertama September 2017 .(jl.Tanderante Lr. Kenangan No 9/B), h. 63 

8 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 
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religius, BaliaTampilangi merupakan bagian dari ritual kepercayaan lama suku 

Kaili yang memiliki nilai sakral.9 

Kepercayaan ini pada awalnya dapat dianggap sebagai bentuk 

penghormatan terhadap dewa (entitas gaib yang memiliki kekuatan) yang dalam 

bahasa Kaili disebut karampua/pue, serta roh leluhur (nenek moyang yang 

sering disebut anitu atau viata). Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sejarah 

masyarakat Kaili dan Kota Palu sebagai tempat tinggal mayoritas masyarakat 

Kaili, bersama dengan sejarah-sejarahnya dimasa lalu. Penulis juga menguraikan 

sejarah perkembangan agama Islam, Kristen, dan Hindu. Pendekatan 

antropologis, historis, dan fenomenologis digunakan untuk melihat masyarakat, 

sejarahnya, serta fenomena keagamaan didalamnya.10 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upacara Balia Tampilangi memiliki 

banyak dimensi dan makna yang terkandung, baik dalam peralatan dan 

perlengkapannya maupun dalam prosesi ritualnya. Selain berfungsi sebagai 

metode pengobatan Tradisional, Balia juga diartikan sebagai wujud silaturahmi 

antara alam dunia dan alam gaib yang dihuni oleh roh-roh nenek moyang bagi 

masyarakat Kaili. Roh-roh nenek moyang ini dianggap memiliki kekuatan gaib 

yang dapat memberikan pertolongan kepada keturunan mereka, sehingga 

                                                             

9 Moh. Fauzan Chair “BaliaTampilangi”: Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili Di Palu. 
Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. 2021. h.5 

10 Moh. Fauzan Chair “BaliaTampilangi”: Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili Di Palu. 
Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. 2021. h.8 
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pelaksanaan ritual dianggap sebagai bentuk penghormatan untuk mendapatkan 

keberkahan dan kekuatan Tuhan melalui perantara mereka.11 

Menurut Herman selaku ketua Komunitas dewan Adat “Sebelum Islam 

masuk kedalam Indonesia, Sebagian besar penduduknya telah menganut 

kepercayaan dan keyakinan diantara keyakinan-keyakinan yang mendominasi 

pada saat itu Animisme dan Dinamisme. Mereka meyakini bahwa dahulu ada 

penyakit yang proses penyembuhannya melakukan ritual-ritual khusus agar 

sembuh dari penyakit tersebut dan pelaku penyembuhan disebut Sando 

(Dokter)12, Dikarenakan pada masanya tersebut belum ada dokter yang seperti 

saat ini. 

Upacara Balia ada berbagai macam tergantung tempat dan suku Kaili apa 

yang menjalankan. Suku kali pu terbagi berbagai macam tergantung tempat yang 

ditinggali jadi upacara yang dilaksanakan akan berbeda-beda dan suku berbeda 

dan tempat yang berbeda. Jadi pembahasan akan peneliti sempitkan seperti 

didalam judul yakni Balia dalam Festifal Palu Nomoni,  

Jadi pemerintah Kota Palu mengadakan Festifal utuk merayakan ulang 

tahun kota Palu setiap tahunnya salah satu dari festival tersebut menampilkan 

Budaya asal suku Kaili yang sangat menempati lembah kota Palu pemerintah 

memfasilitasi setiap bagian dari suku Kaili dan menjadikannya pertunjukan 

penutup difestival Palu nomoni, yak dihari ke 3. 

                                                             

11 Moh. Fauzan Chair “BaliaTampilangi”: Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili Di Palu. 
Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. 2021. H.6 

12 Hendra (43 Tahun) Ketua Dewan Komunitas Sejarah Budaya dan Cerita Sulawesi, 
Wawancara, Tombolotutu,  28 Agustus 2023. 
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Mengacu pada latar belakang yang diatas, maka dari itu peneliti tertarik 

melakukan penelitian tentang tinjauan al-Qur’an terhadap Tradisi yang ada 

disalah satu daerah sulawesi tengah yang digadang-gadang Tradisi tersebut 

memacunya bencana Alam seperti ditahun 2018,untuk mengetahui bagaimana 

Tradisi tersebut muncul dan bagaimana tinjauan terhadap al-Qur’an. Maka dari 

itu, penulis bermaksud akan melakukan penelitian tentang Tinjauan al-Qur’an 

Terhadap Tradisi Palu Nomoni Di Sulawesi Tengah. 

B.  Pengertian judul dan Ruang Lingkup Penelitian  

Pengertian judul Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam 

mengembangkan penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul 

yang dianngkat dalam penelitian ini. Maka, penulis akan memberikan pengertian 

setiap kata yang dianggap penting. 

1. Tinjauan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan merupakan kata 

yang berasal dari turunan kata "tinjau" yang memiliki beberapa pengertian. 

Pengertian-pengertian tersebut antara lain: 

a. Melihat sesuatu dari ketinggian. 

b. Melihat, menengok, memeriksa, mengamati, dan sebagainya, yang berkaitan 

dengan datang atau pergi. 

c. Mengintai, menyelidiki. 

d. Melihat, memeriksa. 

e. Mempelajari dengan cermat. 
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f. Menduga. 

Oleh karena itu, kata "tinjauan" dapat dipahami sebagai hasil dari 

kegiatan meninjau, pandangan, atau pendapat setelah melakukan penyelidikan 

atau pembelajaran dengan cermat.13 

2. Al-Qur’an  

Ketika membahas pengertian Al-Quran, terdapat perbedaan pandangan 

diantara para ulama, baik dari sudut bahasa maupun istilah. Dalam bahasa Arab, 

kata "Qara’a" memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun, sementara 

"Qira'ah" merujuk pada pengumpulan huruf dan kata-kata dalam suatu ucapan 

yang tertata dengan rapi. Pada awalnya, Al-Qur’an dilihat sebagai "Qira'ah," 

yakni bentuk masdar (infinitif) dari kata "qara’a," yang berarti membaca, 

membaca dengan cermat, atau membaca dengan teliti.14 

Al-Qur'an menurut istilah yang telah disepakati oleh para ulama adalah 

"Kalam Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi dan Rasul 

terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW., melalui perantaraan Malaikat Jibril AS. Al-

Qur'an tersebut ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan kepada kita secara 

mutawatir. Membaca al-Qur'an dianggap sebagai ibadah yang dimulai dengan 

Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat An-Nas.15 

                                                             

13 Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 
2008), h. 1529. 

14 Syekh Abdullah Mudzakir, Mannā‛ Khalīl Al-Qaṭṭan, Studi Ilmu–Ilmu Al-Qur’an, ( 
Cet.XVII; Jakarta, PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), h. 16.  

15 Muhammad Ali Ash-Shabuni, At –Tibyān Fī Ulūmul Qur’an terj. Muhammad Qadirun 
Nur : Ikhtisar Ulumul Quran Praktis, ( Jakarta, Pustaka Amani, 2001 ), h. 3.  
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3. Tradisi 

Kata "Tradisi" memiliki asal-usul dari bahasa Latin, yaitu "traditio", yang 

berasal dari kata kerja "traderere" atau "trader", yang berarti mentransmisikan, 

menyampaikan, dan mengamankan. Sebagai sebuah nomina, "traditio" merujuk 

pada kebiasaan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga kebiasaan tersebut menjadi 

bagian integral dari kehidupan sosial suatu komunitas. 

Terdapat tiga karakteristik utama dari Tradisi. Pertama, Tradisi adalah 

sebuah kebiasaan (lore) dan juga proses (process) kegiatan yang dimiliki secara 

bersama oleh sebuah komunitas.Artinya, Tradisi memiliki makna kontinuitas 

(keberlanjutan), materi, adat, dan juga ungkapan verbal sebagai kepemilikan 

bersama yang terus-menerus dipraktikkan dalam kelompok masyarakat 

tertentu.16 

4. Palu Nomoni 

Festival Palu Nomoni adalah sebuah festival yang rutin diselenggarakan 

setiap tahun di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2008. Nama 

'Nomoni' dalam festival ini berasal dari bahasa Suku Kaili yang memiliki arti 

'Bergema'. Awalnya, festival ini dikenal dengan nama Festival Teluk Palu yang 

                                                             

16Muhammad Sagala. “Tradisi Tangiang gabe na ni ula Tradisi didesa Juma Ramba dan 
nilai- nilai budaya yang terkandung dalam Tradisi”, Skripsi (Medan;Fak. Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Medan, 2020), h. 1. 
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menampilkan berbagai pertunjukan seni Tradisional dari Suku Kaili serta 

beragam kegiatan olahraga yang menarik.17 

5. Sulawesi Tengah  

Sulawesi Tengah (disingkat Sulteng) adalah sebuah provinsi yang terletak 

dibagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibukota provinsi ini adalah kota Palu. 

Dengan luas wilayah mencapai 61.841,29 km2, provinsi ini memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 2.985.734 jiwa. Sulawesi Tengah merupakan provinsi 

dengan wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki 

jumlah penduduk yang menjadi urutan kedua setelah Provinsi Sulawesi 

Selatan.18 

Melihat luasnya pembahasan pada penelitian ini, maka penulis akan 

mengkhususkan atau memberi batasan pada pembahasan, guna memperjelas 

dan memberikan arah yang pasti dalam penelitian ini. Adapun titik fokus 

penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan al-Qur’an terhadap Tradisi Baliadalam 

festival Palu Nomoni. 

Penelitiakan akan melakukan observasi lapangan agar mendapatkan 

jawaban atas rumusan masalah yang ada diatas dan penelitian ini memfokuskan 

terhadapa pandangan terkait al- qur’an saja, dan peneliti mamakai penafsiran 

                                                             

17 Taufiq Rahman, “Festival Palu Nomoni merupakan sebuah festival tahunan yang 
diadakan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2008”, Phinemo Online. 01 Januari 
2015. https://phinemo.com/festival-palu-nomoni-pertunjukan-ritual-adat-suku-Kaili/ (11 April 
2023). 

18 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah “Profil Provinsi Sulawesi Tengah BAPPEDA 
SULTENG Official Website 
“bappeda.sultengprov.go.id”,https://bappeda.sultengprov.go.idProvilProvinsiSulawesiTengah 
(16 mei 2023) 

https://phinemo.com/festival-palu-nomoni-pertunjukan-ritual-adat-suku-kaili/
https://bappeda.sultengprov.go.idprovilprovinsisulawesitengah/
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pendekatan yakni tafsir Adab ijtima’I agar dapat membantu peneliti 

memfokuskan penelitian agar tak meluasnya pembahasan. Melihat peneliti 

mengambil penelitian Kualiatataif.  

Peneliti akan mengunkap nilai-nilai apa saja terutama nilai Al-Qur’ani  

yang ada di dalam Tradisi Baliadalam festifal Palu Nomoni, yang menjadi fokus 

peneliti nilai Qur’ani karena behubungan dengan juruan yang sekarang di jalani. 

C. Rumusan Masalah  

Sebagaimana Latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 
sebgai berikut: 

1. Bagaimana Prosesi Tradisi yang dilaksanakan didalam festival palu 

Nomoni terhadap masyarakat? 

2. Bagaimana Peran Tradisi yang dilaksanakan didalam festival palu Nomoni 

terhadap masyarakat? 

3. Bagaiman Tinjauan Al-Qur’an melihat Tradisi Baliayang diadakan di Festival Palu 

Nomoni? 

D. Tinjauan Pustaka  

 Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang 

ada, penulis tidak menemukan karya yang sama dengan khusus yang akan 

peneliti lakukan. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa hasil penelitian 

yang membahas tentang fenomena gempa. Dalam penelitian ini, penulis 

memfokuskan penelitian mengenai tinjauan al-Qur’an terhadap Palu Nomoni 

Adapun yang menjadi referensi terkait dengan judul diatas, diantaranya yaitu: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Answar, salah seorang 
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mahasiswa progam sarjana diUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta 

pada tahun 2020 dengan judul skripsi “RESEPSI MASYARAKAT KELURAHAN 

PETOBO TERHADAP FENOMENA LIKUIFAKSI (Studi Living Hadis). Dalam 

skripsi tersebut cenderung membahas tentang bagaimana tentang kaitan 

bencana dengan Tradisi yang dilaksana dimalam festival Palu Nomoni. Jadi 

penulis mengambi rujukan terhadap skirpsi tersebut. 

Kedua, pada persoalan penelitian tentang gempa bumi dalam perspektif 

teologi, diteliti oleh Mohamad Gofar program studi Tafsir Hadis Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008. 

Dalam skripsinya yang berjudul Gempa Bumi Dalam Perspektif Al-Qur’an. 

Ketiga, Artike/Jurnal yang di tulis oleh mahasiswa IAIN Palu yang pada 

bulan September lalu berubah menjadi Universitas Islam Negeri Datok Krama 

Palu, Artikel ini berjudul LIVING QUR’AN DITANAH KAILI (Analisis Interaksi 

Suku Kaili Terhadap al-Qur’an dalam Tradisi BaliadiKota Palu, Sulawesi Tengah). 

Dalam Artikel tersebut membahas bagaimana interaksi al-Qur’an dalam Tradisi 

Baliayang melihat kilas balik al-Qur’an terhadap Tradisi tersebut. Jadi penulis 

mengambil pengetahuan yang mendalam terkait suku Baliadan penegetahuan 

yang mendalam terkait susku Kaili dan Tradisi Balia. 

Keempat, jurnal Etnografi Indonesia Vol. 2 edisi 1, juni 2017 yang ditulis 

oleh saudara Saprillah berjudul Balia-Perayu Amuk Dewata: Pengobatan 

Tradisional di Antara Modernitas dan Agama di Masyarakat Kaili. Jurnal ini 

mmiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan pada peneliti, yaitu sama-

sama ingin mengetahui bagaimana masyarakat Kaili melakukan pengobatan 

dengan cara Tradisional dan apakah pengobatan itu sesuai syariat Islam atau 
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tidak. Bedanya hanya terletak pada  

Kelima, buku yang ditulis oleh Arifuddin pada cetakan pertama tahun 

2017 yang berjudul Khazanah Budaya Kaili: Perspektif Nilai Tradisi, Norma dan 

Sosio-Religi. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui bagaian al-Qur’an hidup dikalangan masyarakat kota palu dengan 

pandangan terhadap Tradisi Palu Nomoni tersebut.  

b. Mengetahui dapat menjadikan Tradisi yang murni dan memanamkan nilai-

nilai al-Qur’an dalamnya. 

c. Bagaima peran masyarakat terhadap Tradisi Palu Nomoni.  

2. Kegunaan 

a. Memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang terkait fenomena 

alam yang terjadi setelah Tradisi Palu Nomoni.  

b. Menyajikan informasi terkait pendangan al-Qur’an terhadap Tradisi tersebut.  

Menjadi acuan bagi para masyarakat agar dapat menyaring lebuh baik 

terhadapat kepercayaan budaya dan melihatnya dengan kaca mata agamanya 

sendiri.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Tradis BaliaSuku Kaili 

Tradisi Baliamerupakan ritual adat yang dilakukan untuk menyembuhkan 

penyakit. Ritual ini merupakan bagian dari budaya masyarakat etnis Kaili yang 

mayoritas beragama Islam dan tinggal di lembah Palu, Sulawesi Tengah. 

Pelaksanaan ritual Balia dapat dilakukan oleh individu atau dalam bentuk 

kelompok. Terkadang, ritual ini dilakukan setelah upaya medis tidak berhasil 

menyembuhkan suatu penyakit. Prosesi pengobatan Baliadapat berlangsung 

selama tujuh hari tujuh malam, tergantung pada tingkat keparahan penyakit 

yang dihadapi. 

 Suku Kaili terbagi menadi 4 : 

1. Kali Tara  

2. Kaili Da’a  

3. Kaili Rai 

4. Kaili Ledo  

Setiap Bagian tersebut mempunyai logat yang berbeda- beda walaupun 

Bahasa yang sama yaitu Bahasa suku Kaili.1 

                                                             

1 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 
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Pada zaman dahulu, upacara adat Baliamerupakan kegiatan yang umum 

dilakukan, terutama di kalangan ningrat. Prosesi dimulai dengan persiapan 

bahan-bahan upacara seperti pedupaan, keranda, buah-buahan, dan hewan 

kurban seperti ayam, kambing, atau kerbau, tergantung pada kasta orang yang 

mengadakan acara. Biaya upacara ditanggung oleh tuan rumah, ditambah 

dengan upah bagi para pelaku ritual. Setelah semua persiapan selesai, pawing 

yang merupakan laki-laki memulai proses dengan doa Gane untuk memanggil 

arwah penguasa panutannya. Berbagai sajian disajikan dekat pedupaan selama 

prosesi berlangsung. Tradisi Balia menyertai prosesi hingga pada puncaknya, 

yaitu penyembelihan kerbau yang melambangkan harapan akan kesembuhan. 

