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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S se س

 Syin Sy se nad ss ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dhad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 
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 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G se غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

 

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ
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3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

 

 

Kasrah dan ya I i dan garis di 

atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis di 

atas 

 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

hurufلآ(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
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maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
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penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

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

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDK dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama   : Ahmad Zainul Abidin 

Nim   : 80800220010 

Judul : Tradisi Kalosara dalam Resolusi Konflik  Perselingkuhan di 
Kecamatan  Tongauna Utara  Kabupaten Konawe  

Pokok masalah penelitian ini adalah Tradisi Kalosara dalam Resolusi 
Konflik  Perselingkuhan di Kecamatan  Tongauna Utara  Kabupaten Konawe, 
pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam submasalah, yaitu: 1) Bagaimana 
praktek tradisi Kalosara dalam resolusi konflik perselingkuhan di Tongauna 
Utara? 2) Bagaimana pemaknaan masyarakat Tongauna Utara terhadap tradisi 
Kalosara? 

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
fenomenologi. Sumber data penelitian ini diambil dari masyarakat, Puutobu 
(Tokoh adat), Pabitara (Juru bicara adat) tokoh agama, tokoh pemerintah yang 
bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat Suku Tolaki. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara 
mendalam dan dokumentasi serta penulusuran referensi lainnya. Teknik 
pengumpulan data dan analisis data yaitu: seleksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  

Penelitian ini menunjukkan hasil tradisi Kalosara dalam resolusi konflik 
perselingkuhan yang perlu diketahui ialah: 1) Tahapan dalam melakukan resolusi 
konflik perselingkuhan yakni melakukan Pesoro mbondu  (mediasi), Mbetulura 
(berdialog), Metawari (negosiasi),  Mombesara (peletakan adat) dan Mosehe 
(pensucian). Dalam penyelesaian konflik perselingkuhan melibatkan beberapa 
elemen diantranya pemerintah setempat, Puutobu, tokoh agama dan masyarakat. 
Resolusi konflik perselingkuhan masyarakat Suku Tolaki dengan menggunakan 
media Kalosara peneliti menyimpulkan prakteknya berbeda dengan yang telah 
ditetapkan  al-Qur‟an maupun hadits namun memilki tujuan yang sama yakni 
perdamaian bagi yang sedang berkonflik. 2) Pemaknaan masyarakat Tongauna 
Utara terhadap Kalosara terwujud sebagai Kohanu (budaya malu), Merau (budaya 
yang mengajak orang untuk selalu mengedapankan sikap sopan santun dalam 
pergaulan), Samaturu (budaya yang mengutamakan hidup untuk selalu menjalin 
persatuan, suka menolong orang lain), Taa ehe Tinua-tuai (ajakan untuk selalu 
bangga karena menjadi  Suku Tolaki), O’sapa (ketaatan setiap orang mengambil 
bagian dari jerih payah yang tidak menyalahi tertentu), O wula aturan hukum tata 
cara bercocok tanam, merambah hutan, menanam padi), O’lawi (aturan dasar yang 
mengatur tentang tata cara pemberian upah, imbalan jasa, pembagian kerja), dan 
O liwi (pesan wasiat, nasihat dan petunjuk hidup yang diwariskan untuk diikuti 
oleh anak cucu).  

Implikasi penelitian ini adalah Tradisi Kalosara diharapkan menjadi 
budaya yang dapat mencegah terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat dan 
dapat menjadi perekat keharmonisan masyarakat agar tetap dinamis 2)  
Pemerintah kiranya dapat memberikan dukungan agar tradisi Kalosara dapat 
menjadi icon budaya yang dapat menarik perhatian para budayawan secara luas. 

Kata kunci, Tradisi Kalosara, Resolusi Konflik, Perselingkuhan  
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ABSTRACT 

Name : Ahmad Zainul Abidin 

ID : 80800220010 

Title : Kalosara Tradition in Infidelity Conflict Resolution in North Tongauna 

District, Konawe Regency 

The main problem of this research is the Kalosara Tradition in Affair 
Conflict Resolution in North Tongauna District, Konawe Regency. The main 
problems are described into sub-problems, namely: 1) What is the practice of the 
Kalosara tradition in the resolution of infidelity conflicts in North Tongauna? 2) 
How do the people of North Tongauna interpret the Kalosara tradition? 

This type of research is qualitative by using a phenomenological approach. 
The data sources of this research were taken from the community, Puutobu 
(traditional leaders), Pabitara (traditional spokespersons), religious leaders, 
government figures who have direct contact with the lives of the Tolaki people. 
The data collection method used was participant observation, in-depth interviews 
and documentation and other reference searches. Data collection techniques and 
data analysis, namely: data selection, data presentation, and taking conclusions. 

This research shows the results of the Kalosara tradition in the resolution 
of infidelity conflicts that need to be known are: 1) Stages in carrying out 
infidelity conflict resolution are Pesoro mbondu (mediation), Muntungura 
(dialogue), Metawari (negotiations), Mombesara (laying of customs) and Mosehe 
(purification). In resolving the conflict, the affair involved several elements 
including the local government, Puutobu, religious and community leaders. The 
resolution of the conflict in the affair of the Tolaki people using Kalosara media, 
the researchers concluded that the practice is different from what has been 
stipulated by the Qur'an and hadith but has the same goal, namely peace for those 
in conflict. 2) The meaning of the people of North Tongauna towards Kalosara is 
manifested as Kohanu (a culture of shame), Merau (a culture that invites people to 
always put forward a polite attitude in association), Samaturu (a culture that 
prioritizes life to always establish unity, likes to help others), Taa ehe Tinua-tuai 
(invitation to always be proud of being a Tolaki tribe), O'sapa (obedience 
everyone takes part of the hard work that does not violate certain things), O wula 
the legal rules for cultivating crops, clearing forests, planting rice), O 'lawi (basic 
rules governing procedures for giving wages, compensation for services, division 
of labor), and O liwi (messages of wills, advice and life instructions that are 
passed down to be followed by posterity). 

The implication of this research is that the Kalosara Tradition is expected 
to become a culture that can prevent conflict in people's lives and can become an 
adhesive for community harmony so that it remains dynamic 2) The government 
would be able to provide support so that the Kalosara tradition can become a 
cultural icon that can attract the attention of culturalists broadly. 

Keywords: Kalosara Tradition, Conflict Resolution, Affair 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, manusia 

membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, serta melakukan interaksi 

dengan cara berkomunikasi dalam menyampaikan kehendak, perasaan dan 

gagasan yang dimiliki. Oleh karena itu manusia mempunyai rasa ingin tahu 

dengan segala yang ada di lingkungan sekitarnya, rasa ingin mengetahui apa yang 

telah terjadi mengharuskan manusia untuk terus melakukan interaksi dengan 

lingkungan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aristoteles tahun 384-322 SM 

seorang ahli filsafat yunani kuno dalam buku herimanto dan winarno menyatakan 

bahwa: 

Manusia adalah Zoon politicon artiya bahwa manusia itu sebagai mahluk, 
pada dasarnya selalu ingin bergaul dengan masyarakat, karena sifatnya 
ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai mahluk 
sosial.

1
 

Oleh karena itu dalam menjalankan kehidupan semua elemen yang 

merupakan bagian dari mahluk sosial, agar terus mengimplementasikan gagasan 

etika Islam di lingkuan sekitar, manusia sebagai mahluk sosial senantiasa 

berkomunikasi dengan orang lain, hal ini menurut Ari Muhammad menjelaskan, 

berkomunikasi merupakan  aktivitas mendasar pada manusia, dalam melakukan 

komunikasi setiap manusia dapat berhubungan satu dengan yang lain,  baik dalam 

kehidupan sehari-hari, rumah tangga, tempat kerja, pasar hingga dimana saja 

manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi.
2
 

Jika dilihat dari segi prosesnya, komunikasi menjadi bentuk interaksi yang 

melibatkan baik individu maupun kelompok. Dalam proses komunikasi dapat 

menimbulkan timbal balik, oleh karenanya, pandangan ilmu sosiologi komunikasi 
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dijelaskan bahwa, komunikasi merupakan bagian dari syarat agar terjadi interaksi 

sosial.  Interaksi sosial tidak akan pernah terjadi tanpa adanya  komunikasi. Dari 

hal ini dapat ditarik kesimpulan, komunikasi merupakan perkara yang tidak  bisa 

dipisahkan dengan interaksi sosial dalam penerapan prakteknya, dan dapat 

menimbulkan miskomunikasi, mispersepsi ketika melakukan interaksi dengan 

masyarakat. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka tidak heran jika  

memunculkan konflik sosial baik itu yang tumbuh dari individu, masyarakat, 

maupun kelompok, Agama Islam juga telah mengatur mengenai perbedaan yang 

terjadi dikalangan manusia agar tidak terjadi konflik antara sesama sebagimana 

firman Allah Swt dalam Qur‟an Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut: 

                                

                   

 

Terjemahanya: 

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

3
 

Dalam firman ini Allah Swt mengingatkan jangan sampai manusia merasa 

bangga atau lebih daripada yang lainnya karena bangsa atau suku tertentu, warna 

kulit maupun kondisi bawaan lain juga tidak menjadikan derajat satu manusia 

beda dengan yang lainnya sehingga manusia dianjurkan untuk saling rukun dalam 

menjalankan kehidupannya, namun Masyarakat yang memiliki bermacam-macam 

budaya, tentu akan memunculkan konflik yang dapat merusak tatanan kehidupan. 

Konflik yang terjadi menimbulkan ketidakharmonisan sosial karena terdapat 

dominasi dalam mendiami daerah, ditambah lagi dengan majunya perkembangan 
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zaman membuat mobilisasi masyarakat pada daerah semakin cepat dan berbagai 

ragam suku etnis masuk.  Kondisi masyarakat yang memiliki karakter 

multikultural ini tentunya memiliki potensi menimbulkan berbagai macam 

masalah karena banyaknya karakter, kepentingan, serta cara berpikir. Banyaknya 

perbedaan tersebut akan memunculnya berbagai gesekan masyarakat. 

Baberapa konflik yang pernah terjadi di Kabupaten Konawe,  pada tahun 

2020 seorang laki-laki berinisial AM 40 tahun dilarikan kerumah sakit, akibat 

mengalami luka serius ditebas oleh pelaku berinisial DA 42 tahun, di Kecamatan 

Sampara Kabupaten Konawe. Bukan tanpa sebab pemicu penganiayaan tersebut, 

karena kepergok sedang selingkuh dengan istri pelaku di semak-semak belakang 

rumahnya. Agus menerangkan penganiyaan tersebut akibat tidak terima melihat 

istrinya tengah berduaan dengan orang lain (korban) pada malam hari dibelakang 

rumahnya, menurut Agus selaku kapolsek setempat kedua belah pihak langsung 

diamankan oleh kapolsek konawe.
4
  

Konflik selanjutnya terjadi pada tahun pada bulan November 2021 kasus 

pria bunuh kekasih yang jenazahnya dibawa ke RS Bhayangkara Kota Kendari,  

kasus pria bunuh kekasih ini terjadi di Desa Diolo Kecamatan Bondoala 

Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara kasus tersebut terungkap, motif pelaku 

menghabisi nyawa sang kekasih ternyata masalah perselingkuhan. Hal tersebut 

kemudian dibenarkan oleh oleh salah satu dari keluarga korban bernama 

Hendrawan ia menuturkan korban dan pelaku diketahui sepasang kekasih. Namun 

korban SY meminta pisah dan tidak ingin lagi melanjutkan hubungan, keduanya 

seringkali cek cok bahkan masalah yang mereka hadapai dibawa ke rumah kepada 

Desa Diolo untuk diselesaikan secara keluarga, naas penyelesaian berakhir buntu 

hingga pelaku nekat menghabisi nyawa korban menggunakan parang.  Pelaku 

                                                             
4
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semoat membabi buta dan mengayunkan parang kepada warga yang ingin 

menghalaunya, setelah kejadian tersebut pihak kapolsek Kabpaten Konawe 

langsung mengamankan pelaku.
5
 

Saat ini model penyelesaian konflik yang berkembang dan berasal dari 

budaya masyarakat setempat menjadi jarang digunakan sebagai media dalam 

melakukan resolusi konflik dan bahkan cenderung diabaikan setelah pihak oknum 

pejabat menggunakan aparat penegak hukum, untuk mengambil alih penyelesaian 

semua konflik yang terjadi di masyarakat. Ini mengakibatkan peran dari pada 

pendekatan budaya mengalami kemunduran sehingga partisipasi masyarakat lokal 

terus menurun, sementara ketergantungan kepada para aparat penegak hukum 

sangat tinggi, padahal dalam kasus resolusi konflik partisipasi dari pada 

masyarakat lokal sangat diperlukan, sebagai salah satu model dan juga syarat yang 

sangat penting agar terciptanya perdamaian secara mandiri dalam masyarakat. 

Lukman Sutrisno memberikan pendapat mengenai konflik yang terjadi di 

masyarakat ia mengatakan: 

Konflik yang sering terjadi antara suku asli dan pendatang tidak hanya  
terjadi sekali, namun bisa berkali-kali karena dendam lama yang sulit untuk 
dapat dihilangkan, oleh karena itu perselisihan yang sering kali terjadi 
meskipun hanya disebabkan oleh perkara yang kecil sekalipun.

6
 

Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan konflik bersifat domestik yang 

terjadi tidak selalu harus ketergantungan pada institusi maupun aparat penegak 

hukum, namun perlu untuk membuka ruang dengan sungguh-sungguh dan 

melibatkan partisipan masyarakat lokal dalam melakukan proses penyelesaian 

konflik.  Setiap suku bangsa memiliki mekanisme tersendiri dalam penyelesaian 

berbagai sengketa atau konflik baik yang terjadi dalam internal kelompok suku 

bangsa tersebut, maupun konflik yang melibatkan kelompok atau suku bangsa 
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6
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lain. Dalam penyelesaian konflik tersebut terdapat beberapa tokoh yang diakui 

pengaruhnya oleh orang-orang sekitarnya dan yang mempunyai peranan yang 

lebih penting dibandingkan orang-orang lain. Mereka adalah para pemimpin 

informal, dan diakui eksistensinya oleh masayarakat setempat sebagai juru bicara. 

Ia berperan menyuarakan norma yang berlaku, sehingga dapat mengukur, sampai 

seberapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada 

pelanggar. Agar norma yang telah dilanggar tersebut dapat diluruskan kembali. 

Demikian pula pada Suku Tolaki yang juga mengenal adanya berbagai 

mekanisme adat yang ditempuh dalam menyelesaikan berbagai konflik khususnya  

pada kasus perselingkuhan dalam kehidupan mereka, namun diera modern ini 

banyak kemudian para oknum pejabat yang mengabaikan daripada kearifan lokal 

masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang biasa terjadi, hal ini selaras dengan 

apa yang dikatakan oleh Dewi Fortuna ia memberikan pendapat bahwa resolusi 

konflik yang terjadi dimasyarakat modern saat ini selalu  mengedepankan institusi 

struktural:  

Resolusi konflik yang dilakukan secara struktural hanya fokus pada   
penegakan hukum untuk dapat menghentikan konflik yang sedang terjadi. 
Karena adanya perbedaan budaya (Etnisitas) sehingga kelompok 
masyarakat yang merupakan bagian dari pada identitas masing-masing, 
dapat menimbulkan kekolompokkan pada politik yang pada akhirnya akan 
saling bertentangan, oleh karenanya resolusi konflik secara kultural, ia akan 
fokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat melalui prodak-prodak 
budaya dan juga hukum-hukum adat yang ada.

7
 

Bagi Suku Tolaki di Kecamatan Tongauna Utara konflik perselingkuhan 

yang terjadi dikehidupan masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan 

media Kalosara dalam melakukan resolusi konflik.  Prosedur adat ini dalam 

kenyataannya sangat membantu menjaga ketertiban dan keamanan di daerah 

Kecamatan Tongauna Utara karena konflik tersebut dalam masyarakat dapat 

diselesaikan dengan baik  secara adat.  Hal ini juga sangat berhubungan erat 
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dengan salah satu pandangan hidup Suku Tolaki yang mengatakan Inae kona sara 

iyee pine sara, inae lia sara iyee pinekasara yang artinya bahwa seseorang yang 

tahu adat akan dihargai, tetapi mereka yang tidak menghargai adat akan diberi 

sanksi.  Oleh karena itu, konflik pada Suku Tolaki sedapat mungkin harus segera 

diselesaikan karena konflik yang tidak segera diselesaikan akan mengganggu 

hubungan-hubungan sosial, menimbulkan ketidaknyamanan, serta menimbulkan 

pergunjingan di masyarakat.   

Bagi mereka yang berkonflik, di dalam penyelesaian kasus perselingkuhan 

dituntut adanya kelapangan dada untuk Moambongi (memaafkan), dan jika 

konflik perselingkuhan telah diselesaikan maka dituntut pula untuk Monggolupe 

(melupakan).  Bentuk  Monggolupe ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, 

dimana mereka yang pernah terlibat dalam kasus konflik perselingkuhan, jika 

konfliknya telah diselesaikan, maka jika mereka bertemu dimana saja tidak perlu 

ada sekat atau pembatas yang menghalangi interaksi mereka.  Konflik bagi orang 

Tolaki harus segera diselesaikan tanpa harus  diserahkan kepada pihak yang 

berwenang (kepolisian).   

Berdasarkan dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di 

Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, merupakan daerah yang pertama 

kali menggunakan Kalosara dalam melakukan resolusi konflik sejak zaman raja 

pertama Suku Tolaki Raja Wekoila hal ini yang disampikan oleh Safruddin selaku 

kepala Desa Puundombi ia mengatakan: 

Ma ini penyelesaian perselingkuhan menggunakan Kalosara sudah disini 
dulu awalnya di tongauna (sebelum terpecah menjadi kecamatan 
Tongauna Utara) nenek-nenek kita dulu yang lakukan pertama kali.

8
 

Hingga saat ini Suku Tolaki di Kecamatan Tongauna Utara masih 

berpegang teguh pada adat Kalosara sebagai alat pemersatu dalam penyelesaian 

konflik perselingkuhan. Aripuddin, menjelaskan bahwa adat Kalosara 
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mengandung perdamaian, penghulu adat mempunyai kewenangan untuk 

menyelesaikan perkara sesuai nilai-nilai adat.
9
 Taseri, menambahkan hukum adat 

Suku Tolaki selalu diterapkan dalam penyelesaian perkara Peohala (hukuman), 

Olawa (perselingkuhan) Semua perkara diselesaikan melalui adat Kalosara.
10

  

Penelitian ini menjadi sangat penting karena Suku Tolaki dalam kehidupan 

telah hidup modern, namun dalam penyelesaian konflik perselingkuhan yang 

terjadi di masyarakat masih menggunakan Kalosara sebagai media dalam 

penyelesaiannya. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang bagaimana tradisi Kalosara dalam resolusi 

konflik perselingkuhan di Kecamatan Tonguna Utara Kabupaten Konawe. Dengan 

harapan hasil dari penelitian ini nantinya menjadi informasi kepada pemerintah 

mengenai alternatif dalam penyelesaian konflik dimasyarakat dengan 

mengedepankan adat dalam penyelesaian konflik, khususnya dalam kasus 

perselingkuhan di masyarakat yang berada di Kecamatan Tongauna Utara 

Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah Tradisi Kalosara dalam resolusi konflik 

perselingkuhan di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. Kalosara 

merupakan media adat kebudayaan Suku Tolaki Kabupaten Konawe dalam 

melakukan resolusi konflik. 
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2. Deskripsi Fokus 

a. Tradisi Kalosara 

Kalosara merupakan tradisi nenek moyang Suku Tolaki yang terbentuk 

pada masa kerajaan Wekoila, tradisi ini mendapatkan perubahan dengan 

masuknya agama Islam. Kalosara menuntun suatu konflik, baik yang nornal 

maupun yang tidak normal dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
11

 

b. Resolusi Konflik 

Resolusi konflik yaitu suatu proses yang memerlukan upaya dari pihak 

yang terlibat konflik dan mediator, dikatakan sebagai proses karena mediasi juga 

memerlukan sumber-sumber berupa keinginan dari pihak-pihak yang terlibat 

konflik untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator setelah mampu 

menyelesaikan  sendiri konflik mereka.
12

 

Begitu pula dalam kehidupan Suku Tolaki, konflik dapat saja memberikan 

manfaat dan dapat pula memebrikan kesenjangan, Suku Tolaki membagi beberpa 

jenis konflik yang sering terjadi yakni: konflik alam, konflik sosial, dan juga 

konflik keluarga. 

c. Perselingkuhan 

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah 

menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah, 

hubungan tersebut dapt trbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau 

juga dapat melibatkan hubungan seksual, terdapat tiga komponen dari 

perselingkuhan emosional yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan Sexual 

chemistry.
13

 

Hukum adat Suku Tolaki memandang bahwa yang termaksud melakukan 

perbuatan zina adalah bukan hanya mereka yang memiliki ikatan perkawinan 
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dengan orang lain, namun juga terhadap mereka yang melakukan tanpa adanya 

ikatan pernikahan dengan orang lain antara satu atau keduanya.  

d. Media Komunikasi  

Media komunikasi pada dasarnya merupakan sarana yang dipergunakan 

untuk memproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan 

informasi.
14

 Sementara seni tradisi jauh lebih luas dari media komunikasi, 

meskipun fakta menunjukkan bahwa sebagian tradisi bisa digunakan dan 

seringkali dikembangkan menjadi media komunikasi.
15

 

Kalosara sebagai media komunikasi budaya Suku Tolaki merupakan 

benda yang harus ada dalam melakukan resolusi konflik, komunikasi yang 

dilakukan secara timbal balik antar sesama individu, kelompok, keluarga dan 

lainnya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana praktek tradisi Kalosara dalam resolusi konflik perselingkuhan di 

Tongauna Utara?  

2. Bagaimana pemaknaan masyarakat Tongauna Utara terhadap tradisi 

Kalosara? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran kajian pustaka yang dilakukan peneliti, terdapat 

beberapa buku dan juga jurnal yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini: 

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Mahruddin  tentang “Tradisi Haroa 

Masyarakat Islam Buton Sebagai Media Resolusi Konflik”.
16

 Penelitian 

tersebut dilaksanakan di Pulau Bau-Bau dengan menggunakan pendekatan 
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Junaidi, Komunikasi dan Budaya Menuju Masyarakat Kultural, Vo. 3 No. 1 (2006), 25  
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10 
 

 
 

sosio konflik dalam melakukan penelitiannya. Fokus pada penelitian tersebut 

ialah tradisi Haroa sebagai media konflik laten akibat adanya politik pemilu. 

Haroa merupakan ritual hari kebesaran Islam yang diwariskan oleh para sufi 

Islam yang berada di Pulau Buton. Haroa sendiri terdiri dari Pekandeana 

Anaa Maelu yang berarti makan-makanannya anak yatim, Haroa Maelu 

sendiri dilaksanakan setiap pada tanggal 10 Muharram. Haroana Meludu 

(Peringaan hari lahir nabi Saw.) dilakukan pada bulan Rabiul Awal, Haroana 

Hukumu pada 30 hari pada bulan Rabiul Awal, Haroana Rajabu untuk 

memperingati para syuhada, yang dilakukan pada hari jum‟at pertama, bulan 

Rajab. Malona Banguna yaitu Haroa  yang dilakukan pada hari pertama bulan 

Ramadhan. Mahrudin dalam penelitiannya menemukan bahwa tradisi Haroa 

merupakan upacara atau ritual untuk dapat membentuk keseimbangan dalam 

menciptakan persatuan dan kebenaran agama Islam di Kesultanan Buton. 

