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ABSTRAK 

Nama   : Muh. Ihsan 

NIM  : 40200114021 

Judul : Peranan Syekh Abdullah Raqie Dalam Menyebarkan Islam 

di Lembah Palu Pada Abad XVII 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan dan menganalis Peranan 

Syekh Abdullah Raqie dalam menyebarkan Islam di Lembah Palu pada abad 

XVII. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa hal 

yaitu; (1) Latar belakang kehidupan Syekh Abdullah Raqie, (2) Kondisi Palu 

sebelum masuknya islam, (3) Peran Syekh Abdullah Raqie dalam menyebarkan 

Islam di Lembah Palu  

 Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif untuk mengungkapkan fakta sejarah tentang seorang ulama 

penyebar islam di lembah Palu. Untuk menganalisis fakta tersebut peneliti 

menggunakan pendekatan sejarah, budaya, sosiologis, agama dan politik. 

 Penelitian ini menemukan bahwa; (1) Ullama yang pertama kali 

menyebarkan Islam di Lembah Palu adalah seorang ulama yang berasal dari 

Minangkabau bernama Syekh Abdullah Raqie atau yang lebih dikenal dengan 

nama “Dato Karama” tahun 1645 M – 1709 M. (2) Syekh Abdullah Raqie dalam 

berdakwah menggunakan pendekatan syariat dan metode ajaran tauhid dengan 

menjelaskan sifat-sifat Tuhan yang menggunakan pendekatan tasawuf. (3) Ajaran 

yang pertama kali diperkenalkan Syekh Abdullah Raqie  adalah cara 

menggunakan pakaian menurut syariat Islam karena masyarakat Kaili ketika itu 

umumnya masih menggunakan pakaian dari kulit kayu. Ajaran ini ternyata 

mampu menarik simpati masyarakat setempat sehingga mereka tertarik masuk 

Islam. Setelah ajaran ini diterima barulah Syekh Abdullah Raqie mengajarkan 

akhlak, ngaji, dan shalat. (4) Adapun orang yang pertama kali menerima ajaran 

Islam ini adalah seorang raja Palu bernama I Pue Nyidi setelah itu rakyatnya juga 

memeluk agama Islam. (5) Dengan diterimanya ajaran Islam ini semakin 

mununjukan bahwa pandangan dan sikap masyarakat Kaili telah bersinergi 

dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa oleh Syekh Abdullah Raqie . dan 

yang paling penting adalah masyarakat menerima ajaran islam ini secara damai, 

terbuka dan toleran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah yang panjang telah menceritakan tentang masuknya islam di 

Indonesia, mulai dari Sabang sampai Marauke meskipun di Indonesia tidak 

sepenuhnya menganut Agama Islam karena sebagian daerah yang ada di 

Indonesia masih tetap menganut keyakinan atau agama terdahulu mereka. Namun 

para pendahulu telah memberikan sumbangsih yang sangat berharga bagi anak-

anak bangsa yang lahir belakangan khususnya para muballig yang rela berjuang 

untuk mendakwahkan Agama Islam sehingga dapat tersebar luas di Indonesia.   

Meskipun dalam sejarah, proses penyebaran Islam di Indonesia tidak 

diketahui secara pasti tokoh yang membawanya ke Indonesia. Para ahli sejarah 

pun berbeda pandangan dalam merekonstruksi sejarah penyebaran Islam di 

Indonesia, ada yang berpendapat abad ke VII, ada yang berpendapat abad ke XII, 

dan adapula yang berpendapat Islam masuk ke Indonesia abad ke XIII. Dari 

beberapa pendapat yang ada, meskipun cara pandang para sejarawan berbeda akan 

tetapi semuanya memiliki bukti sehingga pendapat mereka dapat dipercaya. 

Adapun beberapa teori masuknya Islam di Indonesia antara lain Teori Gujarat, 

Teori Arab, dan Teori Persia. Dari beberapa uraian diatas telah dijelaskan tentang 

proses penyebaran Islam di Indonesia, namun teori yang paling sering digunakan 

adalah Teori Gujarat yang Menjelaskan proses Islamisasi di Indonesia terjadi pada 

abad XIII. 
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Proses Islamisasi di Indonesia, terjadi pada abad ke XIII sebagai bukti 

adanya Kerajaaan-Kerajaan Islam yang berdiri pada masa itu salah satunya berada 

di Daerah Aceh yaitu Kerajaan Perlak (abad XIII) dan kerajaan Islam Pasai (abad 

XIII) kedua kerajaan ini adalah pintu masuknya Islam di Kerajaan-Kerajaan yang 

berada di Nusantara. Dari kedua kerajaan ini, Islam tersebar di Pulau Jawa abad 

XV, Pulau Maluku abad XV, Pulau Sulawesi abad XVII dan Pulau Kalimantan 

abad XIII. Walaupun Islam masuk di Kerajaan Gowa nanti pada abad XVII dan 

dijadikan sebagai agama resmi kerajaan1 

Masuknya Islam di Kerajaan Gowa sebagai agama resmi kerajaan, maka 

hal ini menjadi cikal bakal lahir dan berkembangnya Agama Islam di Sulawesi 

Selatan meskipun ada tiga kerajaan besar yang ada dan saling bekerja sama yaitu, 

Luwu, Gowa dan Bone. Akan tetapi kerajaan Gowa yang memegang peranan 

penting dalam misi dakwah Islamiah, karena Islam sudah menjadi agama resmi 

kerajaan, maka Raja Gowa dan Tallo sebagai kerajaan kembar memiliki keinginan 

untuk menyampaikan Agama Islam ke kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi 

Selatan khususnya. Di sisi lain, adanya hubungan antara kerajaan-kerajaan yang 

ada di Sulawesi Selatan, berdasar dari persetujuan ini maka Raja Gowa kemudian 

menyerukan Islam ke kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.2 

Pada tahun 1796-1960 Kerajaan Palu masih menggunakan sistem 

pemerintahan monarki dan ibukota Palu pertama bernama Pandapa (1796-1888), 

lalu yang kedua ibukota Palu bernama Panggovia berjalan mulai 1888-1960, dan 

 

1Isra Husain, Studi Tentang Penyebaran Dan Pengembangan Agama Islam Di Bantaeng, 

Skripsi (Ujung Pandang: Fak Adab IAIN Alauddin, 1983), h. 37. 
2Isra Husain Studi Tentang Penyebaran Dan Perkembangan Agama Islam di Bantaeng, 

Skripsi, (Ujung Pandang: Fak Adab IAIN Alauddin, 1983), h. 40. 
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saat Republik Indonesia merdeka tahun 1945, pada tahun 1960 Kerajaan Palu 

lengser dan bergabung dengan Indonesia. Sebelum berdiri sendiri menjadi sebuah 

kerajaan, Palu masih dibawah kekuasaan Kerajaan Gowa dari Sulawesi Selatan 

sejak era VOC pada tahun 16663. 

Agama Islam masuk ke Sulawesi Tengah dalam tiga tahapan utama, yakni: 

tahapan mitologis, ideologis, dan tahapan ilmu pengetahuan.4 Agama Islam di 

Sulawesi Tengah dibawa oleh seorang ulama yang yang bernama Datu Karama 

atau Syekh Abdullah Raqie pada tahun 16065 dengan mengenalkan agama Islam 

secara mitologis. Kemudian, agama Islam dikembangkan oleh orang-orang 

Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan termasuk Pue Bulangisi dan La Iboerahima 

Wartabone dari Gorontalo pada tahun 1842 dengan mengembangkan agama Islam 

secara ideologis. Selanjutnya, agama Islam dikembangkan oleh Sayyed Idrus bin 

Salim Aljufri dengan memperkenalkan agama Islam sebagai Ilmu Pengetahuan 

pada Perguruan Alkhairat pada tahun 1930 di Palu. 

Periode Islam Mitologis di Palu Sulawesi Tengah ditandai dengan Cerita-

cerita mitos tentang agama Islam. Mitos mempunyai sifat irrasional, sementara itu 

mitos juga berguna dan bermanfaat sebagai suatu konsensus.6 Pemikirannya 

diarahkan pada pemikiran reseptif artinya menerima segala sesuatu sebagai 

kodrat. Manusia tidak mungkin dan tidak perlu mengubahnya, ia harus menerima 

apa adanya. 

 
3https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Palu (diakses pada tanggal 15 Februari 2021) 
4Haliadi, Sejarah Islam Di Sulawesi Tengah Makalah yang disampaikan pada seminar 

HMI (Palu, 2005). 
5Eija-Maija Kotilainen, When The Bones are Left; A Study of the Material Culture of 

Central Sulawesi (Helsinki: The Finnish Antropological Society, 1992), h. 47. 
6Suparlan Suhartono, Dasar-Dasar Filsafat (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2004), h. 40. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Palu
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Periode mistis Islam di Sulawesi Tengah dinyatakan dalam riwayat pada 

abad ke-XVII datanglah sekelompok rombongan ke Tanah Kaili tepatnya di 

“Karampe” (Dalam bahasa Kaili berarti terdampar) yang terletak di Muara Teluk 

Palu. Kelompok tersebut berjumlah kurang lebih 50 orang. Pemimpin rombongan 

itu bernama Datu Karama atau Syekh Abdullah Raqie yang diikuti oleh istrinya 

yang bernama Ince Jille, Iparnya bernama Ince Saharibanong, dan anaknya yang 

bernama Ince Dingko.Mereka dating dengan alat-alat kebesarannya dari 

Minangkabau seperti bendera kuning panji orang-orangan, Puande, Jijiri, Bulo 

Gong, dan Kakula (Kulintang). 

Dalam riwayat lain dikatahkan bahwa yang menerima Islam Pertama 

bernama Pue Bongo selaku pemimpin di daerah Kabonena Palu. Ketika Dato 

Karama atau Syekh Abdullah Raqie tiba di Palu di daerah Kaili (Palu) bernama 

Pue Bongo belum memeluk agama dan nantinya dengan bantuan dari Dato 

Karama ini langsung memeluk agama Islam dengan kerelaan hatinya. Waktu 

perahu Dato Karama memasuki Teluk Palu diiringi dengan bunyi-bunyian 

(kakula, gong, dan alat-alat kesenian tradisional di Lembah Kaili). 

Menurut kepercayaan, Dato Karama atau Syekh Abdullah Raqie adalah 

seorang yang keramat, sehingga pada waktu memasuki Teluk Palu, arus sedang 

deras-derasnya sehingga perahunya terdampar, perahu tersebut berubah menjadi 

tikar yang membentang dan layarnya menyerupai suatu perkemahan. Pantai 

tempat terdamparnya perahu Dato Karama itu disebut Karampe artinya tempat 

perahu terdampar. Istri Dato Karama bernama Intje Djille dan putri beliau Intje 

Dingko serta adik istrinya bernama Sahari Banong menetap di Palu dan terjadilah 
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perkawinan dengan turunan raja-raja. Hal itulah yang mempercepat proses 

perkembangan Islam di Lembah Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, masalah pokok adalah “Bagaimana Peranan 

Syekh Abdullah Raqie dalam menyebarkan Islam di Lembah Palu Pada Abad 

XVII” Agar pembahasan lebih terarah dan mengena pada sasaran maka masalah 

pokok dijabarkan ke dalam sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Syekh Abdullah Raqie? 

2. Bagaimana kondisi Palu sebelum masuknya Islam? 

3. Bagaimana peran Syekh Abdullah Raqie dalam menyebarkan Islam di 

Lembah Palu? 

C. Fokus Penelitian dan  Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada peran yang dilakukan oleh  Syekh Abdullah 

Raqie dalam menyebarkan Agama Islam di Palu. Namun sebelum itu, peneliti 

akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang kehiduran Syekh 

Abdullah Raqie, baik menyangkut kelahiran, keluarga, pendidikan, prestasi, 

dan wafatnya beliau. Setelah itu, peneliti juga akan membahas mengenai 

kondisi Palu sebelum masuknya Islam. 

2. Deskripsi Fokus 

Islam di  Lembah Palu merupakan suatu agama yang dianut oleh 

masyarakat, sebenarnya merupakan ajaran baru yang hadir belakangan. 
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Sebagaimana umumnya di Indonesia, mereka memiliki kepercayaan tradisional 

atau lebih dikenal dengan kepercayaan aimisme dan dinamisme, telah masuk 

kedalam hidup mereka begitu dalam dan kuat kemudian beralih ke suatu 

kepercayaan yang masih asing bagi mereka. 

Syekh Abdullah Raqie atau yang biasa dikenal dengan Dato Karama 

merupakan orang yang pertama kali membawa dan mengajarkan Islam di Palu. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas peranan Syekh Abdullah Raqie 

dalam menyebarkan Islam di Lembah Palu pada abad ke XVII. Dimana peneliti 

akan berfokus pada latar belakang kehidupan beliau, kondisi masyarakat Palu 

sebelum masuknya Islam, dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Syekh 

Abdullah Raiqe dalam menyebarkan Islam di Palu. 

D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan analisa tersebut diatas ternyata belum pernah digarap secara 

khusus oleh penulis, hanya ilmiah lain. Sebelumnya, yang dibaca hanya beberapa 

buku dari sumber pustaka yang menjadi rujukan utama antara lain: 

1. Jurnal Ismail syawal, dengan judul “Syekh Abdullah Raqi: orang 

Minangkabau penyebar islam di Palu pada abad XVII Century”. Studi ini 

merupakan kajian sejarah lokal Lembah Kaili Sulawesi Tengah yang 

menceritakan kedatangan ulama Minangkabau ke Sulawesi Tengah sekitar 

tahun 1650.  

2. Skripsi Ferdiyayan, dengan judul “Islamisasi di Lembah Palu pada abad 

XVII (Suatu Tinjauan Historis) pada tahun 2016”. Skripsi ini membahas 



7 
 

 
 

mengenai penyebaran agama Islam untuk pertama kalinya oleh Abdullah 

Raqie atau biasa disebut “Dato Karama”.  

3. Hasil penelitian Nurdin dan Harsul Maddini yang menjadi buku berjudul 

“Sejarah Dato Karama (Abdullah Raqie) : Ulama pembawa Islam dari 

Minangkabau ke Sulawesi Tengah” pada tahun 2018, diterbitkan oleh 

IAIN Palu Press. Dalam buku ini membahas keseluruhan mengenai Dato 

Karama mulai dari asal usul Dato Karama, kedatangan Dato Karama ke 

Sulawesi Tengah, dan bagaimana perkembangan Islam setelahnya. 

4. Buku dari Haliadi Sadi dan Syamsuri yan berjudul Sejarah Islam di 

Lembah Palu pada tahun 2016, yang di terbitkan oleh Q-Media. Dalam 

buku ini membahas mengenai Sebelas tokoh pembawa dan pengembang 

agama Islam di Palu  

5. Jurnal Darlis Dawing, yang berjudul Living Qur’an di Tanah Kaili 

(Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Al-qur’an dalam Tradisi Balia di 

Kota Palu, Sulawesi Tengah) pada tahun 2017. Artikel ini mengolaborasi 

tetang living qur’an di Tanah Kaili dengan fokus kajian analisis interaksi 

masyarakat suku Kaili dengan fokus Al-qur’an dalam tradisi pengobatan 

Balia. Kajian ini sangat penting karena tradisi Balia merupakan ritual lokal 

suku Kaili yang sangat kental dengan nuansa mistis dan animisme. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif 

merupakan sebuah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan  
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analisis. Dan di lihat dari sisi bidang adalah penelitian sejarah dan di lihat dari  

tempat merupakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). 

Untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa tersebut maka penelitian ini 

berusaha mencari  berupa data dan data itu diperoleh melalui studi 

kepustakaan, sebab studi kepustakaan merupakan salah satu jenis metode 

penelitian kualitatif.  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis adalah memperhatikan atau menelusuri kehidupan atau 

sejarah suatu objek. Pendekatan ini digunakan yakni dengan melihat 

riwayat dan latar belakang Syekh Abdullah Raqie dan sepak terjangnya 

dalam usaha perkembangan Islam.  

b. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan Sosiologis adalah memperhatikan tingkah laku dan perilaku 

individu dalam melakukan hubungan sosial dan interaksi sosial. 

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat interaksi Syekh Abdullah Raqie 

terhadap raja-raja yang ada di Palu sehingga memeluk Islam.  

c. Pendekatan Agama 

Pendekatan agama adalah  melihat dan memahami pelaksanaan suatu 

ajaran agama dan meneliti kepercayaan masyarakat Palu sebelum 

kedatangan Islam. Pendekatan ini juga di maksudkan untuk mengetahui 
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pola penyebaran Islam yang dilakukan Syekh Abdullah Raqie di Lembah 

Palu. 

d. Pendekatan Politik 

Pendekatan politik ialah memahami keadaan politik suatu wilayah atau  

berkaitan pemeritahan. Dengan ini dapat digunakan untuk memahami 

Islamisasi para raja-raja Palu masa itu dan meneliti gaya pemerintahan 

sebelum kedatangan Islam dan upaya mempelajari siklus pergantian 

kepemimpinan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu keterampilan dalam menemukan 

sumber. Dalam penelitian ini, sumber yang didapatkan oleh penulis 

diperoleh melalui data kepustakaan, konsepsi, maupun data kepustakaan 

penelitian. Dalam tahap heuristik peneliti akan mencari dan mengumpulkan 

sumber data melalui literatur atau buku-buku serta sumber-sumber lainnya 

yang dinilai relevan dengan masalah yang dikaji. Adapun metode yang 

digunakan adalah Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu 

pengumpulan data atau penyelidikan melalui membaca buku-buku atau 

karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan. 

Adapun prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Heuristik  
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Heuristik yakni suatu kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber 

sejarah sebanyak mungkin yang berhubungan dengan skripsi ini tanpa 

memberikan penilaian ini asli atau bukan. 

b. Kritik Sumber  

Kritik Sumber adalah suatu teknik yang ditempuh dengan menilai 

data yang telah dikumpulkan. Dalam kritik ini ditempuh dua tahap yaitu 

kritik ekstern dan kritik intern. Adapun kritik ekstern adalah pengujian 

terhadap asli atau tidaknya sumber dari segi fisik atau penampilan luar. 

Sedangkan kritik intern adalah isi yang terdapat dalam sumber data 

yang ada adalah valid atau menentukan keabsahan suatu sumber. 

c. Interpretasi (Pengolahan dan Analisis Data) 

Tahap ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi. Sebelum 

sampai pada tahap historiografi terlebih dahulu fakta sejarah tersebut 

digabungkan dan dijelaskan atau diberi penafsiran terhadap sumber 

yang sudah melalui kritik dimana penulis berupaya membandingkan 

data yang ada dan menentukan data yang berhubungan dengan fakta 

yang diperoleh, kemudian mengambil sebuah kesimpulan. 

Pada tahap ini dituntut kecermatan dan sikap objektif peneliti, 

terutama dalam hal interpretasi subjektif terhadap fakta sejarah agar 

ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah 

d. Historiografi (Metode Penelitian) 
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Historiografi merupakan tahapan paling akhir dari seluruh rangkaian 

penulisan karya ilmiah tersenut, pada tahap ini penulis berusaha 

menyusun fakta-fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah diseleksi 

sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah yang sistematis. 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai adalah: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan latar belakang kehidupan 

Syekh Abdullah Raqie. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi Palu sebelum 

masuknya Islam. 

c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Syekh Abdullah Raqie 

dalam menyebarkan Islam di Lembah Palu. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi peneliti 

Penelitian yang dilakukan merupakan penerapan teori-teori yang telah 

diperoleh di bangku kuliah, mengasah ketajaman berpikir dalam 

menganalisis, serta menambah pengetahuan tentang peranan Syekh 

Abdullah Raqie dalam penyebaran agama Islam. 

b. Bagi jurusan 
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Agar dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan acuan bagi 

mahasiswa lainnya serta dapat memberikan bahan referensi bagi 

pihak pustakawan. 

c. Bagi pembaca 

Agar dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan 

acuan bagi mahasiswa serta dapat memberikan bahan referensi, 

sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

pembaca dalam hal ini mahasiswa dan lainnya. Serta sebagai ujukan 

dan pertimbangan kelak yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

LATAR BELAKANG SYEKH ABDULLAH RAQIE 

A. Kelahiran Syekh Abdullah Raqie 

Abdullah Raqie atau yang lebih dikenal dengan nama Dato Karama adalah 

ulama besar dari Minangkabau, ia hidup semasa dengan Datuk Bakajabian dan 

Datuk Bakopiame. Datu Karama lahir di Sumatera Barat Pesisir Selatan, berusia 

sekitar 98 tahun ketika wafat di Lembah Palu tahun 1703.  

Istilah Dato merupakan Istilah khas Minangkabau. Kata Dato juga disebut 

dengan Datu atau Datuak yang berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 

“Da” atau “ra” dan “to”. Da artinya “mulia”, “to” artinya “orang”. Jadi “Dato” 

artinya orang yang mulia. Meskipun istilah “Datu”, “Datuak”, dan “Dato” 

memiliki makna yang sama. nama Dato Karama juga sudah melekat di telinga 

masyarakat Sulawesi Tengah dan juga sudah menjadi nama untuk beberapa situs 

seperti perguruan tinggi dan taman. Sedangkan istilah “Karama” berarti 

“Keramat” yang diberikan oleh masyarakat Lembah Palu kepada Abdullah Raqie. 

Adriani dan Kruijt (1912, hal. 299) mengatakan bahwa istilah “Karama” berasal 

dari kata “Keramat”, yang memiliki arti yang sama dengan “Baraka” (berkat), 

yang juga memiliki keterkaitan dengan kekuatan ajaib.7 Keramat juga 

dimaksudkan oleh masyarakat berhubungan dengan kedatangan dan asal usulnya 

 
7 Nurdin dan Harsul Maddini, Sejarah Dato Karama (Abdullah Raqie) Ulama pembawa Islam dari 

Minangkabau ke Sulawesi Tengah, (Palu: IAIN Palu Press, 2018), h. 6 
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yang misterius. Teka teki kedatangan dan asal usul Dato Karama masih terus 

berkembang dalam masyarakat Kota Palu. 

Kemisteriusan tokoh yang satu ini disebabkan oleh belum adanya kajian 

menyeluruh tentang sosoknya. Hal ini dikarenakan kehadirannya sebagai 

penyebar Islam di lembah Palu diselubungi dengan berbagai pemitosan. Cerita 

berselubung mitos itulah yang kemudian dituturkan secara turun temurun kepada 

masyarakat. Pola pewarisan ingatan melalui tuturan inilah yang melanggengkan 

selubung misteri pada kisah sang ulama penyebar islam tersebut.8 

Kedatangan Dato Karama dengan keluarga dan rombongannya sebanyak 

lima puluh orang, karena perselisihan di kalangan keluarganya, sehingga 

meninggalkan negerinya. Beliau berasal dari Minangkabau (Sumatera) hijrah ke 

tanah Kaili untuk selamanya. Istri beliau bernama Ince Jille, sedangkan putri 

beliau bernama Ince Dingko dan adiknya Ince Sahribanon semua ikut hijrah 

dengan Dato Karama. Ince Dongko mendapat jodoh dengan Putera Kaili dan 

adiknya Ince Sahribanon mendapat jodoh dengan Putera Sulawesi Selatan. 

Mereka masing-masing mempunyai tununan banyak. Olehnya segala alat adat 

kebesaran Dato Karama berupa bendera kuning, panji orang-orangan, puade, jijiri, 

bulo dan bunyi-bunyian semuanya dipersembahkan kepada raja; maksudnya untuk 

 
8 Nurdin dan Harsul Maddini, Sejarah Dato Karama (Abdullah Raqie) Ulama pembawa Islam dari 

Minangkabau ke Sulawesi Tengah, (Palu: IAIN Palu Press, 2018), h. 59. 
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mempererat ikatan keluarga setelah mereka kawin mawin. Alat-alat itu sampai 

sekarang kita lihat di pakai dalam upacara perkawinan atau kematian raja-raja.9 

B. Pendidikan Syekh Abdullah Raqie 

Abdullah Raqie adalah seorang ulama yang rendah hati, teguh dalam 

pendirian dan hatinya lembut, walaupun beliau menguasai banyak bidang ilmu. Ia 

berpegang teguh pada Mazhab Syafi'i dalam fiqih dan penganut ahlussunnah wal 

jamaah mengikuti ajaran mazhab imam abu Hasan Al Asy'ari dan imam abu 

Mansur Al maturidi dalam aqidah. Abdullah Raqie adalah ah murid dari Syekh 

Abdurrauf Aceh. 

Abdullah Raqie juga dikenal sebagai ulama yang sangat peduli terhadap 

kecerdasan umat. Beliau menguasai ilmu fiqih, sejarah, tarekat/tasawuf, ilmu 

hitung dan geometri. Abdullah raqie dapat memprediksi dan menentukan arah 

kiblat, serta berfungsi untuk mengetahui rotasi bumi dan membuat kompas yang 

berguna saat berlayar. Selama belajar di tanah suci, Datuk karama menempuh 

pelajaran intensif tentang ilmu tarekat serta memasuki suluk di Jabal abu qubaisy. 

Pendalaman intensif tersebut, Abdullah raqie dikukuhkan sebagai ahli tarekat 

yang memperoleh ijazah dari tarekat naqsabandiyah. 

Pada tahun 1637, Abdullah Raqie kembali ke tanah air. Beliau memilih 

mengamalkan ilmunya secara langsung kepada masyarakat: mengajarkan ilmu 

tauhid dan ilmu Alquran. Penyampaian dakwah Abdullah raqie ditempuh secara 

 
9 Muhammad Djaruddin Abdullah, Mengenal Tanah Kaili (Palu: Badan Pengembangan Pariwisata 

Dati I Sulawesi Tengah, 1975), h. 20-21 
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private tanpa menggunakan sistem kelembagaan dan organisasi pendidikan titik 

kiprah dakwahnya itulah yang memberi warna baru di bidang kegiatan keagamaan 

di Sumatera barat. 

Pada tahun 1639, Abdullah Raqie diundang oleh Sultan Iskandar Muda 

Aceh, untuk bermusyawarah tentang penyebaran dan perkembangan Islam di 

pulau Sulawesi yang dihadiri utusan Babullah Ternate titik pada rapat itu, 

disepakati Abdullah Raqie berdakwah di pulau Sulawesi, dan akan berkoordinasi 

dengan kerajaan Ternate untuk melakukan pemetaan dakwah di wilayah tersebut. 

Adapun waktu keberangkatan untuk menyebarkan Islam di pulau Sulawesi 

diserahkan sepenuhnya kepada Abdullah Raqie.10 

Sesampainya di Palu, ajaran yang diamalkan dan diajarkan oleh Abdullah 

Raqie, yaitu Hizb Al-Bahr. Hizb Al-Bahr atau kemampuan mengarungi laut 

diajarkan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Syadzili dan dijelaskan serta diuraikan 

oleh Muchtar Adam dalam bukunya samudra cahaya mengungkapkan Hizb Al-

Bahr Imam Abu Al-Hasan Al-Syadzili. 

Hizb merupakan doa, yang diselingi dengan ayat-ayat Alquran. Jika ayat 

itu dibaca atau membaca doa-doa tertentu, maka Allah mengirim para malaikat, 

untuk mengawal dan mendoakan orang yang membacanya. Di kalangan ahli 

tarekat, hizb merupakan bagian dari paket mujahadah dan riyadhah yang harus 

dilakukan untuk mencapai jenjang taqarrub (pendekatan) kepada Allah yang telah 

ditargetkan. 

 
10 Mohammad Ali, Datuk Karama dan Islamisasi Masyarakat Kaili di Lembah Palu (Cirebon: 

Perwira, 2014), h. 47-49. 
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Setelah mencapai jenjang taqarub seseorang akan mendapatkan kejadian 

yang luar biasa (khawarij lil'adat). Adapun macam-macam kejadian, adalah: 

1. Mu'jizat, keluarbiasaan yang diberikan oleh Allah kepada pada nabi dan 

rasul untuk melemahkan orang-orang yang menentangnya. 

2. Karama, keluarbiasaan yang diberikan oleh Allah kepada para wali Allah 

dari kalangan sahabat tabiin tabiin tabiin dan para ulama. 

3. Ma'munah, keluarbiasaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-

hambanya karena taqarrub kepadanya melalui kesalehan sosial dan 

spiritual. 

4. Istidraj, keluarbiasaan yang diberikan oleh Allah melalui sihir tenung, 

guna-guna, dan upaya buruk lainnya.11 

Pada paket-paket tersebut terdapat pencapaian keramat titik bertepatan 

dengan hal ini pemberian nama dari masyarakat lembah palu kepada Abdullah 

Raqie yaitu Datuk karama, biasa dilafalkan Datuk karama. 

Berdasarkan hal di atas dapatlah dilihat firman Allah dalam Alquran pada 

Surah Al-Fajr ayat 27-30. 

آَٰٱلنَّف َٰٓي  َٰٓ تُه  يَّ
 
ئنَِّةَُٰٓمُط َٰٓٱل ََٰٰٓٓسَُٰٓأ اضِي ة ََٰٰٓٓجِعِيَٰٓٱر ٢٧َََٰٰٰٓٓٓم  ب كَِِٰٓر  َٰٓر  ٰ ر ََٰٰٓٓإلَِ  فََِِٰٰٓٓخُلَِٰٓٱد ََٰٰٓٓ ٢٨َٰٓضِيَّة َٰٓمَّ

دِٰيَٰٓ نَّتََِِٰٰٓٓخُلَِٰٓو ٱد ٢٩ََٰٰٓٓعِب  ٣٠ج   

 
11 Muchtar Adam, Samudra Cahaya, Mengungkapkan Hizb Al-Bahr Imam Abu Al-Hasan Al-

Syadzily (Bandung: Makrifat Media Utama, 2008), h. 23. 
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Terjemahnya: 

“Wahai jiwa yang tenang!. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang 

ridha dan diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-

hambaKu. Dan masuklah ke dalam surgaKu.” 

C. Wafatnya Syekh Abdullah Raqie 

Pada tahun 1703 Datuk karama wafat di Palu Sulawesi Tengah. Setelah 

wafat Datuk karama kemudian dimakamkan di daerah Kampung Lere Lembah 

Palu. Makam Datuk karama inilah yang kemudian hari ditetapkan sebagai salah 

satu situs cagar budaya di Kota Palu Sulawesi Tengah. Secara keseluruhan, 

Kompleks ini menempati lahan seluas 1700 M2 sedangkan luas bangunan makam 

Datuk karama sendiri sekitar 104 M2 dengan bentuk rumah Minangkabau. Pada 

Kompleks ini terdapat juga beberapa makam lainnya seperti makam istri, ipar 

serta putranya. Selain itu, terdapat juga makam pengikut setianya yang terdiri dari 

9 macam laki-laki, 11 makam wanita, serta 2 makam yang tidak ada 

keterangannya yang jelas di Batu nisannya. 