Tradisi penyembuhan Balia masih erat kaitannya dengan keyakinan suku 

Kaili seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Masyarakat Kaili meyakini 

pentingnya menjaga hubungan baik dengan penguasa alam yang dipersonifikasi 

dalam banyak kekuatan atau dewa. Jika hubungan ini tidak dijaga, dapat 

menimbulkan kemarahan pemilik kekuatan tersebut dan membawa musibah 

berupa penyakit dan lainnya. 

Dalam konteks penyembuhan penyakit, ritual Baliadilakukan dengan 

memanggil roh nenek moyang atau kekuatan yang ada di tempat-tempat 

tertentu untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Menurut pengalaman 

beberapa tokoh adat dan masyarakat, hampir semua penyakit yang tidak bisa 

disembuhkan secara medis dapat diatasi melalui ritual pengobatan Balia, 

bahkan penyakit kronis sekalipun bisa disembuhkan dengan cepat. Meskipun 

pada kenyataannya, penyakit tersebut bisa kembali setelah beberapa waktu. 
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B. Festifal Palu Nomoni dan Ritual Balia 

Memasuki masakini pemerintah daerah menggunakan adat bahkan 

penghormatahn terhadap leluhur tersebut dijadikan peringatan peristiwa 

penting dimasyarakat atau pesta masyarakat (festival).2 Maka dari itu 

pemerintah menjadikan objek wisata bagi turis yang dating ke daerah tersebut 

menjadiakn ladang perekonomian dengan menjadikan daerah tersebut 

mempunyai daya tarik(objek wisata) tersendiri. Semenjak kota Palu menjadi 

kota Madya pembangunan mulai dari tatruang daerah sampai ke sector 

pariwisata daerah tersebut demi mendapatkan PAD (Pendaatan Asli Daerah), 

Dalam menghadapi perubahan global dan peningkatan hak individu dalam 

menikmati waktu luang melalui berwisata, penting untuk melakukan 

pembangunan sektor pariwisata yang berfokus pada keanekaragaman, 

keunikan, dan ciri khas budaya bangsa Indonesia. Semua ini harus dilakukan 

dengan menjaga prinsip kebhinekaan sebagai nilai yang mendasar dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, 

pengembangan pariwisata akan menjadi sarana untuk mempromosikan dan 

memperkuat warisan budaya yang beragam yang dimiliki oleh Indonesia, sambil 

memenuhi hak-hak individu untuk mengeksplorasi dan menikmati keindahan 

alam dan budaya yang berbeda-beda di seluruh negeri ini.3 

                                                             

2Festival”,KamusBesarBahasaIndonesia(KBBI),https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/festi
val (23 Mei 2023). 

3 Febrianty Dwi Ramadani “STRATEGI INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATIONDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA 
KOTA PALU (STUDI KASUS FESTIVAL PESONA PALU NOMONI)”,Skripsi (Makassar: Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, 2017), h. 3. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/festival%20(23
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/festival%20(23
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Kota Palu juga telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 yang 

dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2014. Kehadiran KEK di kota Palu dianggap 

sebagai peluang oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan tingkat 

perekonomian khususnya dalam sektor pariwisata. KEK dapat memberikan 

beragam insentif dan fasilitas yang mendorong investasi, pengembangan 

infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut. Dengan demikian, 

KEK menjadi salah satu strategi yang diadopsi oleh pemerintah kota Palu untuk 

mengoptimalkan potensi ekonomi, termasuk sektor pariwisata, dalam rangka 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.4 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Palu untuk 

meningkatkan sektor pariwisata adalah dengan menyelenggarakan event yang 

memiliki karakteristik sebagai perayaan seni bertaraf tinggi atau event dengan 

jadwal yang telah ditetapkan secara jelas. Salah satu event yang mencerminkan 

karakteristik ini adalah Festival Pesona Palu Nomoni (FPPN). Acara ini diadakan 

pada tanggal 24-26 September 2016 dikota Palu. Sebagai bagian dari promosi, 

acara ini juga dka sebelumnya pada tanggal 20 Juni 2016 diJakarta untuk 

menjangkau masyarakat luas. 

FPPN (Festiva Pesona Palu Nomoni) dianggap sebagai langkah untuk 

meningkatkan citra pariwisata kota Palu. Acara ini berperan sebagai wadah 

untuk mempertahankan dan mempromosikan potensi pariwisata dengan 

                                                             

4 Febrianty Dwi Ramadani “STRATEGI INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATIONDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA 
KOTA PALU (STUDI KASUS FESTIVAL PESONA PALU NOMONI)”,Skripsi (Makassar: Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, 2017), h. 4. 
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menampilkan beragam budaya dan Tradisi adat yang ada dikota Palu. Dengan 

demikian, FPPN menjadi sarana yang efektif dalam memperkenalkan kekayaan 

budaya dan keragaman kultur yang dimiliki oleh kota Palu, sambil memberikan 

dorongan positif terhadap perkembangan sektor pariwisata di wilayah 

tersebut.5 

Festival Pesona Palu Nomoni merupakan acara yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Kota Palu dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan Kementerian Pariwisata. Festival ini bertujuan untuk menghidupkan 

kembali kearifan budaya yang telah lama terabaikan dan menghadirkannya 

dalam pertunjukan seni yang mempersembahkan nilai-nilai kebudayaan yang 

bermakna dan mulia. Acara ini berlangsung sepanjang pesisir teluk Palu dengan 

jarak sekitar 7,2 kilometer. Kegiatan utamanya terdiri dari empat area kegiatan 

yang berbeda. Di area pertama, terdapat 520 pertunjukan sulo (obor), 520 

penampilan lalove (seruling adat), dan 1040 pertunjukan penabuh gimba 

(gendang). Di area kedua, terdapat panggung untuk ritus budaya adat Kaili 

(Balia). Sedangkan di area ketiga, terdapat panggung yang menampilkan 

kebudayaan Nusantara secara luas. Terakhir, di area keempat, terdapat 

transportasi dokar yang beroperasi sepanjang pesisir teluk Palu.6 

Sulawesi tengah mempunyai ibu kota provinsi yaitu kota Palu yang 

menjadi pusat perekonomian dan menjadi jantung perekonomian yang ada di 

                                                             

5 Febrianty Dwi Ramadani “STRATEGI INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATIONDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA 
KOTA PALU (STUDI KASUS FESTIVAL PESONA PALU NOMONI)”,Skripsi (Makassar: Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, 2017), h. 4. 

6 Muhammad Khairil dan Rizki Amelia Ranti, “Festival Pesona Palu Nomoni Dalam 
Pelestarian Budaya Kaili Di Kota Palu” KINESIK 5, no. 2 (2018), h. 79.  
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Sulawesi tengah. Beragam suku yang menempati kota tersebut muali dari suku 

bugis(pendatang) sampai suku Kaili, suku alsi yang timgga di daerah Sulawesi 

tengah terdapat 12 suku. 

Menurut dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu Provinsi 

Sulawesi tengah didami oleh 12 suku yaitu : 

1. Suku Kaili di Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan sebagian di Kabupaten 

Parigi Moutong 

2. Suku Kulawi di Kabupaten Donggala 

3. Suku Lore di Kabupaten Poso 

4. Suku Pamona di Kabupaten Poso 

5. Suku Mori di Kabupaten Morowali 

6. Suku Bungku di Kabupaten Morowali 

7. Suku Saluan di Kabupaten Banggai 

8. Suku Balantak di Kabupaten Banggai 

9. Suku Banggai di Kabupaten Banggai 

10. Suku Buol di Kabupaten Buol 

11. Suku Toli toli di Kabupaten Toli toli 

Di daerah pegunungan terdapat beberapa suku terasing yang mendiami 

wilayah tersebut. Contohnya adalah Suku Da’a yang tinggal di Kabupaten Sigi 

dan Donggala, Suku Wana di Kabupaten Morowali, Suku Sea-Sea di Kabupaten 

Banggai, dan Suku Daya di Kabupaten Buol dan Toli Toli. Selain penduduk asli, 

terdapat juga masyarakat dari berbagai Suku seperti Bali, Jawa, Nusa Tenggara 

Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Bugis dan Makassar yang telah menetap dan 
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berbaur dengan masyarakat lokal sejak lama. Berdasarkan sensus penduduk 

tahun 2007, jumlah penduduk di Sulawesi Tengah mencapai 2.875.000 jiwa.7 

Kota palu banyak didiami oleh suku Kaili yang dimana festifal Nomoni 

dan juga Tradisi Balia merupakan peringatan ulang tahun Sulawesi tengah 

sekaligus juga ajang Tradisi Baliayaitu Tradisi yang berasal dari suku Kaili.  

Jenis- jenis Balia: 

1. Balia Tampilangi  

2. Balia Pompauravunja  

3. Balia Jinja  

4. Balia Tampilangi api  

5. Balia Rubah ia  

Tradisi Balia adalah sebuah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat 

Suku Kaili yang mayoritas beragama Islam di lembah Palu, Sulawesi Tengah. 

Tradisi ini memiliki tujuan untuk penyembuhan penyakit. Ritual Balia dapat 

dilakukan secara individu atau dalam kelompok. Terkadang, ritual ini 

dilaksanakan setelah upaya medis yang dilakukan tidak berhasil 

menyembuhkan suatu penyakit. Prosesi pengobatan dalam ritual Balia dapat 

berlangsung selama tujuh hari tujuh malam, tergantung pada tingkat keparahan 

penyakit yang diderita.8 

Dalam upaya mencari kesembuhan, beberapa komunitas melaksanakan 

praktik yang disebut sebagai ritual Balia di lokasi-lokasi khusus. Tujuan dari 

                                                             

7 Pemerintah Provisnsi Sulawesi Tengah,”Tentang Sulawesi Tengah”, Official Website 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,https://dpmptsp.sultengprov.go.id/selayang-pandang-
sulawesi-tengah/ (23 Mei 2023) 

8 Darlis Dawing, “Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Alquran dalam Tradisi Baliadi 
Kota Palu, Sulawesi Tengah”, Studi Living Qur’an di Tanah Kaili 3, no. 1 (2017), h. 76. 

https://dpmptsp.sultengprov.go.id/selayang-pandang-sulawesi-tengah/
https://dpmptsp.sultengprov.go.id/selayang-pandang-sulawesi-tengah/
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ritual ini adalah untuk memanggil roh-roh nenek moyang atau entitas dengan 

kekuatan penyembuhan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang 

dialami. Seorang tokoh adat memberikan kesaksian bahwa masyarakat meyakini 

bahwa metode pengobatan Balia memiliki kemampuan untuk mengatasi hampir 

semua penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis. Bahkan penyakit 

kronis pun bisa sembuh dengan cepat. Meskipun begitu, penting untuk diingat 

bahwa terdapat kemungkinan penyakit tersebut kembali muncul setelah 

beberapa waktu.9 

Tradisi tersebut banyak menuai kontradiksi dikalangan ulama yang ada di 

kota palu tersebut tidak jarang mengatakan bahwasanya penyebab gempa dan 

likuifaksi 28 sebtember 2018 terjadi karena Tradisi tersebut. Tradisi tersebut 

menuai konTradisi yang dimana ketika pelaksanaanya memotong kepala kerbau 

atau disebut lembu donggala untuk di hanyutkan kelaut sebagai persembahan. 

Tidak banyak kalangan ummmat muslim yang bertempat tinggal di daerah 

tersebut mengatakan musrik karena melakukan persembahan, bahkan ada 

banyak yang mengatakan bahwasanya bencana alam yang terjadi 5 tahun silam 

ada kaitannya dengan Tradisi tersebut.   

Bencana alam yang terjadi di Palu pada tahun 2018 mengekspos 

serangkaian cerita tragis tentang dampak bencana yang melanda. Pada awalnya, 

tidak ada yang mengantisipasi adanya bencana susulan setelah gempa bumi 

awal dengan magnitudo sekitar 5 SR. Baik kalangan intelektual maupun 

masyarakat awam memperkirakan bahwa tidak akan terjadi bencana lebih 

                                                             

9 Darlis Dawing, “Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Alquran dalam Tradisi Baliadi 
Kota Palu, Sulawesi Tengah”, Studi Living Qur’an di Tanah Kaili 3, no. 1 (2017), h. 76. 
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lanjut. Namun, situasinya berubah ketika gempa bumi kedua terjadi pada sore 

hari Jumat dengan kekuatan yang lebih besar, diperkirakan sekitar 7,4 SR, hanya 

beberapa jam setelah gempa pertama. Ancaman status siaga ditingkatkan di 

sekitar pantai Donggala. Kejadian ini mengguncang pandangan masyarakat Palu 

terhadap realitas bencana yang terjadi. Kemudian, tsunami melanda wilayah 

pesisir Pantai Palu, dan fenomena likuifaksi terjadi, mengakibatkan ribuan 

rumah, termasuk di Kelurahan Petobo di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengalami 

likuifaksi setelah gempa dengan magnitudo 7,4 SR.10 

Pemahaman beberapa warga Muslim di kelurahan Petobo terhadap 

bencana gempa bumi dan likuifaksi diinterpretasikan sebagai bentuk azab atau 

hukuman dari Allah swt. Klaim mengenai fenomena likuifaksi oleh sebagian 

masyarakat Petobo didasarkan pada interpretasi teks keagamaan yang dianggap 

tidak berkaitan dengan konteks historis, seperti yang ditemukan dalam hadis 

yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad saw. 

menjelaskan bahwa di akhir zaman akan terjadi longsor, perubahan bentuk 

tanah, dan angin kencang yang dapat menghempaskan manusia, meskipun di 

antara mereka terdapat orang-orang yang saleh.  

Pemahaman masyarakat Petobo terhadap fenomena tertentu memang tak 

dapat disangkal. Contohnya adalah saat diadakan acara Festival Pesona Palu 

Nomonidi di pinggir pantai Talise, di mana terdapat Tradisi atau ritual Balia 

yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk perbuatan syirik atau 

menyekutukan Tuhan. Di samping itu, pemahaman di daerah Petobo yang 

                                                             

10 Ahmad Mushawwir, “Resepsi Masyarakat Kelurahan Petobo Terhadap Fenomena 
Likuifaksi (Studi Living Hadis)”, Skripsi (Yogyakarta; Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN 
Sunan Kalijaga, 2020), h. 2. 
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terkena dampak lifuifaksi juga dikaitkan dengan pandangan bahwa itu 

merupakan hukuman dari Tuhan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa di 

daerah tersebut masih ada kegiatan atau hal-hal yang dilarang dalam agama, 

seperti judi dan sabung ayam yang melibatkan taruhan uang dan melibatkan 

istri mereka. 

Dalam menghindari plagiarisme, penting untuk menggunakan kata-kata, 

kalimat, dan struktur yang berbeda dari sumber asli, sambil tetap menjaga 

makna dan informasi yang sama. Jika ada informasi atau pemikiran dari sumber 

lain yang Anda gunakan, pastikan untuk memberikan atribusi dengan 

menyebutkan sumber secara tepat.11 

C. Tinjauan Al-Qur’an Terhadap Tradisi  

Secara etimologi al-Qur’an merupakan dari kata qara’a (qara’a-yaqra’u 

qaraatan wa quraanan) yang berarti menghimpun menggabungkan atau 

merangkai. Secara terminology al-Qur’an secara umum didefenisikan sebagai 

kata-kata Allah swt. yang azal yang di turunkan kepada Nabi Muhammad saw. 

melalui perantara malaikat Jibril, yang tertukis pada mushaf,yang 

periwayatannya secara mutawatir, dan menjad pentunjukbagi manusi dunia dan 

khirat, serta membacanya adalah sebuah ibadah.12 

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang masih menjadi 

acuan hingga saat ini. Banyak kajian dilakukan oleh para ulama melalui 

                                                             

11 Ahmad Mushawwir, “Resepsi Masyarakat Kelurahan Petobo Terhadap Fenomena 
Likuifaksi (Studi Living Hadis)”, Skripsi (Yogyakarta; Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN 
Sunan Kalijaga, 2020), h. 3. 

12 Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur’an: Teori dan pendekatan(Cet. I;Yogyakkarta: 
LKIS Pelangi Aksara,2010), h.16. 
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pembuatan karya tafsir. Meskipun terdapat beberapa perbedaan penafsiran di 

antara ulama yang terhormat, perbedaan tersebut lebih bersifat variatif dan 

tidak kontradiktif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ulama dalam 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an mengacu pada prinsip dan kaedah 'Ulūm al-

Qur'an yang secara tepercaya diwariskan dari generasi ke generasi. Tulisan ini 

membahas perkembangan pengkajian 'Ulūm al-Qur'an dan Tafsir, serta 

menyimpulkan bahwa kajian terhadap al-Qur'an telah dimulai sejak zaman Nabi 

Muhammad saw. dan masih berlanjut hingga masa sekarang dan masa yang 

akan datang. 