Upacara Haroa yang diawali dengan melakukan do‟a bersama, bersalam-

salaman dan makan bersama yang dapat menambah keakraban sesama warga 

dan menyambung silturahim. Meski demikian dalam penelitian tersebut 

bersifat mikro sehingga membutuhkan pengembangan untuk dapat 

menjelaskan nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam Haroa. Perbedaan 

penelitian dengan yang akan dilakukan Haroa sebagai simbol adat berfunsi 

sebagai tali dalam melakukan silaturahmi dan menambah keakraban antar 

sesama warga sedangkan penelitan ini terfokus pada bagaimana Kalosara 

sebagai media adat digunakan dalam penyelesaian Resolusi konflik 

perselingkuhan yang terjadi di tengah kehidupan masayarakat dengan 

melibatkan beberapa elemen diantranya pemerintah setempat, Puutobu, tokoh 

agama dan masyarakat, Adapaun tahapan dalam pelasanaanya dimulai dengan 

permohonan izin Tolea, kepada pemerintah setempat untuk melakukan tradisi 
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Kalosara dalam resolusi konflik perselingkuhan kemudian dilanjutkan dengan 

pembersihan hewan kurban (Newulei), membaca doa/mantra oleh imam 

selanjutnya dilakukan pemotongan hewan kurban, memercikkan air kepada 

pelaku tradisi yang konon akan mendapatkan keberkahan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eri R Hidayat, dengan Judul “Analisis 

Kebijakan Penanganan Konflik Etnis di Kota Sorong Papua Barat”.
17

 

Penelitian ini memiliki tujuan melakukan analisis kebijakakan mengenai 

penanganan konflik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang 

melingkupi baik dari segi pencegahan, penghentian dan pemulihan pada 

konflik. Adapun dari pada hasil penelitiannya adalah  ditemukannya beberapa 

faktor yang menjadi penyebab timbulnya konflik etnis diantranya keterlibatan 

masyarakat, faktor sosial budaya, kondisi ekonomi yang belum merata, faktor 

isu politik, serta maraknya pertumbuhan separatisme untuk mengantisipasi 

terjadinya konflik di massa yang akan datang telah dibuat beberapa kebijakan 

yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya koflik yang akan datang 

diantaranya yakni, forum kerukunan ummat beragama (FKUB), forum 

pembaruan kebangsaan (FKP), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) 

dan komunitas intelejen daerah (KOMINDA). Penelitian di atas dengan 

Penelitian saya jika di lihat memiliki banyak kesamaan hanya saja dalam 

penelitian saya fokus pada bagaimana Kalosara sebagai simbol adat dalam 

penyelesian konflik perselingkuhan yang terjadi di masyarakat yang mana 

kegiatan tradisi Kalosara memiliki beberapa tahapan mulai dari melakukan 

mediasi, melakukan dialog, tahapan negosiasi, peletakkan adat, sampai pada 

tahap penyucian (Mosehe) sedangkan pada penelitian tersebut terfokus hanya 

pada konflik etnis.  
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3. Buku yang ditulis oleh Abdul Rauf Tarimana “Kebudayaan Tolaki”.
18

 Fokus 

pada penelitiannya bagaimana Kalosara dalam kesenian, upacara dan ritus 

serta fungsi daripada Kalosara sebagai simbol mengekpresikan konsep pada 

Suku Tolaki. Tariman menemukan fungsi Kalosara sebagai simbol ekspresi 

manusia dengan alam dan unsur-unsurnya, Kalosara sebagai simbol adat 

bermakna sebagai penjaga dan perhiasan, Kalosara dalam setiap upacara ritual 

mengekpresikan daripada cita-cita Suku Tolaki akan persatuan dan kesatuan, 

kesucian dan juga kebaikan, kemakmuran serta kesejahteraan. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarimana, hasil penelitiannya 

menunjukkan Kalosara sebagai sentral budaya sedangkan objek penelitian ini 

terfokus kepada nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Kalosara yang 

sering digunakan dalam melakukan resolusi konflik perselingkuhan, sehingga 

diketahui makna Kalosara antara lain: Kohanu budaya malu, Merau budaya 

yang mengajak orang untuk selalu mengedapankan sikap sopan santun dalam 

pergaulan, Samaturu budaya yang mengutamakan hidup untuk selalu menjalin 

persatuan, suka menolong orang lain, Taa ehe Tinua-tuai merupakan ajakan 

untuk selalu bangga karena menjadi bagian dari masyarakat Suku Tolaki, 

O’sapa ketaatan setiap orang mengambil bagian dari jerih payah yang tidak 

menyalahi tertentu, O wula aturan hukum tata cara bercocok tanam, 

merambah hutan, menanam padi, O’lawi aturan dasar yang mengatur tentang 

tata cara pemberian upah, imbalan jasa, pembagian kerja dan O liwi pesan 

wasiat, nasihat dan petunjuk hidup yang diwariskan untuk diikuti oleh anak 

cucu. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Agustin, “Pelaksanaan Penjatuhan 

Sanksi Adat Peohala Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Kesusilaan Suku 
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Abdurrauf  Tarimana, Kebudayaan Tolaki, Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 54 - 
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Tolaki di Kota Kendari”.
19

 Dalam Penelitian tersebut menggunakan 

Pendekatan Yuridis-normatif untuk dapat mengetahui pelaksanaan keputusan 

badan pengadilan, terkait delik keasusilaan dalam hukum adat Suku Tolaki, 

dalam Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan hukum pidana pada 

adat Suku Tolaki, apabila terdapat suatu pelanggaran suatu hukum yang 

diketahui pidananya dalam KUHP. Hasil penelitian Agustina menemukan 

bahwa pada dasarnya, penyelesaian pidanan melalui adat maupun pengadila 

merupakan pilihan dalam penyelesaian masalah. 

Jika konflik diselesaikan secara adat dan perdamian belum tercapai, 

dapat dilanjutkan pada pengadilan negeri. Dalam proses peradilan negeri, 

keputusan adat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim penuntut umum 

dalam melaksanakan Pidana. Namun sebaliknya jika perdamian telah tercapai 

melalui adat dan denda (Peohala) telah dapat diselesaikan, maka keputusan 

Peohala dianggap telah selesai. Agustina menyimpulkan bahwa putusan adat 

masih ditaati, dihormati dan dipatuhi hingga saat penelitian dilaksanakan. 

Perbedaan penelitian Agustina dengan penelitian ini yakni objek penelitian 

dan juga tempat penelitian serta kedudukan sangsi pidana adat dalam 

penerapan di peradilan negeri, sedangkan untuk penelitian ini berfokus pada 

bagaiamana peran Kalosara dalam penyelesaian konflik dan ditemukan 

Puutobu selaku tokoh adat memilki peranan yang sangat penting dalam 

melakukan mediasi terhadap kasus perselingkuhan yang terjadi di 

masyarakat, dalam melakukan mediasi Puutobu  ditemani tokoh agama dan 

mereka yang dituakan dalam masyarakat yang sering disebut dengan para 

tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam hal ketua RT, ketua RW, Kepala 

Desa, dan Camat.  Akan tetapi yang terutama dalam proses mediasi ini adalah 

                                                             
19

Tiara Agustina “Pelaksanaan Penjatuhan Saksi Adat “Peohala” Terhadap 

Pelanggaran Hukum Adat Kesusilaan Tolaki di Kota Kendari”, Islamic Studies no. 1 (2012), h. 18  
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para tokoh adat karena merekalah yang akan menjembatani komunikasi dua 

pihak dari mereka yang sedang terlibat dalam konflik perselingkuhan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati, “Islam dan Adat (Tradisi 

Kalosara dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki di 

Konawe Selatan).
20

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam 

penelitian tersebut ditemukan Kalosara memiliki relevansi dalam hukum 

Islam dan relevan diterapkan saat ini dan masa yang akan datang, relasi Islam 

dan kebudayaan lokal, utamanya Kalosara memperlihatkan kecenderungan 

adaptasi kultural, proses di mana kelompok melalui perubahan responsip 

dalam komposisi dan situasi sanggup mempertahankan unsur-unsur internal 

pada struktur lingkungannya, untuk dapat menghadapi perubahan jangka 

pendek dan jangka panjang. 

Penelitiannya menyimpulkan masyarakat menyadari peran hukum 

Islam dan adat tidak hanya sebagai hukum tetapi juga sebagai kebutuhan 

spiritual, yakni untuk dapat memenuhi kebutuhan psikologi di antara 

masyarakat, di sisi lain masyarakat memahami makna perdamaian dalam Islam 

dan mewujudkan melalui upacara-ipacara adat. Manfaat positif dengan adanya 

Kalosara menjadi alasan mengapa Kalosara selalu dipertahankan oleh 

masyarakat lokal. Untuk itu penelitian empiris mengenai agama dan adat perlu 

dilakukan pada masyarakat-masyarakat tradisonal lainnya untuk dapat melihat 

korelasi antara hukum Islam dan juga hukum adat. Sedangkan pada penelitian 

ini berfokus pada bagaimana peran Kalosara dalam melakukan resolusi konflik 

perselingkuhan dan ditemukan terjadi intraksi baik individu maupun kelompok 

dalam penyelesaian konflik khususnya masalah perselingkuhan yang 

melibatkan Kalosara sebagai media dalam melakukan resolusi konflik, 

                                                             
20

Siti Rahmawati “Tradisi Kalosara dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada 

Masyarakat Tolaki di Konawe Selatan” (Jakarta: Yayasan Assaadah Pondok Gede, 2017 ), h. 87 



15 
 

 
 

Kalosara menuntut masyarakat daam bentuk ritual adat. Pola serta tingkah laku 

dalam bentuk tradisi Kalosara menjadi adat istiadat yang tersimpan dalam 

memori masyarakat, pemahaman akal manusia mampu membayangkan diri 

dan peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap dirinya, sehingga manusia dapat 

mengadakan pilihan dan seleksi pada alternate-alternatif tingkah lakunya. 

Dalam tradisi Kalosara Pabitara selaku juru bicara adat dan juga fasilitator 

adat pertama-tama mengutamakan perdamaian bagi para pihak yang sedang 

melakukan perselingkuhan terlebih jika yang melakukan perselingkuhan 

tersebut sedang memiliki anak, namun jika pihak suami istri yang dirugikan 

enggan untuk bersatu kembali maka para pihak akan dilakukan pengasingan 

dari desa dalam waktu tertentu. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini memiliki  tujuan: 

a. Untuk mendeskripsikan praktek Kalosara dalam resolusi konflik 

perselingkuhan di Tongauna Utara! 

b. Untuk mendeskripsikan pemaknaan masyarakat Tongauna Utara terhadap 

Kalosara! 

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini berguna bagi kepentingan ilmiah dan juga 

kepentingan praktis: 

a. Aspek teoritis 

1.  Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam, terkhusus mengenai bagaimana praktek tradisi Kalosara 

dalam resolusi konflik perselingkuhan di Kecamatan Tongauna Utara 

Kabupaten Konawe. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya studi-studi 

akademik, terutama tentang resolusi konflik melalui tradisi Kalosara. 

b. Aspek praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kongrit terhadap 

pemerintah khususnya Kabupaten Konawe mengenai metode resolusi konflik 

menggunakan Kalosara.  

  



 

17 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Tradisi/Budaya 

Raymon Williams secara ringkas dan tegas mendefinisikan budaya sebagai  

suatu cara hidup tertentu yang dibentuk oleh nilai, tradisi, kepercayaan, objek 

materi dan wilayah.
21

 Budaya adalah suatu teknologi yang kompleks dan dinamis 

dari orang, benda, pandangan tentang dunia, kegiatan dan latar belakang (setting) 

yang secara fundamental bertahan lama tetapi juga berubah dalam komunikasi dan 

interaksi social yang rutin, budaya adalah konteks. 

Budaya adalah cara kita berbicara dan berpakaian, makanan yang kita 

makan dan cara kita untuk menyiapkanya dan mengkonsumsikanya, dewa-dewa 

yang kita ciptakan dan cara kita memujanya, cara kita membagi waktu, dan ruang, 

cara kita menari, bercerita, nilai-nilai yang kita sosialisasikan kepada 

masyarakatdan semua detail lainya yangmembentuk kehidupan sehari-hari. 

Perspektif tentang budaya ini mengimplikasikan bahwa tak ada budaya yang 

secara inhern lebih unggul dari budaya yang lainya dan bahwa kekayaan budaya 

tidak ada kaitanya sama sekali dengan status ekonomi, budaya sebagai kehidupan 

sehari-hari merupakan idea yang tetap demokratis.
22

 

Sedangkan Richart E. Porter dan Lerry A. Samofar dalam Dedi Mulyadi 

dan Jalaluddin Rahmad menyatakan bahwa budaya berkenaan dengan cara 

manusia hidup. Manusia belajar berfikir, merasa,mempercayai dan mengusahakan 

apa yang patut menurut budayanya. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, 

praktek komunikasi, tindakan- tindakan sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi, dan 
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James Lull, Media, Komunikasi dan Kebudayaan, (Jakarta, yayasan ober Indonesia 

,1998), h. 77  
22

Alo Liliweri, Komunikasi Antar Budaya, h. 181  
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politik serta teknologi, semua itu berdasarkan pola-pola budaya. Budaya adalah 

sebuah konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefinisikan 

sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, sikap, makna, hirarki, 

agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alamsemesta, objek-objek materi 

dan yang diperoleh sekelompok besar dari generasi kegenerasi melalui usaha 

individu maupun kelompok.
23

 

Budaya adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, 

kesenian, moral, hukum, adat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain 

yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Bila dinyatakan secara 

lebih sederhana, budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami 

bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat. Seseorang menerima 

suatu budaya sebagai bagian dari warisan sosial dan pada giliranya, bisa 

membentuk budaya kembali dan mengenalkan perubahan-perubahan yang 

kemudian menjadi bagian dari warisan generasi yang berikutnya.
24

 

Pengertian komunikasi pun semakin luas hingga ranah budaya karena 

menurut fiksi, terdapat keterkaitan erat antara unsur-unsur budaya dan komunikasi 

dalam membangun relasi dan kehidupan bersama. komunikasi merupakan bentuk-

bentuk suara yang dipakai melalui bahasa sehari-hari oleh sebab itu untuk 

mengerti dan mengkomunikasikan suatu kebenaran harus dipelajari di dalam 

kebudayaan itu sendiri. Budaya adalah komunikasi, dan Komunikasi adalah 

budaya. Manusia mempelajari budaya melalui kegiatan komunikasi, sedangkan 

pada saat yang sama komunikasi merupakan refleksi budaya tertentu. Budaya 

komunikasi dan budaya tidak dapat dipisahkan oleh karena itu budaya tidak hanya 

menentukan siapa berbicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana komunikasi 
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Dedi Mulyana dan Jalaludin Rahmat, Komunikasi antar Budaya, (Bandung, Remaja 

Rosda Karya), h. 19  
24
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berlangsung, tetapi juga turut menentukan orang menjadi pesan, makna yang ia 

miliki untuk pesan dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan dan 

menafsirkan pesan. Sebenarnya seluruh perbendaharaan prilaku kita sangat 

bergantung pada budaya dimana kita bertempat tinggal dan dibesarkan. Hal inilah 

yang menandakan bahwa budaya adalah landasan komunikasi, bila budaya 

beraneka ragam maka beraneka ragam pula praktek model komunikasinya.
25

 Jadi, 

Komunikasi Budaya adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah kebudayaan 

yang sama. 

1. Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris Communication berasal dari 

kata latin Communicatio dan bersumber dari kata Communis yang berarti sama. 

Sama disini maksudnya adalah sama makna.
26

 Untuk mempermudah memahami 

makna komunikasi. Harold Laswell mengatakan bahwa cara untuk menjelaskan 

makna komunikasi adalah menjawab petanyaan Who say what in whice chanel to 

whom with effect. Paradigma Laswell menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 

beberapa unsur yakni komunikator, pesan, media, komunikan dan efek.  

Menurut Schramm dari Robert dalam Alo Liliweri mengenai komunikasi 

antar budaya mengemukakan lima pengertian komunikasi yang dikutipnya dari 

beberapa sumber. 

a. Komuikasi adalah suatu proses pemberian, penyampaian atau pertukaran 

gagasan, pengetahuan dan lain-lain yang dapat dilakukan melalui percakapan 

tulisan atau tanda-tanda. 
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Aloliliweri Gatra-gatra, Komunikasi antar Budaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 
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b. Komunikasi adalah proses pengalihan pikiran-pikiran serta pesan-pesan 

seperti sarana transportasi pengangkut barang- barang dan manusia. Bentuk 

dasar komunikasi ditentukan oleh cahaya “cahaya” yang bisa dilihat, dan suara 

yang bisa didengar.  

c. Dalam banyak hal komunikasi bisa diartikan sebagai suatu system yang 

didalamnya terkandung sumber, pengaruh terhadap orag lain, tujuan ata 

sasaran yang melaksanakan rangkaian dengan manipulasi pilihan tanda 

tertentu yang dapat dilihkan melalui saluran tertentu. 

d. Kata komunikasi yang dapat digunakan dalam arti yang luas meliputi prosedur 

yang mengatur bagaimana pikiran mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini 

tidak saja dengan tulisan, lisan tetapi juga music,teater, tindakan manusia.  

e. Komunikasi adalah mekanisme hubungan antar manusia yang menyebabkan 

manusia itu bertahan dan berkembang melalui penyampaian simbol pikiran 

melalui ruang dan waktu.
27

 

Oleh sebab itu Kalosara sebagai media komunikasi yang dikenal 

masyarakat Konawe biasanya mampu menciptakan resolusi konflik  hubungan 

antara individu dan kelompok.  

2. Media Komunikasi 

Media komunikasi pada dasarnya merupakan sarana yang dipergunakan 

untuk memproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan 

informasi.
28

 Sementara seni tradisi jauh lebih luas dari media komunikasi, 

meskipun fakta menunjukkan bahwa sebagian tradisi bisa digunakan dan 

seringkali dikembangkan menjadi media komunikasi. 

Tradisi pada dasarnya memiliki pola atau pakem yang membuat tradisi itu 

menjadi khas, berbeda dari kesenian jenis lainnya. Akan tetapi, pakem tersebut 
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bukanlah suatu aturan “mati”, melainkan potensi yang dapat berkembang, 

berubah, dan bercampur satu sama lain. Tradisi secara alami mampu 

mengakomodasi perubahan isi sesuai dengan kepentingan situasi. Oleh karena 

pemanfaatan tradisi sebagai sebuah media komunikasi akan sangat berkaitan 

dengan aspek : (1) bentuk, pola, atau pakem, (2) daya atau potensi untuk berubah, 

dan (3) muatan- muatan atau pesan-pesan yang berisikan pendidikan kultural, 

spiritual, dan komentar sosial. Dalam tiga aspek itulah sesungguhnya terletak 

kapabilitas tradisi sebagai media ungkap atau ekspresi keindahan, yang pada 

gilirannya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi media komunikasi 

tradisional.
29

 

Tradisi Kalosara sebagai media komunikasi  memiliki ciri khas dalam 

penyelesaian masalah selama ini, Selain harus didukung dari entitas internal 

tradisionalnya sendiri, agar efektif sebagai media tradisional juga harus 

menyentuh pada konstelasi proses mediasi dan apresiasi seni tradisonal yang 

digunakan di masyarakat. Dewasa ini cita rasa seni masyarakat modern lebih 

mengidentifikasi dirinya dalam bentuk yang kontemporer atau banyak menyukai 

unsur serapan diluar tradisinya. Karena itu kebutuhan untuk eksis dan update 

tradisi di tengah hiruk pikuk dunia modern harus bersaing ketat karena pasar 

tradisional semakin spesifik dalam wujud orisinalitas-nya. 

Setiap tradisi memiliki masing-masing karakter dan publiknya sendiri. 

Ketika masyarakat berubah, maka logika itu yang harus diubah dan dinaikkan 

sesuai dengan perubahan masyarakat. Kita ketahui bahwa logika berpikir orang itu 

punya tingkatan. Segmentasi masyarakat akan berkaitan dengan kemampuan 

untuk menerima tradisi ini. Sedangkan tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat 

yang dilestarikan secara turun temurun dalam suatu kehidupan masyarakat 
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tertentu. Oleh karena itu dapat ditemukan tradisi masyarakat agraris, industri, 

pedalaman, kota, akademik, kelas bawah hingga tradisi masyarakat elit. Jika 

bicara tradisi, semua punya tradisi. Misalkan masyarakat agraris dan kota. 

Bagaimana tradisi kota? Bagaimana tradisi masyarakat industri? Ada pula 

masyarakat kota, desa dan akademik. Pembaharuan dalam karya seni tidak bisa 

dilepaskan dari pembaharuan nilai dalam kehidupan masyarakat.
30

 

Memperhatikan beberapa pandangan-pandangan terhadap budaya 

tradisional di atas, tentu akan munuju suatu pemikiran bahwa untuk menjadikan 

budaya sebagai media komunikasi tentu sangat sulit kecuali dalam lingkup 

ekslusif dan lokal, atau dalam lingkup kecil untuk sasaran masyarakat budaya 

pendukungnya terkait dengan mitos budaya tertentu. 

a. Wujud sebagai benda. 

Kebudayaan merupakan perangkat antar-individu, manusia tidak akan bisa 

berbudaya jika tak ada rangkaian dengan manusia lain. Dengan demikian, 

kebudayaan juga merupakan aktivitas komunal antar manusia. Komunikasi adalah 

salah satu wujud kebudayaan, sebab, komunikasi hanya bisa terwujud setelah 

sebelumnya ada gagasan yang dikeluarkan oleh individu. 

Berikut ini tinjauan lebih konkret hubungan antara komunikasi dengan isi 

kebudayaan: 

1. Dalam mempraktekkan komunikasi manusia membutuhkan peralatan tertentu. 

Misalnya, untuk berbicara manusia membutuhkan bibir dan hal-hal yang 

berkaitan dengan bunyi ujarannya. 
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2. Komunikasi menghasilkan mata pencaharian hidup manusia. Misalnya, 

komunikasi yang dilakukan lewat televisi mampu memberi penghasilan pada 

pekerja televisi tersebut. 

3. Sistem kemasyarakatan menjadi bagian tak terpisahkan dari komunikasi. 

Misalnya, sistem hukum Indonesia yang mengatur komunikasi. 

4. Komunikasi akan menggunakan bentuknya secara lebih baik manakala 

menggunakan bahasa sebagai alat penyampaian pesan kepada orang lain. 

5. Sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan merupakan subtansi yang tak 

lepas dari komunikasi sebab komunikasi tidak akan berlangsung menarik 

tanpa ada dukungan ilmu pengetahuan.
31

 

Komunikasi sebagai proses budaya tak bisa dipungkiri menjadi 

objektivasi. Proses ini meliputi peran dan pengaruh komunikasi dalam proses 

budaya. Budaya dan komunikasi mempunyai hubungan yang sangat erat dan 

berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Orang berkomunikasi 

sesuai dengan budaya yang dimiliki. Kapan, dengan siapa, berapa banyak hal 

yang dikomunikasikan sangat bergantung pada budaya dari orang-orang yang 

berinteraksi. Adanya perbedaan dan pengaruh budayalah orang-orang yang 

berinteraksi melalui komunikasi. Komunikasi terletak pada proses yakni suatu 

aktivitas yang “melayani” hubungan pengiriman dan penerima pesan melampaui 

ruang dan waktu. Manusia tidak bisa dikatakan berinteraksi sosial kalau dia tidak 

berkomunikasi dengan cara atau melalui pertukaran informasi, ide-ide, gagasan 

maksud serta emosi yang dinyatakan dalam simbol-simbol dengan orang lain.
32

 

Hubungan timbal balik antara budaya dan komunikasi seperrti simbiosis 

yang saling mempengaruhi. Seperti budaya mempengaruhi komunikasi dan 
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sebaliknya komunikasi mempengaruhi budaya. Budaya dapat mempengaruhi 

proses dimana seseorang mempersepsi suatu realitas. Semua komunitas dalam 

semua tempat selalu memanifestasikan atau mewujudnyatakan apa yang menjadi 

pandangan mereka terhadap realitas melalui budaya. Sebaliknya pula, komunikasi 

membantu dalam mengkreasikan realitas budaya dari suatu komunitas.
33

 

Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul pada proses 

interaksi antar individu. Julia T.Wood mendefinisikan budaya adalah salah satu 

sistem terpenting tempat munculnya komunikasi. Ketika kita lahir kondisi saat itu 

belum mengetahui bagaimana, kapan, dan kepada siapa kita berbicara, sama 

seperti kita tidak terlahir dengan sikap mengenai ras, agama, orientasi seksual, dan 

aspek identitas lain yang berbeda. Kesimpulannya bahwa definisi komunikasi 

budaya adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang sama melalui lambang atau tingkah 

laku dari aktifitas manusia yang berbeda kebudayaan. Komunikasi budaya 

mengacu pada aktifitas komunikasi antara orang-orang dari budaya yang sama 

atau budaya yang berbeda yang memiliki kepercayaan, nilai atau cara berperilaku 

kultural. 

Pada dasarnya komunikasi budaya merupakan komunikasi yang biasa, 

yang membedakannya adalah orang-orang yang terlibat dalam komunikasi 

tersebut. Berbeda dalam hal latar belakangnya. Ketika seseorang berusaha 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan 

perbedaan-perbedaannya, membuktikan budaya itu dipelajari. Perbedaan budaya 

dalam interaksi komunikasi budaya sangat mudah terjadi. Penyesuaian dan 

mempelajari budaya yang berbeda akan menciptakan keharmonisan dalam proses 

komunikasi budaya. Seperti yang diungkapkan oleh Stewart komunikasi 
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antarbudaya adalah komunikasi antar orang-orang yang berbeda kebudayaan. 

Misalnya antara bangsa, etnik, ras dan kelas sosial. Komunikasi yang terjadi 

dalam suatu kondisi yang menunjukan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, 

nilai-nilai, adat, dan kebiasaan. 

Martin dan Nakayama mengulas bagaimana komunikasi mempengaruhi 
budaya. Dijelaskan, bahwa budaya tidak akan bisa terbentuk tanpa 
komunikasi. Pola-pola komunikasi yang tentunya sesuai dengan latar 
belakang dan nilai-nilai budaya akan menggambarkan identitas budaya 
seseorang.

34
 

Pentingnya komunikasi dan budaya terungkap dari pemaparan Tracy 

berikut” Berkomunikasi dengan lainnya mungkin menjadi kunci bagi 

kelangsungan hidup manusia, identitas dan atribut lainnya yang berakar pada 

budaya. Intinya, untuk masalah komunikasi anatar budaya adalah konsep apa yang 

membentuk budaya.
35

 

Philepsen dalam Gudykunst menyatakan fungsi komunikasi dalam budaya 

adalah menjaga keseimbangan yang sehat antara kekuatan individualism dan 

masyarakat untuk memberikan rasa identitas bersama yang tetap mempertahankan 

martabat individu, kebebasan, dan kreativitas. Maka, kebudayaan perlu 

disosialisasikan melalui proses komunikasi dan komunikasi berpijak pada 

pengalaman (budaya) orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi 

tersebut. Dengan memperhatikan pembahasn diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa komunikasi dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. 