Kompleks makam Datuk karama terletak di jalan Rono, Kelurahan Lere, 

Kecamatan Palu Barat Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Akses menuju 

Kompleks makam Datuk karama cukup mudah karena terletak di kota Palu dan 

letaknya sekitar Kurang lebih 3 km dari pusat Kota kita dapat memanfaatkan 

angkutan umum Kota berupa mobil angkutan kota untuk menuju ke lokasi makam 

tersebut jika mau mengunjunginya.12 

  

 
12 Haliadi Sadi dan Syamsuri, Sejarah Islam di Lembah Palu (Yogyakarta: Q-Media, 2016), h. 55 
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BAB III 

KONDISI PALU SEBELUM MASUKNYA ISLAM 

A. Selayang Pandang Kota Palu 

 Palu memang nagaya, elok dan indah. Dahulu kota ini terletak di sebuah 

lembah. Areanya tepat berada di tengah. Di apit gunung dan bukit. Ada yang 

berpendapat bahwa nama “Palu” itu berasal dari versi perkataan Popaluase. 

Artinya, Tempat menempa besi. Pendapat tersebut mungkin saja benar, sebab di 

lembah ini juga ada desa-desa yang namanya Baluase (Membengkokan besi), 

Baliase (Mengubah besi) dan Boya Baliase (Perkampungan tempat menempa 

besi). Benarkah lembah Palu dulunya dibangun oleh para pandai besi (Blach-

Smith). Inipun belum tentu valid, karena pendapat lain menyebutkan perkataan 

Palu itu berasal dari kata Buluvatumpalu (Bahasa Kaili), sejenis pohon yang 

tumbuh di Desa Lasoani (Lembah Palu) dan Palueve, serumpun bamboo yang 

juga banyak tumbuh di lembah ini. Entahlah, mana yang lebih abash. 

 Penggunaan nama Palu ini biasa disebut sebagai Tanah Kaili (Tanan To 

Kaili). Oleh karena suku (bangsa) Kaili yang banyak mukim disini.13 Stratifikasi 

sosialnya terdiri dari tiga lapisan, yaitu: (a) Magau/Madika (Raja dan 

Bangsawan); (b) To Dea (Rakyat Biasa), dan (c) Batua (Budak). Konon ketiga 

 
13 Secara etimologi kata Kaili ini berasal dari nama pohon dan buah Kaili yang umumnya tumbuh 

di hutan-hutan di kawasan daerah ini, terutama di tepi Sungai Palu da Teluk Palu. Pada zaman 

dulu, tepi pantai Teluk Palu letaknya menjorok 34 km dari letak pantai sekarang, yaitu di 

Kampung Bangga. Sebagai buktinya, di daerah Bobo sampai ke Bangga banyak ditemukan karang 

dan rerumputan pantai/laut. Bahkan di sana ada sebuah sumur yang airnya pasang pada saat air 

laut sedang pasang demikian juga akan surut pada saat air laut surut. Menurut cerita turun 

temurun, di tepi pantai dekat Kampung Bangga tumbuh sebatang Pohon Kaili yang menjulang 

tinggi. Pohon ini menjadi arah bagi pelaut atau nelayan yang memasuki Teluk Palu untuk menuju 

pelabuhan pada saat itu, Bangga. 
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bentuk lapisan sosial masyarakat itu disebabkan oleh adanya hikayat Toma 

Langgai (Satria di Bumi) dengan To Manuru (Mahadewi dari Kahyangan). Dan 

Pusat-pusat ke-Magau/Madika-an di lembah ini tersebar di berbagai tempat, 

seperti; Boya Oge, Besusu, Pogego, dan Tatanga. 

 Penduduk lembah Palu pada tahun1930 berjumlah 33.081 jiwa. Yang 

berjenis kelamin laki-laki sebesar 16.189 jiwa, dan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 16.892 jiwa.14  Mayoritas etnis Kaili, ditambah Bugis dan 

Jawa, sedikit Eropa (Belanda), Cina, Timur Asing lainnya. Pada tahun 1948 

lembah Palu masih berstatus Onder Afdeling di bawah kekuasaan seorang Asisten 

Residen atau Kontrolil yang berkedudukan di Donggala. Lalu berstatus sebagai 

kota dalam Swantara Donggala berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

1952. Kemudian pada Tahun 1964 menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tertanggal 13 April 1964. Sejak lembah 

Paludijadikan sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah, maka Gubernur 

berkuasa dan berkedudukan di Kota Palu, dan ternyata Kota Palu merupakan 

sebuah kota yang memiliki wilayah dan posisi yang sangat strategis, yakni sebagai 

Ibukota kabupaten Donggala (1951-2000), Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah 

(1964), dan Ibu Kotamadya dan Kota Palu (1994). Tercata mulai Tahun 1964 

sampai dengan Tahun 1968 Gubernur Pertama Sulawesi Tengah bernama “Anwar 

 
14 Haliadi, dkk., Nosantara Nosabatutu Bersatu dan Bersatu (P_idea, Riski Sari Perdana dan 

Persej Untad,2008), h. 14. 
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Gelar Datoek Madjo Basah Nan Kuning”. Yang diangkat berdasarkan Surat 

Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 1955 tertanggal 11 Juni 1965.15 

 Gambaran umum wilayah lembah Palu, dapat dibagi atas dua segi; Segi 

Geografi dan Segi Topografi. 

1. Segi Geografi 

Lembah Palu merupakan wilayah yang dialiri oleh sungai. Sungai ini 

membaginya dua bagian. Yaitu; bagian Barat dan bagian Timur. Bagian Barat 

sebagai Kecamatan Palu Barat, dan Bagian Timurnya sebagai Kecamatan Palu 

Timur. Kecamatan Palu Barat meliputi 17 Kelurahan, sedang Kecamatan Palu 

Timur 11 Kelurahan. Luas keduanya diperkirakan 15.600 Hektare. 

Pengembangannya yang terencana ±10. 138 Hektare. Hal tersebut telah 

dituangkan dalam Rencana Induk Kota (RIK) dan Rencana Teknik Ruang Kota 

(RTRK) Palu.  

Lebih jauh, luas wilayah lembah Palu yang berbatasan dengan Kecamatan 

Parigi, Biromaru, Dolo, Maravola, dan Tavaili seluruhnya berjumlah ± 178.79 

Kilometer dengan batas-batas sebagai berikut; Di sebelah Timur berbatasan 

dengan pegunungan yang memanjang dari Utara ke Selatan sepanjang 15 

kilometer. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Banawa 

sepanjang 19 kilometer. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mamboro 

Kecamatan Tavaili. Dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Marovola pada kilometer 5. 

 
15 Haliadi, dkk., Nosantara Nosabatutu Bersatu dan Bersatu,h.31. 
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Saat ini wilayah lembah Palu terdiri atas empat kecamatan, yaitu 

Kecamatan  Palu Barat meliputi 15 Kelurahan, masing-masing; Duyu, Ujana, 

Nunu, Bayaoge, Balaroa, Donggala Kodi,, Kamonji, Baru, Lere, Kabonena, Tipo, 

Buluri Silae, Watusampu, dan Siranindi. Kecamatan Palu Selatan meliputi 12 

Kelurahan, masin-masing; Tatura, Birobuli, Petobo, Kawatuna, Tanamodindi, 

Lolu Utara, Tawanjuka, Palupi, Pangawu, Lolu Selatan, Sambale Juraga, dan 

Tamalanja. Kecamatan Palu Timur meliputi 8 Kelurahan, masing-masing; 

Mamboro, Taipa, kayumale Ngapa, Kayu Malue Pajeko, Panau, Lembara, Baiya, 

dan Pantoloan. 

2. Segi Topografi 

Pada umumnya daratan lembah palu terletak di ketinggian 15 sampai 

dengan 30 meter di atas permukaan laut. Perbukitan yang mengelilingi daerah 

kota bagian Timurnya relative lebih landau dibandingkan dengan bukit dan 

gunung di bagian Barat. Hamparan pegunungan di bagian Barat ini oleh 

masyarakat lembah palu disebut gunung Gawalise, orang Belanda menyebutnya 

pegunungan Mollengraf. Sedangkan di bagian Timur namanya gunung Masomba 

atau Pegunungan Finnema. Dan topografi kota pantainya (Palu-beach) agak 

landau dengan kemiringan 0-5 % hingga 10%. Singkatnya, Dr. Albertus Christian 

Kruyt (10 Oktober 1869 M – 19 Januari 1949 M) sang perintis pekabaran Injil di 

Poso, menyebut lembah Palu sebagai De Aste Toradja`s van Midden Celebes.  
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B. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Palu pada Abad XVII 

Semenjak pertengahan abad ke-16, di masa pemerintahan Raja 

Tunipalangga (1546-1565), kerajaan Gowa berhasil memperluas hegemoninya di 

wilayah hingga ke kawasan Teluk Palu. Meskipun demikian tidak menempatkan 

seorang pejabat kerajaan sebagai wakil Raja Gowa untuk wilayah Teluk Palu. 

Tradisi lisan masyarakat teluk palu menyebutkan bahwa penguasa penguasa di 

wilayah teluk palu diyakini memiliki hubungan darah dengan penguasa Bugis 

Makassar. Demikian juga sistem pemerintahan kerajaan di Teluk Palu mengikuti 

corak pemerintahan kerajaan Bugis Makassar. 

Hegemoni Gowa atas wilayah Kaili di kawasan Teluk Palu berakhir 

setelah adanya perjanjian bongaya ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin, Sultan 

Gowa XVI dan kolonel Speelman, wakil VOC pada hari Jumat tanggal 18 

November 1667 titik pasal 17 perjanjian bongaya berbunyi: "Sultan harus 

melepaskan segala haknya atas pulau pulau Sula dan pulau lainnya yang termasuk 

dalam kekuasaan Ternate, seperti: Selayar, Muna dan seluruh daerah-daerah di 

pesisir timur Sulawesi, yaitu mulai dari sanana sampai Manado, pulau pulau 

Banggai, Gapi dan lain-lainnya yang terletak antara Mandar dan Manado seperti 

Lambagi, Kaidipan, Toli-Toli, Buwol, Dampelas, Balaisang, Sinlensak, dan Kaili. 

Perjanjian Bongaya menyebabkan wilayah Teluk Palu oleh VOC 

diserahkan kepada Kesultanan Ternate. Namun, hak Kesultanan Ternate itu tidak 

berlangsung lama dalam struktur pemerintahan tradisional Kaili di Lembah Palu 

dapat dijumpai istilah-istilah jabatan pemerintahan yang mirip dengan jabatan 



24 
 

 

pemerintahan di Ternate seperti jogugu di kerajaan Sigi dan kapital di kerajaan 

Palu, walaupun fungsinya sedikit berbeda dengan yang ada di Ternate. Pasca 

penandatanganan Perjanjian Bongaya, terjadi gelombang migrasi besar-besaran 

orang Bugis ke wilayah Palu. 

Valentinj menjuluki lembah palu sebagai "tanah susu dan madu". Ia 

menyatakan bahwa: 

Lahan di sekitar palu, sampai ke pegunungan, menawarkan keindahan 

seperti di Belanda, karena permukaan nya datar dan memiliki tanah 

lempung berwarna hitam titik tanah itu dikelilingi gunung-gunung 

menjulang tinggi dan ditanami ribuan pohon kelapa titik terciptalah 

pemandangan yang indah menawan padang rumput penuh dengan sapi 

gemuk, kerbau, kuda, domba, kambing, serta berbagai binatang liar. Di 

atas semuanya, lahan tersebut menghasilkan banyak sekali padi dan beras 

karena sawahnya dibajak oleh sungguh tanah yang penuh berkah.....16 

Saat itu, kawasan teluk dan lembah Palu masih terdiri dari kampung-

kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang penguasa atau kepala suku. 

Pada masa itu masih sering terjadi perang antar kampung atau suku dan juga 

kebiasaan mengayau titik perang antar kampung ini pada akhirnya menyebabkan 

beberapa kampung melakukan persekutuan bersama untuk menghadapi musuh. 

Dan di sinilah cikal bakal mulanya kerajaan-kerajaan besar di kawasan Teluk 

Palu, seperti Banawa, Sigi, Palu dan Tawaeli. Tentang kondisi sosial penduduk di 

sekitar teluk palu dan lembah palu, dijelaskan oleh Tania Murray Li, bahwa 

hubungan antar kampung dibangun melalui perkawinan, mitos asal-usul bersama, 

perdagangan, atau kerjasama sementara saat menghadapi musuh bersama. "Pusat 

 
16 Valentijn,1856 [Edisi Pertama, 1724], Oud en Nieuw Oost-Indien Deel I [Editor: S. Keyzer]. 

(s’Gravenhage: H.C Susan, 1856), h. 135. 
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kekuasaan politik tidak memiliki kekuatan berarti. Bahkan apa yang mereka sebut 

sebagai kerajaan di lembah palu sebenarnya tidak lebih dari sekedar kumpulan 

beberapa kampung yang mengangkat salah seorang dari bangsawan mereka 

sebagai pemimpin yang ditinggikan".17 Pada akhirnya, persekutuan antar 

kampung itu membentuk kota Pattunggota di Palu. 

Lalu pada abad ke-17 bukanlah tempat yang sunyi. Dalam catatan 

Argensola disebutkan bahwa pada abad ke-17 terdapat daerah yang memiliki 

kekuatan militer sebanyak 10.000 soldados, yang dimiliki raja "Pulo dan Yacua"di 

Sulawesi, sangat memungkinkan bahwa yang daerah dimaksud adalah Palu dan 

daerah tetangganya. Sedangkan dalam dokumen VOC tahun 1674 menyebutkan 

bahwa kali memiliki kekuatan sebanyak 7.000 weerbare manen, pria dewasa yang 

dapat berfungsi sebagai pasukan jika terjadi perang. Sedangkan dalam laporan 

Padtbrugge, (Gubernur Maluku) yang mengutip laporan seorang serdadu VOC 

tahun 1681 yang juga sebagaimana dikutip oleh Valentijn menyampaikan bahwa 

jumlah penduduk di wilayah teluk Cajeli telah mencapai 9.000 jiwa yang terdiri 

dari 3.000 jiwa laki-laki dewasa, sedangkan penduduk palu mencapai 3.000 jiwa 

yang terdiri dari 1.000 jiwa laki-laki dewasa. Dan jika dijumlahkan, jumlah 

penduduk di kawasan Teluk Palu (di luar wilayah Donggala) tahun 1681 

mencapai 12.000 jiwa.18 

 
17 Tania Murray Li, The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di 

Indonesia, (Tangerang: Marjin Kiri, 2012), h. 119-122 
18 David Henley, Fertility, Food adn Fever;Population, Economy and Environtment in North and 

Central Sulawesi, 1600-1930 (Leiden: KITLV Press, 2005), h. 232-233. 
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Selain itu, di dalam sistem Kerajaan tersebut berlaku adat istiadat dan 

berbagai upacara daur hidup yang relatif sama. Adat istiadat yang dimaksud 

antara lain meliputi: adat istiadat yang berhubungan dengan Hari Raya Panen (no-

Vunja), Penyembuhan Penyakit (no-Balia), Kematian (no-Vaino), Perkawinan 

(no-Rano) dan adat istiadat yang berhubungan dengan Hukum Adat (Nigivu). Dari 

beberapa macam bentuk adat istiadat ini senantiasa mereka selenggarakan dengan 

sebaik-baiknya. Dan pelanggaran terhadap norma-norma yang sudah ditentukan 

itu, dikenakan sanksi hukum yang disebut Vaya. Sementara orang yang 

melakukan pelanggaran itu sendiri dinamakan Novaya. 

a. Hari Raya Panen (no-Vunja) 

Secara budaya perayaan upacara adat ini identik dengan seni tarian rego. 