Al-Qur’an memiliki definisi terminologi yang umumnya mengacu pada 

kata-kata yang diungkapkan oleh Allah yang tak terbatas waktu, yang 

disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, dan tertulis dalam mushaf. 

al-Qur’an ditransmisikan secara mutawatir, yang memberikan petunjuk bagi 

umat manusia. Membaca al-Qur’an dianggap sebagai bentuk ibadah yang 

penting. Secara sederhana, al-Qur’an dapat dijelaskan sebagai wahyu Allah yang 

diberikan kepada Nabi Muhammad dan ditransmisikan secara mutawatir, 

sementara membacanya dianggap sebagai ibadah.13 

Tinjauan Menurut KBBI tinjauan adalah merupakan turunan dari kata “ 

tinjau” yang memiliki beberapa pengertian : 1) melihat sesuatu dari ketinggan, 

2) (dating, pergi) melihat (menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya,) 

3) mengintai, menyelidiki 4) melihat (memeriksa), 5) mempelajari dengan 

                                                             

13 Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur’an: Teori dan pendekatan(Cet. I;Yogyakkarta: 
LKIS Pelangi Aksara,2010), h.16. 
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cermat dan 6) menduga, sehingga kata “tinjauan” dipaham sebagai hasil “hasil 

meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelediki atau mempelajari).14 

 

  

                                                             

14 Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 
2008) h. 1529. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara wawancara 

kepada beberapa kepala suku Kaili(adat) dan para ulama pandangannya 

terhadap peristwa terseut. Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode 

deskriptif-analisis yaitu memaparkan data-data yang ditemukan dari berbagai 

sumber yang berkaitan, kemudian data tersebut dianalisa dengan pendekatan 

historis. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kota palu Sulawesi tengah. Pemilihan 

tersebut dikarenakan Tradisi yang ingin dikaji terdapat di daerah tersebut. 

Adapun fokus peneliti terkait lokasi penelitian ialah rumah ketua suku Kaili atau 

toko adat, dan Majelis Ulama Islam cabang Palu karena lokasi banyak ulama 

yang mempunyai pandangan terhadap Tradisi tersebut. 

C. Metode Pendekatan Penelitian 

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu : 

1. Pendekatan tafsir  

Para pakar tafsir mendefinisikan tafsir sebagai cara kerja atau suatu alat 

pengetahuan yang bertujuan untuk dapat memahami isi kandungan ayat-ayat al-

Qur’an secara ilmiah.1 Dalam dunia tafsir dikenal istilah corak tafsir yang 

                                                             

1 Mardan, Wawasan Al-Qur’an tentang Keadilan: Suatu Analisis al-Tafsir al-Maudu‘I (Cet. 
I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 26 
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berkaitan dengan aspek formal dari ayat-ayat al-Qur’an yang menjadi objek 

material kajian. Objek kajian tidak hanya mencakup masalah keagamaan, seperti 

akidah, hukum dan akhlak, namun juga masalah-masalah kemasyarakatan yang 

biasa dikenal dengan corak adabi al-ijtima‘i yang menjadikan ayat-ayat 

kemasyarakatan sebagai objek.2  

Pendekatan ilmu tafsir memang merupakan cara untuk mendekati suatu 

objek dengan mengacu pada sudut pandang tafsir. Pendekatan ini digunakan 

untuk menganalisis aktivitas Tradisi Balia dalam konteks tafsir al-Qur'an yang 

dilakukan oleh ulama atau sumber-sumber lainnya. Setelah mengkaji tafsir-tafsir 

tersebut, dilakukan analisis kritis dan komparatif untuk memahami lebih dalam 

makna dan implikasi dari Tradisi tersebut.3 

2. Pendekatan sosio-histori.  

Sosiologi digunakan untuk menjelaskan peranan al-Qur’an terhadap 

Tradisi dan pemahaman al-Qur’an terhadap masyarakat keadaan sekitar. 

Sedangkan historis dalam penelitian yaitu melihat data ini secara historis 

berdasarkan ilmu sejarah. Sejarah dalam penelitian ini adalah proses.   

D. Sumber Data 

Adapun sumber data pada penelitian ini, dilakukan dengan penelitian 

kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan: 

                                                             

2 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudu‘I (Yogyakarta: Pustaka al-
Zikra, 2011), h. 102-103 

3  Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historitas (Yogyakarta: Pustaka 
Belajar, 1996), h. 24 
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1. Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

data sekunder dengan membaca, mengumpulkan data, mencatat dan 

mempelajari buku-buku pelengkap atau referensi, seperti jurnal, skripsi, 

dan media cetak lainnya di perpustakaan atau tempat lainnya. 

2. Penelitian lapangan, yaitu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

data primer, yaitu dengan mengunjungi rumah kepala suku Kaili (Adat). 

Dan Majelis Ulama indonesia di palu, dalam hal ini Kantor dan rumah.   

E. Instrumen Penelitian 

Menurut beberapa ahli, termaksud S. Nasution, terdapat beberapa aspek 

penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian antara 

lain adalah factor tempat, pelaku dan kegiatan yang terkait.4  Maka dari itu jika 

dilihat dari judul yang peneliti akan teliti yaitu kajian lapangan (Field Research ) 

dan kepustakaan (Library Research). Maka langkah pertama yang peneliti 

lakukan adalah menentukan lokasi tujuannya untuk mendapatkan informasi. 

Oleh sebab itu, penelitian dilakukan dilapanga dalam arti masyarakat, lembaga 

ataupun kelompok. Adapun lokasi penelitian penelitian yang akan diteliti adalah 

kecamatan Palu Timur kota Palu Sulawesi Tengah. Pemilihan tersebut 

dikarenakan Tradisi yang ingin dikaji dilaksanakan di temoat tersebut.  Adapun 

fokus peneliti terkait lokasi penelitian ialah rumah ketua suku adat Kaili atau 

tokoh masyarakat, dan Majelis Ulama Islam cabang Palu karena lokasi banyak 

ulama yang mempunyai pandangan terhadap Tradisi tersebut. 

 

                                                             

4  S.Nasution, Metode Naturilistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996) h. 43 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data 

dengan tiga cara, yaitu : 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu proses interaksi di mana pewawancara 

(interview) berkomunikasi langsung dengan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai (interview). Proses ini biasanya melibatkan percakapan tatap 

muka (face to face), di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah 

dirancang sebelumnya tentang objek yang diteliti..5 

Pada wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara mendalam 

agar mendapatkan data yang rinci, jujur, dan mendalam. Metode ini dilakukan 

untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai data yang terkait 

dengan masalah yang diteliti dengan cara peneliti menyiapkan pokok-pokok 

masalah yang dipertanyakan dalam pertanyaan pihak yang diwawancarai. 

Peneliti menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman 

2. Observasi/Pengamatan langsung 

Penggunaan pancaindera seperti penglihatan, penciuman, dan 

pendengaran dapat digunakan dalam kegiatan wawancara untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Misalnya, 

pengamatan visual dapat memberikan wawasan tentang ekspresi wajah atau 

                                                             

5 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif &Penelitian Gabungan (Cet. VI; 
Jakarta: Kencana, 2021), h. 372 
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bahasa tubuh yang dapat membantu dalam memahami respons dari interviewee. 

Penciuman bisa menjadi penting dalam beberapa konteks, seperti menilai 

lingkungan fisik atau kondisi kesehatan. Pendengaran juga sangat krusial dalam 

menangkap informasi verbal yang disampaikan oleh interviewee.6  

Metode yang Anda deskripsikan adalah metode observasi. Tujuannya 

adalah untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi dalam 

fenomena alam atau sosial. Observasi dilakukan dalam suatu periode waktu 

tertentu dan tidak dapat dikendalikan oleh peneliti, sehingga memberikan 

gambaran yang lebih objektif mengenai situasi yang diamati.7 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan bukti dan 

keterangan seperti gambar, kutipan, dan referensi lainnya. Dokumentasi dalam 

penelitian bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan informasi berupa 

catatan, buku, transkrip, agenda, dan sejenisnya, yang kemudian disimpan dalam 

bentuk foto atau rekaman lainnya. Data yang terkumpul ini dapat menjadi 

sumber tertulis yang menjelaskan proses Tradisi, peristiwa, dan kejadian-

kejadian yang terjadi dalam ritual-ritual khusus. 

G. Teknik Pengelolaan Data 

Dalam mengelola data, maka peneliti memerlukan beberapa 

metode,yaitu: 

                                                             

6 Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2013) h. 187 

7 Bambang Sunggonom, Metodologi Penelitian Hukum (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2001), h. 38 
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a. Metode Dedukatif 

Metode dedukatif merupakan suatu cara dalam pengumpulan data yang 

dimulai dari hal-hal yang berkaitan dengan Tradisi Palu Nomoni kemudian 

peneliti akan menyimpulkannya setelah melakukan penelitian. 

b. Teknik Analisi Data 

Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Proses analisis 

data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah, yaitu : 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu 

data yang telah diperoleh di lapangan mengenai Tinjauan al-Qur’an Palu 

Nomoni. dengan wawancara dan observasi akan dipilih dan fokuskan pada hal-

hal yang berkaitan dengan fenomena atau bagai lahirnya tradii dan bagai 

dampaknya. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, kemudian tahap selanjutnya adalah penyajian 

data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih 

memudahkan peneliti memahami data yang diperolah di lapangan. Dengan 

demikian, dapat dilihat denagan bagaimana tingkat pemahaman masyarakat 

terkait fenomena alam yang terjadi setelah dilakukan Tradisi tersebut. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang 

diteliti.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kota Palu kota Sulawesi Tengah  

1. Letak Geografis  

Kota Palu sebagai kota Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan salah 

pusat kediaman berbagai penduduk asli yang menempati lembah Palu. Kota 

Palu ialah lembah atau biasa juga disebut teluk Palu1. Teluk Palu seringkali 

diucapkan oleh penduduknya dikarenakan kalua kita lihat di peta atau 

mengunjungi langsung kota Palu dimana luasnya lautan membentang yang 

menjorok kedaratan dan menjadikan pinggiran/daratan seperti teluk. 

Menurut warga sekitar dahulu penduduknya bertepat tinggal dilembah kaki 

bukit dan biasanya turun mencari pencarian ke laut atau teluk tersebut.2 

Asal muasal Kota Palu banyak sekali pendapat yang merujuk dari buku 

Alif Rahman dan teman-temannya menurut keterangan masyarakat ada 

beberapa versi asal usul Kota Palu: 

1. Iverdixion Tinungki (2018) menjelaskan bahwa nama Kota Palu 

berasal dari kata "Topalue" yang berarti daratan yang terangkat. Ini 

disebabkan oleh fakta bahwa wilayah Palu dulunya adalah lautan, 

tetapi karena gempa dan pergeseran lempeng (Palu-Koro), wilayah 

                                                             

1 Hendra (43 Tahun) Ketua Dewan Komunitas Sejarah Budaya dan Cerita Sulawesi, 
Wawancara, Tombolotutu,  28 Agustus 2023. 

2 Dhani (23 Tahun) Mahasiawa Universitas Tadulako , Wawancara , Huntab Duyu 31 Juli 
2023.  



35 

 

 

yang sebelumnya berair tersebut naik ke atas dan berubah menjadi 

dataran lembah yang sekarang kita kenal sebagai Kota Palu.3 

2. Menurut Lasimpo, asal-usul nama Kota Palu memiliki kaitan dengan 

cerita tentang seekor anjing yang mengganggu ketenangan seekor 

belut, yang berujung pada pertarungan sengit antara keduanya. 

Pertarungan tersebut menyebabkan belut itu keluar dari lubangnya. 

Kemudian, anjing tersebut disebutkan menarik belut keluar dari 

lubangnya dan menyeretnya ke laut, yang akhirnya mengakibatkan 

surutnya air laut hingga mencapai wilayah Talise. Akhirnya, lubang 

tempat belut itu tinggal kemudian menjadi Danau Lindu, sementara 

tanah yang ditarik oleh sang belut menjadi sungai yang sekarang kita 

kenal sebagai sungai Kota Palu.4 

3. Peradaban Kota Palu berawal dari masyarakat Kaili yang tinggal 

didaerah pegunungan yang mengelilingi Laut Kaili. Pada saat itu, 

istilah "Palu" belum digunakan, karena lembah Alu masih merupakan 

lautan. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa asal-usul nama Kota 

Palu berasal dari bahasa Kaili, yaitu "VOLO," yang merujuk pada 

bambu yang tumbuh dari Taweli hingga Sigi.5 

4. Menurut Iswara N Raditya, dalam tulisannya dijelaskan bahwa proses 

penurunan air laut terjadi pada masa Kerajaan Sigi yang dipimpin 

oleh Ngilinayo atau yang dikenal sebagai Itondei, saat sedang 

                                                             

3  Wikipedia “https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palu” (2 September 2023)  

4  Wikipedia “https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palu” (2 September 2023) 

5  Wikipedia “https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palu” (2 September 2023) 
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mengadakan pesta besar untuk rakyat Sigi. Saat itu, terjadi bencana 

besar yang mengguncang seluruh daerah Tanah Kaili, mengakibatkan 

Laut Kaili surut dan membentuk daratan yang disebut "lemba" atau 

lembah. Meskipun durasi atau lama proses ini tidak disebutkan, 

perubahan tersebut menyebabkan daerah tersebut menjadi subur dan 

nyaman untuk dihuni..6 

Jika disimpulkan dari beberapa versi asal usul Kota Palu tidak luput dari 

bencana yang melanda lembah yang indah ini. Asal usulnya saja 

menceritakna tentang bencana yang datang dan menjadikannya suaru 

tempat yang bias di jadikan tempat tinggal yang nyaman, walau pun 

merupakan lokasi yang rawan bencana. Meski begitu banyak dari 

penduduknya masih menempati lembah yang dulu menjadi tempat nenek 

moyang mereka hidupnya bahkan sampai sekarang terus bertambahnya 

penduduknya. 

Informasi diatas diambil dari Fatimah Ahmad, yang menjelaskan bahwa 

wilayah Kota Palu terdiri dari lima dimensi, termasuk wilayah pegunungan, 

lembah, sungai, teluk, dan lautan. Kota Palu memiliki luas wilayah sekitar 

395,06 kilometer persegi yang dibagi menjadi delapan Kecamatan Secara 

astronomis, Kota Palu berada antara 0°,36”-0°,56” Lintang Selatan dan 

                                                             

6 Wikipedia “https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palu” (2 September 2023) 
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119°,45” – 121°,1” Bujur Timur, sehingga tepat berada digaris Khatulistiwa 

dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut.7 

Batas-batas Administrasi Kota Palu: 

a. Utara : Kabupaten Donggala  

b. Timur : Kabupate Donggala dan Kabupate Parigi Mautong  

c. Selatan : Kabupate Sigi  

d. Barat : Kabupaten Donggala  

Letak Kota Palu berbentuk memanjang dari timur ke barat dan terdiri 

dari dataran rendah, dataran bergelombang, dan dataran tinggi. Berdasarkan 

topografinya, wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi 3 zona ketinggian yang 

terdiri dari: 

1. Sebagian kawasan dibagian barat sisi timur (dari utara ke selatan), 

bagian timur (dari utara ke selatan), dan bagian utara sisi barat (dari 

utara ke selatan) merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian 

antara 0 – 100 m di atas permukaan laut. 

2. Kawasan dibagian barat sisi barat dan selatan, kawasan dibagian timur 

(ke arah selatan), dan bagian utara (ke arah timur) memiliki ketinggian 

antara 100 – 500 m di atas permukaan laut. 

3. Kawasan pegunungan memiliki elevasi atau ketinggian yang melebihi 500 

meter di atas permukaan laut. 8 

                                                             

7 Fatimah Ahmad, Hadi Susilo Arifi, Endes N. Dahlan,SobriEffendy, RachmanKurniawan, 
“Analilis Hubungan Luar Terbuka Hijau (RTH) dan Perubahan Suhu” Jurnal Hutan Tropis, No. 2. 
Vol 13:h. 174.   
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Kota Palu merupakan suatu Kota yang terletak diantara dua pegunungan 

dan 2 Kabupaten Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, jika di perhatikan 

dari atas( dilihat dari pesawat) kota palu terlihat sepeti pemukiman yang 

terletak ditengah-tengah donat yang telah  gigit Kota Palu persis ditengah-

tengahnya.  

Sulawesi Tengah (disingkat Sulteng) adalah sebuah provinsi yang terletak 

dibagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibukota provinsi ini adalah kota 

Palu. Dengan luas wilayah mencapai 61.841,29 km2, provinsi ini memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 2.985.734 jiwa. Sulawesi Tengah merupakan 

provinsi dengan wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi, 

dan memiliki jumlah penduduk yang menjadi urutan kedua setelah Provinsi 

Sulawesi Selatan.9 

2. Kuas Dan Wilayah Administrasi 

 

No Kecamatan  Luas (KM) Presentase 

1 Palu Barat 8,28 2,10 

2 Ulujadi 40,25 10,19 

3 Tatanga 14,95 3,78 

4 Palu Selatan  27,38 6,93 

                                                                                                                                                                              

8Fatimah Ahmad, Hadi Susilo Arifi, Endes N. Dahlan,SobriEffendy, RachmanKurniawan, 
“Analilis Hubungan Luar Terbuka Hijau (RTH) dan Perubahan Suhu” Jurnal Hutan Tropis, No. 2. 
Vol 13:h. 174.   