Milton J. Bennet mengatakan alam semesta ini dikontrol oleh hukum yang 

sama. Ternyata hal ini tidak benar bila dilihat dari dunia budaya yang diciptakan 

manusia, yang masing-masing bertindak sesui dengan dinamika internalnya 

sendiri. Prinsip sendiri dan hukum tertulis- tidak tertulis sendiri. Bahkan ada 
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waktu dan ruang yang unik untuk masing-masing budaya. Kerena semua berbagai 

akar dasar yang sama. Komunikasi menggap Bahasa sebagai saluran utama 

komunikasi. Ada kesepakatan umum diantara para ahli semiotika bahwa 80-90% 

informasi yang diterima tidak hanya berupa komunikasi nonverbal, tetapi kadang 

terjadi diluar kesadaran. 
36

 

Karakteristik yang khas terlahir karena adanya perilaku komunikasi yang 

terbangun dan terpola sedemikian rupa. Karakteristik yang khas ini akan 

membentuk suatu kebiasaan/budaya komunikasi bagi suatu komunitas budaya 

tertentu. Jelasnya bahwa aktifitas komunikasi seseorang dari komunitas budaya 

tertentu dapat mempresentasikan kepercayaan, nilai, sikap, dan bahkan pandangan 

dunia dari budayanya itu. Adapun hambatan komunikasi budaya bentuknya 

seperti gunung es dalam lautan. Hambatan komuniasi budaya terbagi menjadi dua 

yaitu diatas air (above waterline) dan hambatan dibawah air (below waterline). 

Hambatan komunikasi budaya yang ada di bawah air adalah faktor yang 

membentuk perilaku atau sikap seseorang. Hambatan semacam ini cukup sulit 

dilihat dan diperhatikan, jenis hambatan ini ini adalah prespsi (presepsion), norma 

(norms), stereotipe (stereotypes), aturan (rules), jaringan (networks), dan nilai 

(values). 

Menurut Gudykunst ada Sembilan jenis hambatan komunikasi budaya 

yang berada diatas air (above waterline). Hambatan komunikasi semacam ini 

lebih mudah dilihat karena banyak yang berbentuk fisik, yaitu: 

1. Fisik (physical), hambatan komunikasi semacam ini berasal dari waktu, 

lingkungan, kebutuhan diri, dan juga media fisik. 

2. Budaya (cultural), hambatan ini berasal dari etnik, agama, dan perbedaan 

sosial diantara budaya satu dengan yang lain. 
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3. Presepsi (perceptual), jenis hambatan ini muncul karena setiap orang 

memiliki presepsi berbeda-beda mengenai suatu hal, sehingga untuk 

mengartikan hal tersebut setiap budaya punya pemikiran berbeda-beda. 

4. Motivasi (motivational), hambatan semacam ini berkaitan dengan motivasi 

pendengar. Maksudnya apa si pendengar ingin menerima pesan, sedang 

malas, atau tidak punya motivasi sehingga dapat menjadi hambatan. 

5. Pengalaman (experiental), hambatan experiental terjadi karena setiap individu 

tidak memiliki pengalam hidup yang sama sehingga setiap individu punya 

presepsi dan konsep yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu. 

6. Emosi (emosinoal), hal ini berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi 

pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, hambatan komunikasi 

yang terjadi akan semakin besar dan sulit dilalui. 

7. Bahasa (linguistic), hambatan komunikasi itu terjadi bila pengirim pesan 

(sender) dan penerima pesan (receiver) menggunakan bahasa yang berbeda 

atau menggunakan kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan. 

8. Nonverbal, hambatan yang tidak berbentuk kata-kata tetapi dapat menjadi 

masalah komunikasi. 

Pada dasrnya setiap proses komunikasi berpusat pada kebudayaan. Bahkan 

adagium bahasa adalah kebudayaan dan kebudayaan adalah komunikasi. Jelas, 

keduanya tidak dapat dipisahkan, komunikasi budaya merupakan pertukaran 

pesan antara komunikator dengan komunikan yang berasal dari latar belakang 

budaya yang berbeda. 

Adapula beberapa teori komunikasi budaya yang dikembangkan para ahli 

yaitu: 

1. Anxienty/uncertainty Managemen theory (AUM) teori ini dikembangkan 

William B. Gudykunst pertama kali pada 1985. Perhatian awal teori ini tertuju 
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pada proses komunikasi efektif dalam kelompok. Secara resmi teori ini 

diperkenalkan dengan lebel AUM pada 1993. Teori ini berusaha menjelaskan 

proses penyesuaian diri seseorang dalam kontek komunikasi antar budaya. 

Gudykunst meyakini bahwa kecemasan dan ketidakpastian adalah dasar 

penyebab kegagalan komunikasi pada situasi antar kelompok. Ada dua 

penyebab misinterpetasi yang berhubungan erat. Ia melihat sebagai perbedaan 

pada ketidakpastian bersifat kognitif dan kecemasan yang bersifat afeksi suatu 

emosi. Konsep dasar teori AUM ini adalah: 

a. Konsep diri, meningkatnya harga diri ketika berinteraksi dengan orang asing 

akan mengasilkan peningkatan kemampuan mengolah kecemasan.  

b. Motivasi, untuk berinteraksi dengan orang asing. Meningkatnya kebutuhan diri 

untuk masuk kedalam kelompok ketika berinteraksi dengan orang asing akan 

meningkatkan kecemasan. 

c. Reaksi, meningkatnya kemampuan seseorang memproses informasi yang 

kompleks tentang orang asing akan meningkatkan kemampuan memprediksi 

secara tepat orang asing. Meningkatnytnya batas toleransi ketika berinteraksi 

dengan orang asing meningkatkan kemampuan menelola kecemasan dan 

kemampuan memprediksi perilaku mereka secara akurat.  

d. Proses situasional meningkatnya situasi informasi ketika seseorang sedang 

berkomunikasi dengan orang asing akan menghasilkan penurunan kecemasan 

dan meningkatkan rasa percaya diri terhadap perilaku mereka. 

e. Koneksi dengan orang asing. Meningkatnya rasa ketertarikan pada orang asing 

akan menurunkan kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri dalam 

memperkirakan perilaku mereka. 

Teori AUM terbentuk berdasarkan dua teori sebelumnya yaitu teori 

tentang pengurangan ketidak pastian dari Charles Berger dan teori identitas sosial 
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dari Henri Tajfel. Asumsi dari teori ini membahas pengalaman kecemasan 

(anxiety) dan ketidakpastian (uncertainty) seseorang yang muncul saat 

menghadapi orang asing atau betemu orang yang berbeda budaya dengannya. 

Gudykunst menyebutkan bahwa ketidakpastian ada dilevel kognitive 

seseorang. Sedangkan kecemasan berada dilevel efektif. Teori ini berusaha 

menjelaskan proses orang yang asing dengan budaya disekitarnya dapat 

berkomunikasi secara efektif melalui manajemen mindful. Mindful sebagai 

kemampuan seseorang baik sebagai bagian dari kelompok maupun orang asing 

untuk mengurangi kecemasan dan ketidakpastian sampai tahap optimasi sehingga 

akhirnya mampu mencapai komunikasi efektif. 

Secara sederhana hal utama teori ini digambarkan pada bagan berikut. 

Bagan ini menunjukkan faktor tertentu individu menciptakan suasana kecemasan 

dan ketidakpastian. Seseorang secara optimal mampu mengatur kedua situasi ini 

akan menciptakan kompetensi komunikasi sehingga interaksi komunikasinya 

efektif. 

Bagan.1.2 
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Berdasarkan Bagan ini. Teori AUM melihat bahwa kecemasan dan 

ketidakpastian akan muncul dalam situasi interaksi seseorang yang berbeda beda 

mencoba menguranginya dengan cara berbeda. 

1. Teori Analisis Kebudayaan Implisit  

Teori ini adalah hasil penelitian yang dikembangkan Frake dan Halliday. 

Kebudayaan implisit diartikan sebagai kebudayaan immaterial yaitu kebudayaan 

yang bentuknya tidak tampak sebagai immaterial, yaitu kebudayaan yang 

bentuknya tidak tampak sebagai suatu benda namun dia tersirat dalam nilai dan 

norma budaya suatu masyarakat. Misalnya bahasa, setiap manusia telah 

menjadikan bahasa sehingga kebudayaan implisit untuk mengungkapkan skema 

kognitifnya. Skema kognitif adalah skema pikiran, gagasan, pandangan, dan 

pengalaman manusia tentang dunia. 

Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi guna 

mempertahankan hubungan antarpribadi maupun antarpribadi dengan institusi 

dalam masyarakat. Dalam bahasa itu simbol verbal dengan aturan tertentu 

diorganisasikan menjadi “kode sosio-linguistik”. Kode sosiolingustik nanti akan 

menjadi karakter utama suatu masyarakat dengan budaya lisan, sehingga menjadi 

bagian kebudayaan. Sehingga logislah jika kode itu juga dipengaruhi kebudayaan 

yang pada akhirnya mnjelma menjadi Bahasa verbal. 

Para ahli sosiolinguistiklah yang mulanya tertarik menelaah komunikasi 

antar budaya dengan pendekatamn bahasa. Frake misalnya, pernah meneliti 

hubungan kebudayaan dengan cara anggota kebudayaan itu membentuk kata-kata.   

Dia menyimpulkan setiap anggota kebudayaan itu membentuk kata-kata. Dia 

menyimpulkan setiap kata pasti mewakili konsep tertentu dan konsep merupakan 

skema kognitif individu. Menurutnya struktur skema kognitif individu berasal dari 
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dan dipengaruhi latar belakang kebudayaan tertentu yaitu kebudayaan implisitnya. 

Hal ini tercermin dalam komunikasi lewat bahasa. 

2. Teori analisis interaksi antar budaya.  

Di bawah payung teori analisis interaksi antar budaya ada beberapa 

pendekatan teori yang sering digunakan, yaitu salah satunya ialah: Pendekatan 

managemen kordinasi makna, teori ini mengkhususkan diri pada “metafora 

pesan”, diperkenalkan oleh pearce dan cornen, pendekatan ini menunjukkan 

beberapa argumentasi sebagai berikut: hubungan antara pola komunikasi akan 

dinilai berkualitas tinggi kalau hubungan itu dilakukan pada konteks hubungan 

antarpribadi yang dilandasi oleh konsep diri (self concept) atau konsep 

kebudayaan sendiri (self culture), asumsinya semua tindakan menghasilkan 

konteks dan konteks menghasilkan tindakan. Ada lima tingkat konteks dalam 

pendekatan managemen kordinasi makna: 

a. Konteks perilaku verbal dan nonverbal. Asumsi misalnya ialah pertukaran 

pesan dari para perilaku komunikasi antar pribadi selalu memilih konteks yang 

sesuai dengan penerapan pesan verbal dan nonverbal. 

b. Konteks aktivitas komunikasi verbal. Konteks ini selalu dikaitkan dengan 

tingkat pemahaman bersama atas makna. 

c. Konteks episedo. Konteks ini selalu menggabarkan situasi yang memudahkan 

penampilan dan pengembangan pola perilaku timbal balik yang secara teratur 

diterima. 

d. Konteks relationship konteks yang menggambarkan situasi bentuk sosial 

antara dua orang atau lebih. 

e. Konteks lift scripting, konteks yang mementingkan penghayatan atas “konsep 

diri” dalam berbagai tindakan relasi antarpribadi. 
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f. Konteks pola-pola budaya, konteks yang memberi kemungkinan individu 

untuk mengetahui, memilih tindakan, dan makna relasi antarpribadi yang 

diterima oleh masyarakat secara kolektif.
37

 

Setiap prosesnya, komunikasi budaya mengandung isi dan relasi, relasi 

antar pribadi, atau kelompok sangat mempengaruhi proses nantinya pesan itu 

diinterpretasikan. Meski isi dan maknanya sama, relasi menjadi pengaruh terhadap 

penginterpretasian pesan yang disampaiakan kepada lawan bicara. Bahasa 

merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Sebagai suatu 

unsur dinamik, bahasa senantiasa dianalisis dan dikaji dengan menggunakan 

berbagai pendekatan, diantaranya adalah pendekatan makna dan simbol. 

Konsep makna telah menarik perhatian, khususnya bagi disiplin ilmu 

komunikasi, psikologi, sosiologi, antropologi dan linguistic. banyak bentuk upaya 

untuk memahami makna yang merupakan salah satu masalah filsafat yang tertua 

dalam umur manusia. Maka dari itu terdapat beberapa ahli komunikasi sering 

menggunakan kata makna setiap merumuskan definisi komunikasi. Stewart L 

Tubss dan Sylvia Moss mengatakan “komunikasi adalah proses pembentukan 

makna diantara dua orang atau lebih.” Sedangkan menurut Judy C. Pearson dan 

paul E. Nelson mengatakan komunikasi adalah proses memahami berbagai 

makna.
38

 

Makna adalah istilah yang memiliki banyak arti. Terkadang kita 

menganggap bahwa makna dikandung dalam setiap proses komunikasi. 

Sebenarnya itu merupakan sebuah kekeliruan bila kita menganggap bahwa proses 

komunikasi itu memiliki makna. Tetapi kitalah yang memberi kandungan makna 

pada proses komunikasi. Makna yang diberikan pada proses komunikasi yang 

                                                             
37

  Dr. H. Zaenal Mukarrom, M.Si, Teori-Teori Komunikasi Berdasarkan Konteks ( 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021),h 270. 
38

 Sobur, 2009, Semi0tika Komunikasi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 225 



33 
 

 
 

sama bisa berbeda-beda, tergantung pada konteks ruang dan waktu. Kita dapat 

menggunakan kata-kata untuk menyampaikan makna yang ingin kita 

komunikasikan. Tetapi kata-kata ini tidak secara sempurna dan lengkap 

menggambarkan makna yang kita maksudkan. Demikian pula, makna yang 

didapat pendengar dari pesan yang kita sampaikan akan sangat berbeda dengan 

makna yang ingin kita komunikasikan. 

Menurut Brodbeck.bahwa sebenarnya ada tiga pengertian tentang konsep 

makna yang berbeda-beda yaitu: 

1. Makna menurut tipologi Breadbeck adalah makna Refrensial yakni makna 

suatu istilah adalah objek, pikiran, ide atau konsep yang ditunjukan oleh 

istilah itu. 

2. Tipe makna kedua dari broadbeck adalah arti istilah itu. Dengan kata lain 

lambang atau istilah itu berarti sejauh ia berhubungan secara “sah” dengan 

istilah lain atau konsep yang lain. Brodback juga menjelaskan suatu istilah 

tentang apa saja memiliki arti refrensial dalam pengertian yang pertama, 

tetapi tidak mempunyai arti (tipe makna yang kedua) 

3. Tipe makna yang ketiga mencangkup makna yang dimksud (international) 

dalam arti bahwa arti suatu istilah atau lambang tergantung pada apa yang 

dimaksudkan pemakai arti lambang itu.
39

 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang makna yang merupakan 

kandungan dalam pesan dari komunikasi verbal ataupun non verbal. Dapat 

dikatakan anatara komunikasi dan makna memiliki keterkaitan yang khusus. 

Makna sebagai konsep komunikasi, mencakup lebih dari pada sekedar penafsiran 

dan pemahaman seorang individu saja. Makna selalu mencakup banyak 

pemahaman, aspek-aspek pemahaman yang secara bersama dimiliki para 
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komunikator. Shands mengatakan bahwa makna melahirkan consensus 

(kesepakatan), makna lahir dalam proses sosial yang memungkinkan consensus 

itu berkembang. Proses sosial itu dalam arti teori komunikasi shands adalah 

komunikasi itu sendiri. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa makna dalam komunikasi merupakan satu 

kesatuan konsep yang berkembang dalam lingkup sosial, makna merupakan 

kandung maksud arti dari segala jenis penandaan apapun, dia adalah produk dari 

budaya. Jika dihubungkan dalam konteks kajian komunikasi, makna adalah hasil 

dari komunikasi dan untuk itu dia adalah objek kajian, bukan sebagai yang sudah 

ada atau terbukti dalam ketentuan yang ada sebelum dianalisis. 

Ada beberapa pandangan yang menjelaskan tentng teori atau konsep 

makna. Model proses makna Wendell Johnson menwarkan sejumlah implikasi 

bagi komunikasi anatara manusia: 

1. Makna ada dalam diri manusia. Makna tidak berada pada kata-kata melainkan 

pada diri manusia. Kita menggunakan kata-kata untuk mendekati makna yang 

ingin kita komunikasikan. Tetapi kata-kata ini tidak secara sempurna dan 

lengkap menggambarkan makna yang kita maksudkan. Demikian pula, makna 

yang didapat pendengar dari pesan-pesan kita akan sangat berbeda dengan 

makna yang ingin kita komunikasikan. Komunikasi adalah proses yang kita 

gunakan untuk memproduksi, dibenak pendengar, apa yang ada dibenak kita. 

Reproduksi ini hanyalah sebuah proses persial dan selalu bisa salah. 

2. Makna berubah, kata-kata telatis statis (dalam keadaan diam). Banyak kata-

kata yang kita gunakan terus berubah dari waktu-kewaktu, dan ini khususnya 

terjadi pada dimensi emosional dari makna. 
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3. Makna membutuhkan acuan. Walaupun tidak semua komunikasi mengacu 

pada dunia nayata. Komunikasi hanya akan masuk akal bila mana ia 

mempunyai ikatan dengan dunia atau lingkungan eksternal. 

4. Penyingkatan yang berlebihan akan mengubah makna. Berkaitan erat dengan 

gagasan bahwa makna membutuhkan acuan adalah masalah komunikasi yang 

timbul akibat penyingkatan yang berlebihan tanpa mengaitkanya dengan 

acuan yang kongkret dan dapat diamati. 

5. Makna tidak terbatas jumlahnya. Pada suatu saat tertentu, jumlah kata dalam 

suatu bahasa terbatas, tetapi makna tidak terbatas., karena itu kebanyakan 

kata mempunyai banyak makna. Ini dapat menjadi masalah bila sebuah kata 

diartikan secara berbeda oleh dua orang yang sedang berkomunikasi. Bila ada 

keraguan sebaiknya anda bertanya dan jangan mengambil asumsi. 

6. Makna dikomunikasikan sebagian. Makna kita peroleh dari suatu kejadian 

yang besifat multi aspek dan sangat kompleks. Tetapi hanya sebagian saja 

dari makna-makna ini yang benar-benar dapat dijelaskan. Karenanya 

pemahaman secara sempurna (pertukaran makan) barangkali merupakan 

tujuan ideal yang ingin kita capai tetapi tidak pernah tercapai.
40

  

Olehnya itu sebagai makhluk sosial, manusia akan senangtiasa memiliki 

perbedaan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama menyangkut makna pesan 

yang hendak dipertukarkan melalui simbo-simbol komunikasi. Hal ini 

menyebabkan tidak semua komunikasi dibangun memperoleh hasil yang sama 

efektif. Dalam banyak contoh, kita gagal membangun komunikasi dengan baik, 

sesuai harapan dan maksud yang diinginkan. Bahkan tidak jarang terjebak dalam 

perangkap perbedaan simbol/lambang komunikasi saja., subtansi yang hendak 

dipertukarkan justru terlupakan. Subtansi inilah sebenarnya disebut dengan makna 
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(meaning), yakni suatu pesan yang diperoleh dari proses interaksi. Dan itulah 

sesungguhnya yang dicari sebagai makna dalam komunikasi. 

Kemudian Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti dikatakan 

Susanne K. Langer, adalah kebutuhan simbolis atau penggunaan lambang. Ernest 

Cassirer mengatakan bahwa keunggulan manusia atau makhluk lainnya adalah 

keistimewaan mereka sebagai animal symbolicum. Lambang atau simbol adalah 

sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan 

kesepakatan sekelompok orang. 

Simbol meliputi kata nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati 

bersama. Simbol adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan 

objek dapat direpresantikan oleh ikon dan indeks, namun ikon dan indeks tidak 

memerlukan kesepakatan. Ikon adalah suatu benda fisik (dua atau tiga dimensi) 

yang menyerupai sesuatu yang direpresentasikan. Representasi ini ditandai dengan 

kemiripan, misalnya patung soekarno adalah ikon soekarno.  

Berbeda dengan lambang dan indeks. Indeks adalah tanda yang secara 

alamiah merepresentasikan objek lain. Istilah lain yang sering digunakan untuk 

indeks adalah sinyal (signal), dalam bahasa sehari-hari disebut juga gejalah 

(symptom), indeks muncul berdasarkan hubungan antara sebab akibat yang punya 

kedekatan eksistensi. Misalnya awan gelap adalah indeks akan turun hujan, 

sedangkan asap merupakan indeks api. Namun bila asap itu disepakati sebagai 

tanda bagi suatu masyarakat untuk berkumpul, seperti dalam kasus suku primitive, 

asap menjadi lambang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut. 

1. Lambang bersifat sebarang, manasuka, dan sewenang-weanang. 

2. Lambang mempunyai banayak makna. 

3. Lambang itu bervariasi.
41
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Simbol merupakan hasil pertemuan tertinggi dalam kehidupan manusia. Di 

dalam buku yang berjudul An Essay On man (1994), Cassier mengatakan bahwa 

manusia memiliki suatu ciri khas yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya 

yaitu sistem reseptor dan sistem efektor. Manusia mampu mengkolaborasi system 

simbol kedalam system reseptor (yang mengenali rangsangan tertentu yang 

berasal dari luar dan dalam tubuh) dan system efektor (menghasilkan tanggapan 

terhadap rangsangan, seperti bau, rasa, sentuhan, cahaya suhu dan lainnya). 

Manusia mampu mengkolaborasikan sistem simbol kedalam sistem reseptor dan 

sistem efektor. 

Simbol adalah suatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya. 

Berdasarkan kesepakatan sekolompok orang. Simbol meliputi kata-kata (pesan 

verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati. Simbol 

(lambang) adalah hadir dimana-mana dan tidak henti-hentinya menerpa kita. 

Namun, alam tidak memberikan penjelasan kepada kita mengapa kemudian 

menggunakan simbol-simbol (lambang) tertentu untuk merujuk kepada hal-hal 

tertentu. Baik yang konkret ataupun yang abstrak. Kita tidak punya alasan 

mengapa kita menyebut hewan yang mengeong itu kucing, bukan tapir atau kuda 

nil. Penyebutan itu semata-mata berdasarkan kesepakatan. Jika simbol diartikan 

secara tepat simbol merupakan dasar dari bahasa, pemikiran, dan kebanyakan 

perilaku nonverbal. Simbol bersifat abstrak. Memungkinkan kita mengagkat 

pengalaman dari diri kita sendiri. Oleh karena simbol membiarkan kita mewakili 

ide-ide dan perasaan, kita dapat berbagi pengalaman dengan orang lain bahkan 

jika mereka belum pernah merasakan pengalam tersebut. Olehnya itu simbol 

dalam kontek komunikasi budaya sangatlah penting untuk diketahui, Geertz 

mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah pola dari makna-makan yang 

tertuang dalam simbol dalam simbol-simbol yang diwariskan melalui sejarah. 
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Kebudayaan adalah sebuah sistem dari konsep-konsep yang diwariskan dan 

diungkapkan dalam bemntuk-bentuk simbolik melalui mana manusia 

berkomunikasi, mengekalkan dan memerkembangkan pengetahuan tentang 

kebudayaan dan bersikap terhadap kehidupan ini.
42

 Dengan kata lain, sebagai 

makhluk berbudaya, manusia berkomunikasi dengan mengirimkan dan memaknai 

simbol. Hal ini dilihat melalui terjadinya interaksi sosial. Kemudian, melalui 

pemaknaan tersebut, manusia berusaha mengetahui, berbagi tentang realitas yang 

mereka temui dan mengambil peran dalam kebudayaan. 

Simbol yang ada memiliki peran penting dalam terjadinya komunikasi. 

Dimana simbol tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang sangat bermanfaat 

dalam kegiatan komunikasi. Pada dasarnya simbol dapat dimaknai, baik dalam 

bentuk ahasa nonverbal maupun ahasa verbal melalui interaksi simbol dalam 

kegiatan komunikasi. Ketika seseorang komunikator memberikan suatu pesan 

ataupun isyarat (stimuli), baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal, 

komunikasi akan berusaha memaknai rangsangan atau stimuli tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, komunikasi tidak hanya dilihat sebagai proses sederhana 

dari interaksi antar simbol. Namun, komunikasi dapat dilihat lebih jauh sebagai 

proses interaksi makna yang terkandung dalam penggunaan simbol. Dengan 

demikian, proses komunikasi juga menjadi media untuk mengenalkan sesuatu 

kepada pihak lain ataupun menyampaikan suatu pesan dengan penggunaan 

lambang atau simbol. 

Pada dasarnya simbol dapat dimaknai baik dalam bentuk bahasa verbal 

dan bentuk nonverbal pada pemaknaanya dan wujud rill dari interaksi simbol ini 

terjadi dalam kegiatan komunikasi. Misalnya ketika seseorang komunikator 
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memberikan suatu isyarat (pesan), baik verbal maupun nonverbal, komunikasi 

berusaha memaknai kandungan isyarat tersebut. 

Berawal dari sinilah terjadi sebuah proses komunikasi yang terjadi saat itu. 