Rego adalah tarian kaum laki-laki dan perempuan dewasa dalam posisi 

melingkar. Secara subtansi seni tarian ini terletak pada rego penarinya. 

Sementara no-Vunja adalah upacara adat ritual yang diselenggarakan saat 

perayaan hari panen tiba. Dengan demikian, Rego no-Vunja adalah tarian 

yang diselenggarakan saat menyambut hari perayaan panen. Perlengkapan 

yang digunakan dalam upacara ini berupa pakaian adat dan beberapa 

perlengkapan alat musik lainnya. Perlengkapan tersebut ditentukan oleh 

Ketua Dewan Adat. Ketua Dewan Adat mempunyai tugas dan 

tanggungjawab memberikan himbauan dan arahan kepada masyarakat 

sehubungan dengan tata tertib penyelenggaraan dan perlengkapan dalam 

upacara adat tersebut. Menurut Langkaderi, perayaan upacara adat ini 
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bertujuan sebagai bentuk pengabdian diri serta bagian dari rasa syukur 

terhadap Dewa Kesuburan.19 

b. Penyembuhan Penyakit (no-Balia) 

No-balia adalah upacara ritual pengobatan tradisional masyarakat Kaili di 

Lembah Palu. Prosesi upacara ini unik, ada penari yang terdiri dari tujuh 

perempuan lanjut usia yang menari mengeliling tempurung kelapa yang 

dibakar, yang kemudian diinjak-injak setelah menjadi bara. Menakutkan..!! 

Mungkin itu kesan pertama menyaksikan ritual ini. Betapa tidak, tujuh penari 

yang tidak lagi muda usianya menari-nari dan menjejak bara tempurung 

kelapa yang masih menyala. Mereka tidak merasa kesakitan malah terlihat 

gembira. Mereka menari diiringi tabuhan gendang. Para penari terdiri dari 

tujuh orang perempuan berusia lanjut. Jadi, tidak sembarang orang bisa 

menjadi penarinya. Para penari dalam ritual adat ini hanyalah mereka yang 

sudah berpengalaman dan keturunan langsung dari Penari Balia sebelumnya. 

Ritual ini digelar untuk mengusir roh jahat yang mengganggu manusia.20 

c. Upacara Kematian (Molumu) 

Upacara molumu ini dijumpai dalam lingkungan keluarga bangsawan pada 

zaman dahulu, khususnya bagi yang menjabat kekuasaan dalam 

pemerintahan sebagai Magau. Dalam pelaksanaan upacara adat ini terdapat 

perbedaan antara orang biasa, para budak dan Magau. Dikutip dalam skripsi 

 
19 Ferdiyayan, Skripsi: “Islamisasi di Lembah Palu pada abad XVII (Suatu Tinjauan Historis)”. 

(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016) h.45-46. 
20 Ferdiyayan, Skripsi: “Islamisasi di Lembah Palu pada abad XVII (Suatu Tinjauan Historis)”. 

(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016) h.47. 
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Ferdiyayan, Dahlan Langkaderi Menyatakan bahwa: Molumu ialah masa 

menyemayamkan jenazah, di mana mayat disimpan dalam peti kayu yang 

tertutup rapi. Molumu berarti menyimpan mayat dalam peti (lumu, peti 

mayat) yang dibuat dari yang sudah nigala-gala (diberi alat perekat dan 

penutup setiap lubang dan pertemuan papan peti mayat tersebut dengan alat 

perekat). Maksudnya agar bau busuk dari mayat dalam peti itu tidak tercium, 

karena mayat yang dipetikan (nilumu) tidak dibalsem atau dimumikan. 

Dalam penyelenggarakan upacara molumu ini terdapat perbedaan-perbedaan 

yang prinsipil antara Magau dan orang biasa antara lain: bagi raja (yang 

memegang tampuk kekuasaan) pada zaman dulu, adalah: upacara molumu 

(menyemayamkan jenazah di dalam peti) sedang orang biasa tidak; lamanya 

jenazah disemayamkan cukup lama, sedangkan orang biasa lebih singkat (1 

sampai 2 hari saja) tanpa peti jenazah; memerlukan kepala manusia untuk 

dikuburkan bersama raja dari hasil pengayauan, sedangkan orang biasa tidak; 

raja dikuburkan dengan peti jenazah, sedangkan orang biasa tidak memakai 

dindingari (papan lebar segi empat panjang penutup liang lahat) seperti todea 

(orang banyak), tetapi mereka menggunakan penutup liang lahat persegi tiga 

dari papan. Sama dengan para budak. Dahulu para budak yang ingin 

dibebaskan dari perbudakan, diwajibkan mandi dengan air sisa yang jatuh 

dari rumah tempat jenazah dimandikan. Mereka langsung mandi dengan air 

yang jatuh di bawah kolong rumah, tidak menggunakan peti jenazah, tidak 

memerlukan kepala manusia, dan waktunya lebih singkat.21 

 
21Ferdiyayan, Skripsi: “Islamisasi di Lembah Palu pada abad XVII (Suatu Tinjauan Historis)”. 
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d. Upacara Perkawinan (no-Rano) 

Upacara pernikahan dalam tradisi masyarakat Kaili dilakukan dengan 

beberapa tahap meliputi: Notate Dala (Mencari Informasi) dalam rangka 

pemilihan jodoh berdasarkan konfirmasi atau persetujuan dari pihak kedua 

orang tua. Konfirmasi ini bertujuan pemufakatan (musyawarah) untuk 

mencari informasi mengenai keberadaan si wanita menyangkut masalah 

status sosial pribadinya. Neduta atau Nebolai (Melamar) adalah mengadakan 

pelamaran atau peminangan, dan apabila lamaran diterima oleh pihak 

perempuan, kedua belah pihak lalu bermufakat untuk membicarakan, 

menawarkan kemampuan atau beban lamaran dari pihak laki-laki kepada 

pihak perempuan. 

Selanjutnya Noovo (Penentuan Waktu) adalah suatu rangkaian upacara yang 

dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan upacara 

perkawinan, baik yang berhubungan dengan pelaksanaan pesta maupun dari 

pernikahan. Nanggeni Balanja (Antar Belanja) yang dipimpin oleh Pemuka 

Dewan Adat bersama beberapa Tokoh Adat lainnya. Pada saat pengantaran 

belanja bukan hanya uang yang dibawa, tetapi segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keperluan wanita. Nopasoa (Pengasapan) merupakan 

mandi dengan sistem penguapan dan pengasapan yang dilakukan secara 

tradisional yang pada umumnya dilaksanakan di rumah calon pengantin 

wanita. Nogigi (Membersihkan Bulu Wajah) yakni mencukur bulu-bulu yang 

nampak, karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat 

 
(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016) h.49-50. 
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Kaili bahwa bulu-bulu tersebut sebagai bulu celaka (vulu cilaka). 

Nokolontigi adalah mensucikan diri sebelum menikah. Acara yang 

dilaksanakan pada malam hari ini dilakukan di rumah calon pengantin 

perempuan oleh para orang tua bersama beberapa Tokoh Adat yang dianggap 

mempunyai garis keturunan yang sama. Setelah prosesi ini dilakukan pada 

malam yang bersamaan calon pengantin laki-laki mengucapkan janji di 

depan Penghulu atau Pemuka Dewan Adat. Manggeni Boti (Mengantar 

Pengantin) dilaksanakan pada saat melangsungkan sumpah setia di rumah 

pihak perempuan, dimana pihak pengantin laki-laki diantar ke rumah pihak 

perempuan. Untuk mengantar pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin 

perempuan mempergunakan Kuda beserta iringan tarian meaju (salah satu 

bentuk tarian tradisional masyarakat Kaili). Setelah rombongan laki-laki tiba 

di halaman rumah perempuan, maka pengantin laki-laki disambut calon 

mertua, lalu laki-laki turun dari kendaraannya menuju tangga rumah, dan di 

dalam rumah calon pengantin perempuan sudah hadir Tokoh-Tokoh Dewan 

Adat menanti kehadiran rombongan laki-laki. 

Setelah upacara tersebut dilakukan, lalu diantarlah calon pengantin laki-laki 

itu masuk ke dalam rumah oleh seorang ibu yang lanjut usia, kemudian 

dihamburi beras kuning sebagai simbol keselamatan, lalu disambut dengan 

bunyi-bunyian (kakula nuada) dan peulu cinde (kain putih yang dililitkan 

pada gelang) kemudian disodorkan kepada pengantin laki-laki untuk 

dipegang sebagai tanda ketaatan untuk selalu mendengar nasihat orang tua 

kemudian diantar langsung di depan tempat yang telah disediakan. 
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Perlengkapan yang dibawa berupa seperangkat pakaian adat dan kue 

tradisional sebagai ungkapan rasa kesatuan yang diikat dengan tali 

perkawinan antara anak mereka, kemudian pihak perempuan pun 

membalasnya (olo nuroti) dengan memberikan berbagai macam makanan 

kepada pihak keluarga laki-laki tersebut. Monikah (Kesaksian Perkawinan) 

merupakan inti dari seluruh rangkaian upacara adat perkawinan. Dalam 

pelaksanaan upacara ini disaksikan oleh Tokoh. 

Tokoh Dewan Adat, pihak Keluarga dan Dua Orang Saksi, dilanjutkan 

dengan memberi kesaksian di depan Penghulu (Dewan Pemuka Adat) yang 

dipercayai memandu prosesi upacara ini. Dalam kesaksian itu, pihak laik-laki 

menyebutkan jumlah dan jenis mahar yang telah disepakati kedua belah 

pihak di depan orang tua dan dua orang saksi. Di saming itu, dilanjutkan 

dengan menyampaikan nasehat perkawinan oleh pihak keluarga yang 

bersangkutan.22 

e. Hukum Adat (Nigivu) 

Hukum adat merupakan salah satu simbol status sosial, mempunyai 

kedudukan sangat menentukan untuk menampakan status seseorang dalam 

masyarakat, khususnya bagi golongan bangsawan (madika), sebab dengan 

beratnya sangsi dan besarnya denda adat dapat mencerminkan status dalam 

suatu masyarakat. Di dalam sistem kemasyarakatan Hukum Adat sangat 

membatasi dan mengatur pergaulan setiap muda-mudi. Mereka tidak 

 
22 Ferdiyayan, Skripsi: “Islamisasi di Lembah Palu pada abad XVII (Suatu Tinjauan Historis)”. 

(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016) h. 54-56 
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dibenarkan bertemu berduaan tanpa didampingi oleh orang tua, karena itu 

perkawinan sebaiknya diatur oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Jika 

Hukum Adat ini dilanggar, maka yang melanggar akan dikenai sangsi adat 

(nigivu) dengan memberikan sejumlah hewan tergantung besar kecilnya 

pelanggaran yang dilakukan. Sementara perjudian dan mengkonsumi 

minuman keras pun demikian. Maka untuk menangani pelanggaran-

pelanggaraan ini masing-masing dua belah pihak bersangkutan dikenai 

sangsi adat (nigivu) berupa seekor binatang ternak atau sangsi sosial 

lainnya.23 

C. Kepercayaan Masyarakat Palu 

Kepercayaan masyarakat lokal di Palu, Sulawesi Tengah dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. 

Animisme atau pemujaan terhadap roh yang berhubungan dengan kehidupan 

manusia, artinya roh yang dipercayai dapat membantu atau memudahkan 

kepentingan manusia, bahkan roh itu dapat mengganggu dan mencelakai 

seseorang.24 Masyarakat daerah ini juga mempercayai bahwa setiap benda (di 

alam) memiliki kekuatan gaib yang dipercaya dapat memberikan kedamaian 

maupun ancaman, baik secara kolektif terhadap masyarakat dan juga individu. 

Penyebabnya adalah ketidaklepasan manusia dengan lingkungan alamnya, baik 

agraris maupun maritim. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib tersebut mampu 

 
23 Ferdiyayan, Skripsi: “Islamisasi di Lembah Palu pada abad XVII (Suatu Tinjauan Historis)”. 

(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016) h. 57-58 
24 Lukman Nadjamuddin, Dari Animisme ke Monoteisme: Kristenisasi di Poso 1892-1942 

(Yogyakarta: YOI, 2002), h. 13-16 
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mengatur sikap dan tingkah lakunya untuk mencapai kebahagiaan hidup. Hal 

inilah yang menjadi rambu-rambu (hukum adat) agar kiranya keseimbangan 

lingkungan alam tetap terjaga dengan baik itulah yang disebut dinamisme.25 

Tantangan utama pada periode ini adalah kepercayaan lama berupa sistem 

kepercayaan tradisionalistik. Kepercayaan yang menjadi penghalang utama agama 

Islam adalah kepercayaan karampue langi dan karampue ntana (kepercayaan 

penguasa langit dan penguasa tanah), kepercayaan wentira (kepercayaan: 

tarapotina, topepa, buntulovo, tauta, divo, tampilangi, diava), kepercayaan kepada 

hal gaib dari manusia yang hilang seperti: tauleru dan talivarani, penyakit yang 

diderita manusia yang berasal dari makhluk halus seperti viata dan rate. 

Kepercayaan tentang doti atau doti pontiala/lembek kepala), doti jori (lumpuh), 

doti apu (kulit terkelupas), doti butiti (perut kembung) dan semacamnya. 

Masyarakat Kaili mengenal atau percaya dengan keberadaan karampua 

langi yaitu (penguasa langit; roh yang mengatur iklim, cuaca, bulan dan matahari, 

gerhana bulan dan matahari, serta benda-benda langit lainnya), dan karampua 

ntana (penguasa tanah/bumi); karena dipercaya dapat mengatur kehidupan di 

Bumi, gempa, banjir, Angin Ribut, dan lain-lain). Masyarakat ini juga percaya 

pada sebuah kekuatan arwah yang dapat menyembuhkan berbagai macam 

penyakit. Kekuatan menyembuhkan ini terlihat dengan adanya sebuah upacara 

ritual, balia. Upacara (magis) ini dilakukan untuk mengobati atau menolak 

 
25 Syamsuddin Hi. Chalid, dkk, Upacara Tradisional dalam kaitannya dengan peristiwa alam dan 

kepercayaan di Sulawesi Tengah, Laporan Penelitian, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi 

Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1983/1984, h. 16 
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penyakit oleh seseorang atau beberapa orang dukun sebagai mediator antara 

penyebab atau sumber penyakit dengan si sakit.26 Tujuan pokok balia yaitu 

penyembahan (persembahan), permohonan dan perlindungan kepada kekuatan 

gaib sebagai sumber pemberi rezeki, keselamatan, sekaligus malapetaka bagi 

manusia. Sehingga dikenal empat macam balia, yaitu balia nto manuru, balia 

bone meloso, balia bone biasa (salaude utomanuru), dan balia tampilangi.27 

Pada masa silam, upacara adat Balia ini adalah hal yang lumrah dilakukan, 

terutama bagi kalangan ningrat. Prosesi dimulai dengan penyiapan bahan-bahan 

upacara mulai dari pedupaan, keranda, buah-buahan hingga hewan kurban yang 

bisa berupa ayam, kambing atau kerbau, tergantung kasta orang yang mengadakan 

hajatan. Biayanya pun ditanggung oleh yang punya hajat, ditambah dengan 

ongkos lelah bagi peritual. Jika semua sudah siap, pawing—yang harus laki-

laki—mulai beraksi dengan mantra-mantranya. Ia memanggil arwah penguasa 

panutannya. Sejumlah sesajian yang berbeda setiap prosesinya dihidangkan dekat 

pedupaan. Tari Balia pun terus mengiringi hingga orang yang sakit diusung untuk 

mengikuti prosesi puncak, yaitu penyembelihan kerbau. Darah kerbau yang 

disembelih itu menjadi simbol kesungguhan harapan atas kesembuhan. 