9 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah “Profil Provinsi Sulawesi Tengah BAPPEDA 
SULTENGOfficialWebsite“bappeda.sultengprov.go.id”,https://bappeda.sultengprov.go.idProvilPr
ovinsiSulawesiTengah (16 mei 2023) 

https://bappeda.sultengprov.go.idprovilprovinsisulawesitengah/
https://bappeda.sultengprov.go.idprovilprovinsisulawesitengah/
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5 Palu Timur  7,71 1,95 

6 Mantikulore 206,6 52,35 

7 Palu Utara 29,94 7,58 

8 Taweli 59,75 15,12 

Kota Palu 395 100,00 

Sumber Data: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016 

Berdasarkan table diatas menunjukan bahwa kelurahan yang ada dikota 

Palu, Kelurahan terluas mantikulore mencangkup 50% lebih artinya setangah 

dari kota Palu.  

Kota yang begitu luas 395,06 Kilometer persegi juga memiliki 

kebudayaan dari leluhur sebelumnya yang menempati lembah tersebut. 

Sulawesi tengah dulu merupakan salah satu wilayah kerajaan besar 

disulawesi yaitu Kerajaan Luwu daerahnya mencangkup luas pulau Sulawesi  

dan salah satu wilayah terluasnya membentang ke Barat Daya yang sekarang 

Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat. Setelah Kerajaan 

Luwu barulah terpecah mungkul lah Kerjaan Sigi dan Kerjaan yang 

menempati Sulawesi tengah, Dari situ muncul peninggalan peninggalan 

Kerajaan seperti Megalid (Patung berbentuk Wajah) yang terdapat daerah 

Kabupaten  Poso dan meninggalkan Budaya-budaya yang sampai sekarang 

masih diteruskan sampai kegenerasi sekarang.  

3. Iklim dan Curah Hujan  
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Kota Palu memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 28˚C-36˚C derajat 

Celcius. Cuaca sepanjang tahun tidak merata, Suhu tertinggi pernah mecapai 

36,5˚, dengan curah hujan yang rendah dan kekeringan sering terjadi pada 

musim kemarau.10 

Maka tidak heran kalau Palu memiliki julukan “Bumi Kaktus Tadulako”. 

Terkenal dengan panasnya bahakan menduduki kota terpanas pertama dinegara 

Indonesia menurut BMKG.11 

4. Jumlah Penduduk  

No Statistika Penduduk Jumlah 

1 Laki-Laki 178,347 

2 Perempuan  176,013 

3 Paruh Baya 30 

 Jumlah Penduduk 354,361 

Sumber Data : Badan Statisika Kota Palu 2023 

Jika dilihat dari badan statitika kota palu jumlah penduduk kota palu 

pada tahun 2023 berjumlah 354,361 r jiwa diantaranya laki-laki 178,347 jiwa 

sedangkan perempuan 176,013jiwa, adapun parubaya berjumlah 30 jiwa. 

Dan akan terus bertambah hingga akhir tahun 2023.  

                                                             

10 Moh Dika Dwijaya “KAJIAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN COMMUNITY DEVELOPMENT (COMDEV) DI PT. CITRA PALU 
MINERALS KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH” Thesis  (Yogyakarta”,Institut Teknologi 
Yogyakarta), h,11.  

11 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Official 
webside”http//:www.bmkg.go.id. (2 September “023) 
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5. Sarana dan Prasarana  

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 
Masjid 380 

2 
Gereja  109 

3 
Pura 3 

4 
Vihara 6 

5 
TK 172 

6 
SD 178 

7 
SMP 139 

8 
SMA 34 

9 
SMK  22  

10 
Universitas 14 

11 
Kantor Pemerintah  51 

 
Jumlah  1.189 

SumberData:sumberonlinepemerintahhttps://sulteng.kemenag.go.id/hala

man/detail/rumah-ibadah-dan-um 

Berdasarkan table sarana dan prasarana yang ada dikota Palu, setidaknya 

ada sekitar 1.189 sarana yang disediakan pemerintah Kota Palu. 
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B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Baliadalam Festival Palu Nomoni Kota Palu, 

Sulaewesi Tengah 

Sebelum membahas latar belakang munculnya Tradisi Baliadalam Festifal 

Palu Nomoni Peneliti ingin membahas munculnya Festival Palu Nomoni. Festival 

Palu Nomoni merupakan salah satu Festival yang diadakan oleh pemerintah kota 

Palu pada hari ulang tahun kota Palu yaitu tanggal 26-28 bulan September, yang 

dimana puncak acaranya di tanggal 28 September.12 Kota Palu berulang tahun 

pada tanggal 27 September yang dimana di diresmikan sebagai Kota Madya 

tahun 1974, Menurut Artikel yang di tulis Puspasari Setyariningrung “Pada 

tahun 1978, pembentukan wilayah Kota Administratif Palu didasarkan pada 

dasar hukum Dekonsentrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pembentukan ini merupakan 

salah satu langkah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia.13 Mulai dari situ 

datlah festifal merayakan hari jadi kota Palu. 

Ritual Baliaadalah suatu upacara adat yang dijalankan untuk 

menyembuhkan penyakit. Upacara ini erat hubungannya dengan komunitas etnis 

Kaili, yang sebagian besar beragama Islam dan bermukim diLembah Palu, 

Sulawesi Tengah. Pelaksanaan ritual dapat dilakukan sendiri atau dalam 

kelompok, dan terkadang diadakan setelah upaya medis tidak berhasil 

menyembuhkan penyakit tertentu. Lama prosesi dapat mencapai tujuh hari 

                                                             

12 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 

13 Puspasari Setyariningrung berita Online 
“https://indeks.kompas.com/profile/2516/Puspasari.Setyaningrum”  (2 September2023) 
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tujuh malam, bergantung pada tingkat keparahan penyakit yang sedang 

dihadapi.14 

Ritual Baliamerupakan aspek inti dari Tradisi masyarakat Kaili kuno. 

Selain digunakan untuk tujuan pengobatan, ritual ini juga berkaitan dengan 

praktik-praktik pertanian yang bertujuan untuk mendukung kesuksesan 

pertanian di kalangan warga Kaili. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti 

kesuburan tanah, perlindungan terhadap hama, dan keselamatan petani saat 

bekerja di ladang. Selain itu, Baliayang kaya akan seni tari dan musik Tradisional 

yang sarat makna mistis juga dimanfaatkan sebagai bagian dari upacara di istana 

kerajaan Kaili. 

Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, peran ritual 

Balia mengalami transformasi. Ritual ini tidak lagi memiliki posisi sentral 

seperti sebelumnya, terutama dalam konteks pertanian. Praktik Balia yang 

berkaitan dengan kegiatan pertanian tidak lagi dilakukan. Salah satu 

penyebabnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan ritual Balia 

yang cukup tinggi. Untuk mengadakan ritual ini, diperlukan hewan kurban, 

peralatan untuk tarian, penari, penabuh musik, serta atribut-atribut Balia yang 

biayanya dapat mencapai puluhan juta rupiah. Selain itu, para petani Kaili juga 

telah beralih ke arah pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi 

modern, yang secara perlahan menggeser model pertanian Tradisional dan juga 

instrumen spiritual yang menyertainya. Menurut Mehdiantara, seorang pemuda 

                                                             

14  Arifuddin M. Arif. Dkk, Khazanah Budaya Kaili Perpektif nilai Tradisi, Norma, dan 
Sosio-Religi cetakan pertama September 2017 .(jl.Tanderante Lr. Kenangan No 9/B), h. 63 
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adat Kaili, saat ini masyarakat lebih mengidentifikasi ritual Balia dengan praktik 

pengobatan daripada ritual pertanian. 

Ritual Balia mencerminkan sistem kepercayaan yang dianut oleh 

masyarakat Kaili pada masa lampau. Masyarakat Kaili percaya bahwa setiap 

tempat memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. 

Kekuatan gaib ini, yang dikenal sebagai Dewata yang menguasai alam, sering kali 

terkait dengan berbagai tempat seperti gunung, hutan, sungai, batu, dan lokasi 

lainnya, yang memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sehari-hari 

manusia.15 Restu Dewata memiliki dampak positif pada kehidupan manusia, 

sementara Murka Dewata dapat mengakibatkan kesulitan dalam kehidupan 

manusia. Berdasarkan kepercayaan ini, masyarakat Kaili memahami penyakit 

tidak hanya sebagai masalah fisik semata, tetapi juga sebagai fenomena metafisik 

atau hubungan dengan alam gaib. Mereka melihat penyakit sebagai bentuk 

komunikasi antara penghuni alam gaib dan manusia. Ketika seseorang 

mengalami penyakit, hal ini dianggap sebagai ekspresi amarah, teguran, atau 

peringatan dari kekuatan spiritual dalam semesta. Untuk menyembuhkan 

penyakit tersebut, manusia diharapkan melakukan "komunikasi" dengan 

penghuni alam gaib, salah satunya melalui prosesi pengobatan Balia.  

Ritual Balia merupakan Tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat 

Kaili. Prosesi Baliahanya dapat dilakukan jika orang yang sakit adalah orang 

Kaili. Orang yang bukan dari suku Kaili tidak dapat diobati dengan ritual Balia. 

Namun, jika seseorang memiliki darah Kaili meskipun memiliki campuran suku 

                                                             

15Darlis Dawing, “Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Al-Qur’an dalam Tradisi Baliadi 
Kota Palu, Sulawesi Tengah”, Studi Living Qur’an di Tanah Kaili 3, no. 1 (2017), h. 78. 
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lain, seperti anak yang lahir dari orang tua campuran suku Kaili dan non-Kaili, 

mereka dapat diobati dengan ritual Balia. Hingga saat ini, belum ada percobaan 

untuk mengobati orang non-Kaili dengan Balia karena biasanya penyelenggara 

ritual akan menanyakan asal usul dari orang yang sakit sebelum melakukan 

prosesi Balia.16 

Ritual Balia memiliki berbagai varian yang dikenal oleh warga Kaili, 

seperti Balia tampilangi, topeule, tomanuru, molama kana, dan movonja mpae. 

Namun, beberapa jenis Balia telah punah karena perubahan dalam sistem sosial 

masyarakat. Contohnya, Balia topeule yang awalnya digunakan untuk kehamilan 

sekarang tidak lagi dilakukan karena biaya untuk melaksanakan ritual tersebut 

terlalu tinggi. Satu-satunya jenis Balia yang masih dipraktikkan oleh orang Kaili 

adalah Balia tampilangi karena dianggap sebagai ritual pengobatan yang 

penting.17 

Balia tampilangi adalah ritual Balia yang paling besar dan ramai karena 

melibatkan banyak sekali orang dan hewan yang akan dikorbankan. Kata 

tampilangi diambil dari bahasa Kaili yang berarti tombak bercabang. Tombak 

dalam Tradisi Kaili dianggap sebagai senjata ampuh para dewa yang bisa dengan 

mudah mengalahkan musuh.18 

                                                             

16 Hendra (43 Tahun) Ketua Dewan Komunitas Sejarah Budaya dan Cerita Sulawesi, 
Wawancara, Tombolotutu,  28 Agustus 2023. 

17 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 

18 Moh.Fauzan Chair “BaliaTampilangi”: Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili diPalu. 
Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. 2021. h.71 
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Ritual Balia tampilangi dilakukan selama tiga hari berturut-turut, sesuai 

dengan prosesi pengobatan Baliayang memerlukan waktu setidaknya tiga hari. 

Jika penyakit masih belum sembuh, hari-harinya dapat ditambahkan sesuai 

dengan kebutuhan si sakit. Namun, belum pernah ada kasus di mana orang yang 

diobati dengan ritual Balia tidak sembuh pada hari ketiga. Hal ini menegaskan 

bahwa kesembuhan sering kali terjadi dalam rentang waktu tiga hari tersebut 

Upacara Balia dipimpin oleh seorang sando dan tolanggara atau topokoro 

Balia, yang merupakan orang yang mengalami kemasukan roh. Selama upacara, 

musik pengiring yang digunakan adalah gendang dan seruling, yang dimainkan 

oleh pemain gendang dan pemain seruling yang biasa disebut le. Mereka 

mengiringi penari laki-laki dan perempuan selama prosesi berlangsung. 

Alat-alat yang digunakan dalam ritual tersebut meliputi tiga gendang 

(gimba), satu gong, satu ekor kambing (sebelum masuknya Islam, babi juga 

termasuk hewan yang dikorbankan), berbagai jenis makanan seperti nasi, pisang 

rebus, dan lainnya, serta piring dan mangkok dari porselin. Selain itu, pohon 

tebu, tombak, atau parang juga merupakan bagian dari peralatan dan 

simbolisme yang terkait dengan ritual ini. 

Tahapan awal dari ritual Balia tampilangi dimulai dengan tahap 

perencanaan yang disebut "nol". Tahap ini melibatkan musyawarah adat yang 

disebut Libu untuk menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan upacara 

Balia. Sando merupakan aktor utama dalam Balia tampilangi, yang memiliki 

otoritas untuk menetapkan segala hal yang terkait dengan prosesi Balia, mulai 
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dari waktu, tempat, hingga instrumen ritual yang diperlukan.19 Dalam tahap ini, 

keluarga membawa syarat adat untuk berkonsultasi, yang biasanya disebut 

"petena". Petena ini berisi rokok sesuai selera sando, beserta korek api kayu, 

yang diletakkan di sebuah piring kecil kemudian dibacakan baraka (berkah) dan 

doa-do'a keberkahan oleh sando. Prosesi ini memiliki keunikan, di mana 

terkadang sando membacakan syair vadi pada salah satu pasien dari keluarga 

yang hadir. Setelah mantra atau syair tersebut dibacakan, pasien akan dimasuki 

oleh roh yang akan memberikan petunjuk mengenai jenis Balia yang mereka 

inginkan dilakukan dan apa saja yang perlu disiapkan selain hal-hal yang 

umum.20 

Ritual Balia tampilangi adalah ritual yang melibatkan banyak pemeran 

sehingga disebut sebagai kolosal. Oleh karena itu, Balia tampilangi biasanya 

dilakukan di halaman rumah orang sakit, lapangan, atau tempat lain yang telah 

disepakati bersama antara sando, ketua adat, dan keluarga orang sakit. Setelah 

segala hal terkait sudah ditentukan, persiapan dilakukan terkait dengan 

peralatan, perlengkapan, serta segala unsur pelaksanaan ritual. Peralatannya 

meliputi: Alat sebagai Instrumen atau pengiring: 

1. Gimba (gendang). 

2. Goo (gong). 

                                                             

19 Hendra (43 Tahun) Ketua Dewan Komunitas Sejarah Budaya dan Cerita Sulawesi, 
Wawancara, Tombolotutu,  28 Agustus 2023. 

20 Moh. Fauzan Chair “BaliaTampilangi”: Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili Di Palu. 
Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. 2021. h.74 
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3. Lalove (alat musik menyerupai seruling yang dimainkan dengan cara 

ditiup untuk menimbulkan bunyi)21 

Tiga peralatan ini adalah bagian penting dari ritual Balia tampilangi 

karena fungsinya sebagai instrumen musik yang mengiringi jalannya acara 

sepanjang malam. Secara historis, alat musik ini menarik perhatian masyarakat 

Kaili karena digunakan oleh sawerigading untuk meramaikan acara yang 

dihadiri. Alat musik ini kemudian berkembang menjadi instrumen musik yang 

digunakan dalam berbagai adat Kaili. Alat musik ini mengiringi tarian-tarian 

yang gerakannya agak tidak beraturan dan mengikuti keinginan roh halus yang 

menari dalam tubuh pasien (Nomparikaro), namun para pendamping sando 

mengarahkan gerakan mereka saat menari. Pemain alat musik, yang disebut 

Bule, bertanggung jawab mengatur ritme dari alat musik yang dimainkan. Bule 

memainkan beberapa ritme dalam ritual ini, dimulai dari ritme yang santai 

dengan alat musik sarontaede, kemudian meningkat menjadi sarondaya, 

sarondaya naole, dan kancara yang sangat cepat. Tujuan dari variasi ritme ini 

adalah untuk mengatur kecepatan tarian peserta Balia. Alat musik ini dimainkan 

dengan cepat saat peserta energik dan diperlambat saat peserta mulai lelah, 

sesuai dengan irama yang diperlukan tergantung pada langkah tarian yang 

sedang dilakukan.22 

                                                             

21 Hendra (43 Tahun) Ketua Dewan Komunitas Sejarah Budaya dan Cerita Sulawesi, 
Wawancara, Tombolotutu,  28 Agustus 2023. 

22 Hendra (43 Tahun) Ketua Dewan Komunitas Sejarah Budaya dan Cerita Sulawesi, 
Wawancara, Tombolotutu,  28 Agustus 2023. 
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Bedanya dengan Balia yang dilaksanakan difestival Palu nomoni ia 

mengeluarkan roh dari dalam tubuh  peserta, karena semata hanya untuk 

pertunjukan. Ada pun menurut pak rizal selaku salah satu panitia yang 

mengadakan prosesi tersebut. 