Karena itu komunikasi sebenrnya tidak bisa dilihat sebagai sebuah proses 

sederhana untuk berinteraksi antar simbol melainkan lebih jauh lagi, komunikasi 

merupakan proses interaksi makna yang terkandung dalam simbol-simbol yang 

digunakan. Jika diamati apa yang diungkapkan oleh Geertz tersebut dapat diambil 

sebuah pemahaman bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang 

berbudaya yang melakukan aktifitas komunikasi dengan mengirim dan menerima 

serta memaknai simbol melalui jalinan interaksi sosial yang terjadi. Dapat 

dikatakan simbol merupakan petunjuk dalam memperluas wawasan para 

masyarakat berbudaya. Dalam proses komunikasi adalah proses dimana manusia 

melakukan pemaknaan terhadap simbol-simbol tersebut. Dari proses pemaknaan 

inilah kemudian manusia mencari tahu dan berbagi mengenai realiatas. Melalui 

pemaknaan ini pula manusia mengambil peran dan ikut serta dalam kehidupan 

kebudayaan. Dengan memanfaatkan simbol (lambang) dalam proses komunikasi 

dapat menjadi sarana dalam memperkenalkan sesuatu kepada pihak lain untuk 

menyampaikan suatu pesan. Adapun tentang penggunaan bahasa dan juga 

lambang menyangkut tentang simbol verbal dapat diperlihatkan melalui 

kebendaan, warna, gambar, dan hal penunjang lainnya. 

Kebudayaan terdiri dari pola-pola yang nyata tersembunyi, dari dan untuk 

perilaku yang diperoleh dan dipindahkan dengan simbol-simbol, yang menjadi 

hasil-hasil yang tegas dari kelompok-kelompok manusia. Cassirer menyatakan 

manusia sebagai „animal simbolicum” atau makhluk simbolik yang (suka) 

bersimbol. Manuasia tidak pernah melihat, menemukan dan mengenal rang secara 

langsung, tetapi melalui berbagai simbol. Kenyataan bukan sekedar fakta, 
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melainkan mempunyai makna bersifat kejiwaan, didalam simbol terkandung unsur 

pembebasan atau perluasan penandingan.  

Kebutuhan pokok pada manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain 

yaitu simbolisasi. Simbolisasi adalah pangkal titik tolak semua penagkapan 

manusia dan lebih umum dari pemikiran, penggambaran ataupun tindakan. 

Manusia berindak disebabkan oleh simbol-simbol yang berbagai jenis. 
43

 

Anton Bakker menyebutkan tindakan manusia dibedakan dalam beberapa 

tingkatan dalam penghayatan, yaitu: 

1. Tindakan praktis yakni tidak terjadi hal-hal yang disembunyikan dibalik apa 

yang ada, merupakan komunikasi antara dua orang yang berisi pemberitahuan, 

penunjukan atau pengenalan sesuatu. Tindakan praktis semacam itu tidak 

terdapat komunikasi mandalam, tetapi terbatas dan berlangsung sehari-hari 

tanpa proses yang berlanjut.  

2. Tindakan pragmatis berkedudukan setingkat lebih tinggi dari tindakan praktis, 

komunikasi lebih berlanjut kearah yang lebih luas namun masih terbatas.  

3. Tindakan efektif komunikai bersifat langsung dan total, tetapi berjangka 

waktu terbatas. Walaupun berjagka pendek, ia memperoleh hasil atau secara 

efektif berlangsung tanpa syarat.  

4. Tindakan simbolis sifat komunikasi berjagka lama. Walaupun tindakan itu 

sendiri hanya terjadi pada saat yang terbatas, ia mampu menyatukan 

kepribadian yang disimbolkan menurut dua aspek yaitu bersikap dasariah dan 

berjangka Panjang.
44

 

Menurut Kant, untuk menampilakan pengertian akal manusia harus ada 

perantara, yaitu skema atau simbol. Skema mengandung gambaran pengertian 

secara langsung, secara demontratif simbol mengandung gambaran secara tidak 
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langsung, melainkan dengan menggunakan anbalogi, simbol selalu dipakai dalam 

kehidupan manusia, maka perlu interpretasi. 

Sebagai makhluk berbudaya manusia harus terus menggali dan 

mengembangkan semua bakat yang ada padanya. Bahkan menciptakan 

kemungkinan-kemungkinan baru dalam kehidupannya, yang berupa atau terdiri 

dari gagasan-gagasan, simbol-simbol, nilai-nilai sebagai hasil karya dan perilaku 

manusia. Karena itulah dapat dikatakan bahwa antara komunikasi, kebudayaan 

manusia dan simbol-simbol memiliki hubungan yang erat sehingga manusia dapat 

dikatakan sebagai makhluk bersimbol, jadi kebudayaan adalah dunia yang penuh 

dengan simbol, manusia berpikir, berkomunikasi, berperasaan dan bersikap 

dengan ungkapan simbolis. 

3. Kalosara sebagai Media Komunikasi  

Kalosara sebagai media komunikasi budaya memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan komunikasi. Proses komunikasi yang dilakukan Suku Tolaki 

menggunakan Kalosara dengan cara duduk bersila, antara kedua belah pihak 

untuk saling melakukan pertukaran informasi, serta mencari pemahaman bersama 

dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Menurut Edward T. 

Hall “Culture is communication and comunication is culture”. Ini berarti budaya 

merupakan bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya pula komunikasi 

akan turut menentukan, memelihara, mengembangkan dan mewariskan budaya.
45

 

Gudykunst dan Kim dalam jurnal yang ditulis oleh Yohanes Bahari yang berjudul 

model komunikasi lintas budaya dalam resolusi konflik berbasis pranata adat 

melayu dan madura di kalimantan barat ia berpendapat bahwa. 

“Penyandian pesan dan penyandian balik pesan merupakan proses interaksi 
yang dipengaruhi oleh filter-filter yang konseptual, lalu dikategorikan 
menjadi faktor-faktor budaya dalam sosiobudaya, psikobudaya dan juga 
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faktor lingkuangn”. Dengan demikian proses untuk melakukan komunikasi 
lintas budaya ini cukup dinamik.

46
 

Proses komunikasi dalam penyelesaikan konflik Suku Tolaki memiliki ciri 

khas, mulai dari penggunaan Kalosara sebagai media komunikasi dan juga proses 

pemberian sangsi terhadap individu ataupun kelompok yang sedang terlibat 

konflik. Semua aktifitas tidak dilakukan secara tulisan namun  dilakukan secara 

tatap muka, akan tetapi dalam melakukan komunikasi antar pihak harus 

menggunakan Kalosara sebagai media adat yang harus ada ketika melakukan 

komunikasi untuk dapat menyelesaikan konflik. Disinilah yang membedakan 

dengan suku-suku lain dimana Kalosara harus selalu ada dan diletakkan di tengah 

antara komunikator dan komunikan sebagai media resolusi konflik yang dijunjung 

tinggi dalam penyelesaian masalah. 

Agama Islam telah mengatur hubungan antara manusia secara horizontal 

dengan lingkungan, Islam tidak hanya memerintahkan setiap pemeluknya untuk 

menyembah Allah semata, akan tetapi manusia juga diperintahkan untuk 

melaksanakan semua yang mencakup lini kehidupan, baik itu secara pribadi 

maupun lingkungan. Salah satunya ialah dengan cara menjaga tali silaturahmi 

antara sesama manusia baik itu dalam  keluarga, sahabat, lingkungan maupun 

bernegara. Sebagaimana berfirman Allah swt dalam al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 

36. 

                            

                       

                      

 
Terjemahanya: 

 
“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib-
kerabat, anak-anak “yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan 
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tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu 
miliki. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan 
membanggakan diri”.

47
 

 Oleh karena itu, penggunaan Kalosara sebagai media komunikasi budaya 

dalam melakukan resolusi konflik bukanlah perkara yang mudah, apalagi konflik 

yang sering terjadi bukan hanya konflik antara Suku Tolaki, melainkan juga 

dengan suku lainnya. Proses komunikasi dengan menggunakan Kalosara sebagai 

media menjadi sangat  khas pada Suku Tolaki,  dimana penggunaan Kalosara 

sebagai media budaya selalu digunakan pada persoalan yang penting dan pada 

saat melakukan upacara-upacara adat. hal ini selaras dengan apa yang ditulis oleh 

Basula tamburaka mengenai Kalosara sebagai media simbolik. 

Kalosara yang diartikan sebagai simbol adat merupakan bagian dari pada 
ekpresi masyarakat Suku Tolaki mengenai apa yang sedang diekpresikan 
dalam bentuk sepotong Rotan  yang dibentuk melingkar dengan dibagaian 
sisi ujungnya dilakukan pengikatan sebagai suatu simpul.

48
 

 Kalosara sebagai media komunikasi budaya Suku Tolaki merupakan 

benda yang harus ada dalam melakukan resolusi konflik, komunikasi yang 

dilakukan secara timbal balik antar sesama individu, kelompok, keluarga dan 

lainnya. Komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan Kalosara sebagai 

media budaya tersebut harus dilakukan agar dapat mewujudkan perdamaian 

kolektif serta dapat mempertahankan prinsip-prinsip kesatuan, persatuan dan 

solidaritas masyarakat seperti filosofi Kalosara.  

4. Pengertian Model 

Model merupakan representasi dari fenomena baik nyata ataupun abstrak, 

dengan cara menonjolkan unsur-unsur yang terpenting dalam fenomena tersebut.  

Sebagai alat untuk menjelaskan fenomena komunikasai, model melakukan 

permudahan dalam penjelasannya, hanya saja model melakukan reduksi terhadap 

fenomena komunikasi. Artinya ada komunikasi yang dapat memungkinkan 
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terabaikan dan tidak terjelaskan oleh model tersebut. Sehingga jika kurang 

melakukan kehati-hatian dalam menggunakan model dapat membuat komunikator 

tersesat.
49

 Menurut pandangan Muhammad Arni dalam Friske, J, mengenai 

pengantar ilmu komunikasi ia berpendapat bahwa. 

Model komunikasi merupakan deskrisipsi ideal mengenai tentang apa yang 
dibutuhkan untuk dapat terjadinya komunikasi. Model komunikasi dapat 
memberikan pandangan secara abstarak dengan ciri-ciri penting dan 
menghilangkan rincian dalam komunikasi yang dianggap tidak perlu dunia 
nyata.

50
 Namun Friske J mengatakan model merupakan analaogi yang 

mengabstraksikan dan juga memilih bagian dari semua keseluruhan meliputi 
unsur, sifat ataupun komponen  menjadi sangat penting dari adanya 
fenomena yang dijadikan model”. 

51
 

Teori model dapat diterima sepanjang ia belum dinyatakan keliru 

berdasarkan dengan data terbaru yang didapatkan di lapangan, sehingga 

kebenaran sejati tidak kekal dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Namun terkadang data bisa begitu banyak, akan tetapi untuk menghasilkan teori 

model tidak begitu memuaskan sehingga kemajuan yang sedang di dalami 

berdasarkan pada ilmu yang bersangkutan bisa begitu lamban, kadang juga 

terdapat model yang nampaknya begitu canggih, namun sedikit data yang dapat 

mendukungnya. Berbagai hal imiah harus terus dilakukan untuk dapat 

memperoleh data yang dapat mendukung model yang sedang dirancang. 

Secara umum belum ada model yang telah berhasil secara tiba-tiba, suatu 

model yang baik pada dasarnya mampu melewati banyak tahapan dalam ujian, 

bisa jadi akan memakan waktu puluhan tahun. Perlu kembali untuk ditegaskan 

bahwa tidak ada bentuk model yang sempurna atupun telah final, bahkan 

walaupun suatu model telah diterima kalangan luas, akan ada saja  nuansa yang 

baru bermunculan dari fenomena yang telah dimodelkan, sehingga dapat  

dikembangkan lagi suatu model yang baru, untuk dapat mengakomodasi 
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penemuan tersebut. lebih lanjut lagi Friske, J memberikan pendapatnya mengenai 

model dalam ilmu komunikasi sebagaimana yang dikutip berikut ini. 

 
Hal demikian juga dapat berlaku untuk pada ilmu-ilmu sosial, termaksud 
juga ke dalam ilmu komunikasi. Suatu model terkadang dapat menunjukkan 
kekurangan-kekurangan dalam karakterisitik yang dapat dimodelkan. Oleh 
karena itu, model merupakan suatu fenomena yang dapat diperbaiki 
berdasarkan pada model yang pertama tadi yang dari waktu ke waktu dapat 
dihadapkan dengan data yang lebih baru yang didapatkan di lapangan.

52
 

 

a. Fungsi Model Komunikasi  

Kajian model teoritik dalam struktur yang digunakan untuk menguji 

sahabat mereka dalam kehidupan, namun demikian model didefinisikan secara 

umum tidak pernah sempurna dan juga final. Dengan demikian model komunikasi 

memiliki beberapa fungsi yang pertama yakni menggambarkan model 

komunikasi, yang ke dua mengarahkan hubungan dalam visual, dan yang ke tiga, 

membantu dalam  melakukan perbaikan komunikasi.
53

 

Model juga memberikan kerangka dalam memberikan rujukan untuk 

memikirkan masalah, bila  model yang digunakan yang pertama tidak berhasil 

untuk diprediksi. Model juga memungkinkan tindakan dapat berhasil, ketika 

model di uji, karakter kegagalan akan dapat memberikan jalan mengenai 

kekurangan pada model tersebut.   

Hal ini menentukan untuk mengambil langkah keputusan, oleh sebab itu 

dalam pembuatan model harus menentukan ciri-ciri apa yang ada dari dunia nyata, 

misalnya bisa kita melihat dari model fenomena komunikasi, yang  dimasukkan 

dalam bentuk model. 
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b. Macam-Macam Model Komunikasi 

1. Model Komunikasi Linear 

Komunikasi linear adalah deskripsi dari claude shannon seorang ilmuan 

Bell Laboratories dan profesor di Massachusetts Institute of Technology dan 

Warren Weaver (seorang konsultan pada sebuah proyek di Sloan Foundation) 

pada tahun 1949. Mereka berdua pandangan satu arah mengenai komunikasi yang 

berasumsi bahwa pesan di kirimkan oleh suatu sumber melalui penerima melalui 

saluran. Sumber dari tersebut bisa berupa asal ataupun pengirim pesan. Sedangkan 

pesan yang di kirim dapat berupa kata- kata, suara, tindakan, atau gerak-gerik 

dalam sebuah interaksi. Komunikasi linier ini juga melibatkan gangguan yang 

merupakan hal yang tidak dimaksudkan oleh sumber informasi. Ada 4 jenis 

ganguan pada model komunikasi linier ini yaitu : gangguan semantik, gangguan 

fisik, gangguan psikologis dan gangguan fisiologis.
54

 

2. Model Komunikasi Interaksional 

Model komunikasi interaksional ini dikemukakan oleh Wilburn Schramm 

pada tahun 1954 dalam Richard & Turner, model komunikasi ini menekankan 

proses komunikasi dua arah diantara para komunikator. Dengan kata lain, 

komunikasi berlangsung dua arah. Dari pengirim kepada penerima dan dari 

penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi 

selalu berlangsung. Pandangan interaksional mengilustrasikan bahwa seseorang 

dapat menjadi baik pengirim maupun penerima dalam sebuah interaksi, tetapi 

tidak dapat menjadi keduanya sekaligus.
55

 Model komunikasi interaktif artinya 

proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang disertai 

dengan adanya suatu aksi atau tanggapan secara langsung maupun melalui media 
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oleh komunikan. Di dalam komunikasi interaktif ini feedback nya sangat terasa 

antara komunikator dan komunikan. Feedback merupakan umpan balik yang 

diberikan oleh komunikan atas pesan-pesan yang di sampaikan oleh 

komunikator.feedback tersebut dapat berupa komunikasi verbal, non verbal atau 

bisa keduanya. Menurut model komunikasi interaksional, peserta yang yang 

terlibat dalam komunikasi adalah orang-orang yang mengembangkan potensi 

dirinya sebagai manusia melalui interaksi dengan sesama manusia (interaksi 

sosial), yaitu melalui proses pengambilan peran orang lain. Penejelasannya adalah 

bahwa orang atau manusia berkembang melalui interaksi dengan orang lain, yang 

di mulai dengan lingkungan terdekatnya seperti keluarga, sekolah, tempat bekerja, 

dan masyarakat. Dalam interaksi ini individu selalu melihat dirinya melalui 

perspektif atau peran orang lain . itulah sebabnya muncul konsep diri berdasarkan 

bagaimana orang lain memandang diri individu tersebut. Bentuk-Bentuk Model 

Komunikasi 

3. Model Komunikasi Pribadi 

Komunikasi pribadi atau biasa yang disebut sebagai Interpersonal 

communication merupakan komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri. Baik 

itu yang dilakukan secara disadari maupun yang dilakukan secara tidak disadari. 

meskipun dalam disiplin ilmu komunikasi belum diuraikan  secara rinci mengenai 

bagaimana mekanisme melakukan komunikasi dengan diri sendiri. Oleh 

karenannya keberhasilan komunikasi dengan pihak kedua tergantung pada 

efektifitas bahasa  yang digunakan.
56

 

4. Model Komunikasi Interpersonal (Antar Pribadi) 

Komunikasi yang dilakukan secara interpersonal (Komunikasi antar 

Personal) diartikan sebagai proses pertukaran  makna orang-orang yang saling 
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berkomunikasi. Komunikasi yang  dilakukan oleh dua orang maupun lebih terjadi 

kontak secara langsung dalam membetuk komunikasi secara bercakapan, yang 

dilakukan dengan berhadapan muka ataupun dilakukan dengan menggunakan 

media sebagai alat pembantu dalam komunikasi. Dianataranya menggunakan 

bantuan media telefon atau bisa juga menggunakan media radio komunikasi. 

Dalam hal ini komunikasi yang terjadi ialah bersifat dua arah yaitu komunikator 

dan komunikan yang saling bertukar fungsi satu sama lainnya. 

Kemampuan dari seorang komunikator sangat diperlukan untuk dapat 

mengekpresikan dirinya dalam mendapatkan empati, keberhasilan dalam 

melakukan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka perlu adanya dukungan 

penggunaan bahasa dan sikap. Hidayat Dasru dalam hal ini memberikan pendapat 

mengenai peranan bahasa yang dilakukan dengan cara gabungan sehingga muncul 

keserasian, di bawah ini merupakan contoh penggunaan peran ketiga bahasa 

tersebut.
57

 

1. Komunikasi interpersonal akan dimulai dengan menggunakan diri kita pribadi 
(Self) berbagai pandangan cara komunikasi yang menyangkut bagian 
pengamanan dan  pemahaman yang berangkat dari diri pribadi sendiri. 

2. Komunikasi Interpersonal ia bersifat transaksional, hal ini juga mengacu pada 
beberapa tindakan pihak-pihak yang telah melakukan komunikasi baik secara 
serempak melakukan pengiriman dan juga penerimaan pesan. 

3. Komunikasi Interpersonal, hal ini mencakup bagian isi pesan dan juga 
hubungan yang bersifat personal. Maksudnya, komunikasi yang dilakukan 
secara interpersonal ini tidak hanya berkenan dengan isi  pesan, namun juga 
menyangkut pada siapa karib kita dalam melakukan komunikasi. 

4. Komunikasi interpersonal juga mensyaratkan adanya kedekatan pada fisik 
antara pihak-pihak yang sedang melakukan komunikasi. 

5. Partisipan dalam melakukan komunikasi interpersonal dapat terlibat secara 
independen atau saling bergantung pada satu dengan lainnya. 

Dari uraian di atas  komunikasi tidak akan dapat diubah ataupun dapat 

diulang,  jika telah mengucapkan kepada lawan komunikasi, mungkin hal yang 

bisa dilakukan ialah  mengucapkan meminta maaf, namun tidak berarti 

menghapuskan apa yang perlu diucapkan. Komunikasi antar pribadi merupakan 
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komunikasi yang dilakukan antara personal secara tatap muka, yang 

memungkinakan setiap pesertanya dapat menangkap reaksi yang lainnya secara 

langsung. Baik itu yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Bentuk 

terkhusus komunikasi yang dilakukan secara pribadi ini ialah komunikasi diadik 

(Dyadic  communication) yang hanya melibatkan dua orang, seperti suami istri, 

dua sahabat dekat, murid, guru dan juga lain sebagainnya.
58

 

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi 

harus berada pada jarak yang cukup dekat, oleh karenannya pihak-pihak yang 

melakukan komunikasi yang mengirim dan menerima pesan secara simultan 

maupun sepontan, baik itu yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal. 

Keberhasilan dalam melakukan komunikasi tergantung pada peserta komunikasi, 

kedekatan antar hubungan pihak-pihak yang melakukan komunikasi akan 

tercermin pada berbagai jenis-jenis pesan, seperti pada sentuhan, tatapan pada 

mata yang sangat ekpresif dan juga jarak fisik yang cukup dekat, meskipun setiap 

individu  dalam melakukan komunikasi, terutama komunikasi yang dilakukan 

secara pribadi sangat bebas dapat mengubah topik pada pembicaraan. Pada 

kenyataanya komunikasi yang dilakukan secara pribadi, bisa didominasi oleh satu 

pihak saja. Hidayat Dasru memberikan contoh mengenai dominasi komunikasi 

dalam keluarga. ketika melakukan komunikasi yang dilakukan suami dan istri 

hanya didominasi oleh pihak istri, komunikasi yang dilakukan antara dosen dan 

mahasiswa hanya didominasi oleh dosen. Hidayat Dasru memberikan pendapat 

mengenai komunikasi pribadi sebagaimana yang ia tulis dalam bukunya yang 

berjudul komunikasi anatar pribadi dan medianya ia berpendapat bahwa. 

Komunikasi biasanya akan menganggap seorang pendengar maupun 
penglihatan sebagai alat indra pameran. Walaupun pada dasarnya baik 
sentuhan maupun alat indra penciuman juga tidak begitu kalah pentingnya 
dalam meyampaikan pesan yang bersifat inti. Padahal jelas sekali dalam 
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melakukan komunikasi antar seorang pribadi memiliki potensi untuk 
memberikan pengaruh maupun membentuk sorang lainnya. 

59
 

Karena seorang komunikator mampu menggunakan alat indra yang ia 

punya untuk mempertinggi daya bujuk dalam pengiriman pesan  kepada  

komunikan. Komunikasi yang dilakukan antar pribadi ini memiliki peranan yang 

penting, Pada kenyataanya komunikasi yang dilakukan secara tatap muka 

membuat seseorang dapat lebih akrab dengan orang lainnya walaupun komunikasi 

yang digunakan melalui media massa, seperti halnya surat kabar, televisi maupun 

menggunakan teknologi komunikasi yang tercanggih seperti, telepon genggam 

ataupun email. 

5. Model Komunikasi Kelompok  

 Komunikasi kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki 

tujuan yang sama lalu berinteraksi satu dengan yang lain, untuk mencapai  tujuan 

bersama, lalu mengenal satu dengan yang lainnya, memandang yang lainnya 

sebagai bagian dari pada kelompok tersebut. Komunikasi yang dilakukan secara 

kelompok misalnya yang dilakukan bersama keluarga, kawan terdekat, tetangga, 

kelompok diskusi ataupun komunitas yang sedang mengambil keputusan.
60

 Jadi, 

pada dasarnya komunikasi yang dilakukan secara kelompok tersebut biasa disebut 

sebagai Small group communication. Komunikasi kelompok akan dengan 

sendirinya melibatkan komunikasi antar pribadi oleh karenanya, kebanyakan teori 

yang berbicara tentang komunikasi pribadi akan berlaku pada komunikasi yang 

dilakukan secara kelompok. Salah satu pakar komunikasi Jalaluddin Rahmat di 

dalam bukunya yang berjudul psikologi komunikasi menyakini adanya faktor-

faktor keefektifan kelompok yang dapat di lihat berdasarkan karakterisktik pada 

kelompok, yakni pertama, komunikasi kelompk primer dan skunder.     
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Kelompok primer ini merupakan kelompok yang dimana anggota-
anggotanya saling berhubungan akrab, personal dan dapat menyentuh hati di 
dalam melakukan asosiasi dan juga kerja sama, sedangkan yang 
dimaksudkan dengan kelompok sekunder, merupakan kelompok yang pada 
angota-anggotanya saling berhubungan namun tidak akrab, tidak personal 
dan juga tidak menyentuh kedalam hati.

61
  

Kualitas komunikasi yang dilakukan pada kelompok primer bersifat dalam 

dan meluas, sehingga dapat menembus kepribadian yang paling tersembunyi, 

sedangkan komunikasi yang dilakukan pada kelompok sekunder bersifat dangkal 

dan sangat terbatas. 

a. Komunikasi yang dilakukan secara primer ia bersifat personal sedangkan 

komunikasi yang dilakukan secara kelompok sekunder ia bersifat non 

personal. 

b. Komunikasi yang dilakukan secara kelompok primer menekankan pada aspek 

hubungan dari pada aspek isi, namun pada kelompok sekunder ia sebaliknya. 

c. Komunikasi yang dilakukan kelompok primer cenderung pada ekspresif 

sedangkan untuk kelompok sekunder sendiri ia cenderung instrumental. 

d.  Komunikasi yang dilakukan secara kelompok primer cenderung informal 

sedangkan kelompok komunikasi skunder cenderung formal. Sedangkan untuk 

Burhan Bungin memberikan juga pendapatnya mengenai kualitas komunikasi 

yang dilakukan pada kelompok primer.  

Kelompok pada keanggotaan kelompok rujukan. Theodore newcom 
melahirkan istilah kelompok keanggotaan (Membership group) dan juga 
kelompok rujukan (Reference group). Kelompok keanggotaan sendiri ialah 
kelompok yang mana anggota-anggotanya secara Administrative dan juga 
fisik menjadi bagian dari pada kelompok itu, sedangkan untuk kelompok 
rujukan sendiri ialah kelompok yang biasa digunakan sebagai alat ukur 
(Standard) untuk dapat menilai diri sendiri ataupun untuk melakukan 
pembentukan pada sikap.