Tradisi penyembuhan Balia ini masih sangat terkait dengan sistem 

kepercayaan suku Kaili seperti yang digambarkan sebelumnya. Bahwasanya, 

 
26 Dahlia Syuaib dan Amining Bannu, Adat Balia di Tanah Kaili Kabupaten Donggala (Suatu 

tinjauan sosial religius), Laporan Penelitian: Balai Penelitian Universitas Tadulako Palu, 1994, h. 

6-7 
27 Syamsuddin Hi. Chalid, dkk, Upacara Tradisional dalam kaitannya dengan peristiwa alam dan 

kepercayaan di Sulawesi Tengah, Laporan Penelitian, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi 

Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1983/1984, h. 35 
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masyarakat Kaili mempercayai keharusan menjaga hubungan baik dengan 

penguasa alam. Penguasa alam yang kemudian dilambangkan dan 

dipersonifikasikan dalam banyak kekuatan atau dewa harus tetap dijaga. Di saat 

manusia tidak menjaga hubungan tersebut, membuat pemilik kekuatan tersebut 

marah dan mendatangkan musibah berupa penyakit dan lain sebagainya. 

Dalam rangka penyembuhan penyakit tersebut, maka dilaksankanlah ritual 

Balia dengan mendatangkan roh-roh nenek moyang ataupun yang memiliki 

kekuatan di tempat-tempat tertentu, agar roh tersebut dapat menyembuhkan 

penyakit tersebut. Menurut penyaksian salah satu tokoh adat 25 dan masyarakat, 

bahwa penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis hampir semua dapat 

disembuhkan melalui ritual pengobatan Balia. Penyakit kronis sekalipun dapat 

disembuhkan seketika. Meskipun pada kenyataanya setelah beberapa hari atau 

bulan bisa saja sakit kembali.28 

 
28 Darlis Dawing, “Living Qur’an di Tanah Kaili (Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Al-

qur’an dalam Tradisi Balia di Kota Palu, Sulawesi Tengah).” Nun. Vol. 3 No. 1, 2017. h. 75-76 
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BAB IV 

PERAN SYEKH ABDULLAH RAQIE DALAM MENYEBARKAN ISLAM 

DI LEMBAH PALU 

A. Masuknya Agama Islam di Lembah Palu 

Masyarakat Kaili mempercayai bahwa agama Islam masul di Lembah Palu 

dibawa oleh seorang ulama dari Kota Tangah, Minangkabau yang bernama Syekh 

Abdullah Raqie atau yang lebih dikenal dengan gelar “Dato Karama”. Kisah 

perjuangannya sebagai penyebar agama Islam pertama kali di lembah palu ini 

disebarkan melalui oral history. Salah satu oral history yang hingga saat ini masih 

dipercaya oleh masyarakat Kaili adalah cerita mengenai kedatangan Dato Karama 

di lembah Palu. 

Kedatangan Dato Karama di lembah Palu ini tepatnya pada tahun 1645 M 

atau abad ke 17 M bersama lima puluh orang pengikutnya. Mereka menggunakan 

perahu layar yang memuat alat-alat perlengkapan dan keperluan adat istiadat. 

Kabarnya mereka adalah keturunan bangsawan dari Tanah Minangkabau. 

Rombongannya tiba di Teluk palu pada waktu petang, saat air pasang dan arus 

yang amat deras, menyebabkan perahu mereka terdampar ke pesisir dan pecah 

berantakan di tepian pantai. Ketika itu, perahunya berubah menjadi selembar tikar 

yang membentang, sedangkan layarnya menjelma menjadi sebuah kemah tempat 

istirahat. Pesisir tempat terdamparnya perahu itu dinamakan Karampe (Bahasa 

Kaili) yang berarti ”Tempat Terdamparnya Perahu”. Sekarang di sekitar lokasi 

tersebut berdiri Rumah Sakit Undata Palu. 
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Jika ditelaah secara sekilas bahwa kedatangan Dato karama di lembah Palu 

ini nampaklah diwarnai oleh nuansa “mitos” karena ketidakmampuan masyarakat 

menjelaskan keadaan tersebut secara ilmiah. Ini biasa banyak terjadi dalam 

peristiwa sejarah yang menurut Haliadi bahwa: 

Mitos bukanlah berarti suatu yang tidak baik tetapi merupakan pikiran 

yang belum mampu menjelaskan sesuatu secara transparan dan sistmatis. 

Tanpa “pemitosan” kedatangan Dato Karama ke lembah Palu sulit 

dijelaskan karena sampai sekarang belum ditemukan bukti tertulis dari 

abad ke-17 M yang membicarakan kedatangan  Dato Karama tersebut. 

Mitos ini dikembangkan secara turun-temurun, karena dimaksudkan untuk 

mengabadikan kekeramatan dan keagungan seorang tokoh ulama besar di 

Tanah Kaili.29 

Ada beberapa yang perlu dirinci: Pertama, Abdullah Raqie datang ke 

lembah Palu dengan menggunakan kapal layar. Sarana transportasi ini merupakan 

satu-satunya yang ada pada masa itu (abad ke-17) di Nusantara. Perahu dan kapal 

sangat mendapat tempat dalam budaya masyarakat di Nusantara ini. Kedua, 

betapa agungnya pribadi seorang ulama di mata masrakat Islam, bahkan sang wali 

(sebutan untuk mereka yang memiliki karamah) mempunyai status sosial yang 

tinggi di atas masyarakat kebanyakan. Penyebabnya adalah sang ulama atau wali 

menjadi bagian dari kerajaan atau menjadi guru para raja yang selama ini 

dikatakan sebagai tokoh yang selalu berkata benar. Hal ini dapat dilihat dari 

gelarnya yaitu “Dato Karama”. Ketiga, mitos tersebut juga menjelaskan tentang 

asal-usul sebuah daerah yang akhirnya dipandang mempunyai keunggulan dan 

keistimewaan sendiri. Kedua daerah tersebut adalah Tanah Minang dan Tanah 

Kaili di Palu. Keempat, bahwa pada abad ke-17 M, pemukiman masyarakat di 

 
29 Haliadi, ”Masuknya Islam di Lembah Palu” (Makalah yang disajikan untuk HMI, Palu, 10 Januari 
2012), h. 15. 
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lembah Palu berada di pesisir sehingga mereka disebut sebagai masyarakat yang 

sering mendapat pengaruh dan berhubungan dengan dunia luar.30 

Keempat hal tersebut menunjukan bahwa kedatangan Dato Karama di 

lembah Palu ini mendapat sambutan baik dari kalangan masyarakat. Bahkan 

kedatangannya disambut oleh dua bangsawan lembah Palu, yaitu Parasila atau I 

Pue Njidi dan I Moili atau I Pue Bongo. Parasila atau I Pue Njidi merupakan Raja 

Kabonena yang berkuasa saat itu. I Pue Njidi dan I Pue Bongo pada saat 

memerintah sudah memeluk Islam dan diikuti oleh masyarakat di lembah Palu. 

Peristiwa mengislaman ini ditempuh dengan cara persuasif dan tidak memaksa. 

Persuasif dalam pengertian adalah cara berkomunikasi, tukar pendapat atau silang 

pendapat. Dalam berkomunikasi, Abdullah Raqie menyampaikan masalah-

masalah yang berhubungan dengan dakwah Islam serta hal-hal yang berhubungan 

dengan masalah-masalah keagamaan dan pemerintahan.  

Kedatangan Dato Karama (Abdullah Raqie) dapat dipandang sebagai 

periode pertama dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam di lembah 

Palu.  kemudian disusul oleh orang-orang Bugis dan Mandar dari Sulawesi 

Selatan untuk menyebarkan agama Islam. Namun, perkembangan Islam semakin 

terarah setelah masuknya organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Islam (SI), 

Muhammadiyah dan sebagainya. Perkembangan agama Islam pada masa 

organisasi Islam ditandai dengan berdirinya nya Al Khairaat di Palu yang awal 

pendirian Perguruan Islam di daerah ini. 

 
30 Wilman dkk., Diorama Kaili Tour dalam Perspektif Sejarah”, Laporan Hasil Penelitian (Palu: 
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), 2004), h. 5. 
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Berdirinya Al Khairaat menyebabkan pengembangan agama Islam mulai 

menjangkau ke seluruh daerah-daerah yang ada di lembah Palu. Sebelum Al 

Khaairat didirikan, masyarakat di wilayah ini sudah memeluk agama Islam, 

namun ajaran Islam saat itu belum terarah. Keberadaan Al-Khaairat di Palu 

merupakan masa keemasan bagi masyarakat Islam seutuhnya, karena masyarakat 

dapat belajar ilmu agama Islam lebih mapan. Syamsi Ali menyatakan bahwa 

terbentuknya sebuah masyarakat muslim yang Islami dan solid, diperlukan 

beberapa hal yang merupakan pondasi atau pilar masyarakat muslim tersebut. 

Tanpa dasar-dasar ini masyarakat muslim bisa saja terbentuk, akan tetapi 

terbentuk di atas yang rapuh dan dapat runtuh dengan mudah titik. sebaliknya, 

dengan dasar-dasar yang akan disebutkan berikut, akan terbangun masyarakat 

yang tidak saja Islami tapi juga Solid dalam bangunan dan strukturnya, yakni 

soliditas dan implementasi Imani.31 

Proses penyebaran Islam di tanah Kaili (Palu) menggunakan pendekatan 

kultural, yaitu adaptif dan akomodatif dengan budaya dan tradisi setempat. 

Sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat palu meskipun akhirnya 

mengalami proses akulturasi dengan nilai-nilai setempat titik setelah Islam dan 

Kaili bersenyawa menjadi satu dalam sebuah ikatan religius dan spiritual, 

keduanya sangat padu bahkan seakan-akan tidak bisa dibedakan sebenarnya yang 

mana budaya Kaili dan yang mana budaya Islam. Kemudian pencampuran 

keduanya, atau yang tadi disebut sinkretisme menjadi bentuk dan ciri khas Islam 

di Palu. 

 
31 Haliadi Sadi dan Syamsuri, Sejarah Islam di Lembah Palu (Yogyakarta: Q-Media, 2016), h. 12- 

13 
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B. Usaha-Usaha Dalam Menyebarkan Islam Di Palu 

Metode Syiar Islam Abdullah Raqie menurut beberapa penelusuran 

literatur diketahui menggunakan pola yang sama dengan yang digunakan di 

Kesultanan Aceh. Hal ini dilihat dari kenyataan bahwa Abdullah Raqie atau Datok 

Karama adalah utusan  Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh untuk 

mengislamkan masyarakat Kaili di Lembah Palu bersama dengan Datuk ri Tiro, 

Datuk ri Patimang dan Datuk ri Bandang di Sulawesi Selatan. 

Kedatangan Abdullah Raqie dan Pengikutnya ini merupakan awal periode 

ideologis dalam perkembangan Islam di lembah Palu. Salah satu bukti 

perkembangan dan pengaruh yang masih terlihat dalam kehidupan masyarakat 

Kaili hingga saat ini adalah model mengaji ugi, barazanji, dan yang paling utama 

adalah eksistensi kebudayaan Minangkabau yang mengalami akulturasi dengan 

budaya masyarakat Kaili seperti persembahan peralatan adat kebesaran dalam 

pelaksanaan upacara adat perkawinan dan upacara adat kematian raja Kaili. 

Sebagai seorang ulama yang dermawan dan berani, Abdullah Raqie tentu 

memahami apa yang dirasakan masyarakat serta selalu bersimpati kepada orang-

orang yang berada di sekelilingnya. Abdullah Raqie memasukkan rasa dan 

kesadaran beragama ke dalam diri setiap orang dengan cara yang lemah-lembut 

dengan pendekatan persuasif serta dengan sentuhan psikologis. Abdullah Raqie 

masuk ke dalam masyarakat di sekitarnya dan dari keseharian masyarakatnya pula 

secara berangsur-angsur menanamkan nilai-nilai aqidah.    



41 
 

 

Berdasarkan beberapa literatur, telah diketahui bahwa Abdullah Raqie 

dalam berdakwah sama sekali tidak pernah menggunakan tindakan kekerasan 

apalagi merugikan orang lain. Beliau menempuhnya dengan jalan damai dakwah 

bihlal, dengan perilaku dan perbuatan yang sesuai denngan ajaran Islam. Sehingga 

dengan begitu tampaklah mutu dan ketinggian agama Islam yang sangat toleran 

dan demokratis itu. Kisah perjuangan dan dakwah Abdullah Raqie ini sangat unik, 

karena pada saat berhadapan dengan rakyat biasa, rakyat jelata, budak, orang 

sakti, para madika, para raja, itu dengan perlakuan yang sama namun cara 

komunikasinya yang berbeda.  

Komunikasi yang dibangun Abdullah Raqie berorientasi pada tata nilai 

budaya yang hidup dalam masyarakat. Tata nilai budaya ini berhubungan dengan 

sensibilitas atau kepekaan dalam menyikapi pengaruh yang dating dari luar. Sebab 

dalam tata nilai budaya ini tidak semua kelompok masyarakat memiliki sikap dan 

pandangan budaya yang sama. Itulah sebabnya dalam membangun komunikasi 

Abdullah Raqie mengedepankan perilaku yang baik, damai dan toleran. Sehingga 

dengan begitu nilai-nilai ajaran Islam dapat menyatu dan bersinergi dengan tata 

nilai budaya yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Namun demikian, 

nilai-nilai ajaran Islam ini kerap kali menjadi hambatan kebudayaan yang ditemui 

Abdullah Raqie pada setiap kelompok masyarakat yang memiliki sikap dan 

pandangan budaya yang berbeda-beda. Karena itu, dalam rangka menyatukan 

nilai-nilai ajaran Islam dengan tata nilai budaya dibutuhkan media komunikasi 

yang dapat mengembangkannya khususnya yang berkaitan dengan seni dan 

budaya. 
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Dalam menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Tanah Kaili, 

Abdullah Raqie memiliki tiga tujuan. Pertama, menanamkan prinsip aqidah yang 

mantap di setiap hati seseorang, sehingga keyakinannya tentang ajaran Islam tidak 

dicapai dengan keraguan. Kedua, ialah tujuan hukum. Maksudnya dakwah harus 

diarahkan kepada kepatuhan setiap orang terhadap hukum yang telah disyariatkan 

oleh Allah swt. Ketiga, menanamkan nilai-nilai akhlaq kepada masyarakat Kaili. 