Adapun  peralatan yang digunakan didalam ritual Balia didalam festival 

palu Nomoni sebagai berikut: 

1. Tampi (tombak). Tombak dalam konteks ritual Balia tampilangi 

digunakan sebagai alat untuk menombak korban atau persembahan 

berupa ayam atau kambing, jika ada. Namun, ada perbedaan signifikan 

dalam penggunaan tombak antara masa lalu dan masa sekarang. Di masa 

lalu, tombak benar-benar digunakan untuk menombak hewan 

persembahan hingga mati sebagai bagian dari prosesi ritual. Namun, 

dengan adanya pengaruh Islam pada masa sekarang, penggunaan tombak 

dalam ritual Balialebih bersifat simbolis dan tidak benar-benar 

digunakan untuk mematikan hewan persembahan.23 

2. Guma (parang Kaili). Parang digunakan dalam ritual Balia tampilangi 

sebagai alat untuk menyembelih salah satu korban yang biasanya berupa 

ayam kecil. Selain itu, parang juga digunakan untuk memotong beberapa 

benda yang terkait dengan prosesi adat lainnya. 

3. Kaliavo (perisai). Perisai memiliki dua fungsi utama dalam ritual Balia 

tampilangi. Pertama, perisai digunakan sebagai tatakan persembahan di 

                                                             

23 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 
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awal ritual sebagai bagian dari prosesi adat. Kedua, setelah itu, perisai 

juga berfungsi sebagai alat yang dibawa dalam tarian. Makna yang 

terkandung dalam penggunaan perisai ini adalah bahwa perisai dianggap 

sebagai simbol pelindung yang akan melindungi siapapun yang 

memegangnya selama prosesi berlangsung. 

4. Payung. Payung ini akan berfungsi sebagai pelengkap lolangi. Makna yang 

ia kandung ialah sesuai fungsinya bahwa ia akan memberikan kesejukan 

dan keteduhan bagi semua orang yang berada didalam ritual. 

5. Baki. Baki merupakan sebuah dulang atau nampan tanpa kaki yang 

digunakan sebagai tatakan beberapa peralatan atau perlengkapan adat, 

serta sebagai wadah untuk makanan dan minuman dalam jumlah banyak. 

6. Baskom. Baskom berfungsi sebagai wadah untuk beberapa perlengkapan 

adat seperti beras, telur, dan lainnya 

7. Dula. Dula adalah wadah mirip baki yang berbentuk loyang berkaki, 

digunakan sebagai tempat peralatan adat dan syarat-syarat ritual. 

8. Sarung. Sarung adat berfungsi sebagai syarat adat yang harus digunakan 

oleh semua peserta ritual. 

9. Sepasang baju dan celana khusus untuk pemimpin adat (sando) 

merupakan syarat adat yang harus dipenuhi. 

10.  Selendang. Selendang adalah syarat adat yang melengkapi lolangi 

11.  Songkok atau kopiah juga merupakan syarat adat untuk pemimpin adat 

12. Basende adalah topi atau penutup kepala khusus yang digunakan oleh 

pemimpin adat, yang juga disebut sando. Topi ini terbuat dari kulit kayu 

dan memiliki motif atau corak khusus di sisinya. Basende hanya 
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digunakan oleh pemimpin adat dan menjadi bagian yang penting sebagai 

simbol kehormatan dalam konteks ritual dan adat Kaili. 

13. . Piring dan gelas digunakan sebagai alat makan dan minum dalam ritual. 

Umumnya, bentuknya masih klasik dan belum modern seperti piring dan 

gelas pada umumnya. Selain itu, piring dan gelas juga digunakan sebagai 

alat yang digesek-gesekkan untuk menghasilkan bunyi tertentu. Bunyi ini 

digunakan untuk mempercepat masuknya roh halus bagi peserta yang 

belum dimasuki roh dalam ritual tersebut. 

14. Dupa. Dupa merupakan sebuah benda yang umumnya terbuat dari kayu 

atau pelepah kulit kelapa, memiliki bau khas yang semerbak. Dengan 

membakar dupa yang memiliki aroma yang khas, ini menjadi penanda 

bahwa ritual telah dimulai dan semua yang diundang dipersilakan untuk 

datang dan bergabung dalam ritual tersebut. 

15. Daun pisang yang biasanya digunakan dalam ritual adalah daun yang 

masih muda, digunakan sebagai alas makanan atau tempat penyajian 

makanan. 

16. Kendi. Kendi merupakan salah satu syarat adat dalam ritual. Kendi 

kemudian akan dihancurkan di atas kepala sebagai bagian dari prosesi 

ritual. Orang Kaili percaya bahwa tindakan ini akan menghilangkan 

segala macam penyakit yang bersarang di kepala, menjadi bagian penting 

dalam upaya penyembuhan dan pemurnian rohani.24 

                                                             

24 Angga (30 Tahun) Anggota Komunitas Sejarah Budaya dan Cerita Sulawesi, 
Wawancara, Tombolotutu,  28 Agustus 2023. 
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Bahan- bahan ini yang nantinya akan digunakan, mempunyai peran dan 

fungsinya masing-masing sebagai syarat unsur pelaksanaan Balia. Selain itu, 

adapula kelengkapan yang menjadi syarat akan pelaksanaan Balia. Kelengkapan 

ini meliputi: 

1. Beras pulut (ketan) warna-warni memiliki peran khusus dalam ritual 

Balia. Beras ini akan ditabur atau dilemparkan ke atas peserta Balia, dan 

setiap warna beras memiliki makna simbolis yang mendalam: Beras-

beras ini juga memiliki makna sebagai permohonan petunjuk kepada 

Tomanuru dan atau juga penguasa bumi dan langit. Warna beras ini 

meliputi:  

a. Beras merah melambangkan laut, mengaitkan ritual dengan kekuatan 

dan misteri yang terkandung di dalamnya. 

b. Beras kuning melambangkan tempat Uventira (wentira), sebuah 

lokasi di dekat kota Palu yang dianggap keramat dan dihubungkan 

dengan leluhur spiritual. 

c. Hitam, Beras hitam melambangkan unsur tanah, mencerminkan 

kekuatan dan keseimbangan yang ada di bumi. 

d. Beras merah melambangkan laut, mengaitkan ritual dengan kekuatan 

dan misteri yang terkandung di dalamnya. 

e. Beras hijau melambangkan bulan dan bintang, menggambarkan 

kesuburan, harapan, dan arah spiritual yang terang. 
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Setiap warna beras ini juga merupakan simbol permohonan petunjuk 

kepada Tomanuru dan penguasa bumi serta langit, memperkuat makna 

keseluruhan dari ritual Balia. 

 

2. Siranindi adalah jenis tumbuhan menjalar yang dianggap memiliki efek 

mendinginkan karena daunnya memiliki sifat dingin. Makna di balik 

keberadaan siranindi adalah kemampuannya untuk meredakan dan 

mengatasi berbagai jenis penyakit yang berhubungan dengan panas 

seperti demam. 

3. Uwe Vongi, atau air wangi, merupakan campuran air yang disiapkan oleh 

para sando dengan berbagai macam komponen dan komposisi. Fungsinya 

adalah sebagai bahan yang digunakan untuk mengusap tubuh sehingga 

penyakit dapat teratasi dan si sakit diberi kekuatan untuk mengikuti 

seluruh rangkaian acara. Perannya mirip dengan minyak dalam pijat 

refleksi konvensional. Air wangi ini mengandung berbagai bahan seperti 

kayu manis, sikuri (kencur), sale (buah kayu), bawang merah, kemiri, 

telur, 81 daun paku, Banja (pinang muda), sintamadia, kondo (daun 

asam), tolasi (daun harum), daulolo (pucuk dedaunan), dan panda 

(pandan). 

4. Lolangi adalah kumpulan berbagai jenis tumbuhan yang digunakan 

sebagai area tempat para pasien Baliamengelilingi dan menari. Berbagai 

tumbuhan yang digunakan termasuk kayu bale (kayu ikan), veluru 

(umbut sejenis lontar), balaroa (kayu waru), kayu taba, kayu peliu, 

siranindi (cucur bebek), kadombuku, dan janur. 
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5. Pohon pisang dan batang tebu dipersiapkan untuk setiap pasien. Mereka 

akan dipangkas selama langkah nompaya. Masyarakat Kaili meyakini 

bahwa dengan pemangkasan pohon pisang dan batang tebu, segala jenis 

penyakit dalam tubuh akan sembuh atau hilang. Setelah semua 

perlengkapan dan peralatan tersedia secara lengkap, para sando mulai 

mempersiapkan segala sesuatu dengan meracik dan mempersiapkan 

bahan-bahan sesuai dengan adat yang diikuti.. 25 

Setelah semuanya siap, dibakarlah dupa sebagai makna bahwa prosesi 

adat telah dimulai. Di hari pertama, prosesinya adalah sebagai berikut: 

a. Sebab Sebab ini dimana mencari apa penyebab sehinggan pemangku adat 

melakukan Balia, jika ada rang sakit yang sakitnya hanya dapat disembuhkan 

dengan mengadakan adat nenek moyang yaitu Balia, maksudnya ialah dimana 

penyakita ini tidak bias disembuhkan oleh medis dikarenakan penyakit 

tersebut penyakit turun temurun dari keluarga kerajaan.  

b. Vurake  

Vurake sendiri ialah mencari garis keturunan atau anak cucuk nenek 

moyannya keluarga kerajaan (yang mempunyai garis keturunan). 

c. Dibolovia  

Dibolivia ialah diamana para pemangku adat disebut juga Toriadat 

melakukan pencarian terhadap korban yang memiliki penyakit.  

                                                             

25 Angga (30 Tahun) Anggota Komunitas Sejarah Budaya dan Cerita Sulawesi, 
Wawancara, Tombolotutu,  28 Agustus 2023. 
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d. Libu 

Libu ialah kesepakatan, dimana ketika sesorang memiliki peyakit sudah 

ditemukan Libu pun diadakan dengan mengadakan musyawarah dengan 

keluarga yang bersangkutan untuk di adakan Balia(pengankatan Penyakit)atau 

tidak jika dalam hasil musyawarah tersebut diadakan Baliamaka harus meminta 

persetujuan dar anggota keluarga, tapi jika dalam pihak keluarga tidak 

mengizinkan maka Balia pun tidak dilaksanakan. Karena Prosesi Balia 

membutuhkan paling lama setidaknya 2 minggu sampai semua proses selesai, 

dan tidak sembarang orang yang memiliki penyakit dan langsung diadakan Balia. 

Makaitu festival Palu Nomoni Hanya menapilkan Sebagian kecil dari Tradisi Balia 

tersebut  

e. Tolanggara 

Tolanggara sendiri jika dalam Libu didapat kesepakatan yang 

mengizinkan keuarganya di adakan Baliamaka para Tolanggara berkumpul ialah 

orang-orang yang memiliki pengetahuan adat lebih luas dari toriadat. 

f. Situ Bule  

Situbule ialah dimana Tomanurung ialah pemmpin acara memulai acara 

atau sebagai pelengkap.  

g. Nolinjue Uve 

Menaikan air kedarat selama 3 malam, Uwe Vongi (air wangi) adalah air 

yang disiapkan oleh para sando dengan campuran beragam komponen dan 

komposisi. Air ini digunakan untuk menggosokkan ke tubuh agar penyakit dapat 
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hilang dan si sakit diberikan kekuatan untuk mengikuti seluruh prosesi acara. 

Fungsinya mirip dengan minyak dalam pijat refleksi konvensional. 

h. Noragi 

Air yang di naikan selama 3 malam diwarnai dan datkan sambulu 

pembuatan sambusu sendiri dari pinang dan membutuhkan beberapa bahan 

yang penting menurut pemangku adat. Adapun bahannya; pinang,kapur sirih, 

gambir, tembakau,dauh sirih, buah sirih.   

i. Nogagasa 

Setelah air diwarnai maka nogagasa ialah beras yang diwarnai denagn 3 

warna sama seperti air: kuning,merah, hijau. Beras pulut (ketan) warna-warni 

digunakan dengan cara ditabur atau dilemparkan ke atas peserta Balia. Beras ini 

adalah simbol yang mewakili kedatangan di dunia. Selain itu, beras ini juga 

memiliki makna sebagai permohonan petunjuk kepada Tomanuru dan penguasa 

bumi dan langit. 

j. Nidupai  

Nidupai sendiri dimana bahan-bahan yang telah di buat dijaga  

k. Dibakarkan Kemenyan  

Mngkin tidak asing bagi kita dibakarkan kemenyan bukan lain untuk 

membuat bahan yang ada menjadi wangi. 

l. Nopopandiu  

dimandikan dan atau berwudhu. Dalam prosesnya peserta Baliaakan 

dimandikan atau disarankan berwudhu, langkah ini didampingi langsung oleh 
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Sando. Nopopandiu akan menjadi tameng agar jangan ada jin atau roh yang jahat 

masuk ke dalam tubuh. Nopandiu atau berwhudu ini menggunakan uwe vongi 

(air wangi) yang sudah disiapkan oleh sando.  

m. Nogane 

Gane sendiri ialah doa yang dilantunkan pemangku adat ia berdoa 

meminta  diberikan keselamatan dengan menggunakan Bahasa Kaili: 

“eee tuu puku baraka nutanah,baraka nulangi,baraka nopori,baraka no’ue 
pompourakaranga jua tomdua ianu sangana(nama yang sakit ) aga komi riala 
ta’ala, ia ribaraka ritupu riala taala” 

Terjemahnya: wahai peilik tanah ,wahai pemili langit, wahai pemilik 

air,wahai pemilik angina ,wahai pemilik api. Cuma Allah Dzat pencipta kami 

memohon disembukan penyakitnya (nama yang sakit). Cuma Allah dzat yang 

menyembuhkan.  

n. Noraino  

Sama sama menyerukan Gane yaitu doa serentak yang ada di Kawasan 

tersebut.   

o. Norano 

Norano sendiri ialah penggabuangan diamana bahan dan acara di 

gabungkan menjadi satu. 

p. Pompora 

Pooura sendiri ialah dimana acara puncak sebelum menjalang pulang 

dengan alat music Lalove(suling) dan Gimba(gendang) music kencana. 

q. Noraesaka 
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Noraesaka sendiri ialah membuang penyakit dimana orang mempunyai 

penyakit tersebut di angkat penyakitnya dengan pemangglan Tolanggara tadi 

Bersama memngkat penyakit penyakit nya tidak lain ialah dalam kasusu 

besaernya dimana roh nenek moyang memsasuki tubuh anak cucuknya, dan ruh 

tersebut di masukkan dalam tubuh binatang dan dihanyutkan kelaut.  

Akhir dari acara Ritual Balia 

r. Nosalama 

Setelah Noraesaka maka Nosalama memberika selamat sesama setalah 

penyakit telah diangkat. 

s. Noduaka 

Setelah penyakit diangkat maka semua yang hadir dalam upacara tersebut 

saling mendokan  

t. Nosiampun 

Saling mengampuni dan memafkan bagi yng ada disekitar 

pelaksanaannya. Hadirin yang hadir 

Selama proses ritual, para peserta sering bertepuk tangan sebagai tanda 

semangat dalam pengobatan. Mereka terlibat dengan perasaan mereka secara 

mendalam, bahkan sampai pada tingkat kesurupan. Orang yang awalnya lemah 

tiba-tiba mampu bergerak dan menari seolah-olah tidak merasakan sakit..26 

Prosesi adat yang di atas ialah ritual Balia yang didalam festval Palu 

Nomoni yakni dimana hanya menunjukan bagaimana prosesi Ritual Balia yang 

                                                             

26 Angga (30 Tahun) Anggota Komunitas Sejarah Budaya dan Cerita Sulawesi, 
Wawancara, Tombolotutu,  28 Agustus 2023. 
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singkat dan niat memperlihatkan kepada pengunjung yang ada. Berbeda dengan 

acra ritual yang asli dimana betul- betul ditemukan penyakit yang tidak 

disembuhkan oleh meis maka acara ritual yang berlangsung akan lama dan 

memakan banyak orang yang menyelenggarakannya.  

Pendanaan yang akan disalurkan juga berat karena proses yang akan 

dilakukan termasuk lama maka pendanaan akan membengkak dan jika hanya 

satu kepala keluarga yang mengadakan Balia termasuk cukup banyak dan  

sangat terbebani. Jadi peneliti disini memfokuskan yang terlihat dalam festival 

Palu Nomoni agar tidak meluasnya pembahasan.27 

C. Peran Tradisi yang dilaksanakan didalam festival palu Nomoni terhadap 

masyarakat. 