62
 

kelompok yang disebut sebagai kelompok deskriptif dan juga kelompok 

preskriptif, yang dibagi ke dalam dua kelompok yakni kategori deskriptif 
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menunjukkan klasifikasi kelompok yang melihat bagaimana proses pembentukan 

secara alamiah, berdasarkan pada tujuan ukuran dan juga pola komunikasi. 

Kelompok deskriptif  juga dibedakan menjadi tiga bagian yakni kelompok tugas, 

kelompok pertemuan dan juga kelompok penyadar. 

Kelompok tugas bertujuan untuk memecahkan masalah contohnya, 

melakukan tranplatasi jantung atau merancang dan melakukan kampanye politik. 

Kelompok pertemuan ialah kelompok orang yang menjadikan diri mereka sebagai 

acara pokok, melalui diskusi setiap anggota berusaha belajar lebih banyak tentang 

dirinya sendiri,  kelompok terapi pada rumah sakit jiwa merupakan contoh 

kelompok pertemuan. Sedangkan untuk kelompok penyadar memiliki tugas yang 

utama yakni menciptakan identitas sosial politik yang baru. Kelompok preskriptif  

mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh pada setiap anggota 

kelompok dalam mencapai tujuan kelompok.
63

 

6. Model Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi atau yang biasa disebut Organization 

communication akan terjadi dalam organiasi yang memiliki sifat formal dan 

informal, serta akan berlangsung  dalam jaringan yang lebih besar, dari pada 

komunikasi yang dilakukan komunikasi kelompok. Komunikasi  organisasi sering 

kali melibatkan komunikasi diadik, dan komunikasi antar pribadi, komunikasi 

formal merupakan komunikasi yang dilakukan mengikuti struktur organisasi, 

yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas dan juga komunikasi secara 

Horizontal. Sedangkan komunikasi yang informal ia tidak tergantung pada truktur 

organisasi seperti komunikasi yang dilakukan antar sejawat.
64
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B. Teori Semiotika  

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari simbol, tidak hanya 

diungkapkan secara lisan simbol juga berupa tanda-tanda lalulintas, dan simbol 

peristiwa lainnya. Semiotika meliputi studi keseluruhan tanda atau simbol secara 

visual. Seperti tanda yang berupa gambar, ukiran, lukisan, foto, arsitektur dan 

lainnya. Semiotika juga dapat menganalisis kata-kata, bunyi dan bahasa tubuh.  

Semiotika berasal dari kata Yunani: semeion, yang berarti tanda.  Tanda 

tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif 

Berdasarkan pandangan semiotika, bila seluruh praktek sosial dapat dianggap 

sebagai fenomena bahasa, maka semua juga dapat dipandang sebagai tanda. Hal 

ini dimungkinkan karena luasnya pengertian tanda itu. Pendekatan semiotic 

memberikan perangkat analisi kepada peneliti yang terlihat tidak asing dengan 

objek yang diamati.
65

 

Semiotika ialah ilmu yang mempelajari tanda atau kode. Maksud tanda 

disini ialah segala sesuatu yang mewakili hal lainnya. Semiotika memandang 

komunikasi sebagai proses pemberian makna melalui tanda, yaitu bagaimana 

tanda mewakili objek, ide, situasi dan sebagainya yang ada diluar diri individu. 

Semiotika digunakan dalam topik tentang pesan, media, budaya, dan masyarakat. 

Gambar atau simbol adalah bahasa rupa yang bisa memiliki banyak 

makna. Suatu gambar bisa memiliki makna tertentu bagi sekolompok orang 

tertentu, namun bisa juga tidak berarti apa-apa bagi kelompok lain. Language atau 

bahasa dalam hal ini dibaca sebagai teks atau tanda dalam koteks ini tanda 

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanda bersifat verbal 

adalah objek yang dilukiskan. Seperti objek manusia, bintang, alam, imajinasi, 

atau hal lain yang bersifat abstrak. Tanda ada dimana-mana “kata” adalah tanda, 
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demikian pula gerak isyarat, lampu lalu lintas, bendera, dan sebagainya. Struktur 

sastra, struktur film, arsitektur (bangunan), nyayian burung dapat dianggap 

sebagai tanda. Segala sesuatu dapat menjadi tanda. 

Charles Sanders Peirce menegaskan bahwa manusia hanya dapat berpikir 

dengan sarana tanda. Tanpa tanda manusia tidak dapat berkomunikasi. Tradisi 

semiotika memfokuskan pada tanda dan simbol. Komunikasi dipandang sebagai 

jembatan utama kata-kata yang bersifat pribadi. Tanda atau simbol yang ada 

mendatangkan sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin dibagi. Tradisi semiotika 

memang cocok untuk memecahkan masalah, kesalahpahaman, dan respons 

subjektif. Tradisi ini juga banyak memperdebatkan bahasa yang meliputi tanda, 

simbol, makna, referensi, kode dan pemahaman. Contoh suhu tubuh panas ialah 

tanda bahwa tubuh itu terkena infeksi. 

Littlejohn menyebut lebih rinci landasan teoritis semiotika dari kalangan 

ahli linguistic, seperti Ferdinand de Saussure, Charles S. Peirce, Noam Chomsky, 

Benjamin Whorf, Roland Barthes, dan lain-lain. Mereka mencoba membahas 

hakikat simbol. Jadi terdapat banyak teori komunikasi yang berangkat dari 

pembahasan seputar simbol keberadaan simbol menjadi penting dalam 

menjelaskan fenomena komunikasi. Simbol merupakan produk budaya suatu 

masyarakat untuk mengungkap ide, makna, dan nilai yang ada pada diri mereka. 

Mengkaji aspek ini merupakan aspek penting dalam memahami komunikasi. 

Teori komunikasi yang berangkat dari tradisi semiotika sangat relevan 

diperhatikan. Analisis tentang iklan, novel, sinetron, film, lirik lagu, video klip, 

fotografi, dan semacamnya menjadi penting. 

Keunggulan simeotika terletak pada ide tentang kebutuhan akan bahasa 

umum dan identifikasinya tentang subjektivitas sebagai penghalang untuk 

memahami. Selain itu kesepakatan multi makna dari simbol semiotika sering 
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berseberangan dengan teori-teori yang menyarankan bahwa kata tersebut memiliki 

makna benar, tanda menunjukkan objek yang ada, dan akhirnya dikatakan bahwa 

bahasa itu netral. 

a. Dasar Pemikiran Tradisi Semiotika 

Keberadaan simbol menjadi penting dalam menjelaskan fenomena 

komunikasi. Simbol merupakan produk budaya suatu masyarakat dalam 

mengungkapkan ide, makna, dan nilai diri mereka. Mengkaji aspek ini merupakan 

aspek penting dalam dalam memahami komunikasi.  

Ada dua pemuka semiotika modern, yaitu Charles Sanders Peirce dan 

Ferdinand de Saussure. Keduanya memunculkan dua aliran utama semiotika 

modern. 

b. Varian dalam Tradisi Semiotika. 

Semiotika dapat dibagi dalam tiga area kajian, yaitu Semantic (bahasa), 

syntagmatic, dan paradigmatic.  

1. Sematic 

Sematic (Bahasa) merujuk pada hubungan antara tanda dengan objeknya 

atau tentang keberadaan tanda itu sendiri. Semantic terbagi dua, yaitu tentang hal 

yang dipikirkan dan tentang tanda itu sendiri, kemudian mengorelasikan 

keduanya. Kapan saja muncul pertanyaan “untuk apa tanda itu?” maka kita berada 

di dunia semantic. Kamus misalnya, merupakan referensi semantic; kamu 

mengatakan pada kita arti suatu kata, sesuatu yang mewakili, atau dipresentasikan 

oleh suatu kata. Teori semantic merupakan pendekatan kaum semiotika yang 

hanya memperhatikan tanda disertai maksud (signal) yang digunakan dengan 

sadar oleh pengirim (sender) dan penerima (receiver), para ahli semiotika ini tidak 

berpegang pada makna primer (denotasi) tanda yang disampaikan. Melainkan 

berusaha untuk mendapatkan makna sekunder (konotasi). 
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2. Sintagmatic  

Sintagmatic yaitu kajian tentang hubungan antar-tanda. Tanda hampir 

tidak dapat berdiri sendiri. Dia selalu menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. 

Tanda seperti itu biasanya lebih dikenal sebagai kode. Sebuah kode organisasi 

berdasarkan aturan. Tanda yang berbeda dapat menghasilkan pemikiran berbeda, 

ia bisa saja diletakkan hanya pada wilayah tertentu. Semiotika pada teori ini 

menganggap bahwa tanda akan dapat dipahami apabila ada hubungnnya dengan 

tanda yang lain. Menurut pandangan semiotika, tanda selalu dipahami dalam 

hubungannya dengan tanda lainnya. Buku kamus tidak lebih dari katalog atau 

daftar kata-kata yang menunjukkan hubungan antara satu kata dengan kata lainnya 

(satu kata dijelaskan melalui kata-kata lain). dengan demikian, secara umum dapat 

dipahami bahwa sintatik sebagai aturan yang digunakan manusia untuk 

menggabungkan atau mengkombinasikan berbagai tanda kedalam suatu sistem 

makna yang kompleks. Jika kita mencoba meletakkan satu kata (misal, kucing) 

kedalam suatu kalimat (misal, anjing itu mengejar saya) maka dalam hal ini kita 

berhubungan dengan tata bahasa atau sintak. Satu gerak tubuh (gesture) sering 

kali harus digunakan bersama-sama dengan jumlah gerak lainnya. Agar dapat 

menghasilkan sistem tanda nonverbal yang kompleks. Dan tanda nonverbal harus 

digunakan bersama bahasa untuk mengukapkan makna yang lebih kompleks. 

Aturan yang terdapat pada sintagmatik memungkinkan manusia menggunakan 

berbagai kombinasi tanda yang sangat banyak untuk mengungkapkan arti atau 

makna. 

3. Paradigmatik 

Pada teori ini tanda dan pemahamnya ada dalam konteks tertentu. Teori 

paradigmatic mengungkapkan bahwa komunikasi berlangsung bila ada kontak 

antara addresser (asal) dan addressee (tujuan). Makna yang disampaikan 
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addresser harus berbentuk kode (code) sehingga addresser harus melakukan 

encode terhadap makna tersebut agar menjadi kode. 

Kode ini akan diterima addressee dengan melakukan decode. Proses 

coding dalam konteks budaya menjadi acuan yang tidak bisa dilepaskan begitu 

saja. Pria berotot memiliki konotasi kejantanan, namun kegagahan belum tentu 

sesui dengan konteks budaya suatu kelompok masyarakat tertentu.
66

 Paradigmatic 

memiliki peran sangat penting dalam teori komunikasi karena tanda dan system 

tanda dipandang sebagai alat yang digunakan orang berkomunikasi. Aspek 

paradigmatic dari tanda memiliki peran penting dalam komunikasi. Khususnya 

untuk mempelajari mengapa terjadi pemahaman (understanding) atau 

kesalahpahaman (misunderstanding) dalam berkomunikasi. Dari perspektif 

semiotika, kita harus memiliki pengertian yang sama, tidak saja terhadap setiap 

kata dan tata bahasa yang digunakan., tetapi juga masyarakat dan kebudayaan 

yang melatar belakanginya. Agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. 

Sistem hubungan diantara tanda harus memungkinkan komunikator mengacu pada 

sesuatu yang sama. Kita harus memiliki kesatuan rasa (sanse of coherence) 

terhadap pesan. Jika tidak, maka tidak akan ada pengertian dalam komunikasi. 

Kita juga harus memastikan bahwa apabila kita menggunakan aturan tata bahasa, 

maka mereka yang menerima pesan kita juga hatus memiliki pemahaman yang 

sama terhadap terhadap tata bahasa yang digunakan. Dengan demikian, mereka 

akan mengerti makna yang kita maksudkan, (people can communicate if they 

share meaning) orang hanya dapat berkomunikasi jika mereka memiliki makna 

yang sama. Dengan demikian, tradisi semiotic cenderung focus pada tanda dan 

fungsinya. 
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Teori semiotika dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana simbol-

simbol yang ada dalam upacara panen budaya Kalompoang Kalattuang dapat 

mengandung makna, simbol tersebut dianalisis menggunakan semiotika Charles 

Sanders Peirce. 

Peirce dalam konsepnya menawarkan model dengan apa yang disebut 

dengan Triadic, yaitu sebagai berikut: 

1. Representamen, yakni bentuk yang diterima oleh tanda sebuah tanda 

2. Object, yakni sesuatu yang merujuk pada tanda. Sesuatu yang diwakili 

representamen yang berkaitan dengan acuan. 

3. Interpretant, yaitu makna dari sebuah tanda.  

Skema 2.1 

Representamen (X) 

 

 

Object (Y)                    Interpretan (X=Y) 

Skema diatas mengasilkan rangakaian hubungan yang tak berkesudahan, 

maka pada gilirannya sebuah interpretant akan menjadi representament. Dalam 

pandanag Peirce, fungsi tanda merupakan konseptual yang akan berlangsung dan 

tak terbatas. Kondisi tersebut dinamakan “semiosis tak terbatas”, yaitu rantai 

makna keputusan oleh tanda-tanda baru menafsirkan tanda sebelumnya atau 

seperangkat tanda-tanda.
67

 

Peirce memperluas jangkauan dari teorinya untuk mengupas lebih 

mendalam lagi tentang tanda dengan membaginya menjadi beberapa klasifikasi.
68
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1. Berdasarkan Objeknya Peirce membagi tanda menjadi 3, yaitu: 

a. Ikon, adalah tanda yang menghubungkan anatara penanda dan pertandanya 

bersifat bersamaan bentuk alamiah. (peta Indonesia adalah ikon dari dari 

wilayah Indonesia). 

b. Indeks, adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara 

tanda dan penanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau 

tanda yang mengacu pada kenyataan. (asap dan api adalah penanda adanya 

api dan jejak kaki ditanah adalah tanda tanda jika seseorang telah melewati 

tanah itu. 

c. Simbol, adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penenda 

dengan petandanya, hubunga diantaranya bersifat arbiter atau semena, 

hubungan berdasarkan konvensi (perjanjian) masyarakat.
69

(simbol dari dua 

jari adalah tanda perdamaian). 

2. Berdasarkan Ground Peirce membagi tanda menjadi 3, yaitu: 

a. Qualisign yaitu kualitas tanda atau tanda yang menjadi tanda berdasarkan 

sifat (kata keras menunjukkan kualitas tanda. Misal, suara keras yang 

menandakan orang itu marah atau ada sesuatu yang diinginkan). 

b. Sinsign adalah eksistensi dan aktualisasi suatu benda atau peristiwa terhadap 

suatu tanda  

c. Legisign adalah norma yang terkandung dalam suatu tanda (kata-kata kasar, 

keras, lembut, merdu. Misal, kata keruh yang ada pada urutan mkata air 

sungai keruh yang menandakan bahwa ada hujan dihulu sungai). 

3. Berdasarkan Interpretant Peirce membagi tanda menjadi 3, yaitu: 

a. Rheme adalah tanda yang memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan 

yang berbeda-beda dan makna tanda tersebut masih dikembangkan. (orang 
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yang matanya merah, maka bisa jadi dia sedang mengantuk, atau mungkin 

sakit mata). 

b. Dicent sign atau dicisign adalah tanda yang sesui dengan fakta dan 

kenyataanya. 

c. Argument adalah tanda yang berisi alasan tentang sesuatu hal. 

Tindakan dan pengaruh antara tiga objek yang ditawarkan Peirce, yaitu 

representament, object, dan interpretan tidak dipengaruhi oleh kebiasaan 

berkomunikasi manusia secara kongkret karena manusia bersifat tidak terbatas, 

ditambah lagi dengan pengguanaan logika seseorang dalam menafsirkan makna, 

maka tidak ada batasan lagi individu untuk menafsirkan tanda.  

Fungsi esensial sebuah akan menyebabkan sesuatu menjadi lebih efisien, 

baik digunakan dalam komunikasi dengan orang lain maupun dalam pemahaman 

dan pemikiran mengenai dunia. Peirce membedakan adanya tiga keberadaan yang 

ia sebutkan dengan kata firstness, secondness, thirdness. Tiga keberadaan tersebut 

sebagai pembedaan atas kualitas idiil, kehadiran actual, dan kelaziman reaksi. 

Firtsness adalah pengertian mengenai sifat, perasaan, watak, kemungkinan, 

semacam dan esensi. Firstness yaitu keberadaan seperti adanya tanpa 

menunjukkan ke sesuatu yang lain keberadaan dari keungkinan yang potensial. 

Secondness adalah keberadaan seperti adanya dalam hubungannya dengan second 

yang lain. Thirdness adalah keberadaan yang terjadi jika second berhubungan 

dengan third. Jadi keberadaan pada sesuatu yang berlaku umum. Pierce 

mempunyai aspek tipologi tanda yang disebut dengan taksonomi peirce yang 

dijadikan dasar untuk kategorisasi tanda dan hubungannya. 

Table 2.1 Taksonomi Peirce 

Relasi (hubungan) Proses 
Tipologi 

(pengelompokan) 
Fungsi 
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Tanda dengan 

denotatum  objek 

Proses representasi 

objek oleh tanda 
- Ikon 

 

- simbol 

 

- indeks 

- kemiripan 

 

- petunjuk 

 

- konvensi 

Tanda dengan Proses interpretasi - rheme 

 

- decisign 

- kemungkinan 

 Hubungan antara tanda denotatum (objek) terjadi oleh karena adanya 

proses representatif objek tanda. Hubungan antara tanda dan acuannya 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ikon (kemiripan), indeks (petunjuk) dan 

simbol (konvensi). Hubungan antara tanda dan interpretant terjadi karena adanya 

proses interpretasi oleh subjek. Hubungan ini akan diklasifikasikan menjadi tiga 

yaitu rheme (kemungkinan) decisign (proposisi) dan argument (kebenaran). 

Tanda dengan dasar mengahsilkan pemahaman terjadi karena penampilan 

relevansi untuk subjek dalam konteks. Sesuatu yang mendasari terjadinya tanda 

disebut ground.  Hubungan ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu qualisign 

(predikat) sinsign (objek) dan legisign (kode).  Penelitian ini mengenai simbol 

dalam Tradisi Kalompoang Kalattuang, peneliti akan menganalisi bagaimana 

simbol yang terkandung dalam Tradisi Kalompoang Kalattuang berdasarkan 

konsep semiotika menurut Charles Sanders Peirce. 

Kebudayaan dalam presfektif semiotika diartikan sebagai persoalan 

makna. Kebudayaan merupakan sebuah identitas dari setiap kelompok manusia. 

Dimana kelompok manusia memiliki ciri khas kebudayaanya masing-masing. 

Kebudayan timbul dari kebiasaan yang dilakukan oleh dan akan menjadi sebuah 

tradisi apabila kebudayaan tersebut telah ada serta dilestarikan oleh generasi 

berikutnya. Setiap kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari 

makna atau nilai-nilai dalam sebuah simbol yang ada pada sebuah kebudayaan. 
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Dari setiap makna tersebut sangat mempengaruhi tingkah laku dari pemilik 

kebiasaan itu.
70

 

Semiotika dalam penelitian kebudayaan juga sering kali digunakan karena 

semiotika berusaha memahami makna-makna yang ada didalam simbol-simbol 

kebudayaan. 

C. Paradigma Resolusi Konflik 

1. Pengertian Resolusi Konflik 

Konflik Berasal dari sebuah kata latin yakni Configere, yang memiliki 

makna dua ataupun kelompok yang bisa saling serang, saling menyakiti, dan bisa 

sampai saling untuk menghabisi satu sama lainnya dari pihak lawannya tersebut.
71

 

Konflik sering sekali terjadi secara alamiah di dalam kehidupan bermasyarakat. 

menurut Dennsi J.D Sandole, konflik memiliki makna perubahan, pengungkapan 

nilai-nilai sosial, kesejahteraan, keamanan dan juga keadilan untuk mencapai 

pengembangan kepribadian. Selaras dengan itu, Simon Fisher mendefinisikan 

konflik berupa hubungan antara dua pihak ataupun lebih, baik itu sifatnya 

individu maupun dalam bentuk kelompok  merasa memiliki sasaran yang tidak 

sejalan.
72

  Sedangkan Jonh Burton dalam Simon Fisher memaknai konflik 

merupakan situasi pencapaian dua orang ataupun lebih dan hanya ada satu yang 

berhasil mencapainnya, lebih jauh lagi, Burton juga memaknai konflik dan 

sengketa sebagai dua karakter yang sangat berbeda. 

Sengketa (Disputes) bermakna sebagai perebutan material yang bisa unntuk 
dilakukan negosiasi, sedangkan untuk konflik (Conflict) berkaitan dengan 
yang namanya pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar manusia. 
Konsekwensi konflik akan berdampak pada hal yang positif  atau yang 
negative tergantung bagaimana hasil dari interaksi, konflik akan berdampak 
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Positif ataupun Negative sangat ditentukan oleh interaksi masyarakat dalam 
menyelesaikan konflik.

73
 

Sejalan dengan itu, kehadiran lembaga institusi sosial sangat penting di 

dalam sosiologi konflik, untuk dapat menghindari Hegemoni kepentingan pada 

pribadi yang berbeda dengan kepentingan dan pemikiran pada orang lain. 

Kehadiran lembaga institusi sosial pada dasarnya, memiliki dua fungsi yang 

begitu pokok yakni, pertama memberikan refleksi pengalaman sejarah dari pada 

komunitas, yang kedua mewakili kesamaan pengalaman dalam bidang sosial, 

namun pada prakteknya, institusi tidak selamanya bersikap begitu objektif, politik 

juga menjadi bagian yang mampu menggerakkan untuk dapat membela satu 

pihak. 

 Inilah yang dapat menyebabkan teori konflik yang pertama sikap etnisitas 

dimana manusia tidak dapat untuk dipisahkan dari adanya warisan  budaya leluhur 

yang berbeda baik satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, yang kedua 

adanya rasa primordial dan dendam, hal ini lahir dari pada perbedaan karakteristik 

pada manusia baik itu dari segi budaya, ras maupun agama, berdasarkan pada 

logika paradigma strukturalis, maka cara menyelesaikan konflik yang ditawarkan 

ialah fokus pada  melakukan pemberdayaan aparat penegak hukum dan sistem 

keamanan negara, dengan kata lain, peran dalam hal ini budaya menurut mazhab 

strukturalis hanya sebatas pemicu pada konflik.  

Maka resolusi konflik akan fokus pada pemberdayaan struktur negara 

untuk dapat menyelesaikan adanya eskalasi konflik. Menanggapi pandangan 

strukturalis, Max Weber juga mempunyai pandangan tersendiri bahwa pemicu 

sehingga adanya konflik muncul dari kekuasaan (Stratifikasi), sifat alami dari 

pada manusia ialah pemenuhan dari pada kebutuhan dasar, alat untuk dapat 

mencapainya ialah kekuasaan sendiri (Stratifikasi), oleh karena itu politik 
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kekuasaan menjadi bagian awal terjadinya konflik yang dapat melibatkan 

kelompok-kelompok sosial termaksud di dalamnya adalah etnisitas itu sendiri.
74

 

Kleden dalam buku Achmad Habib  yang berjudul Konflik Antar Etnik di 

Pedesaan, (Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa) memberikan pendapat bahwa 

etnis maupun ras dapat menimbulkan kesulitan dalam melakukan interaksi, namun 

hal ini tidak bisa secara alamiah dapat terjadi adanya pemicu konflik. 

Hubungan antar etnik juga dapat menimbulkan konflik jika tidak disertai 
oleh adanya dominasi politik.

75
  

Kaum intrumentalis memberikan penguatan pada argumentasi ini, bahwa 

seorang pemimpin dapat menggunakan kekuatanya untuk dapat mengerahkan apa 

yang hendak yang ia inginkan, baik itu dalam kepemilikan harta, pelayanan dalam 

penggunaan sektor-sektor modern, pelayanan hukum hingga pada penggunaaan 

etnisitas kulturalis yang dapat menekan peranan besar adanya adat maupun hukum 

adat di dalam menyelesaikan konflik untuk dapat memisahkan diri dari politik 

kekuasaan. 

Menurut peneliti sendiri, pandangan terhadap kulturalis sesuai dengan 

konflik yang pernah terjadi di antara dayak dan Madura di Kalimantan, jika dilihat 

sekilas terlihat pemicu konflik yaitu unsur etnis yang berbeda, namun pada 

faktanya, lebih pada adanya sikap ekpresi frustasi terhadap masyarakat Dayak 

terhadap kebijakan pemerintah pusat yang cenderung mengabaikan adanya hukum 

adat masyarakat Dayak. Terjadinya diskriminasi terhadap hukum adat ini, 

menurut pakar antropologi sosial merupakan bagian pengabaian perasaan terhadap 

masyarakat lokal, yang awalnya biasa digunakan sebagai salah satu mekanisme 

dalam penyelesain konflik oleh masyarakat setempat, inilah yang menjadi bagian 

dari pada pemicu utama sehingga terjadinya konflik antara Suku Dayak dan Suku 
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Madura. Fakta ini juga semakin menguatkan bahwa prodak dari pada etnislah 

yang menjadi faktor kedua, lalu munculnya teori yang cenderung negatif yang 

disebabkan salah satunya dari adanya politik kekuasaan. Oleh kerenannya dalam 

menyelesaikan konflik yang sedang terjadi tidak hanya dengan menggunakan 

pada pendekatan para aparatur keamanan, namun pendekatan secara kultural juga 

tidak kalah pentingnya, penyelesaian antara Suku Dayak dan Suku Madura dapat 

tercapai setelah digunakannya norma-norma yang terkandung dalam adat ikut 

berperan untuk menyelesaikan konflik. Dewi Fortuna Anwar dkk, memberikan 

pendapat mengenai penanganan konflik secara struktural yang dilakukan oleh 

oknum pejabat dalam menyelesiakn konflik. 