Sehingga dengan nilai-nilai ini membentuk pribadi Muslim yang berbudi luhur, 

dihiasi dengan sifat-sifat terpuji dan bersih dari sifat tercela.  

Dalam melakukan kegiatan penyebaran Islam, strategi atau metode 

dakwah yang dipilih oleh Abdullah Raqie adalah memanfaatkan kesenian sebagai 

media dakwah. Kesenian yang diperkenalkan Abdullah Raqie yaitu Kakula 

Nuada, atau Gong serta Tembang untuk mengisi rohani. Dato Karama juga 

memanfaatkan media masyarakat saat itu sebagai sarana penunjang dakwah, dan 

berusaha keras menciptakan budaya baru yang penuh kreatifitas sehingga lahirlah 

aneka jenis mainan anak-anak yang bermanfaat sesuai falsafah Islami, baik berupa 

Tembang atau Lagu, Kakula, Musik Bambu dan aneka jenis permainan lainnya. 

Abdullah Raqie juga menciptakan Sastra Kaili yang sangat tinggi nilai estetis dan 

falsafahnya, seperti Suluk: 

Suluk yaitu kitab kesusatraan yang berisi ajaran tasawuf yang bersifat 

panteisme (manusia besatu dengan Tuhan). Juga ada Primbon, yaitu kitab 

bercorak kegaiban dan berisi ramalan-ramalan, penentuan-penentuan hari 

baaik dan buruk, serta pemberian-pemberian makna pada suatu kejadian. Ada 

pula yang disebut Babad, yaitu cerita yang digubah sebagai cerita sejarah. Di 

Melayu sering disebut Salasilah dan Tambo, atau Hikayat, seperti Hikayat 

Raja-Raja Pasai, Hikayat Perlak, dll. Pada perkembangannya karya-karya 

sastra ini menyebar luas ke beberapa daerah Indonesia bagian Timur dan 

Sulawesi. Diperkirakan sejak pertengahan abad ke 17 atau tahun 1645. Dan 
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umumnya dibawah oleh para agamawan yang berasal dari Sumatera. 

Abdullah Raqie adalah seorang agamawan berasal dari Sumatera yang 

melakukan perlawatan ke beberapa daerah Sulawesi, khususnya daerah 

lembah Palu. Di daerah ini Ia hidup dan menetap tinggal sembari 

menyebarkan dakwah Islam bersama keluarga dan beberapa pengikutnya. 

Agama Islam yang diperkenalkannya membawa perubahan tersendiri bagi 

kehidupan masyarakat Kaili di Lembah Palu. Salah satu perkembangan ini 

adalah transformasi di bidang penulisan Sastra Suluk.32   

 

Karya sastra ini sama dengan ajaran tasawuf dan juga fiqhi yang 

dikembangkan Abdullah Raqie dalam mengawinkan agama dan budaya. Ketiga 

aspek ajaran ini merupakan perpaduan sintesis, asimilasi dan akulturasi dalam hal 

perkawinan antara agama dan budaya tersebut. Agama-agama yang dating ke 

wilayah teretentu pada awalnya tidak diterima oleh masyarakat lokal begitu saja. 

Hal ini disebabkan perbedaan cara pandang yang pula terhadap segala sesuatu 

yang terjai di masyarakat lokal itu sendiri. 

Abdullah Raqie hendak mengawinkan agama dan budaya dengan ajaran 

agama. Agama menjadi kelompok pemohon yang diupayakan terintegrasi 

kedalam kelompok budaya lokal masyarakat Kaili. Disini agama akan berusaha 

mencari ruang-ruang yang dapat menjadi pintu masuk ke bangunan-bangunan 

lokal Kaili untuk dipadukan. Langkah perkawinan antara agama dan budaya 

sangat dipengaruhi oleh penentuan strategi sebagai jalur untuk mempersunting 

kelompok budaya masyarakat lokal Kaili.  

Perkawinan agama dan budaya itu bertujuan untuk menghasilkan tiga 

kemungkinan dari bentuk keturunan (anak), yaitu: (1) Sintesis, sebuah budaya 

 
32 Musrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 99. 
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baru (2) Asimilasi, budaya campuran, dan (3) akulturasi, budaya gabungan. 

Sintesis adalah anak budaya baru yang dipresentasikan seperti air jahe panas dan 

susu jika diaduk dan dituangkan dalam gelas maka akan menghasilkan air baru 

yaitu, saraba. Begitu pula Abdullah Raqie dalam mengawinkan agama dengan 

budaya yakni, melalui silaturrahmi atau dengan cara menyelenggarakan perayaan 

halal bi halal.  

Secara kultural perayaan halal bi halal yang diselenggarakan Abdullah 

Raqie ini dijadikan sebagai budaya saling memaafkan atau saling berkunjung ke 

rumah masyarakat (silaturrahmi) guna memohon dan memberi maaf yang 

diteruskan dengan saling berjabat tangan. Disamping itu, Abdullah Raqie juga 

menjadikan perayaan halal bi halal ini sebagai sarana dalam membangun 

hubungan silaturrahmi melalui ajaran Islam yang disampaikannya. Ajaran islam 

ini berkaitan dengan nilai-nilai kekerabatan, gotong royong, pengabdian, dsb. 

Dalam berbagai kesempatan, ajaran islam tersebut juga dikombinasikan dengan 

persembahan alat-alat kebesarannya seperti kakula nuada (gamelan pentatonis), 

gong, jijiri, bendera kuning, dan tembang untuk mengisi rohani. Tembang 

tersebut bercerita tentang puji-pujian kepada Nabi yang dilantunkan dalam bentuk 

salawatan.33 

Selanjutnya asimilasi adalah anak budaya campuran yang 

direpresentasikan ke dalam budaya masyarakat Kaili dengan nilai-nilai Islam 

seperti pembacaan barazanji. Dalam kehidupan keberagamaan masyarakat Kaili 

 
33Ferdiyayan, “Islamisasi di Lembah Palu pada abad XVII (Suatu Tinjauan Historis)”, Skripsi 

(Makassar: Fak Adab UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 80.  
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tradisi barazanji umumnya dilaksanakan dalam menyambut upacara-upacara 

selamatan diantaranya: selamatan rumah, khatam (popatama) gunting rambut bayi 

40 hari (niore ritoya), pesta perkawinan, khatam, selamatan rumah, dan perayaan 

hari besar Maulid Nabi. 

Sementara akulturasi adalah anak budaya gabungan yang 

direpresentasikan kedalam nilai-nilai ajaran Islam, misalnya dalam hal khitan. 

Khitan dalam pengertian ini adalah memotong kulit yang menutupi ujung 

kemaluan laki-laki dan perempuan yang berusia 7 sampai 8 tahun, dengan tujuan 

supaya terhindar dari berbagai penyakit.  

Selanjutnya Abdullah raqie dalam dakwahnya juga menggunakan 

pendekatan syariat dan metode ajaran tauhid sederhana dengan menjelaskan sifat-

sifat Tuhan dengan pendekatan tasawuf. Metode syariat yang diterapkan oleh 

Abdullah Raqie untuk mengawinkan agama Islam dengan budaya lokal di lembah 

Palu, selanjutnya melahirkan sintesis budaya dimana masyarakat lembah Palu 

yang pada waktu itu disibukkan dengan urusan syari’at dan tradisi perjudian, 

minuman keras (minum ballo) sabung ayam dll. 

Adapun metode tauhid yang digunakan oleh Abdullah Raqie melahirkan 

asimilasi budaya dimana masyarakat Kaili dapat menerima ajaran tauhid dengan 

cara mencampur ajaran keyakinan percaya kepada Allah swt. dengan kepercayaan 

terhadap tumpuna dan/atau animism sebagai sebuah peninggalan budaya 

masyarakat Kaili 
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Terakhir mengenai metode tasawuf yang diterapkan oleh Abdullah Raqie 

melahirkan akulturasi budaya dimana masyarakat Kaili menjalankan ajaran-ajaran 

tasawuf ini dengaan tidak sedikitpun meninggakan budaya lama, mereka tetap 

gemar terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan mistis seperti sihir, 

ilmu hitam, doti-doti dan kekuatan gaibnya. Yang menurut Ferdiyayan dalam 

skripsinya bahwa: 

Masyarakat Kaili menjaga dan memelihara kekuatan-kekuatan gaib ini 

sebagai wujud penghormatan. Kekuatan-kekuatan gaib ini diyakini ada 

dimana-mana. Dalam pengertian bahwa di langit dan di bumi serta segala 

isinya ini mempunyai penghuni/penjaga. Kekuatan-kekuatan gaib di langit 

disebut Karampua dan pemilik kekuatan gaib di bumi/tanah disebut Anitu. 

Selain itu segala isi alam seperti gunung-gunung, sungai-sungai, pohon-

pohon besar dan batu-batu besar juga diyakini berpenghuni. Sementara sihir, 

ilmu hitam, dan doti doti juga demikian. Kekuatan-kekuatan mistis ini 

dijadikan sebagai alat penangkal dan pengusir kekuatan-kekuatan mistis ini 

dijadikan sebagai alat penangkal dan pengusir kekuatan-kekuatan gaib yang 

dianggap membahayakan diri manusia. Kelalaian, pelanggaran dari perilaku 

manusia dalam kehidupannya membuat para penghuni dan pemilik kekuatan 

gaib tersebut murka dan memberikan azab bagi manusia berupa bencana atau 

penyakit. Konsekuensi dari segala kejadian tersebut, manusia diwajibkan 

untuk bertobat, memohon kepada “Penguasa” alam agar dijauhkan dari 

malapetaka, disembuhkan dari penyakit yang diderita. Wujud pertobatan 

itulah yang dilakukan oleh orang Kaili melalui upacara ritual “balia” dengan 

memberikan sesajian berupa penyembelihan hewan beserta mantera-

manteranya sebagai persembahan seraya memohon kesembuhan dan 

keselamatan bagi umat manusia. Ritual prosesi upacara ini dipimpin oleh 

seorang Dukun (Bahasa Kaili: Sando). Sementara mantera-mantera yang 

digunakan menurut Dukun yang bersangkutan diambil dari warisan leluhur 

kemudian digabungkan dengan bacaan-bacaan yang terkandung dalam inti 

ajaran Islam/tasawuf yang bersumber dari Al-Qur’an. Kemudian 

dipraktekkan melalui pensucian diri, pengenalan terhadap Tuhan serta 

penyatuan antara diri hamba dengan Tuhan-Nya. Jadi inti ajaran tasawuf 

sebetulnya mempunyai kesamaan dengan inti ajaran To Kaili yang 

termanifestasi dalam kepercayaan leluhur mereka.34 

 

 
34 Ferdiyayan, “Islamisasi di Lembah Palu pada abad XVII (Suatu Tinjauan Historis)”, Skripsi 

(Makassar: Fak Adab UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 84. 
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Pendekatan tasawuf35 yang digunakan oleh penyiar Islam ini merebut hati 

masyarakat To Kaili adalah menempuh cara-cara menurut paham atau mazhab 

ahlu sunnah wal jamaah. Mazhab ini digunakan untuk mendsari setiap ajaran 

Islam yang dibawa oleh Abdullah Raqie. Abdullah raqie dalam usahanya 

menyampaikan inti ajaran islam ini akhirnya memperoleh hasil yang maksimal 

sehingga memberikan tuntutan dakwah yang baik dan benar selaras selaras 

dengan memberikan contoh teladan bagaimana cara melaksanakan tuntutan 

tersebut dalam kehidupan praktis. Secara konseptual dakwah yang diusung 

Abdullah Raqie ini menerapkan metode yang disebut dengan istilah bil hikmah, 

mau’idhah al-hasanah wal mujadilah hiya ahsan. Istilah ini menurut Nasruddin 

Razak bahwa: 

Cara hikmah ini berkaitan dengan tuntutan seorang muballigh agar lebih 

bijaksana dalam melakukan misi ajaran dakwahnya dan disertai 

kemudahan.Selain itu disertai pula dengan pengetahuan dan 

kebijaksanaan. Sementara mau`idah adalah pengajaran yang baik. Untuk 

mencapai yang baik jelas memerlukan pula penyajian yang baik, apalagi 

jika yang dituju adalah manusia-manusia dengan sifatnya yang terbatas 

tetapi cenderung kepada kebenaran jelas membutuhkan pengajaran yang 

baik, yakni adanya keserasian dan keselarasan dengan sifatnya itu. Oleh 

karena itu, mengajak kepada kebaikan dan kebenaran harus ditempuh 

dengan cara yang baik dan benar pula, yaitu cara yang dapat diterima oleh 

akal mereka. Adapun mujadalah adalah debat yang bijaksana dan baik. 

Hal ini berkaitan langkah yang harus ditempuh oleh muballigh bila 

berhadapan dengan orang yang mempunyai pendapat-pendapat yang 

berbeda dengan pendapatnya. Karena itu, menghadapi sikap seperti itu, 

haruslah dengan pendekatan yang sesuai. Diskusi atau tukar pikiran 

merupakan alternatif yang dapat dipergunakan. Dalam diskusi atau tukar 

pikiran itu harus dikemukakan argumentasi-argumentasi yang mempunyai 

dasar yang kokoh. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka yang 

berbeda pendapat tersebut si muballigh harus menanggapinya dengan 

alasan-alasan yang tetap, tetapi bijaksana. Dengan demikian maka 

diharapkan mereka yang berbeda pendapat itu akan sadar dan mengakui 

kekurangannya, sehingga mereka bersedia menerima ajaran kebenaran 

 
35 Athoullah Ahmad, Antara Ilmu Akhlak dan Tasawuf (Serang: Saudara, 1995), h. 109 
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yang disampaikan kepada mereka berdasarkan atas kesadaran tersendiri. 

Untuk itulah, maka dalam menjalankan amal baktinya para muballigh 

hendaknya membekali diri dengan pengetahuan tentang cara berdiskusi 

dan berdebat yang baik dan bijaksana, sehingga diskusi dan perbedaan itu 

bukannya menimbulkan perselisihan, akan tetapi menemukan nilai-nilai 

kebenaran yang dapat diterima oleh semua pihak.36 

 

Untuk sampai kepada nilai-nilai kebenaran itu seorang muballigh harus 

memegang satu prinsip dasar bahwa dalam seruan itu tidak ada unsur paksaan 

sedikitpun dan dalam bentuk apapun juga. Mereka diberi kebebasan menggunakan 

akal pikirannya. Setiap orang boleh tetap dalam keyakinan masing-msing, akan 

tetapi jangan berhenti mencari kebenaran. Islam adalah agama kebenaran yang 

diserukan kepada alam termaksud manusia, yang cenderung kepada kebenaran 

sebagai fitrahnya. Maka dengan berpikir untuk mencari nilai-nilai kebenaran yang 

hakiki pasti selubung yang menyelubungi kebenaran itu pasti tersingkap. Apabila 

kebenaran telah tersingkap, maka belenggu yang bernama taklid dan menurut saja 

kepada nenek moyang akan lepas dengan sendirinya dan beralih kepada nilai-nilai 

kebenaran Islam dengan suatu cara membenarkan dalam hatinya, mengikrarkan 

dengan lidahnya dan mengikutinya dengan perbuatan dan pandangan hidupnya. 