Festifal Palu Nomoni juga bertujuan memperkenalkan semua yang ada 

dikota palu termasuk suku dan dan budaya Tradisi yang dipegang teguh  oleh 

penduduk asli kota Palu(suku Kaili), selain  memperkenalkan budaya dan Tradisi 

yang ada dikota Palu festifal tersebut menjadi ladang penghasilan bagi mayoritas 

penduduk Kota Palu agar menarik Turis pariwisata datang menyaksikan acara 

tersebut untuk mendapatkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) tidak lain 

hanya ingin meningkatkan Ekonomi daerah seperti diterapkan dalm undang- 

undang yang dimana ketika kota madya berdiri. Kota yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2009 tentang 

                                                             

27 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 
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kepariwisataan digariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan 

untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan 

penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia.28 

Festival seringkali merupakan wujud ekspresi budaya dan identitas suatu 

masyarakat. Masyarakat dapat berperan sebagai peserta aktif, penyelenggara, 

atau pendukung acara. Beberapa kemungkinan peran masyarakat dalam Tradisi 

Baliadan Festival Palu Nomoni mungkin melibatkan: 

1. Peserta dan Pemelihara Tradisi 

a. Masyarakat dapat menjadi peserta langsung dalam acara-acara 

festival, seperti pawai, pertunjukan seni, atau upacara adat yang 

terkait dengan Tradisi Balia. 

Peserta masyarakat dapat terlibat dalam pawai sebagai bagian dari 

festival. Mereka mungkin berpartisipasi dengan mengenakan pakaian 

Tradisional, membawa atribut khas, atau berperan dalam kelompok tertentu 

yang menggambarkan aspek-aspek budaya atau sejarah.29 

Masyarakat dapat berperan sebagai seniman atau peserta dalam 

pertunjukan seni yang menjadi bagian dari festival. Ini bisa mencakup 

pertunjukan musik, tarian, teater, atau seni rupa yang mengekspresikan nilai-

nilai budaya dan identitas lokal.  

                                                             

28 Febrianty Dwi Ramadani “STRATEGI INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATIONDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA 
KOTA PALU (STUDI KASUS FESTIVAL PESONA PALU NOMONI)”,Skripsi (Makassar: Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, 2017), h. 4. 

29 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 
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Acara festival seringkali melibatkan upacara adat yang menjadi bagian 

integral dari Tradisi Balia. Masyarakat dapat berperan sebagai peserta aktif 

dalam pelaksanaan upacara tersebut, mengikuti langkah-langkah adat, dan 

mungkin berpartisipasi dalam ritual atau tugas tertentu. 

Peran ini melibatkan pemeliharaan dan pengembangan Tradisi dari 

generasi ke generasi. 

Dengan menjadi peserta langsung dalam acara-acara seperti pawai, 

pertunjukan seni, atau upacara adat, masyarakat berkontribusi pada 

pemeliharaan dan pengembangan Tradisi. Mereka menjadi agen yang 

meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi, menjaga warisan 

budaya agar tetap hidup dan relevan.30 

Partisipasi langsung masyarakat dalam acara festival tidak hanya 

menciptakan pengalaman yang berharga bagi individu, tetapi juga membantu 

melestarikan dan mempromosikan keberlanjutan Tradisi budaya yang unik. 

Memlihara budaya saat ini sangat jarang peninggalan nenek moyang 

luntur termakan zaman, zaman datang seaakan- akan menelan yang sudah 

berlalu knp saya menaru peran pemeliharaan karena hanya mereka yang 

menghargai nenek moyang ingin menjaga apa yang hadir di tengah-tengah 

mereka dan sebelum mereka.31 

                                                             

30 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 

31 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 
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2. Pelibatan Komunitas: 

a. Masyarakat bisa terlibat dalam persiapan, perencanaan, dan 

penyelenggaraan festival. Hal ini mencakup koordinasi 

antarwarga, panitia lokal, dan lembaga keagamaan atau adat. 

Masyarakat memainkan peran yang krusial dalam keseluruhan proses 

festival, mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan. Mereka terlibat secara 

aktif dalam tugas-tugas persiapan, seperti dekorasi, pengumpulan sumber daya, 

dan pengaturan infrastruktur, sambil memberikan kontribusi berupa ide dan 

keahlian dalam perencanaan festival. Dalam tahap penyelenggaraan, partisipasi 

masyarakat mencakup peran sebagai anggota panitia lokal, yang bertanggung 

jawab atas koordinasi teknis dan logistik acara. Kolaborasi antar warga menjadi 

kunci, di mana mereka bekerja sama untuk membagi tugas dan menyusun jadwal 

kerja melalui pertemuan komunitas atau platform diskusi online. Selain itu, 

keterlibatan lembaga keagamaan atau adat juga menjadi aspek penting, 

memastikan bahwa festival mencerminkan nilai-nilai budaya dan Tradisi 

setempat. Melalui keterlibatan aktif mereka, masyarakat tidak hanya menjaga 

keberlanjutan festival, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.32 

3. Pendukung dan Penonton: 

a. Sebagian masyarakat mungkin tidak langsung terlibat dalam 

pelaksanaan acara tetapi memberikan dukungan sebagai penonton 

atau penggemar festival tersebut. 

                                                             

32 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 
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Walaupun tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaan acara, 

sebagian masyarakat memiliki peran yang tak kalah penting sebagai penonton 

atau penggemar festival. Dukungan yang mereka berikan tidak hanya 

menciptakan atmosfer yang penuh semangat, tetapi juga menjadi elemen kritis 

dalam keberhasilan acara tersebut. Sebagai penonton, mereka menyampaikan 

apresiasi terhadap berbagai pertunjukan seni, pawai, atau upacara adat dengan 

memberikan semangat, tepuk tangan, atau reaksi positif lainnya. Keberadaan 

mereka juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, karena mereka 

berkontribusi dengan membeli barang dagangan lokal, menikmati hidangan 

kuliner khas, dan mendukung para pelaku seni atau penjual kerajinan yang turut 

berpartisipasi dalam festival. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam 

produksi festival, partisipasi dan keterlibatan aktif penonton membantu 

memperkuat makna budaya dan sosial yang ingin diungkapkan oleh acara 

tersebut, menciptakan pengalaman yang kaya dan mendalam bagi seluruh 

komunitas yang terlibat.33 

4. Pemeliharaan Nilai Budaya: 

a.  Masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menjaga dan 

meneruskan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Tradisi 

Balia, memastikan warisan budaya tetap hidup.  

Peran masyarakat dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai budaya 

yang terkandung dalam Tradisi Baliamemiliki dampak yang mendalam dan 

                                                             

33 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 
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berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya menjadi penjaga kearifan lokal, tetapi 

juga agen utama dalam memastikan bahwa warisan budaya tersebut tidak 

punah. Melalui partisipasi aktif dalam acara-acara festival, seperti pawai, 

pertunjukan seni, atau upacara adat yang terkait dengan Tradisi Balia, mereka 

secara efektif menjadi penjaga cerita dan makna-makna yang tersembunyi di 

dalamnya. Dengan memainkan peran ini, masyarakat memastikan bahwa 

pengetahuan dan kebijaksanaan turun temurun diwariskan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Selain itu, melibatkan generasi muda dalam Tradisi tersebut 

membentuk koneksi emosional dan identitas yang kuat dengan nilai-nilai 

budaya, membantu mereka memahami dan menghargai akar sejarah komunitas 

mereka. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjaga agar warisan budaya 

tetap hidup, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan 

dan perkembangan identitas budaya mereka di tengah perubahan zaman34. 

Memlihara budaya saat ini sangat jarang peninggalan nenek moyang 

luntur termakan zaman, zaman datang seaakan- akan menelan yang sudah 

berlalu knp saya menaru peran pemeliharaan karena hanya mereka yang 

menghargai nenek moyang ingin menjaga apa yang hadir di tengah-tengah 

mereka dan sebelum mereka.35 

Partisipasi langsung masyarakat dalam acara festival tidak hanya 

menciptakan pengalaman yang berharga bagi individu, tetapi juga membantu 

                                                             

34 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 

35 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 
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melestarikan dan mempromosikan keberlanjutan Tradisi budaya yang unik. Agar 

budaya tetap terjaga dan dan dilestarikan. 

5. Keterlibatan Sosial dan Ekonomi: 

a.  Festival juga dapat memberikan peluang ekonomi bagi 

masyarakat setempat melalui perdagangan lokal, kerajinan 

tangan, atau sektor pariwisata. 

Tidak hanya memiliki dampak pada aspek budaya, festival juga membuka 

peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Melalui partisipasi 

dalam perdagangan lokal, pelaku usaha kecil dan menengah dapat 

mempromosikan dan menjual produk-produk mereka kepada pengunjung 

festival. Peningkatan permintaan terhadap kerajinan tangan khas daerah, 

makanan lokal, atau barang dagangan unik menciptakan pangsa pasar baru yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi komunitas. Selain itu, sektor pariwisata juga 

mendapatkan manfaat, karena festival dapat menarik wisatawan dari luar 

daerah yang tertarik dengan kekayaan budaya dan pengalaman unik yang 

ditawarkan. Dengan demikian, festival bukan hanya sebuah peristiwa seni dan 

kebudayaan, tetapi juga menjadi pendorong ekonomi lokal yang memperkuat 

daya tarik dan keberlanjutan masyarakat setempat. Keuntungan ekonomi ini 

menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan usaha lokal dan 

menciptakan peluang kerja baru, membantu memperkuat struktur ekonomi dan 

keberlanjutan komunitas. 

Tradisi Baliadi tampilkan diacara FPPN bukan lain ingin memperkenalkan 

budaya yang ada dikota palu Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata kota Palu, 
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yang menjadi panitia pelaksana dari FPPN sendiri Bersama dengan anggota 

dengan dewan adat yang ada di kecamatan tombolotutu sekertariat Komunitas 

Sejarah dan Budaya Sulawesi Tengah. Baliaditampilkan diFPPN adalah bukti 

bahwa rakyat Sulawesi tengah berbudaya itupun bukan Tradisi Baliayang 

sepenuhnya itu hanya menampilakan yang bias ditampilkan selama 3 hari 

FPPN.36 Adapun tutur Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, 

Agama,Kemasyarakatan dan ekonomi dari  Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik 

Sulawesi Tengah  Rosna,Sh “Baliayang ditampilkan di FPPN ialah bukan lain 

ingin menarik wisatawan lokal dan wisatawan manca negara agar menjadi salah 

satu pemasukan yang bias diterima masyaratakat kota Palu dan sebagai salah 

satu Program Pemerintah Kota palu memajukan Ekonomi daerahnya atau 

Pendapatan Asli Daerah, karena jika kita mengharapkan umkm berjalan maka 

hanya sedikit yang bias dibiaskan ke masyarakat, jika kita ingin mengambil 

pemanfaatan dari laut, kita tau bahwa Teritoria laut yang di ada dikota Palu 

hanya sedikit sebagian lainnya punya pemerintah kabupaten Donggala. Jadi 

solusi yang ditawarkan walikota Palu ialah mengeluarkan potensi- potensi 

budaya yang ada dikota Palu dengan pemanfaatan ketua-katua adat sebagai 

orang yang mengerti dan mengetahui budaya nenek moyang yang diwariskan 

kekita anak cucuknya bertujuan menarik turis agara daerah kota Palu bias 

seperti daerah lainnya seperti Bali, yang memanfaatkan potensi budaya dan 

pariwisatanya. 

                                                             

36 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 
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Ada pun Nilai-nilai yang ingin dicapai dari mengadakan festival Palu 

Nomoni  diatas: 

 Menghidukan Adat istiadat 

 Menghidupkan kuliner 

 Menghidupkan ekonomi 

 Menghidupkan toleransi 

 Menghidupkan Gotong royong  

 Mengidupkan Tradisi penghuni suku asli kota palu 

 Menarik pengunjung seperti daerah-daerah lain seperti (Bali’ dan 

Toraja)37 

D. Analisa Qur’an Terhadap Tradisi Baliadalam Palu Nomoni Kota Palu 

Sulawesi Tengah  

Al-Qur'an adalah panduan bagi umat manusia. Artinya, Al-Qur'an adalah 

sebuah kitab suci yang memuat berbagai ajaran terkait dengan keyakinan, 

tata cara ibadah, dan perilaku yang baik. Selain itu, Al-Qur'an juga merupakan 

sumber utama dan referensi bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai 

masalah dan tantangan yang dihadapi.38 

                                                             

37 Rosna (38 Tahun) Kepala Seksi Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan dan Ekonomi dikantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, 
Wawancara, 27 Agustus 2023. 

38 Darlis Dawing, “Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Al-Qur’an dalam Tradisi Baliadi 
Kota Palu, Sulawesi Tengah”, Studi Living Qur’an ditanah Kaili 3, no. 1 (2017), h. 77. 
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Secara historis, hubungan antara masyarakat Kaili dan Al-Qur'an telah 

berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Hal ini terjadi sejak 

masuknya Islam ke wilayah Kaili. Meskipun Islam menjadi agama yang dianut 

di wilayah tersebut, bukan berarti semua praktik keagamaan Tradisional 

langsung digantikan. Para penyebar agama Islam mengadopsi pendekatan 

yang lebih santun dan tetap menghargai kearifan lokal dalam menyebarkan 

ajaran Islam. Sebagai hasilnya, praktek seperti Balia tetap dijaga dan 

dipertahankan sebagai bagian dari Tradisi, meskipun mayoritas masyarakat 

telah memeluk agama Islam. 

Dalam Tradisi Balia, interpretasi dan penggunaan al-Qur'an memiliki 

konteks yang berbeda dibandingkan pemahaman umum yang menganggap al-

Qur'an sebagai petunjuk langsung untuk akidah, syariat, dan akhlak. Dalam 

konteks Balia, Al-Qur'an dipahami dan digunakan dalam bentuk yang lebih 

khusus dan terkait dengan praktik-praktik Tradisional yang melibatkan ritual 

pengobatan dan spiritualitas. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi al-

Qur'an dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan kepercayaan 

masyarakat yang menggunakannya. Dalam praktiknya, pengobatan Baliatidak 

selalu dilakukan untuk setiap penyakit yang terjadi. Sebelum melakukan 

pengobatan Balia, terdapat prosedur tertentu yang harus dilewati. Salah 

satunya adalah keluarga orang sakit harus mendatangi Sando, yang dianggap 

memiliki pengetahuan khusus, untuk menentukan apakah penyakit tersebut 

memang memerlukan pengobatan Balia ataukah ada cara pengobatan lain 

yang lebih sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan 

pengobatan Balia tidak diambil secara sembarangan, melainkan melalui 
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proses konsultasi dan penilaian yang cermat oleh pihak yang berkompeten 

dalam Tradisi tersebut.39 

Perkembangan terbaru dalam praktik ritual Balia menunjukkan adanya 

pergeseran dan perubahan yang signifikan dalam pendekatan serta konteks 

spiritualnya. Dalam sejarahnya, prosesi Balia sangat terkait dengan nuansa 

mistis yang kadang-kadang berbatasan dengan syirik, namun saat ini terjadi 

transformasi yang mencolok. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan 

informasi dari tokoh adat, prosesi Balia tidak lagi dilakukan dengan meminta 

penyembuhan kepada dewa-dewa yang dianggap keramat, melainkan tetap 

mengarahkan doa dan permohonan kepada Allah Swt. Hal ini mencerminkan 

adanya penyerapan unsur-unsur keislaman yang semakin kuat dalam praktik 

Balia.,40 Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, memiliki peran yang sangat 

penting dalam prosesi ritual Balia. 

2. Keterlibatan Al-Qur’an Dalam Prosesi Balia 

Partisipasi masyarakat Kaili terhadap al-Qur’an dalam prosesi Baliatidak 

hanya terlihat sebelum Baliadiselenggarakan, tetapi juga saat prosesi 

Baliaberlangsung. Pada tahap ini, peran al-Qur’an menjadi sangat jelas. Namun, 

keterlibatan al-Qur’an selama prosesi Baliaberbeda dari perannya sebagai 

panduan sebelum pertunjukan Baliadimulai. Dalam konteks ini, al-Qur’an 

terlibat sebagai objek yang dibaca.  

                                                             

39 Taufiq (35 Tahun). Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Palu, Wawancara 
,Donggala Kodi 23 Agustus 2023 

40 Taufiq (35 Tahun). Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Palu, Wawancara 
,Donggala Kodi 23 Agustus 2023  
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Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat Kaili dikampung Lere,41 jelas 

disampaikan bahwa prosesi Balia sama sekali tidak melanggar prinsip-prinsip 

Islam. Kenyataannya, sejak zaman dahulu, sang Guru Tua, seorang ulama yang 

sangat dihormati di Tanah Kaili, tidak pernah mengeluarkan fatwa yang 

menyatakan bahwa ritual tersebut haram. Menariknya, meskipun prosesi Balia 

dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak 

pernah ada penolakan dari pihak ulama yang kharismatik tersebut. 

Fakta di atas diperkuat oleh informasi dari tokoh adat Kaili diDonggala 

Kodi,42 yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam prosesi Balia saat 

ini. Sebelumnya, Baliasangat terkait dengan unsur animisme, namun seiring 

dengan perkembangan zaman dan penguatan pemahaman keislaman di 

masyarakat, nuansa animisme tersebut mengalami penurunan. Bahkan, praktik 

Sando yang sebelumnya dimulai dengan mantra-mantra dan bacaan khas dalam 

bahasa Kaili, kini telah digantikan oleh bacaan-bacaan Islami. 