Resolusi konflik yang dilakukan secara struktural hanya fokus pada   
penegakan hukum untuk dapat menghentikan konflik yang sedang terjadi. 
Karena adanya perbedaan budaya (Etnisitas) sehingga kelompok 
masyarakat yang ada yang merupakan bagian dari pada identitas masing-
masing sehingga dapat menimbulkan kekolompokkan pada politik yang 
pada akhirnya akan saling bertentangan, oleh karenanya itu resolusi konflik 
secara kultural ia akan fokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat 
melalui prodak-prodak budaya dan juga hukum-hukum adat yang ada.

76
 

Menurut Achmad Habib, untuk dapat menganalisis konflik pada era 

modern ini, budaya yang ada pada masyarakat sangat penting untuk dilakukan 

pendekatan.  Mengingat apa yang sering terjadi pada kelompok masyarakat 

resolusi konflik lokal juga mengandung nilai dari segi psikologis dengan 

masyarakt lokal, hal ini yang menjadikan identitas pada kelompok etnis maupun 

pada agama memiliki begitu banyak persamaan baik itu dari segi bidang agama 

dan juga sosial. Sebagaimana yang dijelaskan Simmel ia berpendapat bahwa 

terdapat adanya korelasi antara solidaritas dan juga keterlibatan emosional, 

semakin tinggi keterlibatan emosional pihak pada kelompok yang sedang terlibat 

pada konflik maka akan tinggi juga nilai solidaritas  yang merupaka bagian dari 
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harmoni awal (Previous harmony) pada kelompok anggota tersebut, sehingga 

perdamaian akan sangat mudah tercapai, jika harmoni awal diaktualisasikan 

dengan menggunakan resolusi konflik.
77

  

Peneliti memandang budaya merupakan bagian dari kebutuhan primer 

dalam kehidupan masyarakat, seperti nilai-nilai normative dan juga psikologi 

biasa digunakan ketika penyelesaian kasus yang berada pada masyarakat. Budaya 

masyarakat etnik berbentuk kepada seperangkat norma yang dikenal dengan 

hukum adat. Nilai-nilai interisik dalam hukum adat (Primordial) dapat menjadi 

kekuatan untuk menyatukan masyarakat yang sedang mengalami konflik. 

Terlepas dari pada itu, konflik yang sedang terjadi perlu dilihat secara 

Keseluruhan (Holistic), baik itu konflik struktural, budaya, kultur, ekonomi 

maupun politik etnis. Pada dasarnya konflik terjadi karena adanya keterkaitan 

antara satu dengan yang lainnya, seorang yang meneliti terkait konflik harus 

mengetahui beberapa model dalam resolusi konflik sebagai salah satu 

perbandingan antara satu dengan yang lainnya, baik itu dari segi pelaksanaan di 

lapangan maupun pada capaianya. 

2. Eksistensi Hukum Adat 

Pada dasarnya hukum akan akan berkembang seiring dan sejalan dengan 

semakin majunya erkembangan zaman, oleh karena itu hukum adat dipelajari 

senagai produk dari intraksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek 

kebudayaan, dengan demikian hukum dapat dipelajari sebagai produk-produk dari 

interaksi sosial yang dipengarhi oleh aspek-aspek kebudayaan dengan demikian 

hukum bukan saja sebagai peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan 

masyarakat. 
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Hukum adat pada dasarnya ialah suatu aktivitas kebudayaan yang 

mempunyai fungsi sebagai alat unntuk dapat menjaga keteraturan sosial ataua 

sebagai sarana pengendali sosial dalam masyarakat. Untik itu cara yang dapat 

membedakan peraturan hukum Negara dengan hukum norma-norma yang berlaku 

melalui atribut hukum berupa:
78

 

a) Atribut otoritas yakni keputusan berdasarkan pemegang otoritas untuk dapat 

menyelesaikan atau ketegangan sosial dalam masyarakat. 

b) Atribut universal keputusan dari suatu kasus yang diberlakukan secaraumum 

dalam semua masyarakat. 

c) Atribut obligasi yakni keputusan-keputusan dari pihak otoritas mengadiung  

suatu pernyataan kewajiban dalam arti pihak pertama memiiki hak untuk 

menagih sesuatu dari pihak kedua dan pihak kedua yang mempunyai 

kewajiban untuk memenuhi hak pihak pertama tersebut, sepanjang mereka 

masih hidup. 

d) Atribut sanksi yakni keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas 

tersebut juga disertai dengan penjatuan sanksi-sanksi, baik itu berupa sanksi 

non fisik seperti menutup rasa malu atau diasingkan dari pergaulan sosial. 

Sejumlah atribut di atas digunakan oleh msyarakat dalam menyelesaikan 

konflik, pada masyarakat adat apabila terjadi perbedaan pendapat yang 

menimbulkan sengketa, maka perlu adanya pihak yang menyelesaikan. Pada 

umumnya yang terjadi penengah atau pendamai adalah kepala adat atau tau-tua 

adat, oenghulu agama atau orang-orang yang dipercaya di antara warga 

masyarakat. Cara penyelesaia konflik melalui adat tidak seperti di pengadilan 

tetapi lebih banyak ditempuh melalui perundingan masyarakat dan mufakat antara 

para pihak yang sedang berkonflik sendiri mauoun melalui mediator adat. 
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Faktanya peran adat sangat berpotensi dalam menyelesaikan konflik pada 

komunitas lokal khususnya, dan masyarakat Indonesia pda umumnya. Hal ini 

karena dinamika kehidupan sosial masyarakat terkait erat dengan tata sosial dan 

etika menurut budaya adat istiadat. Adat istiadat merupakan hasil ekpresi 

masyarakat sebagai warisan leluhur, yang telah dibangun dalam waktu yang lama, 

nilai-nilai adat diterima dengan mudah oleh masyarakat sebagai solusi 

menghadapi masalah dalam kehidupan sosial. 

Penulis melihat resolusi konflik dengan menggunakan adat Kalsoara 

merupakan hukum pertama yang telah dilegitimasi oleh masyarakat, keputusan-

keputusan adat menjaddi alternatif dan mampu menyelesaikan sengketa antar 

pihak-pihak sehingga akta perdamian adat dapat dijadikan sebagai bukti bukti 

telah menyelesaikan konflik. 

3. Model Resolusi Konflik Pada Era Modern  

Konflik berkembang dari Eskalasi (Keseluruhan), Stalemate (Upaya 

penyelesaian perselesihan) dan Settlement (Penyelesaian), pada keadaan fase 

Eskalasi akan terjadi gesekan antara kedua belah pihak yang akan berakibat pada 

tindakan yang Negarived (Perseteruan), Eskalasi yang terjadi ini dibatasi oleh 

adanya Intensitas (Keadaan) dan juga durasi pada waktu terjadinya, Eskalasi yang 

terjadi pada kelompok akan terjadi lebih lama dibandingkan dengan Eskalsi yang 

terjadi pada konflik keluarga.  Setelah terjadinya fase Eskalasi konflik yang 

sedang terjadi akan berhenti sejenak, fase ini yang disebut Stalemate yaitu 

keadaan akan terjadi toleransi secara sejenak, karena dari pihak lain sedang 

menggunakan peluangnya, pada fase Stalemate, yaitu fase dimana konflik akan 

selesai, para pihak yang akan merasakan lelah dalam berkonflik. Menurut Jeffrey, 
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proses melakukan resolusi konflik dapat dilaksanakan pada fase Stalemate atau 

fase Settlement.
79

 

Resolusi konflik yang diperankan oleh institusi-institusi tersebut dikenal 

dengan sebutan Peacekeeping dan Pecaebuilding. Peacekeeping adalah resolusi 

konflik yang modern yang dapat digunakan dalam melakukan intervensi secara 

militer pada kelompok yang sedang terjadi konflik, berupa intervensi secara 

kemanusian yang memiliki tujuan untuk mengurangi dari adanya dampak perang 

yang akan banyak menjatuhkan korban jiwa.  Peacekeeping dianggap cukup 

penting karena dalam menyelesaikan konflik modern dengan dua alasan yang 

cukup penting, pertama intervensi militer sangat memiliki kekuatan untuk dapat 

memelihara keamanan, yang kedua dengan intervensi militer akan mengangkat 

serta menjunjung tinggi sistem politik dalam demokrasi. 

 Salah satu conton resolusi konflik dengan menggunakan Peacekeeping 

dapat kita lihat pada konflik Ambon yang pernah terjadi, dimana pada negara 

mengeluarkan peraturan berdasarkan keputusan presiden No. 88 Tahun 2000, 

dalam peraturan ini memberika kewenangan kepada Gubernur Maluku untuk 

dapat menciptakan keamanan di Ambon, yang dibantu dengan kekuatan militer.
80

 

Namun pada saat pengaplikasianya Peacekeeping yang akhirnya 

diperankan dari pihak keamanan justru akan memperbesar eskalasi, karena dalam 

hal ini akan mendapatkan perlawana  dari pihak yang sedang terliat konflik 

kepada para pihak kemanan negara. Untuk dapat meminimalisir persoalan itu, 

demokrasi yang akan digunakan bukan hanya demokrasi politik (Facede 

democracy) tetapi juga dapat menggunakan demokrasi yang subtantif (Subtantive 

democfracy) yang dalam hal ini sangat memiliki sikap kepedulian terhadap 
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pengembangan moralitas, kesetaraan, keadilan dan juga kebebasan terhadap 

masyarakat sipil dan juga hak-hak asasi manusia. Hal ini  dapat diwujudkan pada 

norma-norma, nilai-nilai pada kejujuran dan juga pada moralitas yang sejenis.  

Dengan demikian pemerintah tidak akan dikatakan hanya sebatas 

institusi struktur dan juga politik, namun akan diberi pada situasi strategis dan 

yang cukup komplek pada masyarakat. Ide ini dapat diterjemahkan oleh berbagai 

LSM (Lembaga swadaya masyarakat) kedalam bentuk Peacebuilding, yaitu 

membangun  perdamaian dengan cara membuat kegiatan yang akan melibatkan 

karakter-karakter emosional, untuk dapat memberikan pemahana kepada 

kelompok yang sedang terlibat konflik. Pentingnya  koordinasi, kerjasama dan 

bentuk saling dukung dalam berbagai bentuk program-program tertentu, dalam 

Peacebuilding mengkolaborasikan antara peran masyarakat dengan pemerintah 

sebagai pemberi arah dalam menyelesaikan masalah (System top-down dan 

buttom-up)
81

 

Melalui pendekatan dialog dan juga rekonsiliasi serta tranformasi yang 

dapat diperankan oleh pimpinan kepala derah bersama tokoh-tokoh pada 

masyarakat, pemuka agama dan juga elit politik dalam melalukan Peacebuilding, 

ini dianggap dapat menjadi salah satu pencegah. Tujuannnya tidak lain ialah untuk 

saling menjaga motivasi serta dapat meningkatkan dalam melakukan komuniksi 

antara pihak-pihak yang sedang terkena konflik. Tetapi dalam prakteknya 

Peacebuilding cenderung akan memainkan peran-peran secara politik ketika 

melakukan perundingan yang dilakukan dengan aktor institusional (Top-down) 

dan kurang melihat kebutuhan di dalam masyarakat serta keluhan-keluahan yang 

mereka sedang alami, hal demikian dikarenakan aktor utama dari model 

Peacebuilding merupakan dari pihak pemerintahan ataupun dari elit politik.  
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Partisapi dapat menggunakan media baik itu berupa film maupun dalam 

bentuk vidio untuk dapat menggugah, serta memperlihatkan sosial secara 

emosional dengan harapan akan adanya perubahan sikap dan juga perubahan 

dalam melakukan hubungan sosial. Program-program diatas dapat dikemas dari 

adanya partisipan dan dapat menyajikannya kepada masyarakat, namun disisi lain 

dapat menggunakan partisipan yang dapat mengintervensi masyarakat untuk dapat 

bersama-sama melupakan masa lampaunya dan lebih fokus pada visi yang akan 

dibangun bersama.  

4. Resolusi Konflik dalam Perpektif Islam 

Sebagaimana telah diketahui bahwa al-Qur‟an bukan hanya sebagai kitab 

suci bagi ummat Islam namun merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan 

utama. Sebagai kitab suci al-Qur‟an harus diimani dan diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun sebagai anggota keluarga 

dalam rumah tangga maupun sebagai warga masyarakat, bangsa dan Negara. 

Menurut H.A Djazuli yang dimaksud dengan al-Qur‟an adalah kalam 

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, tertulis dalam berbahasa 

arab, yang sampai pada seluruh ummat manusia denga jalan Mutawatir dan 

membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surah al Fatihah dan 

diakhiri dengan surah An-Nas.
82

 

Sebagai sumber hukum di dalam al-Qur‟an telah disebutkan secara rinci 

hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah dan Al ahwal asy syakhshiyah. 

Sedang dalam masalah-masalah lainnya hanya disebutkan secara umum, secara 

global yang dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah Kully, atau tidak serinci, 

tidak mendetail bila dibandingkan dengan masalah-masalah ibadah, dalam 

kehidupan manusia haruslah senantiasa mengikuti apa yang telah Allah Swt atur 
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baik itu berupa perintah maupun hukum larangan untuk dilakukan sebagaiamana 

firmanya dalam al-Qur‟an surat Maidah ayat 48 Allah Swt berfirman. 

                           

                               

                             

                           

        

Terjemahnya: 

"Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi 

Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab 

yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran 

terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang 

diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka 

dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk 

setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. 

Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat 

(saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah 

Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat 

kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia 

memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan."
83

  

Dari ayat tersebut telah diketahui agama Islam telah mengatur segala lini 

kehidupan manusia baik yang bersifat sosial maupun permasalah dalam hal 

ibadah. Kasus perselingkuhan di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini 

sungguh memprihatinkan. Meskipun perselingkuhan merupakan masalah yang 

sangat privat namun media massa terutama elektronik setiap hari 

membongkarnya terus-menerus. Perselingkuhan tidak hanya terjadi di kota-kota 

besar, tapi juga di desa-desa dan kampung-kampung. Perselingkuhan bukan 

hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada, tapi juga dilakukan oleh orang-

orang yang tidak mampu dari segi finansial. 
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Lebih memprihatinkan lagi, perselingkuhan juga dilakukan oleh orang-

orang yang ada hubungan kekerabatan, seperti perselingkuhan antara ayah/ibu 

dengan anak tirinya, antara kakak dengan adiknya, antara adik ipar dengan kakak 

ipar. Selain itu, perselingkuhan juga dilakukan oleh seorang ayah/ibu dengan 

pacar/teman akrab anaknya dan seorang laki-laki dengan tetangga wanitanya yang 

telah berumah tangga. Perselingkuhan juga dilakukan oleh orang-orang yang 

sudah bertahun-tahun membina  perkawinan maupun mereka yang baru 

melangsungkan perkawinan. 

Perselingkuhan adalah perbuatan yang menjurus pada perzinahan dan bisa 

dikatakan perselingkuhan adalah perbuatan zina yang dilakukan secara berulang 

kali oleh pelaku. Perselingkuhan bisa dipastikan menjadi cara seseorang lebih 

cepat masuk ke dalam api neraka jika tidak segera bertaubat serta menjalankan 

amalan penghapus dosa zina dan ini sudah menjadi akibat yang pastinya harus 

ditanggung para pria atau wanita yang berselingkuh. 

Perselingkuhan adalah perbuatan curang, penyelewengan dan juga 

pengkhianatan yang dilakukan seseorang pada pasangannya. Pada dasarnya, 

semua pengkhianatan, kecurangan dan juga penyelewengan merupakan perbuatan 

yang dilarang dalam agama Islam dan berikut ini adalah beberapa ayat serta hadits 

dari firman Allah Swt yang memberikan peringatan keras terhadap manusia yang 

melakukan perbuatan zina atau perselingkuhan sebagaimana firmanya dalam al-

Qur‟an Surat An-Nur ayat 2: 

                               

                              

Terjemahanya: 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
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(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman.

84
 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Wanita pezina dan lelaki pezina yang 

belum pernah menjalani pernikahan sebelumnya, hukuman masing-masing 

mereka adalah seratus cambukan, dan bersama itu terdapat hukum tetap dalam as-

Sunnah, yaitu pengasingan selama setahun  dan janganlah rasa iba kalian terhadap 

mereka berdua mendorong kalian meninggalkan hukman pidana tersebut atau 

meringankannya, bila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, serta 

menjalankan hukum-hukum Islam dan hendaknya menyaksikan pelaksanaan 

hukuman itu sejumlah orang dari kalangan kaum Mukminin, sebagai bentuk 

perlakuan buruk (bagi pelaku), pencegahan, nasihat dan pelajaran (bagi orang 

lain). 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan hubungan atau keterkaitan antara konsep 

yang satu dengan konsep yang lainnya, dari masalah yang sedang diteliti oleh 

peneliti. Kerangka konseptual berfungsi untuk menghubungakn serta menjelaskan 

secara panjang latar belakang  objek yang sedang diteliti. Kerangka ini didapatkan 

dari konsep teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian, 

begitupun juga dengan penelitian ini, kerangka konseptual akan sangat membantu 

peneliti dalam menguraikan tentang bagaimana tradisi Kalosara dalam resolusi 

konflik perselingkuhan di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. 
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BAB III 

 METODE  PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini  menggunakan kualitatif,  penelitian kualitatif bertujuan 

untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang  realitas sosial, dan 

fenomena yang terjadi di masyarakat, yang menjadi subyek penelitian sehingga 

tergambarkan ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Tongauna Utara Kabupaten 

Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan tempat ini didasarkan pada fakta 

bahwa hingga saat ini Suku Tolaki yang berada di Tongauna Utara masih 

menggunakan Kalosara dalam melakukan resolusi konflik terutama dalam 

penyelesaian kasus perselingkuhan yang terjadi di masyarakat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi. 

Fenomenologi merupakan jenis pendekatan kualitatif yang diaplikasikan untuk 

mengungkapkan makna yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Menurut 

Moustakas ada beberapa proses inti (Core proses) dalam  fenomenologi: Epoche, 

phenomenological reduction, imaginative variation, dan  essences.
85

  

Pertama, peneliti harus memahami perpektif dan filosofi yang ada di 

belakang pendekatan yang digunakan, khusunya mengenai konsep studi 

bagaimana individu atau kelompok mengalami suatu fenomena yang terjadi. 

Disini peneliti menggali dan menggunakan data dari setiap objek penelitian 

tentang bagaimana Kalosara dalam resolusi konflik berdasarkan pada sudut objek 
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penelitian. Epoche adalah proses menghilangkan prasangka, mengurangi bias dan 

opini terhadap sesuatu. Dalam hal ini menitikberatkan kepekaan, tanpa melibatkan 

prasangka peneliti pada fenomena yang dilihat, dipikirkan, dibayangkan atau 

dirasakan. 

Pada Phenomenological reduction, peneliti menggambarkan dalam 

Textual language (Bahasa yang terpola) mengenai apa yang telah dilihat oleh 

seseorang, tidak hanya ekternal tetapi juga tindakan internal dari kesadaran, 

pengalaman itu sendiri, seperti ritme dan hubungan antara fenomena yang diteliti 

dan diri sendiri. Kualitas dari pengalaman menjadi fokus keterlibatan atau 

penyempurna sifat alamiah dan arti dari pengalaman menjadi suatu tantangan. 

Horizonalizing setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang 

sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan 

maupun peryataan yang bersifat tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang 

tersisa hanyalah Horizons (Arti tekstural dan unsur menyusun dari Phenomenom 

yang tidak mengalami penyimpangan) 

Simpulannya menurut Kockelmans, reduksi adalah prosedur metodik 
dimana kita menaikkan pengetahuan kita ke level fakta, ke level ide atau 
dari fakta ke esensi secara umum.

86
 

Proses Imaginative variation adalah untuk mencari makna yang 

memungkinkan menggunakan melalui penggunaan imajinasi, perbedaan berbagai 

macam bingkai referensi, pengelompokkan, pembalikan dan pendekatan 

fenomenologi dari perpektif, posisi, peran-peran atau fungsi yang berbeda. 

Tujuannya dalah untuk mencapai deskripsi struktural dari pengalaman, faktor-

faktor dan pengaruh apa yang telah dialami.  
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Langkah terakhir dari proses penelitian fenomenologi adalah integrasi 

fundamental dari deskripsi tekstural dan struktural menjadi satu pernyataan 

sebagai esensi pengalaman dari fenomenologi secara keseluruhan.
87

  

C. Pendekatan Keilmuan 

  Pendekatan keilmuan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan 

Ilmu komunikasi. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang akan didapatkan dari dua sumber  yakni: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui 

pihak-pihak yang berkaitan. 

a. Data dari Puutobu  (Tokoh Adat)  

b. Data dari O’ima (Tokoh Agama) 

c. Data dari Pamarenda (Pemerintah) 

d. Data dari masyarakat.
88

 

2. Data Skunder 

Data skunder merupakan data pendukung dalam melakukan penelitian 

yaitu data yang diperoleh melalui literatur, seperti halnya buku-buku, jurnal, yang 

memiliki keterkaitan dengan bahan pokok dalam penelitian, seperti hasil rekaman, 

file ataupun foto. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini ada 2 

teknik. Teknik pengumpulan data tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Observasi Partisipan 

Peneliti menggunakan metode ini untuk dapat memperoleh data mengenai 

bagaimana tradisi Kalosara dalam resolusi konflik perselingkuhan di masyarakat. 

Peneliti akan melakukan penggalian data dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

2. Wawancara Mendalam 

 Penelitian ini  menggunakan metode wawancara mendalam yang  

merupakan proses memperoleh keterangan dari narasumber dengan bertatap muka 

antara pewawancara dan  menggunakan pedoman (Guide) wawancara, dimana 

pewawancara dan narasumber terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. 

Dalam melakukan wawancara terhadap narasumber akan dilakukan dua hingga 

tiga kali untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan peneliti.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data yakni melakukan 

penganalisisan dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis maupun 

menggunakan elektronik berupa hasil rekaman, yang berkaitan erat dengan  

informasi  kemudian akan dilakukan evaluasi.  

F. Intrumen Penelitian 

Intrumen peneltian ialah alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan  agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya. Intrumen penelitian salah satu unsur yang sangat penting 

dalam mengumpulkan data. Intrumen harus relevan dengan masalah yang dikaji. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka instrument-instrument 

didukung dengan pedoman observasi, pedoman wawancara dan camera untuk 
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mendokumentasikan berupa gambar, informasi dan data-data lainnya yang dapat 

mendukung proses pengumpulan data.
89

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengelolaan data yakni metode untuk konversi data menjadi bentuk 

yang dapat digunakan dan diinginkan. Data yang diperoleh dikumpulkan, 

selanjutnya diolah dan dikerjakan dengan menggunakan analisis deskriptif. 

2. Analisis Data 

a. Seleksi (Data Reduction)  

Data yang diperoleh peneliti dari tempat penelitian secara langsung dan 

dirinci secara sistematis setelah selesai pengumpulan data, selanjutnya data-data 

direduksi dengan memilih, menyederhanakan hal-hal pokok sesuai dengan titik 

fokus penelitian dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan, arsip 

maupun data-data lainnya. 

b. Sajian  Data (Data Display) 

Melakukan penyusunan data, selanjutnya peneliti menyajikan data yang 

telah direduksi dengan baik agar lebih mudah dipahami untuk dipaparkan sebagai 

hasil penelitian. Penyajian data biasanya berupa matrik, gambar, skema, table dan 

lain-lain. 

c. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Pada tahapan ini peneliti memberikan kesimpulan penelitian tentang 

tradisi Kalosara dalam resolusi konflik perselingkuhan di Kecamatan Tonguna 

Utara Kabupaten Konawe. 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Membicarkan tentang keadaan geografis berarti menguraikan tentang 

letak, batas maupun luas wilayah tertentu, maka keadaan geografis dalam 

penyusunan atau penulisan sejarah sangatlah penting karena menyangkut tempat, 

ruang serta panggung tepat orang melakukan lakon, oleh karenannya penting 

peran geografis dalam penulisan atau penyusunan kisah sejarah sehingga 

geografis tanpa sejarah bagaikan jerangkong tanpa gerak, sedangkan sejarah tanpa 

geografis bagaikan musafir tanpa tempat itnggal. 

Keadaan geografis dalam lingkup wilayah adalah meliputi semua aspek 

ruang yang menjaddi panggung atau tempat terjadinya peristiwa sejarah budaya, 

termaksud juga di dalamnya perkembangan mata pencarian masyarakat. 