 

 

 

 

 
36Nasruddin Razak, Metodologi Dakwah (Cet. I; Semarang: CV. Toha Putra, 1976),h. 6. 
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C. Palu Setelah Masuknya Islam 

Masyarakat menerima Islam ini sebagai agama resmi mayoritas yang telah 

menyebar luas ke beberapa daerah di luar wilayah lembah Palu. Ini menunjukan 

bahwa Islam sudah menjadi bagian terpenting dalam perikehidupan mereka. Baik 

dalam hal berperilaku maupun dalam bentuk kepercayaannya. Kepercayaan 

kepercayaan yang bersifat singkretisme ini sisa-sisanya masih terlihat dalam 

beberapa kelompok sub etnik Kaili, khususnya kepada mereka yang tinggal di 

daerah pedalaman. Kelompok-kelompok ini dikategorikan sebagai penduduk Kaili 

yang terasing dari kebanyakan penduduk Kaili yang ada. Kelompok-kelompok ini 

antara lain, Tolare, Wana dan Seasea.  

Dalam berbagai hal mereka masih melakukan bentuk bentuk kepercayaan 

lama. Hal ini dapat disaksikan dalam penyelenggaraan upacara-upacara adat yang 

sudah merupakan perpaduan antara sistem kepercayaan lama dan agama. 

Meskipun demikian upacara-upacara yang dianggap kurang sesuai dengan agama 

berangsur-angsur hilang dalam bentuk aslinya, tinggal sisa-sisanya yang 

dikembangkan dalam simbol-simbol tertentu. Keadaan seperti ini terutama 

berlaku dalam suku-suku bangsa yang sudah memeluk salah satu agama.  

Hal yang demikian itu tidak terlepas dari upaya Dato Karama dalam 

menyiarkan Islam dan fleksibilitas ajaran Islam yang disampaikannya. Karena itu 

merupakan suatu kewajaran apabila dalam kelompok sosial sub etnik Kaili banyak 

yang tertarik dan memeluk Islam. Dalam memberikan pandangan atau menyikapi 

suatu masalah, tingkah laku setiap masyarakat senantiasa dikaitkan dengan Islam. 

Ini 
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menjadi bukti bahwa ajaran Islam yang sampai kepada masyarakat sungguh-

sungguh dipraktekan dalam kehidupam sehari-hari. 

 Sebagai bukti yang diwujudkan dalam aktifitas keagamaan mereka melalui 

cara pandang atau kefanatikan beragama. Yang menurut Zainuddin Ali bahwa: 

Masyarakat Kaili di lembah Palu mempercayai bahwa agama Islam yang 

dibawa oleh Dato Karama menjadi bukti dalam praktek keberagamaan 

mereka.Raja-raja dan penduduk amat tertarik untuk mengikuti ajaran yang 

dibawa oleh ulama itu. Kabarnya ulama itu berasal dari Minangkabau, 

Sumatera. Sebagaimana umumnya diketahui bahwa raja yang pertama 

memeluk agama Islam adalah Raja Kabonena I Pue Nyidi yang kemudian 

diikuti oleh masyarakat. Dato Karama mengajarkan agama Islam pertama 

kali pada masyarakat yang mendiami pesisir Kabupaten Donggala setelah 

itu masuk ke wilayah lembah Palu. Ajaran agama itu pada mulanya 

disampaikan melalui ceramah-ceramah di upacara-upacara (baik upacara 

perkawinan, kematian, penyembuhan penyakit, dan semacamnya). 

Penyampaian ajaran agama ini, lambat-laun dismpaikan melalui ceramah-

ceramah di Langkara (masjid) yang kemudian diteruskan oleh murid-

muridnya dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sekarang. 

Masjid ini diberi nama Masjid Jami` dibangun oleh penduduk setempat 

atas inisiatif Dato Karama dan bersama raja lokal Palu lainnya. Di 

samping itu, orang- orang Kaili kawin-mawin dengan orang-orang Bugis, 

Makassar, dan Mandar dari Sulawesi Selatan yang pada umumnya sudah 

memeluk agama Islam, sehingga menyebarlah agama Islam di Tanah 

Kaili. Akibat kawin-mawin yang dilakukan itu, kebudayaan atau adat 

kebiasaan orang-orang Kaili di sepanjang pesisir pantai Barat Sulawesi 

(Selat Makassar) akrab dengan adat kebiasaan orang-orang Bugis dari 

Sulawesi Selatan. Sementara adat kebiasaan lain seperti upacara adat 

penyembuhan penyakit, perkawinan, kematian juga demikian. Secara 

umum pelaksanaan upacara-upacara adat ini dipimpin oleh Pua Imam 

bersama Dewan Pemuka Adat. Prosesi upacara adat ini dilakukan menurut 

adat kebiasaan setempat dengan memasukan unsur-unsur Islam di 

dalamnya. Unsur-unsur Islam ini berkenaan dengan penambahan bacaan 

ayat-ayat al-Qur`an seperti dzikir, yasinan, khatam Quran, dll. Ini 

dilakukan semata mata karena melihat pandangan dan sikap masyarakat 

secara perlahan-lahan sudah mengalami perubahan dalam menyikapi 

pengaruh yang datang dari luar, yakni ajaran Islam. Klaim kebudayaan 

tidak lagi menjadi tujuan utama, tetapi kebudayaan sudah menyatu 

dan bersinergi dengan ajaran Islam sebagai pandangan hidup mereka.37 

 

 
37Zainuddin Ali, “Islam dan Kebudayaan Sulawesi Tengah” Makalah yang disajikan pada Seminar 

Lintas Budaya di STAIN Dato Karama Palu, (Palu , 31 Mei 2009), h. 2. 
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Sebagai konsekuensinya ini semua berkat jasa dan pengorbanan dakwah 

Islam yang dilakukan oleh Abdullah Raqie dalam memperbaiki kehidupan sosial 

keagamaan masyarakat Kaili ke arah yang lebih baik. Prinsip-prinsip aqidah dan 

syariat yang diajarkannya telah berhasil mengubah pandangan budaya sinkretisme 

kepada ajaran islam yang sesungguhnya. Tentu Abdullah Raqie meyadari bahwa 

suatu pandangan kebudayaan yang telah menjadi ciri khas suatu tempat tidak 

harus serta merta dihilangkan begitu saja jika didalamnya terdapat unsur penilaian 

dan pemaksaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, dibutuhkan 

proses untuk hal itu, pandangan kebudayaan setempat harus tetap dihargai untuk 

ada, akan tetapi hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam bisa kita 

rubah dan diganti perlahan-lahan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran 

Islam. Dengan demikian ciri khas yang menjadi pandangan kebudayaan tersebut 

tetap tumbuh, dihargai dan dihormati. Karena itu, sebagai ulama Abdullah Raqie 

dalam menjalankan misi dakwahnya dituntut agar mempunyai wawasan yang luas 

sehingga dengan wawasan itu Ia mampu melihat dan membedakan pandangan 

kebudayaan yang menyimpang dari ajaraan Islam tersebut.38 Hal ini sejalan 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh G. E. Von Grunebaum bahwa: 

Islam dalam proses perkembangannya, ketika bersentuhan dengan 

kebudayaan lokal, menyikapinya dengan tiga sikap, yaitu: menyesuaikan 

diri, memodifikasi dan menolak. Budaya tradisional yang paralel dengan 

konsepsi Islam, Ia serap dan menyesuaikan diri, sementara konsep budaya 

yang secara subtansial tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar 

dapat diakomodir dan inspiari ajaran Islam, sedengkan yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip aqidah dan syariah ditolak. Hasan Muarif Ambary 

dalam Grunebaum lebih lanjut menjelaskan bahwa satu fakta sejarah yang 

tidak dapat diingkari bahwa variable sejarah, manusia, dan budaya 

senantiasa saling terkait. Keterkaitan antara ketiga variable tersebut dapat 

 
38Ecep Arifuddin, Dakwah Antar Budaya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 15. 
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dilihat dalam tiga kategori, yaitu: (1) Islam hadir di manapun senantiasa 

terintegrasi ke dalam sistem sosial dan budaya masyarakat lokal; (2) 

rekonstruksi cara hidup; dan (3) proses-proses budaya dan sekaligus 

memformulasiakan sejumlah dugaan terkendali menjadi hukum-hukum 

yang berlaku umum. Berdasarkan kategori tersebut, dapat dikatakan 

bahwa studi teori Islam dalam sejarah awal sosialisasi Islam terdapat 

bukti-bukti sejarah yang menunjukan bahwa umat Islam hidup 

berkoeksistensi dan bertindak secara damai di tengah-tengah perbedaan 

budaya dan keagamaan. Dengan demikian, penyiaran dan sosialisasi Islam 

berlangsung melalui cara kultural dan damai. Kenyataan seperti ini dapat 

berlangsung, sangat erat kaitannya dengan intisari ajaran Islam yang 

berfokus pada dua hal, yaitu: (1) Islam adalah agama yang sangat tegas 

dalam masalah akidah ke-Esa-an Tuhan (tauhid) serta ibadat; dan (2) 

Dalam masalah-masalah kemasyarakatan (mu`amalah), Islam bersikap 

akomodatif.39 

 

Demikian halnya dalam masalah psikologis. Islam mengakomodir seluruh 

hal-hal yang bersentuhan dengan sikap, mental dan jiwa manusia. Oleh karena itu 

sifatnya sangat manusiawi, sebab yang menjadi subyek dan onyek adalah manusia 

itu sendiri, baik individu maupun kelompok. Karena itu tingkah laku seseorang 

dapat tercermin melalui sikapnya, yang diproyeksi setelah mendapat sentuhan-

sentuhan kultural dari luar dirinya. 

Dalam hubungannya dengan tata nilai-budaya dalam suatu kelompok 

masyarakat, sikap itu sesungguhnya berhubungan erat dengan masalah kejiwaan. 

Namun demikian, sebagai individu yang sekaligus sebagai anggota masyarakat 

yang mendukung nilai-budaya, maka lambat laun pengaruh nilai budaya secara 

sekunder tertuju kepada kebudayaan dalam masyarakat sekaligus memberi reaksi 

terhadap lingkungannya. Koentjaraningrat merumuskan pengertian sikap itu 

sebagai berikut: 

 
39G. E. Von Grunebaum dalam Muhammad Syamsuh, Ulama Pembawa Islam di Indonesia (Cet. I; 

Jakarta: Lentera, 1999), h. 314. 
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Sikap adalah disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri 

seseorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya (baik 

lingkungan manusia atau masyarakat, baik lingkungan alamiyahnya, 

maupun lingkungan fisiknya, toh sikap itu biasanya juga dipengaruhi oleh 

nilai-nilai budaya, dan sering juga bersumber kepada sistem nilai budaya.40 

 

Bertolak dari pendapat tersebut, jelaslah bahwa reaksi masyarakat terhadap 

lingkungannya yang bersangkut paut dengan kepercayaan yang bersumber dari 

suatu ajaran Islam yang bertalian dengan nilai-nilai budaya merupakan pengaruh 

langsung dari sikap mereka yaitu bagian tak terpisahkan dari anggota dalam 

kelompok sosial bersangkutan. Pemikiran tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa 

sikap masyarakat Kaili terhadapa ajaran Islam sudah menyatu dan bersinergi. 

Hubungan antara masyarakat dengan Islam sebagai suatu tata nilai sudah 

merupakan satu kesatuan yang sulit terpisahkan. Masyarakat telah memberikan 

reaksi positif terhadap ajaran Islam, dengan mengaplikasikannya dalam perilaku 

hidup sehari-hari. Sebaliknya ajaran islam telah berfungsi sebagai panduan dalam 

memahami seluruh aspek kehidupan dan mengakomodir seluruh tata nilai budaya 

yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian, realitas orang yang 

beragama Islam dalam kaitannya dengan ajaran Islam akan membawa pengaruh 

dan persaingan dalam kelompok sosial masyarakat terhadap ajaran Islam yang 

dianutnya. 

Adanya sikap yang demikian itu, telah menimbulkan pengaruh atau 

dampak sosial di dalam membangun hubungan dengan kelompok masyarakat 

 
40Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan  (Cet. V; Jakarta: PT. Gramedia, 

1078), h. 33. 
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yang berbeda agama, dalam hal ini adalah agama tradisional kelompok etnis Kaili 

yang menurut Mattulada bahwa: 

Pada setiap kelompok yang kecil-kecil dengan identitas kepercayaan 

masing-masing hanya mempercayai kepercayaan kelompoknya. Dalam 

mengemban sesuatu kepercayaan metafisik, setiap kelompok merasakan 

kepercayaan-nyalah yang khusus baginya. Itulah menjadi kepercayaan 

kelompoknya. Tempat pemujaan hanya tersedia bagi kelompoknya, 

seolah-olah tempat pemujaan leluhur dalam keturunan keluarga kelompok 

keluarga itu. Sikap isolative demikian juga, membawa kesempitan 

wawasan menghadapi lingkungan luarnya. Sangat asing bagi kelompok-

kelompok itu untuk memberikan respek atau simpatik yang ikhlas dan 

mendalam kepada orang dari lingkaran luarnya, walaupun orang Kaili 

sendiri. Dalam menyikapi pengaruh yang datang dari luar, pada setiap 

kelompok melakukan penilaian dan penolakan terhadap kepercayaan 

tertentu yang dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Termaksud 

ajaran Islam yang dibawa oleh Abdullah Raqie.41 

 

Di sini sikap isolatif dan fanatisme keagamaan kelompok sub etnik Kaili 

adalah wujud manifestasi dari sistem nilai budaya yang bersumber dari nilai-nilai 

leluhur nenek moyang masa lalu yang masih mengikat dan dijadikan sebagai cara 

pandang hidup dalam perikehidupan mereka sehari-hari. Meskipun demikian 

nilai-nilai leluhur itu dalam hal keyakinan mempunyai kesamaan dengan ajaran 

Islam dalam hal aqidah. Aqidah adalah sumber nilai tertinggi dalam mengatur 

hubungan tata hidup masyarakat, baik yang menyangkut hubungan manusia 

sesame manusia. Dalam hal ini, aqidah yang diajarkan Abdullah Raqie tidak 

bermaksud membatasi mereka dalam berhubungan dengan kepercayaan leluhur, 

melainkan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada setiap individu 

memilih tetap bertahan atau meninggalkannya. Dalam tahap pelaksanaan ajaran 

agama, Islam sebagaimana yang diajarkan Abdullah Raqie ini memberi 

 
41Mattulada, Sejarah Kebudayaan Orang Kaili (Palu: Badan Penerbit Univ. Tadulako, t.t.), h. 102. 
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keleluasaan, keterbukaan serta mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat 

dalam melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kebebasan 

kelompok agama lain.  