Menurut keterangan dari tokoh adat tersebut, prosesi Balia sekarang 

dimulai dengan bacaan basmalah dan al-Fatihah. Selain itu, doa-doa yang 

dipanjatkan juga secara hakiki ditujukan kepada Allah Swt, menunjukkan 

adanya perubahan yang signifikan dalam pendekatan keagamaan dalam proses 

ritual Balia. Perubahan ini mencerminkan adaptasi prosesi Baliadengan nilai-

nilai Islam, menandakan evolusi dalam Tradisi keagamaan masyarakat Kaili. 

                                                             

41 Hendrawan (43 Tahun) Tokoh Adat kelurahan Kampung lere, Wawancara, 10 Agustus 
2023 

42  Rijal (43 Tahun) Tokoh Adat kelurahan Donggala Kodi, Wawancara, Jl. Kelor 15 
Agustus 2023 
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Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa interaksi masyarakat 

suku Kaili dengan al-Qur’an dalam prosesi Balia sangat intens dan memiliki 

motivasi yang beragam. Motivasi untuk berinteraksi dengan al-Qur’an selama 

prosesi Balia ini juga berbeda dengan motivasi sebelum Balia dilaksanakan. 

Penelitian menunjukkan bahwa interaksi mereka dengan Al-Qur’an pada tahap 

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Salah satu faktor yang signifikan adalah semangat keislaman yang sudah 

mulai mengakar dimasyarakat. Selain itu, pengaruh dari gerakan dakwah oleh 

para tokoh agama juga memainkan peran penting. Tokoh-tokoh agama ini 

senantiasa mengkampanyekan penggunaan al-Qur’an ditengah masyarakat, yang 

kemungkinan besar turut memotivasi masyarakat suku Kaili untuk menjadikan 

al-Qur’an sebagai bagian integral dari prosesi Balia43. 

Namun, disisi lain, motivasi melibatkan al-Qur’an sebagai bacaan yang 

wajib dalam prosesi Balia dapat muncul sebagai hasil dari semangat adaptasi 

dan asimilasi antara budaya lokal dengan nilai-nilai al- Qur’an, yang diupayakan 

oleh para tokoh adat. Proses adaptasi ini tampaknya merupakan respons 

terhadap kritikan yang semakin tajam dari pihak yang menentang Tradisi 

tersebut. Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan popularitas 

pengobatan alternatif juga menjadi tantangan tersendiri bagi kelangsungan 

Tradisi Balia.44 

                                                             

43 Darlis Dawing, “Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Al-Qur’an dalam Tradisi Baliadi 
Kota Palu, Sulawesi Tengah”, Studi Living Qur’an di Tanah Kaili 3, no. 1 (2017), h. 67. 

44 Darlis Dawing, “Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Al-Qur’an dalam Tradisi Baliadi 
Kota Palu, Sulawesi Tengah”, Studi Living Qur’an di Tanah Kaili 3, no. 1 (2017), h. 67. 
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Terlepas dari motif tersebut, fenomena diatas mencerminkan semangat 

tinggi masyarakat suku Kaili untuk mengamalkan al-Qur’an sebagai kitab suci. 

Al-Qur’an hadir dan dibaca secara terbuka dalam ranah publik, termasuk 

melibatkan bacaan-bacaan ayat tertentu dalam sebuah ritual adat. Hal ini 

menandakan peningkatan peran al-Qur’an dari sekadar menjadi medium 

petunjuk, sebagaimana yang dilakukan oleh Sando sebelum Balia berlangsung. 

Dengan demikian, kehadiran al-Qur’an dalam konteks ini lebih dari sekadar 

simbol, melainkan merupakan ekspresi nyata dari semangat masyarakat suku 

Kaili untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam berbagai aspek 

kehidupan dan Tradisi mereka.45 

Bentuk interaksi masyarakat Kaili dengan al-Qur’an pada tahapan ini, 

berdasarkan tipologi yang digambarkan oleh Farid Esack, masih tergolong 

sebagai pencinta al-Qur’an yang tidak kritis (the uncritical lover). Meskipun 

demikian, jika kita merujuk pada kategori van Voorst, interaksi mereka terhadap 

al-Qur’an pada tahapan ini telah mengalami peningkatan dari pengguna non-

kognitif menjadi pengguna kognitif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

suku Kaili tidak hanya mencintai al-Qur’an secara emosional, tetapi juga mulai 

melibatkan pemahaman kognitif terhadap isi dan ajaran al-Qur’an dalam praktik 

keagamaan dan Tradisi mereka.46 

                                                             

45 Darlis Dawing, “Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Al-Qur’an dalam Tradisi Baliadi 
Kota Palu, Sulawesi Tengah”, Studi Living Qur’an di Tanah Kaili 3, no. 1 (2017), h. 68. 

46 Zunly Nadia, “PANDANGAN FARID ESACK TENTANG AL-QUR’AN, TAFSIR DAN TAKWIL 
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP BANGUNAN TEOLOGI PEMBEBASAN”, Jurnal An Nûr,No. 1, Vol 
iv Jurnal,Februari (2012), h, 2 
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Sama seperti konsep mitos M. Arkoun, membaca beberapa ayat al-Qur’an 

dalam prosesi Baliaseperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat sebagai 

hasil dari fantasi besar yang terbentuk dalam diri para pelaku Balia. Mereka 

senantiasa mengharapkan berkah dari interaksi tersebut. Interaksi semacam ini, 

pada akhirnya, berkontrsi dalam menjaga sebuah Tradisi untuk tetap relevan 

dan aktual, sehingga tidak berubah menjadi mitologi atau khurafat.47 

Dengan membawa elemen-elemen al-Qur’an ke dalam prosesi Balia, 

masyarakat suku Kaili mungkin menciptakan suatu bentuk praktik keagamaan 

yang lebih terhubung dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, penting untuk 

diingat bahwa pandangan mengenai aspek ini dapat bervariasi tergantung pada 

sudut pandang dan interpretasi masing-masing individu atau kelompok.48 

A.  Keberkahan Al-Qur’an Di Akhir Prosesi Balia 

Setelah prosesi Balia berlangsung selama minimal tiga hari, para tokoh 

adat bersama keluarga orang sakit dan seluruh masyarakat yang hadir 

mengadakan acara penutupan. Acara ini diselenggarakan sebagai ungkapan rasa 

syukur atas selesainya seluruh rangkaian prosesi Balia. Selain itu, acara 

penutupan juga merupakan bentuk 'salamatan' yang melibatkan doa salama, 

                                                             

47 Muhammad Arkoun,”Membongkar Wacana Hegemonik dalam Islam dan Post Mod”, 
terj. Hasyim Saleh Daru al-Syaqi, Studi living di tananh Kaili 3 No 1(2017) .h. 112. 

48 Darlis Dawing, “Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Al-Qur’an dalam Tradisi Baliadi 
Kota Palu, Sulawesi Tengah”, Studi Living Qur’an di Tanah Kaili 3, no. 1 (2017), h. 82. 
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sebagai tanda syukur atas kesembuhan atau pemulihan dari penyakit yang 

diderita oleh orang sakit.49 

Fenomena menarik yang perlu ditekankan dari konteks diatas adalah 

peran aktif al-Qur’an dalam menjaga eksistensi sebuah Tradisi lokal. Al-Qur’an 

tidak hanya menjadi elemen simbolis, tetapi juga menjadi alat yang sangat 

efektif bagi masyarakat Kaili dalam membangun kebersamaan dan solidaritas 

untuk melestarikan Tradisi lokal, khususnya Tradisi pengobatan Balia. 

Pernyataan ini diperkuat oleh pengakuan tokoh adat Kaili Donggala Kodi, tokoh 

adat Kampung Lere, dan masyarakat suku Kaili sendiri. Mereka setuju bahwa 

pada akhir acara, para tokoh agama diundang untuk membacakan doa selamat, 

memberikan sentuhan spiritual yang melengkapi prosesi Baliatersebut.50 

Fenomena tersebut dapat dilihat dari sudut pandang Farid Esack, yang 

menempatkan al-Qur’an sebagai kitab suci yang diyakini dapat mendatangkan 

berkah jika dibaca atau digunakan dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam 

kategori pencinta tidak kritis (the uncritical lover). Pencinta dalam kategori ini 

menganggap al-Qur’an sebagai kitab suci yang memiliki kekuatan khusus, 

sehingga tidak melakukan kajian yang mendalam terhadap kontennya. Kondisi 

ini dapat dimaklumi, mengingat pelaku Baliakebanyakan adalah masyarakat 

                                                             

49 Hendra (43 Tahun) Ketua Dewan Komunitas Sejarah Budaya dan Cerita Sulawesi, 
Wawancara, Tombolotutu,  28 Agustus 2023. 

50 Darlis Dawing, “Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Al-Qur’an dalam Tradisi Baliadi 
Kota Palu, Sulawesi Tengah”, Studi Living Qur’an di Tanah Kaili 3, no. 1 (2017), h. 83. 
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awam yang tidak memiliki kapasitas keilmuan untuk melakukan kajian al-Qur’an 

secara mendalam.51 

Dalam pandangan Esack, pencinta tidak kritis bisa jadi lebih fokus pada 

aspek spiritual dan keberkahan yang mereka percayai dapat diperoleh melalui 

interaksi dengan al-Qur’an, tanpa melibatkan analisis kritis terhadap isi kitab 

suci tersebut. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini 

masih bisa memainkan peran penting dalam mempertahankan dan meneruskan 

Tradisi keagamaan dalam masyarakat. 

Dalam perspektif mitos yang dikembangkan oleh M. Arkoun, pemahaman 

terhadap al-Qur’an oleh para tokoh agama dan masyarakat suku Kaili dapat 

dianggap sebagai sebuah fantasifantasi yang indah, diwujudkan dalam bentuk 

berkah, dan kemudian melahirkan sebuah ritual sebagai upaya mencapai 

harapan tersebut. Pemahaman semacam ini, secara teologis, tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam, mengingat dalam beberapa literatur Islam disebutkan 

bahwa sejumlah ayat dan surah memiliki fadilah (keutamaan atau keberkahan) 

tersendiri. 

Pemahaman ini dapat mencerminkan cara masyarakat suku Kaili melihat 

al-Qur’an sebagai sumber keberkahan dan spiritualitas dalam konteks Tradisi 

Baliamereka. Sementara beberapa pihak mungkin menganggapnya sebagai 

mitos atau fantasi, dari sudut pandang keberagaman tafsiran dan praktek 

                                                             

51 Zunly Nadia, “PANDANGAN FARID ESACK TENTANG AL-QUR’AN, TAFSIR DAN TAKWIL 
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP BANGUNAN TEOLOGI PEMBEBASAN”, Jurnal An Nûr,No. 1, Vol 
iv Jurnal,Februari (2012), h, 2 
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keagamaan, hal ini dapat dianggap sebagai ekspresi lokal yang sah dan dapat 

diterima.52 

E. Tinjauan Al-Qur’an Terhadap Prosesi Tradisi BaliaFestival Palu Nomoni 

a. Memperkenalkan bahwa ada berbagai macam budaya kepada 

masyarakat suku Kaili 

Sebagaimana dalam QS. Al-hujurat/49: 13 yang berbunyi:  

ُّيأََٰٓ يَ للخ اَّناي ُ هاينل  أَه رَكَ  نِّم مَكَ نهَه ٍَ ىلننأَه   َٰ خن   لل مَكَكنهَه َٰ كلُعيُ  لئَيَُّبَّقَ  ال َٰ تِ   ُُّ ال ََ خن  اَّنا       َّاكََي كَنَلل  ىرَن

هنَ  ََّ   َّ خن  ُها لل َ  اَّنا      ىمَن ىَه خَ  ُها كَِّ ََ  مَئَِّكَ  

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 di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.53 

Ayat Al-Hujurāt ayat 13 dalam tafsir Al-Azhār memaparkan konsep yang 

mendalam tentang hubungan antarmanusia berdasarkan asal-usul dan pertalian 

keturunan. Ayat tersebut menegaskan bahwa berbagai bangsa, suku, dan bahkan 

perinciannya yang lebih kecil tidak diciptakan Allah agar saling menjauh, 

melainkan agar saling mengenal satu sama lain. Ini mengandung makna penting 

bahwa manusia sejatinya berasal dari asal keturunan yang sama, meskipun telah 

terpisah geografis atau secara sosial. 

                                                             

52Darlis Dawing, “Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Al-Qur’an dalam Tradisi Baliadi 
Kota Palu, Sulawesi Tengah”, Studi Living Qur’an di Tanah Kaili 3, no. 1 (2017), h. 84. 

53 https://quran.kemenag.go.id 
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Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang tepi Danau Maninjau 

mengakui asal-usul mereka berasal dari Luhak Agarn yang berakar dari 

Pagamryung. Pepatah "jika jauh mencariuku, jika dekat menjadi hindu" menjadi 

cerminan bahwa manusia cenderung mencari pertalian dan persamaan 

keturunan, bahkan meskipun telah berpisah jauh secara geografis. 

Dalam konteks agama Islam, ayat ini mengajarkan bahwa kemuliaan 

sejati seseorang tidak terletak pada asal keturunan atau latar belakang 

sosialnya, melainkan pada ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Dengan 

demikian, manusia dihimbau untuk menghargai persamaan keturunan dan fokus 

pada kualitas batiniah, yaitu keimanan dan ketakwaan, sebagai ukuran sejati 

dari kemuliaan di hadapan Allah. 

Penjelasan dalam ayat tersebut memberikan pemahaman yang dalam 

tentang pentingnya memahami dan mengenali asal-usul serta pertalian 

keturunan dalam konteks memperkuat hubungan antarmanusia. Hal ini juga 

menggarisbawahi bahwa persamaan keturunan adalah aspek yang mendasar 

dalam menumbuhkan rasa solidaritas, saling penghargaan, dan persatuan di 

tengah-tengah keragaman manusia.54 

Ujung ayat ini merupakan sebuah peringatan yang lebih dalam bagi 

manusia agar tidak terperangkap dalam kesilauan urusan kebangsaan dan 

kesukuan yang dapat menyebabkan lupa terhadap nilai-nilai ketakwaan. Ayat ini 

menegaskan bahwa keberagaman bangsa dan suku seharusnya menjadi ajang 

                                                             

54 Abdulmalik Abdulkarim Amirullah (Prof. Hamka), Tafsir Al- Azhar juz’26, jilid 4, dkk. 
(Pustaka Nasional PLT LTD Singapura), h. 571. 
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untuk saling berkenalan dan memperkuat persaudaraan, bukan untuk 

menciptakan permusuhan dan peperangan. 

 

Pentingnya nilai-nilai ketakwaan diungkapkan dengan jelas bahwa 

kemuliaan sejati seseorang bukanlah tergantung pada bangsa atau suku 

tertentu, melainkan pada tingkat ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Hal ini 

mengingatkan manusia bahwa semua bangsa dan suku memiliki kelebihan serta 

kekurangan, pujian serta cacat, sehingga tidak ada alasan untuk merasa lebih 

unggul atau bangga hanya karena asal keturunan atau latar belakang sosial 

tertentu. 

Dalam konteks sejarah, peringatan ini juga mencerminkan bahaya dari 

sentimen nasionalisme yang ekstrem atau kesukuan yang berlebihan, yang 

dapat memicu permusuhan, konflik, bahkan peperangan. Tuhan Maha 

Mengetahui akan segala hal, termasuk kecenderungan manusia untuk terjebak 

dalam kesombongan dan bangga yang tidak beralasan..55 

Dari penjelasan diatas sesuai dengan apa yang disampaikan  Rosna yakni 

FPPN (Festival Perayaan Palu Nomoni) diadakan untuk memperlihatkan kepada 

masyarakat setempay bahwa ada berbagai macam budaya dan kami selaku 

pelaksana ingin memperkenalkan kepada mereka agar Tradisi tersebut terus 

dijaga dan tidak hilang di telan zaman dan yang pastinya bukan untuk mengajak 

untuk menyembah tetapi hanya untuk memperkenalkan. Dan bisa dikatakan 

Tradisi tersebut sejalan dengan syariat islam sebab kegiatan tersebut ingin 

                                                             

55 Wahbah Az-zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah, wa al-Manhaj, terj. Abul 
Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta : gema Insani, 2013), h. 447. 
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menunjukkan bahwa kita bersuku-suku dan ingin memperkenalkan kepada 

generasi berikutnya, penjelasan diatas ada dalam QS. Al-Hujura t oleh sebab itu 

kegiatan tersebut bisa dikatakan tidak menyimpang dari al-Qur’an 

b. Musyawarah  

Allah berfirman pada QS al-Syū’ra/42: 38 

 َِ َْ ٌْ  اسْتجََات ىْا وَاىَّرِ ىا ىسَِتِّهِ  ٍ يٰىجَ   وَاقَاَ ٌْ  اىصَّ ه  س  ٍْ ٌْ   ش ىْزٰي وَاَ ُْْهَ  ا تَ ََّ ٍِ ٌْ  وَ ه  ْٰ  زَشَقْ

 َُ ْْفقِ ىْ  َ   ۚ  

Terjemahnya: 

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 
melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka56 

Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa iman seseorang tidak hanya 

berkaitan dengan hubungan pribadi antara individu dan Tuhan, tetapi juga 

membawa konsekuensi dalam hubungan sosial dengan masyarakat. Imannya 

tidak hanya terkait dengan aktifitas ibadah secara peribadi, tetapi juga 

melibatkan keterlibatan dalam kegiatan bersama umat, seperti shalat berjamaah 

dan shalat Jumat. 