1. Letak Geografis  

Secara geografis Kecamatan Tongauna Utara termaksud wilayah yang 

sebagian besar dataran rendah dan pegunungan. Letak kecamatan Tonguna Utara 

berada diantara kecamatan unaaha dan Kecamatan Abuki. Sedangkan untuk 

administrasi Kecamatan Tonguna Utara merupakan salah satu kecamatan yang 

berada di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggarayang terletak dibagian 

barat Kabupaten Konawe. Jarak tempuh dari kecamatan ke ibu kota kabupaten 7 

Km, dari kecamatan ke ibu kota provinsi 84 km dengan total luas keseluruhan 

15.169 Ha atau 3.13% dari luas daratan Kabupaten Konawe, yang terdiri dari 9 

desa dengan jumlah penduduk 6.560 jiwa, dengan mempunyai batas wilayah 

sebagai berikut:
90
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a. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Unaaha. 

b. Sebelah barat berbatsan dengan Kecamatan Abuki. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tonguna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Letak Kecamatan Tongauna Utara 

Keadaan iklim di Kecamatan Tonguna Utara Kabupaten Konawe sama 

seperti daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia dimana mempunyai dua 

musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, hal tersebut mempunyai 

pengaruh besar terhadap kecamatan Tonguna Utara. Pada bulan desember sampai 

bulan mei, terjadi musim hujan, sekitar bulan September angina selalu tidak 

menentu dengan curah hujan kadang-kadang kurang dan kadang-kadang lebih, 

pada musim ini oleh masyarkat setempat dikenal dengan musim pancaroba.  

2. Jumlah Penduduk 
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Pertumbuhan penduduk sebenarnya keseimbangan dinamis antara dua 

kekuaatan yang menambah atau mengurangi jumlah bayi yang lahir namun secara 

bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada 

semua golongan umur, dalam konteks sosial mobilitas penduduk berpengaruh 

terhadap perubahan dalam penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah 

penduduk dan imigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. 

Jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu hal yang 

positif, karena dengan jumlah penduduk besar tersebut dapat dijadikan sebagai 

subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah kerjaan 

banyak. 

Pada hakikatnya penduduk merupakan salah satu modal pembangunan 

nasional yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar apabila dibina dan dikerahkan 

sebagai tenaga kerja produktif yang berkualitas. Hal ini merupakan modal 

pembangunan yang handal dan dapat mendatangkan keuntungan bagi usaha 

pembangunan bangsa, penduduk Kecamtan Tonguna Utara Kabupaten Konawe 

yang tercatat berjumlah 6.560 Jiwa dari jumlah tersebut dapat dibagi lagi kategori 

jenis kelamin, untuk mendapatkan gambaran mengenai jumlah penduduk dapat 

dilihat dari table berikut ini: 

Table 1 

Jumlah penduduk Kecamatan Tonguna Utara menurut jenis kelamin 

Jenis kelamin Jumlah  

Pria 3.158 jiwa 

Wanita  3.402 jiwa 

Jumlah  6.560 Jiwa 
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Berdasarkan table satu di atas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk 

Kecamatan Tonguna Utara Kabupaten Konawe didominasi oleh kaum perempuan 

dibuktikan dengan table di atas yang menyatakan bahwa jumlah pria sebanya 

3.402 jiwa dan pria sebanyak 3.158 jiwa.
91

 

Pada dasarnya manusia ingin mempertahankan eksistensinya di dalam 

kehidupan ini dengan demikin dapatlah dimengerti bahwa perkembangan 

penduduk merupakan suatu keniscayaan yang akan terjadi, melihat pesatnya 

perkembangan penduduk pada beberapa dekade ini maka perlu adanya usaha yang 

serius dari pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang merata kepada 

semua penduduk. Kemudian jumlah penduduk Kecamatan Tonguna Utara 

berdasarkan desa dapat dilihat berdasarkan table dua berikut:
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Table 2 

Jumlah penduduk Kecamatan Tonguna Utara menurut desa/kelurahan 

No Nama Desa/ Kelurahan  Jumlah 

1 Desa Sanuanggamo 590 Jiwa 

2 Desa Olo Onua 521 Jiwa 

3 Desa Puundombi 579 Jiwa 

4 Desa Olua‟ao 684 Jiwa 

5 Desa Ambopi 667 Jiwa 

6 Desa Anggohu 927 Jiwa 

7 Desa Waworoda Jaya 888 Jiwa 

8 Desa Andalambe 631 Jiwa 

9 Desa Nambeaboru 698 Jiwa 

10 Desa Barowila 375 Jiwa 
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Berdasarkan table dua di atas bisa diketahui untuk jumlah penduduk desa 

paling banyak ialah Desa Anggohu dan untuk desa dengan jumlah penduduk 

tersedikit ialah Desa Barowila. 

3. Sarana Pendidikan  

Perkembangan atau majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas 

sumber manusia (SDM) serta kualitas intelektual masyarakat yang mendiami 

daerah tersebut . salah satu upaya untuk  meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia adalah melalui pendidikan. sarana pendidikan penduduk suatu wilayah 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kualitas sumber daya manusia 

yang tersedia diwilayah tersebut dimana dengan semakin banyaknya sarana 

pendidikan maka dapat diduga kualitas daya manusia di wilayah tersebut 

tergolong baik. Demikian juga sebaliknya, jika jumlah sarana pendidikannya 

rendah lebih besar maka kualitas sumber daya manusianya diduga akan rendah. 

Kecamatan Tonguna Utara merupakan salah satu wilayah kabupaten 

koanwe yang memiliki sarana pendidikan yang tergolong cukup baik dan dengan 

kondisi tersebut sekaligus mengambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia 

yang dimiliki Kecamatan Tonguna Utara kabupaten Konawe tergolong baik. Hal 

ini dapat dilihat dari jumlah sarana pendidikan yang berada di Kecamatan 

Tonguna Utara Kabupaten Konawe. Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai 

sarana pendidikan masyarakat Kecamatan Tonguna Utara adalah sebagai 

berikut:
93

 

Table 3 

Komposisi banyaknya sarana pendidikan di Kecamatan Tonguna Utara 

No  Desa   SD SMP SMA 

1 Desa Sanuanggamo 1 - - 
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2 Desa Olo Onua - 1 - 

3 Desa Puundombi 2 - - 

4 Desa Oluaao - - - 

5 Desa Ambopi 1 - - 

6 Desa Anggohu - - - 

7 Desa Waworoda Jaya 2 - - 

8 Desa Andalambe - - - 

9 Desa Nambeaboru 1 - - 

10 Desa Barowila - - - 

 Table tiga di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan di Kecamtan 

Tongauna Utara Kabupaten Konawe tergolong cukup baik dengan sejokah dasar 

berjumlah 7 sekolah dan 1 sekolah meneungah peratama, Ini menunjukkan bahwa 

jumlah orang buta huruf di Kecamtan Tonguna Utara Kabupaten Konawe 

terbilang sedikit, ini didorong oleh kesadaran msyarakat akan pentingnya 

pendidikan. 

4. Mata Pencarian  

  Mata pencarian merupak profesi yang ditempuh oleh setiap individu untuk 

dapat menompnag kehidupan sehari-hari, perubahan mata pencaharian terkadang 

terjadi apabila seseorang sudah tidak nyaman dengan pprofesi yang digelutinya 

baik yang muncul dari idenya sendiri atau karena melihat pencaharian yang 

dilakukan masyarakat lain dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. 

 Kecamatan Tonguna Utara Kabupaten Konawe merupakan kecamatan 

yang terletak dipinggiran pegunungan, dengan tanah yang subur. Sehingga 

sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, sumber daya alam yang 

melimpah maka tidak mengherankan jika banyak penduduk yang berprofesi 

sebagai petani. Selain profesi di atas, ada juga sebagian bekerja sebagai pekerja di 
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perkebunan kelapa sawit milik perusahaan swasta. Dengan masuknya perusahaan 

kelapa sawit ini, dimanfaatkan warga dengan menjadi pekerja di perusahaan 

tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menambah penghasilan warga selain dari 

hasil pertanian. Makin meningkatnya kebutuhan sehari-hari, membuat masyarakat 

berpikir untuk dapat mendapatkan penghasilan tidak hanya dari satu mata 

pencaharian tetapi dari mata pencaharian lain pula. 

  Kegiatan ekonomi merupakan bagian daripada usaha manusia 

dalam memenuhi keperluan hidup, disisi lain terlihat bahwa apapun profesi dan 

pekerjaan yang dilakukan oleh seorang seseorang tujuaanya tidak akan terlepas 

dari pemenuhan kebutuhan hidup, baik sekarang maupun yang akan datang. Baik 

untuk keperluan sendiri maupun untuk generasi yang akan datang, banyaknya 

tuntutan hidup manusia membuat seseorang akan bekerja keras untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Membuka lahan persawahan dan perkebunan untuk mengisi waktu dan 

menambah penghasilan  untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari0hari sekaligus 

mengurangi jumlah pengeluaran. Pagi hingga siang hari warga bekerha ke 

perkebunan sawit, sore hari barulah warga bekerja paa persawahan dan 

perkebunan yang mereka miliki, tanaman padi, ubi, jagung, kacnag, pisang 

merupakan tanaman utama yang dipilih warga Kecamtan Tonguna Utara untuk 

tananman. Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian masyarakat Kecamatan 

Tonguna Utara Kabuaten Konawe dapat dilihat pada table berikut ini:
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Table 4 

Jumlah penduduk Kecamatan Tonguna Utara menurut mata pencaharian 

No Pekerjaan Jumlah (Jiwa) 

1 Petani 2856 Orang 
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2 PNS 10 Orang 

3 Karyawan perusahaan swasta 253 Orang 

4 Pedagang 157 Orang 

5 Montir 65 Orang 

6 Tukang  107 Orang  

Melalui table empat di atas  diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat 

Kecamtan Tonguna Utara Kabupaten Konawe sangat berbeda-beda, ada yang 

bekerja sebagai petani, PNS, karyawan perusahaan swasta, pedagang, montir dan 

tukang. Dari tabel di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa petani merupakan 

mata pencaharian yang banyak digeluti oleh masyarakat Kecamatan Tonguna 

Utara. 

5. Keadaan Sosial Budaya 

Perbedaan letaka geografis suatu wilayah membawa pengaruh besar 

terhadap kehidupan sosial budaya suatu masyarakat, yang melahirkan suatu 

kebiasaan atau berbagai macam tingkah laku dengan kata lain adat istiadat sebagai 

pengaruh dari lingkungan kehidupan. 

Pembangunan dibidang keagamaan dan kepercayaan kepada tuhan yang 

maha esa dapat diarahkan untuk menciptakan keselarasan hubungan antar manusia 

dengan tuhan, hubungan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya. Agama 

dan kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dan sangatdiperlukan dalam 

kehidupan. Agama menjadi pengaruh hidup seseorang dalam kehidupannya agar 

selalu berada dijalan yang benar. 

Kondisi Kecamatan Tonguna Utara Kabupaten Konawe ditinjau dari aspek 

keagamaan dapat dikatakan homogeny dengan kata lain penduduk kecamatan 

Tongauna Utara secara umum beragama islam, namun sebagian masyarakatnya 
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menganut agama hindu , Kristen dan katolik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini:
95

 

Tabel 5 

Jumlah penduduk Kecamatan Tonguna Utara menurut agama 

No Agama Jumlah (Jiwa) 

1 Islam 6.359 Jiwa 

2 Hindu  173 Jiwa 

4 Kristen  28 Jiwa 

 Dari tabel lima di atas menunjukkan bahwa agama yang dianut masyarakat 

Kecamtan Tonguna Utara berbeda-beda, ada yang beragama islam, hindu, katolik 

dan Kristen. Dari tabel di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa merupakan 

agama Islam yang paling banyak dianut masyarakat Kecamatan Tongauna Utara 

Kabupaten Konawe dengan jumlah 6.359 Jiwa. 

 Dalam melakukan interaksi di dalam kehidupan masyarakat mayoritas 

menggunakan bahasa Indonesia karena diwilayah Kecamatan Tongauna Utara 

tidak hanya dihuni oleh suku tolaki karena adanya karena adanya warga 

transmigrasi yang masuk ke wilayah Kecamatan Tonguna Utara sehingga 

sekarang banyak dihuni oleh beberapa suku selain Suku Tolaki sebagai warga 

pribumi yakni: Suku Jawa, Suku Bugis,  Suku Bali dan Suku Toraja. Dari segi 

pengetahuan masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe 

menganut dua pola sistem pengetahuan dalam pola tradisonal non formal dan 

sistem pengetahuan modern formal. Sistem pengetahuan dalam non formal yang 

berlaku ialah sistem tertutup dan individual. Hal ini dapat dilihat daripada cara 

mentranfer pengetahuan khususnya dibidang ilmu keagamaan da ilmu-ilmu sosial 

kemasyarakatan yang berkaitan dengan budaya dan adat istiadat yang dilakukan 
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secara individu dan tidak memerlukan fasilitas tertentu seperti halnya pendidikan 

formal. Sedangkan untuk pengetahuan modern yang ada seperti halnya sekolah 

pada dasarnya untuk Kecamtan Tonguna Utara Kabupaten Konawe belum 

berkembang dengan baik karena belum didukung dengan fasilitas yang baik dan 

pengajarnya masih sangat kurang serta tidak sesuai  dengan latar belakang 

pendidikanya sehingga jarang mendapatkan pengajaran selama di sekolah.  

 Untuk masalah keamana dan ketertiban masyarakat Kecamata Tonguna 

Utara merupakan tanggung jawab bersama, dalam hal ini dapat dicapai dengan 

tingginya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban 

dan kemanan lingkuangan, baik itu ancaman yang berasal dari luar maupun dari 

dalam lingkungan sendiri. Sebagai bentuk ketaatan beragama, masyarakat 

Kecamatan Tonguna Utara membangun tempat-tempat peribadatan seperti masjid 

sebagai tempat beribadah ummat Islam, gereja sebagai tempat peribadatan ummat 

Kristen, pura sebagai tempat peribadatan ummat hindu.  

6. Sejarah Kalosara dan Suku Tolaki 

Terdapat beberapa versi mengenai munculnya Kalosara pada masyarakat 

Suku Tolaki. Versi pertama mengungkapkan bahwa Kalosara diciptakan dan 

digunakan pertama kali oleh Wekoila. dalam cerita tersebut dikisahkan bahwa 

pada saat itu keadaan seluruh tanah wilayah di Konawe dalam keadaan kacau 

karena tidak ada pemimpin atau raja yang mengendalikan pemerintah dan tidak 

ada tata tertib yang mengatur kehidupan orang banyak. 

Kekacauan tersebut disebabkan karena terjadinya perang saudara antara 

tiga kerajaan yang ada di tanah Konawe, yaitu Kerajaan Padangguni, Kerajaan 

Besulutu, dan Kerajaan Wawolesea, perang ini berlangung berkepanjangan dan 

pada akhirnya Kerajaan Besulutu dan Kerajaan Wawolesea runtuh atau kalah. 

Dalam peperangan segitiga itu, yang menjadi pemenang adalah kerajaan 
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padangguni yang saat itu dipimpin oleh Mokole/Raja Rundulangi (Ndotongano 

wonua) yang ibu kota kerajaannya berpusat di Abuki. Sayangnya walaupun 

menjadi pemenang dalam perang segitiga, akan tetapi keadaan kerajaan ini juga 

sudah berada diambang keruntuhan yang disebabkan oleh perang berkepanjangan 

itu.
96

 

Di tengah keadaan yang demikian itu, lalu muncullah seorang perempuan 

cantik di istana Raja Rundulangi (bergelar Ndotongano wonua) dan mengaku 

sebagai utusan dari Sangia i wawo sangia atau dunia yang menguasai dunia atas. 

Perempuan cantik ini mengaku diutus untuk mengatasi segala kekacauan yang 

sedang terjadi di tanah Konawe dan sekaligus mempersatukan kembali tanah 

Konawe dibawah satu pemerintahan. Sebagai bukti bahwa ia adalah utusan dari 

dewa, maka perempuan ini kemudian memperlihatkan suatu benda yang 

menurutnya adalah benda sakti yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang 

dapat dipakai untuk memulihkan keadaan di tanah Konawe agar aman, damai, dan 

bersatu. Benda sakti itu namanya adalah Kalosara dan perempuan cantik utusan 

dewa itu bernama Wekoila.
97

 

Wekoila kemudian dinikahkan dengan anak dari raja Ndotongano wonua 

yang bernama Ramandalangi. Setelah Wekoila menikah dengan Ramandalangi 

maka pusat kerajaan padangguni atas perintah Raja Ndotongano wonua, 

dipindahkan ke Kambo ilaronii sekarang di sebut sebagai Kota Unaaha. Dengan 

dipindahkannya pusat kerajaan maka Kerajaan Padangguni juga ikut berganti 

menjadi kerajaan konawe.
98

 

Setelah pusat kerajaan berada di Unahaa, maka Wekoila kemudian 

memerintahkan penduduk yang berada ditempat tersebut untuk membuat duplikat 
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Kalosara sebanyak jumlah kampung (Onapo) yang sekarang disebut sebagai desa, 

dan jumlah Otobu yang sekarang disebut setingkat kecamatan yang diperkirakan 

penduduknya masih ada. Setelah duplikat Kalosara selesai dibuat maka Wekoila 

kemudian mengirim duta untuk mengundang para Toono motuo (kepala kampung) 

dan para Puutobu (Kepala Wilayah) agar mereka semua dapat hadir dipusat 

Kerajaan Konawe (Unaaha) bertemu dengan Wekoila. para duta ini masing-

masing membawa Kalosara yang diletakkan pada suatu wadah dari peralatan 

dapur yang disebut Siwole uwa (sejenis wadah anyaman persegi empat) dan 

dilapiskan dengan Balatu (Kain puti bersih), hal ini dilakukan untuk menghormati 

benda keramat dan sakti yang berasal dari Sangia/dewa. Kalosara  dibawa oleh 

para duta saat itu dianggap sebagai pengganti diri Wekoila. 

 Para Toono motua dan Puutobu selanjutnya memenuhi undangan dari 

Wekoila dan berkumpul di Unaaha. Dalam pertemuan ini Wekoila menjelaskan 

tentang keberadaanya di Unaaha sekaligus menjelaskan tentang Kalosara yang 

merupakan benda berasal dari Sangia i wao sangia. Dalam pertemuan ini 

menghasilkan dua kesepakatn penting yakni: kesepakatan untuk mengangkat 

Wekoila menjadi Raja Konawe dan menetapkan Kalosara sebagai benda adat 

kebesaran Kerajaan Konawe. 

Setelah pelantikan Wekoila sebagai Raja Konawe maka para Puutobu dan 

Tonomotuo membuat beberapa keputusan yakni:
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1. Bahwa Kalosara ditetapkan sebagai simbol kehadiran Sangia pada saat 

mengambil keputusan dalam berbagai situasi tertentu. 

2. Memberi nama Peowai untuk Kalosara yang artinya aturan yang diberlakukan 

diseluruh Tanah Konawe. 
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3. Mengikuti petunjuk Wekoila untuk meletakkan Kalosara dihadapkan atau 

ditengah-tengah suatu pertemuan dalam berbagai upacara adat. 

4. Menetapkan petugas yang akan menjalankan atau memagang atribut Kalosara 

adalah seorang Tolea atau Pabitara. 

5. Sesuai petunjuk Wekoila, disepakati pula bahwa ukuran Kalosara sesuai 

dengan petunjuknya yang dibagi atas tiga ukuran dan kategorinya yakni: 

a. Kalosara dengan ukuran lingkaran dapat masuk dalam tuhuh manusia 

dewasa diperuntuhkan untuk urusan-urusan golongan bangsawan 

b. Kalosara dengan ukuran lingkaran dapat masuk pada bahu manusia 

dewasa dipeeruntuhkan utuk urusan-urusan golongan Toono motuo yakni 

para pemangku adat. 

c. Kalosara dengan ukuran lingkaran dapat masuk pada ukuran kepala dan 

lutut manusia dewasa diperuntuhkan untuk urusan-urusan golongan Toono 

dadio atau orang kebanyakan.
100

 

Sejak saat itu orang Suku Tolaki mengenal dengan adanya tiga jenis 

ukuran Kalosara dan termaksud sasaran penggunaanya, dalam versi lain 

dikatakan bahwa keadaan kekacauan ini disebabkan oleh mewabahnya penyakit 

yang mematikan diseluruh Kerajaan Konawe dan Kerajaan Mekongga. Keadaan 

kacau ini tidak dapat diatasi sehingga para Toono motuo sepakat untuk meminta 

bantuan kepada Raja Luwu. Raja Luwu sepakat untuk membantu tetapi dengan 

syarat bahwa jika kemudian orang yang ia utus dapat mengatasi kekacauan itu 

maka utusan ini harus dijadikan sebagai raja. 

Hal itu kemudian menjadi kesepakatan antara Raja Luwu dan utusan dari 

Konawe, kemudian Raja Luwu mengutus dua (2) orang yakni Larumbalangi dan 

Watandiabe (kelak disebut sebagai Wekoila karena kecantikannya). Kedua utusan 
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tersebut selanjutnya berhasil memulihkan keadaan, Larumbalangi memulihkan 

keadaan kacau di Mekongga selanjutnya ia dilantik mejadi Mokole/raja di 

Mekongga. Sedangkan untuk Watandiabe (yang selanjutnya disebut sebagai 

Wekoila) berhasil memulihkan keadaan di Kerajaan Konawe tetapi tidak dilantik 

menjadi Mokela/Raja Konawe karena saat itu Kerajaan Konawe masih dipimpin 

oleh seorang Mokela yakni Mokela ramandalangi.
101

 

Mokela ramandalangi selanjutnya menikah dengan Wekoila, setelah 

Mokela ramandalangi meninggal barulah kemudian ia digantikan oleh istrinya 

untuk menjadi Mokole yakni Wekoila. Saat Wekoila menjadi Mokole Konawe di 

Kerajaan Konawe masih ada tiga kerajaan kecil yakni Kerajaan Padangguni, 

Kerajaan Besulutu dan Kerajaan Wawolesea. Wekoila menginginkan suatu 

struktur pemerintahan yang kuat dan baik diseluruh Tanah Konawe tetapi 

mendapat tantangan dari tiga kerajaan kecil  yang disebutkan di atas. Untuk dapat 

mewujudkan maksudnya, Wekoila kemudian meminta kepada kerajaan kecil itu 

bersatu dalam satu kerajaan. Kerajaan Padangguni dan Kerajaan Wawolesea 

menyambut maksud baik dari Wekoila dan memutuskan untuk bergabung, tetapi 

Kerajaan Besulutu menolak untuk bergabung.
102

 

Melihat kenyataan bahwa Kerajaan Besulutu menolak untuk bergabung, 

Wekoila kembali mengutus duta untuk menemui Raja Besulutu. Oleh Wekoila 

duta yang diutus untuk menemui Raja Besulutu ini diperlengkapi dengan suatu 

benda yang disebut sebagai Kalosara yang merupakan lambang dari kehadiran 

Wekoila sendiri. Setelah duta utusan Wekoila dengan Raja Besulutu dan melihat 

Kalosara sebagai lambang kehadiran Wekoila, Raja Besulutu merasa menghargai 

Kalosara itu kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kerajaan Konawe. 
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Sejak saat itu Kalosara kemudian digunakan dalam berbagai urusan dan dalam 

setiap penggunaannya Kalosara merupakan simbol dari kehadiran raja. 

Versi ketiga menyatakan bahwa Kalosara diciptakan oleh Lelesuwa 

bergelar Kotubitara  yang pada saat itu menjaddi penasehat Mokole Konawe. 