Dato Karama dalam mengajarkan Islam kepada penduduk Kaili selalu 

mengedepankan keterbukaan, keleluasaan, saling menghormati dan tidak 

memaksa. Ini dilakukan dengan maksud mempererat hubungan persaudaraan serta 

membangun hubungan komunikasi kepada setiap kelompok sub etnis Kaili. Pada 

bagian lain, Ia juga mengajarkan adat sopan santun, budi pekerti dan 

kedermawanan. Dilanjutkan dengan memberikan kesadaran dan pemahaman serta 

menjamin rasa aman dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Upaya 

ini dilakukan semata-mata untuk menyelaraskan pandangan dan sikap mereka 

dalam memahami ajaran Islam yang disampaikannya. Dahulu pandangan dan 

sikap semacam ini kerap kali menimbulkan perselisihan di antara mereka. Mereka 

satu sama lain mengklaim bahwa kepercayaan-nyalah yang benar. Sementara 

kepercayaan-kepercayaan lain dianggap bertentangan sehingga dengan sendirinya 

ditolak. Penyebab ini semua bermula dari pandangan kebudayaan yang bersumber 

dari peninggalan nenek moyang mereka. Mereka menjaga dan memelihara 

kepercayaan ini sebagai bentuk kesyukuran dan penghormatan. Jika ini dilanggar 

maka harus menerima konsekuensinya dalam bentuk denda adat serta dikeluarkan 

dari bagian kelompok itu. Namun demikian, secara perlahan-lahan pandangan 

kebudayaan ini mulai digeser posisinya dengan pandangan yang datang dari 

agama Islam. Islam memandang secara akomodatif bahwa pandangan kebudayaan 

ini tidak boleh dihilangkan begitu saja. Melainkan dengan cara perlahan-lahan, 
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menggunakan sentuhan jiwa sehingga dengan begitu ajaran Islam melebur dalam 

perilaku mereka sehari-hari.42 

 Lanjut dari pada itu, bahwa seorang muballigh seperti halnya Abdullah 

Raqie dituntut untuk mampu memahami dan mengetahui psikologis setiap objek 

sasaran dakwahnya. Sasaran objek dakwah Abdullah Raqie ini berbeda-beda satu 

kelompok dengan kelompok yang lain. Tentu pada setiap kelompok mempunyai 

cara pandang dan sikap beragama yang berbeda-beda pula dalam memahami dan 

menerima ajaran Islam yang disampaikannya. Dalam posisi seperti ini Abdullah 

Raqie dalam merespon pandangan dan sikap mereka tidak serta merta melarang 

ataupun menolak, tetapi yang dilakukan Abdullah Raqie adalah memberi 

penjelasan dan pemahaman mengenai esensi ajaran Islam tersebut. Ajaran Islam 

yang disampaikan Abdullah Raqie ini bertumpuh pada iman dan kepercayaan 

(aqidah) sebagai wujud kepasraan dan kepatutan seorang hamba/individu untuk 

mengakui eksistensi Tuhan-Nya. Namun di sisi lain iman dan kepercayaan tidak 

dapat dipaksakan, melainkan diberi keleluasaan terhadap individu yang 

memeluknya. Ini sesuai dengan pendapat dari Isa Anshari bahwa: 

Iman dan kepercayaan agama, tidak dibenarkan memaksa, atau melalui 

tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Sebab suatu keyakinan yang 

dipaksakan , tidak akan mendapat tempat dan daerah yang subur dalam 

jiwa dan hati manusia; bahkan sudah menjadi nyata dan terang benderang 

dalam kehidupan manusia, keyakinan yang dipaksakan bukan lagi 

keyakinan; orang menerima bukan atas dasar kepercayaan. Akan tetapi 

disebabkan oleh kekuasaan dan ketakutan.43 

 

 Berdasarkan pendapat tersebut, maka seorang ulama diharuskan untuk 

tidak melakukan paksaan terhadap, maka seorang ulama diharuskan untuk tidak 

 
42Ferdiyayan, “Islamisasi di Lembah Palu pada abad XVII (Suatu Tinjauan Historis)”, Skripsi 

(Makassar: Fak Adab UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 92. 
43Isa Anshari, Mujahid Dakwah (Bandung: CV. Ponegoro, 1979), h. 17-18. 
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melakukan paksaan terhadap objek sasaran dakwahnya. Melainkan seruan atau 

ajakan kepada kebaikan, lemah lembut, terbuka dan toleran terhadap pandangan 

dan sikap yang dating dari luar ataupun dari lingkungan sosial masyarakat itu 

sendiri. Di samping itu, setiap ulama diharuskan mampu menyikapi setiap 

tantangan, cobaan dan cacian yang titujukan kepadanya sehingga dengan begitu 

tujuan dari nilai-nilai Islam dapat tersalurkan dan diterima oleh masyarakat secara 

ikhlas. 

 Sehubungan dengan hal itu, bahwa tujuan kegiatan dakwah Islam yang 

diusung Abdullah Raqie  ini telah memperlihatkan keberhasilan yang begitu cepat 

dan pesat. Keberhasilan yang dicapai itu sesungguhnya tidak terlepas dari 

pengaruh nilai-nilai Islam yang berbaur dengan nilai-nilai kultural dalam segenap 

aktifitas masyarakat di daerah tersebut. Keberhasilan yang telah diperoleh itu 

ditunjang oleh beberapa faktor dominan antara lain: (1) Ketika menjelang 

datangnya Islam, masyarakat Kaili di lembah Palu sebagian besar telah menganut 

kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini dipandang mempunyai 

nilai tertinggi dalam perikehidupan mereka serta mempunyai kesamaan dengan 

konsep ajaran tauhid yang ditawarkan oleh Abdullah Raqie. (2) Agama Islam 

yang disyiarkan Abdullah Raqie ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh 

masyarakat dan raja lokal. Dukungan ini disebabkan oleh karena karisma yang 

dimiliki Abdullah Raqie. Karisma itu berhubungan dengan kepribadian, kejujuran 

dan kebaikannya. (3) Dalam melakukan kegiatan dakwah, Abdullah Raqie selalu 

mengedepankan sikap terbuka, lembah lembut, simpati dan tidak memaksa. 

Dakwah Islam yang disampaikannya itu semata-mata bertujuan demi 
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kemaslahatan umat. (4) Islam sebagaimana yang diajarkan Abdullah Raqie 

tersebut telah menjadi rahmat dan podoman bagi keberagamaan hidup mereka 

dalam menentukan langkah hidup ke arah yang lebih baik. Hal ini disebabkan 

karena sikap dan pandangan hidup mereka telah menyatu dengan intisari ajaran 

Islam tersebut. (5) Aktifitas kultural yang masih bersahaja itu juga membuat 

Abdullah raqie dengan mudah mengkomunikasikan seluruh intisari ajaran Islam 

yang dibawahnya. Intisari ajaran Islam ini kemudian berbaur dengan perilaku, 

tutur kata, dan cara berpakaian mereka hidup sehari-hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Setelah menguraikan pokok-pokok masalah yang berkaitan dengan studi 

penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebelum masuknya agama Islam kondisi budaya masyarakat Kaili relatif 

masih sederhana serta belum terlihat gerakan-gerakan keagamaan yang 

bersifat purifikatif. Di samping itu, pandangan dan sikap mereka juga masih 

bersifat sederhana dan tertutup. Hal ini dapat dilihat melalui penghayatan atau 

wujud kepercayaan mereka terhadap adanya tenaga yang tak berpribadi dalam 

diri manusia, binatang, tumbuhan, dan sejumlah benda tertentu, tetapi juga 

percaya terhadap animism dan dinamisme, yaitu percaya akan adanya 

makhluk-makhluk halus, supranatural, kekuatan gaib, dan sejumlah dewa-

dewi. Animisme dan dinamisme ini sudah menjadi bagian dari penghayatan 

hidup mereka sehari-hari. Dan wujud penghayatan semacam ini berlangsung 

tumbuh sampai dengan masuknya agama Islam. 

2. Masuknya agama Islam di lembah Palu pada tahun 1645 M yang dibawa oleh 

seorang ulama dari Minangkabau bernama Syekh Abdullah Raqie (Dato 

Karama). Abdullah Raqie dating bersama rombongannya dari Minangkabau 

berjumlah lima puluh orang dan mendarat di muara Teluk Palu (Karampe). 

Dalam rombongan tersebut Abdullah Raqie membawa istrinya yang bernama 

Ince Jille dan dua putrinya bernama Ince Sahribanu dan Ince Dongko. 
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Abdullah Raqie dalam berdakwah menggunakan pendekatan syariat dan 

metode ajaran tauhid sederhana dengan menjelaskan sifat-sifat Tuhan juga 

menggunakan pendekatan tasawuf. Adapun pendekatan lainnya adalah 

dengan menggunakan suri tauladan dan kesenian tujuannya adalah agar 

masyarakat terhibur dan dapat mengajaknya dengan cara mauidhatul 

hasanah. 

3. Mauidhatul hasanah adalah praktek dakwah yang digunakan oleh Abdullah 

Raqie yang dilakukan secara terbuka, lemah lembut dan tidak ada paksaan. 

Hal ini bertujuan agar supaya nilai-nilai ajaran islam dapat diterima dengan 

mudah sekaligus mempercepat proses penyebaran Islam di tengah-tengah 

masyarakat. Adapun ajaran Islam yang disampaikan oleh Abdullah Raqie 

adalah penanaman aqidah, syariat dan budi pekerti atau akhlak. Abdullah 

Raqie menyampaikan ajaran Islam ini bermula dari lingkungan keluarganya 

setelah itu masyarakat luas. 

B. Saran 

Berangkat dari apa yang telah dibahas dalam skripsi ini. Maka, penulis 

menyarankan beberapa hal hal untuk kepada para pembaca sebagai berikut: 

1. Untuk para pembaca dalam setiap kegiatan dan keseharian tidak terlepas dari 

perilaku atau akhlak, maka untuk memiliki akhlak yang baik dapat 

mencontoh akhlak dari Syekh Abdullah Raqie. Beliau dalam mengajarkan 

Islam kepada penduduk Kaili selalu mengedepankan keterbukaan, 

keleluasaan, saling menghormati dan tidak memaksa. Ia juga mengajarkan 

adat sopan santun, budi pekerti dan kedermawanan. Dilanjutkan dengan 
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memberikan kesadaran dan pemahaman serta menjamin rasa aman dalam 

menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 

2. Diharapkan kepada setiap lembaga pendidikan agar kiranya dapat 

memberikan pelajaran tentang sejarah ketokohan Syekh Abdullah Raqie baik 

di sekolah umum, madrasah, kampus dan organisasi tertentu. 

3. Diharapkan kepada generasi selanjutnya agar Syekh Abdullah Raqie (Dato 

Karama) dapat dijadikan sebagai panutan dalam menyebarkan agama Islam. 

4. Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi 

mahasiswa maupun masyarakat yang belum mengetahui Sejarah perjuangan 

Syekh Abdullah Raqie dalam menyebarkan Islam di Lembah Palu. 

 

 

 

 

  



 

62 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, M. J.  Sejarah Tanah Kaili. Palu: Stensilan, 1975. 

Ali, Mohammad. Datuk Karama dan Islamisasi Masyarakat Kaili di Lembah 

Palu. Cirebon: Perwira, 2014. 

B. Kambay, Sofyan. Perguruan Islam Alkhairaat: dari Masa ke Masa. Palu: 

Pengurus Besar Yayasan Alkhairaat, 1991. 

Bakary, Hasbullah. Sitematika Filsafat. Jakarta: wijaya, 1980. 

Christian Kruyt, Albert. De Bare’e Sprekende van Midden Celebes, Hindia 

Belanda: Landsdrukerrij, 1912. 

Dawing, Darlis “Living Qur’an di Tanah Kaili (Analisis Interaksi Suku Kaili 

Terhadap Al-qur’an dalam Tradisi Balia di Kota Palu, Sulawesi 

Tengah).” Nun. 3 (1), 61. 2017. 

Djaruddin Abdullah, Muhammad. Mengenal Tanah Kaili. Palu: Badan 

Pengembangan Pariwisata Dati I Sulawesi Tengah, 1975. 

Ferdiyayan, Skripsi “Islamisasi di Lembah Palu pada abad XVII (Suatu Tinjauan 

Historis)” dikeluarkan oleh Fakultas Adab dan Humaniora UIN A lauddin 

Makassar, 2016. 

Haliadi, dkk., Nosantara Nosabatutu Bersatu dan Bersatu. P_idea, Riski Sari 

Perdana dan Persej Untad, 2008. 

Haliadi, Rahilah Binti Omar, Leo Agustino, Abdullah Raqiy dan Anwar Datuk 

Madjo Basah Nan Kuning: Elit Melayu Penganjur Awal Islam dan 

Pimpinan di Sulawesi Tengah, Indonesia, disampaikan pada seminar 

antarabangsa di Universitas Brunei Darussalam Negara Brunei Darussalam 

tanggal 29-31 Maret 2013 

Haliadi, Sejarah Islam Di Sulawesi Tengah Makalah yang disampaikan pada 

seminar HMI tahun 2005 di Palu 

Hi. Chalid, Syamsuddin dkk, Upacara Tradisional dalam kaitannya dengan 

peristiwa alam dan kepercayaan di Sulawesi Tengah. Laporan Penelitian, 

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat 

Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1983/1984. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Palu, diakses pada tanggal 15 Februari 

2021. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Palu


63 
 

 

Husain, Isra. Skripsi “Studi Tentang Penyebaran Dan Pengembangan Agama 

Islam Di Bantaeng” dikeluarkan oleh Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung 

Pandang,1983. 

Mahid, Syakir dkk. Sejarah Sosial Sulawesi Tengah. Yogyakarta: Pilar Media, 

2019 

Maija Kotilainen, Maija, When The Bones are Left; A Study of the Material 

Culture of Central Sulawesi. Helsinki: The Finnish Antropological 

Society, 1992. 

Nadjamuddin, Lukman. Dari Animisme ke Monoteisme: Kristenisasi di Poso 

1892-1942. Yogyakarta: YOI, 2002. 

Nainggolan, Nurhayati dkk. Sejarah Daerah Sulawesi Tengah. Jakarta: 

Depdikbud. 1996/1997. 

Najamuddin, Lukman. Dari Animisme ke Monotoisme:Kristenisasi di Poso 1892-

1942. Yogyakarta: YOI, 2002 

Nurdin dan Harsul Maddini. Sejarah Dato Karama (Abdullah Raqie) Ulama 

pembawa Islam dari Minangkabau ke Sulawesi Tengah. Palu: IAIN Palu 

Press, 2018. 

Sadi, Haliadi dan Syamsuri, Sejarah Islam di Lembah Palu. Yogyakarta: Q-

Media, 2016. 

Suhartono, Suparlan. Dasar-Dasar Filsafat. Yogyakarta: Ar-Ruz, 2004. 

Syawal, Ismail. “Syekh Abdullah Raqi: orang Minangkabau penyebar islam di 

Palu pada abad XVII Century”. Jurnal penelitian dan sejarah budaya. 5 (2), 

189. 2019. 

Syuaib, Dahlia dan Amining Bannu, Adat Balia di Tanah Kaili Kabupaten 

Donggala (Suatu tinjauan sosial religius. Laporan Penelitian: Balai 

Penelitian Universitas Tadulako Palu, 1994. 



64 
 

 

RIWAYAT HIDUP 

Skripsi ini ditulis oleh seorang Mahasiswa bernama Muh. Ihsan yang 

kerap disapa Iccang atau Musang. Lahir dari pasangan bapak Alm. Baharuddin 

dan Ibu Talha, pada tanggal 01 November 1996 di sebuah desa bernama Parappe, 

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Mengawali pendidikan di 

Sekolah Dasar Negeri 058 Inpres Parappe, lulus tahun 2008. Kemudian 

melajutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Campalagian, lulus tahun 2011. 

Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Polewali 

Mandar, lulus tahun 2014. Di tahun yang sama, kmudian diterima di Jurusan 

Sejarah Dan Kebudayaan islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 

 Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif tergabung dalam 

beberapa organisasi diantaranya: Ikatan Alumni MAN POLMAN Wil. Makassar, 

Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Cabang Campalagian, Himpunan 

Mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam (HIMASKI), Himpunan Mahasiswa 

Islam, UKM Seni Budaya eSA. 

 

 