Shalat berjamaah dan shalat Jumat memiliki makna yang lebih luas, yaitu 

menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat 

terbentuk dari berbagai tingkatan, mulai dari tetanggaan, perkampungan, desa, 

hingga ke tingkat nasional. Konsep ini mencakup nilai-nilai demokrasi dan 

                                                             

56 https://quran.kemenag.go.id 
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gotong-royong, di mana semua anggota masyarakat berperan serta dalam 

memberikan kontribusi dan pengorbanan untuk kepentingan bersama. 

Pemberian rezeki juga dipandang sebagai sesuatu yang bersifat umum 

dan tidak terbatas pada individu. Rezeki tidak hanya terbatas pada harta benda, 

tetapi juga mencakup kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman. 

Semua ini diarahkan untuk kepentingan bersama dan kebaikan umat secara 

keseluruhan. 

Dalam konteks ini, musyawarah menjadi sangat penting dalam 

pengambilan keputusan, dan nilai syura (musyawarah) merupakan nilai yang 

dihormati dalam Islam. Bagaimana cara pelaksanaan musyawarah tersebut 

diserahkan kepada perkembangan pemikiran, situasi, dan kondisi waktu yang 

bersangkutan. Konsep ini mendorong kerja sama, keadilan, dan kesepakatan 

dalam mengelola urusan bersama dalam masyarakat..57 

Tradisi Baliajuga terdapat Musyawarah jika ditarik dari prosesi maka 

didapat bahwasanya Tradisi melakukan musyawarah sesama jika ingin diadakan 

Baliajika keluarga yang bersangkuta telah setuju maka diadakan lah Baliajika 

tidak maka ritual pun tidak diadkan jadi pengambilan keputusan memerlukan 

musyawarah.  

 

 

                                                             

57Wahbah Az-zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah, wa al-Manhaj, terj. Abul 
Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta : gema Insani, 2013), h. 423. 
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c. Menjaga tali silaturahim 

Sebagaimana dalam al- Qur’an yang berbunyi: 

 َِ َْ ْ ىْا وَاىَّرِ ٍَ ِْ   اٰ وْا تعَْد   ٍِ وْا وَهاَجَس  ٌْ  وَجَاهدَ  عَن  ى ِلَ  ٍَ
ٰۤ
ٌْ   فاَ وىٰ ْْن  ًِ  وَا وى ىا ٍِ ٌْ  الْْزَْحَا ه   تعَْض 

ٍْ  تثِعَْط   اوَْىًٰ ِ  مِتٰةِ  فِ
َُّ  اّللٰ اِ  ۚ  َ

ء   تنِ وِّ  اّللٰ ٍْ ٌ   شَ ُْ  َ عَيِ

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan 
berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang 
yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap 
sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal/8: 75)58 

Dalam tafsir al-munir mengatakan bahwa Kemudian, Allah mengakhiri 

Ayat ini dengan firman-Nya, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu' Ilmu-Nya 

sangat luas dan meliputi segala sesuatu baik yang berhubungan dengan 

kemaslahatanmu secara duniawi maupun ukhrawi, juga dengan segala yang 

ditetapkan-Nya dalam surah ini yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan 

kondisi damai dan kondisi perang, hukum tentang harta rampasan perang, para 

tawanan, perjanjian-perjanjian dengan musuh, wilayah umum dan khusus 

sesama orang beriman dan hubungan kekerabatan' Ini menunjukkan bahwa 

seluruh hukum yang dijelaskan dalam surah ini bersifat muhkamah dan tidak 

mansukh atau bisa dibatalkan, serta semuanya mengandung hikmah yang dalam, 

                                                             

58 Https://quran.kemenag.go.id 
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kebenaran dan kebaikan. Tidak sedikit pun hukumhukum itu yang bersifat sia-

sia atau percuma. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surah yang lain,59 

kemudian, keutamaan orang-orang Muhajirin terhadap kaum Anshar dan 

menyamakan orang-orang yang terlambat untuk beriman dan hijrah dengan 

orang-orang yang telah lebih dahulu dalam hal hak untuk dibantu dan dibela. 

Kedua, adanya wilayah untuk saling membantu antara orang-orang beriman 

dinegeri Islam dengan orang-orang beriman di Darul Harb [negara non Muslim) 

ketika mereka diperangi atau ditindas oleh orang-orang kafir; kecuali jika antara 

kita dan mereka ada perjanjian perdamaian, saat itu tidak mungkin membantu 

mereka. Dalam kondisi selain 'diperangi' tak ada wilayah untuk saling membantu 

antara orang-orang Muslim yang berada dinegara Islam dengan onang-orang 

Muslim yang berada diDarul Harb. Ketiga, penghormatan terhadap sebuah 

perjanjian dalam hukum Islam meskipun hal itu akan berdampak negatif pada 

sebagian kaum Muslimin. 

Tafsir ar-Razi Keempat, orang-orang kafir juga menjadi wali satu sama 

lain, artinya mereka saling membantu dan membela. Kelima, apabila kita tidak 

menerapkan wilayah untuk saling menolong sesama kita, lalu kita malah 

menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, ini akan membuat kita semakin 

lemah dan mereka akan semakin kuat. Keenqm, sesungguhnya setiap sesuatu 

yang disyari'atkan oleh Allah muncul dari ilmu yang luas dan meliputi 

kemaslahatan agama dan duniawi. Ketuiuh, warisan untuk dzawul arham yaitu 

                                                             

59 Tafsir Al- Munir Wahbah Az-zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah, wa al-
Manhaj, terj. Abul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta : gema Insani, 2013), h. 365. 
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orang-orang yang tidak ada bagiannya didalam al-Qur'an dari kalangan kerabat 

si mayat dan bukan pula 'ashabah. Ini adalah pendapat Hanafiyyah dan 

Hanabilah dengan berdalilkan ayat diatas. Pada Dzawul arham ini terhimpun dua 

sebab untuk mendapat warisan yaitu hubungan kekerabatan dan Islam. Tentu 

saja mereka lebih berhak mendapat warisan daripada orang yang60 

Silaturahim adalah salah satu sarana sebagai media dalam menciptakan 

interaksi antar sesama manusia, dari berbagai karakter dan kepribadian 

didalamnya. Dalam menjalin hubungan silaturahim seseorang Muslim dituntut 

agar dapat berinteraksi dengan baik, dalam bertutur kata sehingga tidak 

menyakiti hati atau perasaan orang lain, kemudian Saling menghormati dan 

menghargai orang lain. Selain itu, menyambung dan mempertahankan hubungan 

silaturahim antar keluarga dengan berbuat baik kepadanya adalah salah satu 

sarana dalam mengikat tali silaturahim. 

Penjelasan diatas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu 

narasumber yaitu bapak Hendra yakni, festival Nomoni itu untuk 

mengumpulkan para masyarakat suku Kaili agar berkumpul dan sama-sama 

melaksanakan kebiasaan tersebut agar mereka saling mengenal, saling 

membantu satu sama lain dan bias lebih akrab lagi. Maka Tradisi tersebut sesuai 

dengan syari’at karena ada ayat al-Qur’an yang mendukung dan menjelaskan 

terkait wajibnya menjalin tali silaturhim antar sesama manusia.  

                                                             

60 Tafsir Al- Munir Wahbah Az-zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah, wa al-
Manhaj, terj. Abul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta : gema Insani, 2013), h. 375. 
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Sebagai mahluk sosial yang tidak dapat memisaahkan diri dari peranan 

keluarga dan masyarakat, maka ia memempunyai kewajiban tertentu yang harus 

dijalani di setiap harinya. Yaitu kewajiban dalam bersilaturahim dengan 

menemui keluarga dan masyarakat, kemudian bersikap ramah dan menyayangi 

mereka. Ia juga harus mengetahui kesulitan dan problematika yang sedang 

dihadapi oleh keluarga dan berusaha sekuat mungkin untuk membentu 

menyelesaikannya. Selain itu ia juga harus mendampingi dalam keadaan suka 

maupun duka, sehingga kesulitan apapun yang dihadapi mereka dapat diatasi 

dengan mudah dan ringan karena adanya hubungan silaturahim.61  

                                                             

61 Izzah fastawa hanim “silaturahim menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah 
(Studi Tafsir Tematik),” Skripsi (Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, 2022), h. 2 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat kita simpulkan 

beberapa poin sebagai jawaban dari rumusan masalah terkait tinjauan Al-

quran Terhadap Tradisi Baliadalam Festival Palu Nomoni: 

1. Prosesi adat. Pada hari pertama, berbagai tahapan dilakukan. Pertama, 

ditentukan alasan mengapa Balia harus dilakukan, biasanya karena 

penyakit turunan dari keluarga kerajaan yang tidak bisa disembuhkan 

secara medis. Kemudian, dilakukan penelusuran garis keturunan 

kerajaan, diikuti oleh pencarian terhadap korban yang memiliki 

penyakit.Setelah itu, dilakukan musyawarah keluarga untuk memutuskan 

apakah akan mengadakan Balia atau tidak. Jika disetujui, orang-orang 

berpengetahuan adat berkumpul. Pemimpin acara kemudian memulai 

prosesi, dan air khusus yang disiapkan oleh para sando dioleskan ke 

tubuh peserta untuk memberi kekuatan.Tahapan selanjutnya melibatkan 

persiapan air berwarna dengan bahan tradisional dan penaburan beras 

warna-warni sebagai simbol dan permohonan petunjuk. Bahan-bahan 

yang telah disiapkan dijaga, dan dupa dibakar untuk membuat bahan-

bahan tersebut menjadi wangi. Peserta kemudian dimandikan atau 

berwudhu untuk melindungi dari roh jahat. Pemangku adat melantunkan 

doa keselamatan, diikuti oleh doa serentak dari semua yang hadir. Bahan-

bahan dan acara digabungkan menjadi satu, dan puncak acara diiringi 
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musik Lalove dan Gimba.Pada akhir prosesi, penyakit diangkat dan 

dimasukkan ke dalam binatang yang dihanyutkan ke laut. Setelah itu, 

semua yang hadir saling memberi selamat, mendoakan, dan mengampuni 

satu sama lain. 

2. festival seringkali merupakan wujud ekspresi budaya dan identitas suatu 

Masyarakat. Peserta dan Pemelihara Tradisi, Pelibatan Komunitas, 

Pendukung dan Penonton,Pemeliharaan Nilai Budaya,Keterlibatan Sosial 

dan Ekonomi 

3. Jika ditinjau dalam al-Qur’an banyak hal qurani yang terdapat dalam 

Tradisi Balia, apalagi zaman sekarang  teknologi sudah maju  banyak 

pengobatan Baliadilaksanakan bukan semata karena salah satu pihak 

akan tetapi Balia memalui mysyawarah dan persetujuann masing- 

masing pihak jika ingin dilaksanakan. ada persamaan dalam hal prinsip 

kekeluargaan dalam Tradisi Baliadalam festival Palu Nomoni seperti 

dalam aspek Ta’aruf wa Tafahum atau saling mengenal dan saling 

menghargai, Bermusyawarah dan Saling menjaga tali silaturahmi. 

B. Implikasi 

1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Baliahendaknya mampu 

menjadi salah satu solusi dalam menyikapi perkembangan zaman, 

sehingga masyarakat tidak kehilangan identitas dan jati diri dari 

kebudayaan ini. 

2. para budayawan dan ulama hendaknya memberikan pemahaman dan 

penjelasan terkait kearifan lokal yang telah terintegritas dalam ajaran 
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Islam saat ini. Sehingga masyarakat setempat diharapkan bisa tetap 

menjaga serta melestarikan Tradisi Baliaini 
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Lampiran 1: Pedoman Observasi, Wawancara, Dokumentasi 

 
A. Pedoman Observasi 

 
1. Mengamati lokasi penelitian. 

2. Mengamati prosesi Tradisi Baliadalam Festival Palu Nomoni 

3. Mengamati pihak-pihak yang terlibat dalam Tradisi Baliadi Palu kec. 

Palu timur Kota Palu Sulawesi Tengah  

4. Mencari pihak-pihak yang pernah  terlibat dalam        Tradisi Balia 

didalam Festival Palu Nomoni. 

B. Pedoman Wawancara 

1. Menyiapkan daftar pertanyaan kepada informan yang terkait dengan 
Tradisi Balia di Kota Palu Sulawesi Tengah 

2. Wawancara dengan face to face, mencatat dan merekam jawaban 

yang diberikan informan. 

3. Menggunakan surat keterangan wawancara yang ditanda tangani 

oleh informan. 

4. pihak-pihak yang diwawancarai yaitu tokoh pemerintahan, tokoh 

agama, tokoh masyarakat. diKota Palu Sulawesi Tengah  

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Mengumpulkan bukti dokumentasi terkait dengan pelaksanaan 
Tradisi Balia 

2. Mengambil gambar terkait Tradisi Balia baik pra pelaksanaan, 

pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. 
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Adapun daftar pertanyaan yang peneliti bagi menjadi tiga, sebagai berikut: 

A. Daftar Pertanyaan Tokoh Pemerintahan 

1. Bagaimana letak geografis Kota Palu Sulawesi Tengah 

2. Berapa jumlah penduduk di Kota Palu Sulawesi Tengah? 

3. Apa saja sarana dan prasarana yang terdapat di Kota Palu Sulawesi 

Tengah? 

B. Daftar Pertanyaan Tokoh Agama 

1. Apa yang bapak pahami tentang Tradisi Baliadalam festival ? 

2. Kalau dari segi kata, apa makna dari kata Balia itu ? 

3. Bagaimana sejarah dari Tradisi Balia dalam Festival Palu Nomoni ? 

4. Bagaimana proses atau tata cara pelaksanaan Tradisi Balia dalam 
Festival Palu Nomoni? 

5. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi Balia? 

6. Bagaimana sejarah munculnya Tradisi Balia?  

7. Apa tujuan dan fungsi dilaksanakannya Tradisi ini? 

8. Kapan Tradisi Balia ini dilaksanakan? 

9. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Balia?  

10. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Tradisi ini?  

11. Apa saja bacaan yang dibaca pada saat dilaksanakan Tradisi Balia?  

12. Apa arti atau makna bacaan yang dibaca dalam Balia?  

13. Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam Tradisi Balia? 

14. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Tradisi Balia? 

15. Bagaimana harapan anda kedepannya terhadap Tradisi Balia? 
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C. Daftar Pertanyaan Tokoh Masyarakat 

1. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi Balia? 

2. Apa yang menjadi tujuan anda mengikuti Tradisi Balia? 

3. Jenis makanan apa yang anda suguhkan pada Tradisi Balia? 

4. Apakah dalam melaksanakan Tradisi Balia terdapat nilai positif? 

5. Bagaimana harapan anda kedepannya terhadap Tradisi Balia? 
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Lampiran 2: Surat Izin Penelitian   
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Lampiran 2: Alat- Tradisi Balia 

Foto Salah Satu Alat Dipakai Dalam Tradisi Balia(Gimba) 

Foto Salah Satu Alat Dipakai Dalam Tradisi Balia(Gong) 
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Foto Salah Satu Alat Dipakai Dalam Tradisi Balia(Gong) 

Foto Salah Satu Alat Dipakai Dalam Tradisi Balia(Lalove)  
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Lampiran 3 : Dokumentasi Prosesi Tradisi Balia 

Gambar 1,1 Pelaksanaan Libu  

Gambar 1,2 Pelaksanaan Noraino  
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Gambar 1,3 Pelaksanaan Penggabungan Norano 

Gambar 1,4 Pelaksanaan Norano  
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Gambar 1,4 Pelaksanaan Noraesaka  
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Lampiran 4 : Daftar Informan  

1. Rosna, SH,M.Si    38 

Tahun 

Tokoh Pemerintah 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik Kota Palu 

2.  Hendra     43 

Tahun 

Tokoh Adat 

3. Angga     30 

Tahun 

Anggota Komunitas 

Sejarah Budaya 

dan Cerita 

Sulawesi  

4.  Muhammad Dhani     23 

Tahun 

Mahasiswa Untad 

5. Muhammad Rijal     43 

Tahun 

Masyarakat  

7. Zainal     50 

Tahun 

Tokoh Agama 

8. Kamaluddin 40

tahun 

Tokoh Pemerintah  
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Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara  

Wawancara dengan Tokoh Pemerintah Rosna 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Rizal  
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Wawancara dengan Tokoh Adat Hendra  
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Wawancarav denagn Tokoh Adat Hendra  

Wawancara dengan Tokoh Pemerintah Kamaluddin  
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Wawancara Denagn Para Tokoh Adat dan anggotanya 

Foto Bersama Tokoh Adat dan Anggota Komunitas Sejarah Budaya dan Cerita 

Sulawesi  
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