Dikatakan bahwa Lelesuwa adalah seorang yang kidal sehingga arah lilitan 

Kalosara juga dipengaruhi oleh kekidalan Lelesuwa yakni lilitan yang bergerak 

dari kiri ke kanan berlawanan dengan arah jarum jam. Kalosara untuk pertama 

kali dipergunakan oleh Lelesuwa dalam penentuan siapa yang akan menguasai 

wilayah tertentu.  Lelesuwa kemudian membagi Kerajaan Konawe menjadi empat 

bagian yang disebut dengan Siwole mbatohuu (Siwole adalah talam yang dibuat 

dari anyaman daun pandan hutan, Mba tohuu yang berarti empat sudut) masing-

masing:
103

 

1. Tambo ilosano oleo berkedudukan di Ranomeeto. 

2. Tambo itepuliano oleo berkedudukan di Latoma. 

3. Barata i hana ponggawa i una berkedudukan di Tongauna. 

4. Barata i  moeri inowa iasaki berkedudukan di Puriala. 

Setelah Lelesuwa membagi Kerajaan Konawe dalam empat bagian, 

selanjutnya adalah menentukan penguasa atas wilayah-wilayah itu. Kesulitanya 

adalah bahwa anak Mokole yang dapat memerintah saat itu melebihi jumlah 

wilayah yang akan dikuasai. Lelesuwa kemudian menemu anak-anak raja dengan 

membawa Kalosara dimana sebelum Lelesuwa berbicara dengan anak-anak 

Mokela maka terlebih dahulu meletakkan Kalosara. Dihadapannya dan memberi 

mereka masing-masing wilayah untuk dikuasai yakni: 

1. Sorumba di Tambo ilosoano oleo berkedudukan di Ranomeeto. 

2. Buburanda di Tambo itepuliano oleo berkedudukan di Latoma. 

                                                             
103

Amiruddin, “Kalosara Dikalangan Masyarakat Suku Tolakai di Sulawesi Tenggara” , 

h. 215   



96 
 

 
 

3. Paluwu di Barata i hana ponggawa i una berkedudukan di Tongauna. 

4. Mbanahi di Barata i moeri inowa i asaki berkedudukan di Puriala.
104

 

Sedangkan anak Mokole yang satunya bernama Maranai, oleh Lelesuwu 

dijadikan sebagai putra mahkota dan diberi gelar Inea sinumo yang dimaksudkan 

nantinya akan menjadi Mokole namun Maranai menolak untuk dilantik sebagai 

Mokole Kerajaan Konawe. Demikianlah, Kalosara yang diciptakan oleh Lelesuwa 

yang terbuat dari lilitan tiga utas rotan dipakai olehnya untuk membagi wilayah 

Kerajaan Konawe menjadi empat bagian sekaligus menentukan penguasa atas 

wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, sejak saat itu pulalah Kalosara dipakai 

Suku Tolaki dalam berbagai urusan. 

a. Sejarah Suku Tolaki 

 Asal usul orang Suku Tolaki menurut para ahli diduga ia berasal dari Asia 

Timur sebelum mereka mamasuki wilayah konawe atau kendari. Pertama kali 

mereka singgah di Sulawesi Selatan yang merupakan tempat pertemuan berbagai 

macam ras yang datang dari berbagai arah, wilayah nusantara khususnya pulau 

Sulawesi sebagai tempat pertemuan berbagai macam ras dijelaskan oleh para ahli 

bahwa “mereka berdatangan secara bergelombongan dari Gobi, Yunan, Indo Cina 

melalui semenanjung Malaka yang kemudian terus menyebar ke selatan dan 

timur, yang di antranya selanjutnya menjadi suku-suku bangsa yang mendiami 

Pulau Sulawesi”
105

 

Pendapat mengenai Pulau sulawesi sebagai tempat pertemuan ras-ras 

manusia dalam proses persebarannya juga dikemukakan oleh Jacob dan 

Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh tamburaka bahwa: Pulau Sulawesi 

merupakan pertemuan ras-ras dalam proses penyebaran dan perpindahannya 
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bangsa-bangsa di zaman prasejarah, yakni ras mongoloid dari utara, ras Austro 

melanesoid dari timur dan zaman Proto sejarah menyusul ras Proto Melayu dari 

barat utara atau asia timur. Secara rinci Pulau Sulawesi Tenggara sebagai 

pertemuan ras Proto austonesia, Mongoloid serta Austro melanoid dalam proses 

persebaran dan perpindahan dijelaskan bahwa oleh pakar Antropologi Indonesia 

yakni Koentjaraningrat.
106

 

Pertama, persebaran ciri-ciri Austro melanoid yang datang dari timur, 

dengan bukti bahwa ditemukannya hiasan dinding gua leang-leang yang sama 

dengan hiasan dinding gua-gua di irian.  Koentjaraningrat menjelaskan bahwa 

tanggal itu ialah 11.000 SM, dapat diperkirakan sebagai ancer-ancer waktu 

mulainya nenek moyang penduduk pribumi Australia, ialah orang Austro 

melanoid seluruh benua itu, maka dapat kita perkirkan bahwa proses dalam 

melakuka penyebaran orang Austro melanoid dari kepulauan sebelah barat daya 

kembali, persebaran orang Austro melanoid dari jawa ke barat dan utara sampai ke 

Vietnam utara dan sebaliknya persebaran dari jepang melalui Riukyu, Taiwan dan 

Fhilipina ke Pulau Sulawesi dan selanjutnya melakukan percampuran ras dan 

kebudayaan di Sulawesi Selatan yang terjadi sekitar 10.000 sampai 2.000 SM.
107

 

Kedua, persebaran ciri-ciri Mongoloid yang masuk ke Pulau Sulawesi dari 

arah utara, bukti-bukti ditemukannya fosil-fosil manusia gigi dan rahang, dan alat-

alat preshistori (alat-alat mata panah kecil batu bergigi) di gua leang-leang 

Sulawesi Selatan dimana alat ini juga ditemukan di gua-gua prehistori di Jepang. 

Koentjaraningrat  mengemukakan tentang persebaran ciri-ciri Mongoloid ini 

bahwa, darimanakah kiranya asal ciri-ciri Paleo-mongoloid yang tampak pada 

penduduk kuni di Indonesia, ciri-ciri yang tadi sudah tentu kita dapat menduga 
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asal dari benua asia, akan tetapi soalnya ialah melalui apakah kemudian ciri-ciri 

itu masuk, salah satu kemungkinan ialah melalui jalan yang seperti yang telah 

dilalui oleh orang Austro-melanoid kearah barat dan juga utara, dimana orang-

orang dengan ciri-ciri Mongoloid bercampur dengan orang-orang yang bercirikan 

dengan Austro-melanoid tadi. Demikianlah jalan  persebaran alat-alat Bacson-

Hoabin harus kita bayangkan sebagai suatu jalan lalu lintas persebaran bangsa-

bangsa yang datang dari kepulauan ke benua asia dan sebaliknya, kemungkinan 

lainnya ialah bahwa ciri-ciri Mongoloid pada penduduk Indonesia itu berasal dari 

asia timur, mungkin jepang yang selanjutnya disebarkan ke selatan melalui 

jembatan kepulauan Riukyu, Taiwan, Philipina, Sangir masuk ke Sulawesi. 

Ketiga, persebaran ciri-ciri Proto-austronesia masuk dari arah utara 

dengan penguatan bukti-bukti utamanya yakni kapak lonjong yang banyak 

dijumpai di Kepulaua Indonesia terutama di daerah Sulawesi. Kontjaraningrat 

mejelaskan tentang penyebaran ciri-ciri Proto-Austronesia ini yang masuk juga ke 

Kepulauan Sulawesi bahwa, gelombang persebaran orang yang datang ke 

Indonesia sesudah kedua gelombang persebaran terurai di atas. Berasal dari benua 

Asia Tenggara, bentuk fisik dari oang-orang itu dapat diperkirakan mengandung 

banyak ciri-ciri Mongoloid. Adapaun untuk bahasa yang mereka ucapkan ialah 

suatu bahasa yang merupakan induk dari keluarga bahasa Kadai yakni sejumlah 

bahasa-bahasa di Cina Selatan, di Thailand an di Taiwan, bahasa induk itu untuk 

mudahnya kita sebut saja sebagai Proto-Austronesia. Demikian pula dengan 

daerah-daerah lembah sungai Cina Selatan, mereka melakukan perpindah 

menyusuri lembah di barat daya, sampai hilir Sungai Sawean, ke timur sampai di 

Pantai Cina Tenggara, dipingir-pinggir hilir sungai itu mereka mengemban suatu 

kebudayaan maritime dengan perahu-perahu bercadik dan dengan demikian 
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mereka menyeberang ke daerah-daerah kepulauan Pasifik Selatan seperti Taiwan, 

Fhilipina, Sulawesi Utara, Halmahera dan Maluku Selatan.
108

 

Ke empat, persebaran ciri-ciri Austronesia yang masuk dari arah barat, 

dengan bukti-bukti utamanya ialah kapak persegi yang banyak dijumpai di 

Kepulauan Indonesia termaksud Pulau Sulawesi. Kentjaraningrat menjelaskan 

tentang persebaran ciri-ciri Austornesia ini yang masuk ke Pulau Sulawesi arah 

dari barat bahwa, gelombang perrsebaran bangsa-bangsa adalah persebaran yang 

juga datang dari benua asia bagian Tenggara, namun yang masuk ke Kepulauan 

Indonesia dari arah barat. Serupa dengan Proto-austronesia yang kita sebut saja 

bahasa Austronesia. Dari empat asalnya di daerah lembah-lembag sungai di Cina 

Selatan, mereka kemudian melakukan penyebaran ke selatan, kea rah hilir sungai-

sungai besar terus ke semenanjung Melayu, untuk selanjutnya menduduki 

Sumatera, Jawa dan lain-lain pulau-pulau Nusa Tenggara sampai Flores, Sulawesi 

dan terus ke Philipina. 

Dari banyaknya uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pulau 

Sulawesi merupakan tempat ras-ras manusia dalam melakukan proses penyebaran 

serta perpindahan pada waktu zaman prasejarah dan saat Photo sejarah. Pada 

perkembangan selanjutnya ras-ras tersebut selanjutnya melakukan penyebaran ke 

daerah-daerah serta ke pulau-pulau disekitarnya termaksud daratan Sulawesi 

bagian Tenggara. Khususnya mengenai ras Mongoloid yang termaksud di daratan 

Sulawaesi bagian Tenggaradijelaskan oleh tarimana sebagaimana oleh tamburaka 

bahwa, ras Mongoloid ini berasal dari yunan selanjutnya berpindah keselatan 

melalui Kamboja menyeberang laut Cina Selatan ke Fhilipina, terus ke Sulawesi 

Utara, pada saat memasuki Sulawesi Tenggara mereke selanjutnya masuk melalui 
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muara Sungai Lasolo, dan Konaweha yang dinamakan daerah wilayah 

pemerintahan Kabupaten Konawe. 

Pada perkembangan selanjutnya, ras Mongoloid yang bermukim di daerah 

Anandolaki ini selanjutnya bercampur dengan ras Proto-Melayu yang kemudian 

akan dikenal sebagai etnis Tolaki dan Moronene. Proses pencampuran atau 

asimilasi ras Mongoloid dan Proto-Melayu ini diperkirakan terjadi sekitar 10.000–

2.000 tahun SM. 
109

Secara lebih rincinya mengenai etnis Suku Tolaki dan 

Moronene yang mempunyai persamaan ras dengan ras Mongoloid bisa dilihat dari 

ciri-ciri antropologinya yang dikemukakan oleh Tamburaka bahwa, etnis Suku 

Tolaki dan Suku Moronene yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara dan Pulau 

Kabaena ciri-ciri antropologisnya baik itu dari Chepalix-indeks (Bentuk muka), 

bentuk mata, rambut hitam lurus/berombak, warna kulit trang (Kuning langsat) 

tinggi badan rata-rata 160 cm, memiliki persamaan dengan ras Mongoloid dan 

Proto-Melayu. 

Selain daripada yang telah dikemukakan di atas, pada Suku Tolaku 

terdapat juga terdapat empat cerita rakyat yang mengisahkan tentang asal muasal 

dari Suku Tolak itu sendiri yakni:
110

 

1. Oheo, dimana diceritakan bahwa bahwa nenek moyang orang Suku Tolaki 

berasal dari Pulau Jawa dari daerah sekitar kaki Gunung Arjuna  yang 

selanjutnya menikah dengan Anawai ngguluri yang merupakan salah satu dari 

tujuh bidadari yang berasal dari langit. 

2. Pasaeno  yang diceritakan sebagai anak dari Wesande, seorang wanita tanpa 

suami yang kemudian hamil setelah meminum air tertampung sewaktu ia 

sedang mencari panan dihutan di hulu Sungai Mowewe. 
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3. Wekoila dan  Larumbalangi merupakan dua orang bersaudara yang turun dari 

langit dengan berkendaraan sehelai sarung. 

4. Onggabo dicertakan sebagai seorang raksasa yang datang dari sebelah timur 

melalui Sungai Konawe dan merupakan sebagai salah satu sungai yang ada 

didaerah orang Suku Tolaki kemudan Ke-Oloho  yang merupakan ibukota 

pertama kerajaan konawe. Onggabo ini selanjutnya menikah dengan wanita 

yang beranama Elu yang merupakan cucu dari Wekoila. 

Namun menurut tarimana nenek moyan orang Suku Tolaki itu datang dari 
arah utara dan timur. Mungkin mereka berasal dari Tiongkok Selatan yang 
datang melalui Kepulauan Minando, Sulawesi Utara, Halmahera, dan 
Sulawesi bagian timur, yang selanjutnya memasuki melalui muara Sungai 
Lasolo atau Sungai Konaweha dan bermukim dihulu sungai itu, yakni 
sebuah lembah yang disebut sebagai Anandolaki.

111
 

 Dari apa yang telah dikemukan di atas, maka Suku Tolaki pada mulanya 

menamakan dirinya Tolahianga (Orang yang turun dari langit), To memiliki arti 

langit adalah kerajaan langit Cina yang selanjutnya dihubungkan dengan kata Hiu 

yang dalam bahasa Cina artinya langit dengan kata Heo yang dalam bahasa Suku 

Tolaki disebut sebagai ikut pergi ke langit. Saat ini mereka menamakan diri 

mereka sebagai Suku Tolaki di wilayah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe 

Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara 

dan Kota kendaari yang merupakan bagian besar dari wilayah Sulawesi Tenggara. 

B. Praktek Kalosara dalam Resolusi Konflik Perselingkuhan di Tongauna 

Utara 

Suatu penyelesaian konflik, jika ditelusuri dari awal hingga terjadinya 

penyelesaian, akan membutuhkan langkah-langkah yang efektif guna tercapainya 

perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.  Tetapi penyelesaian 

itu tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan aktor-aktor di dalamnya. Keterlibatan 

                                                             
111

Erens E Koodoh. Dkk, Hukum Adat Orang Tolaki, h. 20 



102 
 

 
 

aktor-aktor dalam proses penyelesaian konflik terutama kasus perselingkuhan 

tentulah memiliki dasar dari keterlibatan mereka.  Hal ini sebagaimana yang 

dikatakan oleh Safruddin selaku salah satu kepala desa yang berada di Kecamatan 

Tongauna Utara. 

Kalau kasusnya perseleingkuhan itu tidak bisa dikasih lama-lama karena 
istrinya orang ini, entah itu dia mau kawin kembali atau mau ceraikan itu 
tidak bisa dikasih lama-lama, sehingga apapun yang terjadi si pelaku tidak 
bisa ada alasan apapun kalau sudah adat dan pemerintah yang 
menghubungi dia pokoknya dia harus siapkan itu, sesuai dengan yang ada 
di dalam aturan pelanggaranya tidak bisa ditunda-tunda.

112
 

Proses penyelesaian konflik perselingkuhan pada masyarakat Suku Tolaki 

dilaksanakan dengan Mbendeporombu atau musyawarah untuk mufakat.  

Musyawarah merupakan bentuk jiwa kebersamaan yang selalu diupayakan dan 

dilakukan oleh para tokoh adat, tokoh masyarakat termasuk tokoh agama, orang-

orang yang dituakan dalam masyarakat, dan pemerintah. Unsur-unsur itulah yang 

selalu berperan aktif mempertemukan pihak-pihak yang terlibat konflik terutama 

dalam kasus perselingkuhan beserta dengan seluruh keluarganya.  Maksudnya 

adalah untuk membicarakan secara langsung kepada semua pihak agar konflik 

yang sedang terjadi dapat segera diselesaikan melalui adat atau kebiasaan yang 

berlaku secara turun temurun dalam kehidupan Suku Tolaki.  Dasar dari unsur-

unsur yang berperan aktif dalam penyelesaian konflik perselingkuhan ini tidak 

lain adalah Kalosara yang merupakan media budaya tertinggi dalam kehidupan 

Suku Tolaki menurut bapak Haruddin selaku juru bicara adat (Pabitara).   

Semua kita Orang Tolaki adalah satu berasal dari tempat yang sama, satu 

nenek moyang.  nenek moyang kita mewariskan kepada kita Kalosara 

yang menyatukan kita semua Orang Tolaki, bangsawan, para pemimpin 

adat, dan orang banyak. menyatukan semua orang, pemerintah, dan 

keyakinan kita agama,  jika kita hendak berdialog, mengenai apa saja, 

konflik, tidak ada jalan lain untuk itu kecuali musyawarah.  Kita 

musyawarah, karena hal itulah yang akan membawa kita semua kepada 

kehidupan yang baik, tidak berkonflik, mempersatukan kita, dan hidup 

bersama sebagai satu kesatuan.
113
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 Mbendeporombu atau musyawarah yang dilakukan akan menjadi 

kesepakan, menjadi acuan dan pedoman, serta pegangan bagi tokoh adat, tokoh 

masyarakat, pemerintah, serta orang banyak dalam proses penyelesaian konflik 

perselingkuhan  nantinya.  Dengan Mbendeporombu akan ditentukan langkah-

langkah yang akan diambil agar pihak-pihak yang berkonflik perselingkuhan 

dapat menerima keputusan adat dan terutama dapat berdamai.  Musyawarah 

menjadi hal yang sangat penting karena apapun hasilnya, maka itulah yang akan 

ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak dan terutama pihak-pihak yang terlibat 

konflik. 

Mbendeporombu atau musyarawah secara adat ini dipimpin oleh Puu’tobu 

selaku ketua adat pada tingkat kecamatan atau yang membawahi beberapa desa 

atau Tobu.  Segala keputusan yang dihasilkan, terutama terkait dengan 

penyelesaian konflik perselingkuhan, selalu dilakukan melalui musyawarah yang 

melibatkan elemen-elemen yang ada di masyarakat.  Dalam Mbendeporombu ini 

semua orang dapat mengemukakan saran, pendapat, keinginan, atau sesuatu yang 

disimpan dalam hati.  Oleh karena itu, disemua tingkatan dalam penyelesaian 

konflik perselingkuhan  antar keluarga, maka Mbendeporombu atau musyawarah 

merupakan sarana bagi terlaksananya penyelesaian itu. 

Selanjutnya, Mbendeporombu atau musyawarah sebagai sarana bagi 

penyelesaian konflik perseligkuhan  didasari oleh asas Mbeokotu kombo mbeohai 

(arti harafiahnya adalah bersaudara kandung, bersaudara) yang memiliki makna 

bahwa semua Suku Tolaki bersaudara, entah itu bersaudara kandung, bersaudara 

dekat,  ataupun bersaudara jauh.  Oleh karena itu asas Mbeokotu kombo mbeohai 

menekankan pada hubungan kekerabatan atau hubungan darah atau hubungan 

kekeluargaan, terutama bahwa Suku Tolaki mempunyai nenek moyang yang 

sama. Menurut Taseri selaku tokoh adat (Puutobu)  dengan pendekatan 
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kekeluargaan ini, maka tidak ada alasan satu pihak untuk terus menerus 

memelihara konfliknya dengan pihak lain.  Karena bagaimanapun, satu keluarga 

harus hidup rukun dan damai. 

Kita semua ini saudara, dari mana kamu, dia datang dari satu tempat, dari 
satu nenek moyang yang sama, tidak ada satupun yang dilahirkan sebuah 
pohon kayu ialah sebatang bambu, Makano masalah sama sekali tidak ada 
gunanya. Masa bersaudara terus berkelahai, kan tidak baik, bersaudara 
harus hidup berrsama saling membantu saling tolong menolong, 
bersaudara tidak boleh saling berkonflik Kalosara pemersatu kita semua, 
oleh karena itu, kalau ada masalah, maka harus diurus sepeti kita lagi 
mengurus diri kita sendiri, karena yang bertengkar dengan kamu juka itu 
saudaramau. Harus berdamai kembali supaya kita bisa kembali hidup 
bersama lagi sebagai saudara.

114
 

Asas kekeluargaaan dalam penyelesaian konflik perselingkuhan yang 

terjadi antar keluarga menjadi jalan untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang 

terlibat kasus konflik perselingkuhan, pertimbangan kekeluargaaan akan 

dikedepankan karena bagi masyarakat Suku Tolaki siapapun dia adanya, maka 

semuanya adalah saudara kebersamaan ini diikat oleh rasa kebersamaan yakni 

sebagai keluarga yang berasal dari satu tempat yang berasal dari satu nenek 

moyang yang sama. Asas tersebut kemudian tertuang dalam Kalosara sebagai 

pemersatu yang mengikat setiap masyarakat Suku Tolaki, sehingga jika terjadi 

konflik perselingkuhan yang melibatkan keluarga tertentu, maka dalam piker 

mereka konflik yang sedang terjadi ialah konflik dengan saudara. Oleh karena itu, 

jika proses penyelesaian telah ditangani menggunakan media adat Kalosara maka 

tidak ada kata lain bagi mereka selain untuk melakukan perdamaian. Karena 

denan melakukan perdamian, maka seseorang akan dihargai karena itu mereka 

telah menjunjung tinggi Kalosara sebagai media adat yang sakral yang dapat 

mempersatukan bagi semua Suku Tolaki. Kesakralan Kalosara ini tercermin 

dalam kata-kata Maano tepotara mata  nda’awu, tepolalo mata nggarada, keno 

tuduto o’kalo, iyeto posinggalaoke yang artinya sekalipun mata parang telah 
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bertemu/beradu, sekalipun mata tombak telah diangkat, tetapi jika Kalosara telah 

diletakkan, itulah yang memisahkan semua ini.
115

 Kata-kata tersebut selalu 

dipraktekkan hapir pada setiap kesempatan peletakkan adat Kalosara dan 

terutama saat peletakkan adat Mombesara dalam penyelesaian onflik 

perselingkuhan yang terjadi di masyarakat. 

Namun sebaliknya jika kasus perselingkuhan yang telah ditangani oleh 

adat dan ada pihak yang tidak ingin diperdamiakan, maka pihak ini akan disebut 

sebagai Laisara yang berarti sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan adat. Orang 

yang Laisara kemudian akan disebut sebagai orang yang Matesara yang berarti 

orang yang tidak menghargai adat, dan orang yang tidak menghargai adat tidak 

akan memiliki tempat di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat Suku Tolaki, 

dia akan dikucilkan dari pergaulan sosialnya dan akan menjadi cerita dan contoh 

yang buruk bagi setiap generasi karena hal ini akan terus diceritakan dari generasi 

ke generasi. 

Musyawarah sebagai sarana penyelesaian konflik perselingkuhan yang 

berasaskan pada kekeluargaan merupakan penyelesaian konflik melalui adat yang 

khas pada masyarakat Suku Tolaki. Pemilihan penyelesaian konflik 

perselingkuhan melalui pendekatan adat ini oleh Suku Tolaki, masih dinilai efektif 

serta masih sangat dipercaya dan diyakini  mampu menyelesaikan setiap konflik 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Proses di dalam penyelesaian konflik 

perselingkuhan pada masyarakat Suku Tolaki melalui pendekatan adat ini 

memiliki pola.  Pola yang ditunjukan ini bertahan sampai saat ini karena masih 

sangat efektif dalam proses penyelesaian konflik perselingkuhan. Hasil penelitian 

ini menunjukan, bahwa tahapan penyelesaian konflik perselingkuhan yang 

dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam 

                                                             
115

Taseri,  tokoh adat (Puutobu)  Desa Puudombi, Wawancara, Puundombi, 19 November  



106 
 

 
 

menyelesaikan konflik perselingkuhan pada Suku Tolaki adalah adanya Pesoro 

mbondu atau mediasi, Mbetulura atau berdialog, Metawari atau negosiasi, dan 

Mombesara dan Mosehe (pensucian) sebagai bagian terakhir dalam penyelesaian 

konflik perselingkuhan yang terjadi. Tahapan itu telah dilakukan sejak jaman 

dahulu dan sampai sekarang masih dilaksanakan. Adapun tahapan penyelesaian 

konflik perselingkuhan tersebut, akan diuraikan di bawah ini. 

1. Melakukan Mediasi (Pesoro Mbondu) 

Setiap terjadinya konflik perselingkuhan khususnya yang berada di 

Kecamatan Tongauna Utara maka yang menjadi langkah awal dari proses 

penyelesaian konflik pada masyarakat Suku Tolaki adalah adanya proses dalam 

bentuk mediasi.  Yang menjadi mediator dalam proses mediasi ini adalah 

puutobu, toono motuo, dan tolea/pabitara yang disebut dengan tokoh adat, tokoh 

agama dan mereka yang dituakan dalam masyarakat yang sering disebut dengan 

para tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam hal ketua RT, ketua RW, Kepala 

Desa, dan Camat.  Tetapi yang terutama dalam proses mediasi ini adalah para 

tokoh adat karena merekalah yang akan menjembatani komunikasi dua pihak dari 

mereka yang sedang terlibat dalam konflik perselingkuhan.  Selain itu, jika proses 

mediasi telah menunjukan titik terang untuk terjadinya perdamaian, maka tokoh 

adat ini pulalah yang menjelaskan kepada semua pihak yang sedang terlibat 

perselingkuhan mengenai persyaratan adat yang harus dipenuhi dalam proses 

penyelesaian konflik perselingkuhan.   

Oleh karena itu, mediasi yang dilakukan oleh para tokoh adat adalah 

bentuk upaya dalam rangka mempertemukan kedua belah pihak yang sedang 

terlibat dalam konflik perselingkuhan.  Tujuannya adalah agar konflik 

perselingkuhan tersebut dapat segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan 

efek yang lebih besar dan tidak baik dalam hubungan keduanya.  Berhasilnya 
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proses penyelesaian konflik perselingkuhan, bergantung pada bagaimana 

kemampuan tokoh adat membangun kepercayaan pada kedua belah pihak agar 

mereka secara sukarela dan ikhlas mau menyelesaikan konflik perselingkuhan 

secara kekeluargaan menurut ketentuan adat yang berlaku.  Tetapi dalam hal ini, 

tokoh adat akan melakukan berbagai upaya agar konflik perselingkuhan yang 

terjadi selalu dapat diselesaikan melalui proses adat yang berlaku pada Kecamatan 

Tongauna Utara.  Proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat, maupun tokoh-

tokoh masyarakat atau pemerintah adalah berusaha mempertemukan pihak-pihak 

yang terlibat konflik serta membuka ruang untuk terjadinya dialog yang baik, 

sebagaimana yang diungkapkan seorang informan Aripuddin yang juga seorang 

tokoh adat (Puutobu). 

Kalau ada yang lagi perselingkuhan, terutama pada Orang Tolaki Pen, kita 
ini sebagai yang tahu akan aturan adat dan yang bertugas membawakan 
adat akan berusaha untuk pergi ketemu dengan siapa-siapa itu yang 
mereka yang sedang terlibat perselingkuhan, mengapa kita harus bertemu 
dengan mereka yang sedang kena perselingkuhan, karena kita akan 
memberitahukan kepada mereka agar konflik mereka itu diselesaikan 
dengan baik menurut adat kebiasaan Orang Tolaki.  Tapi kita juga tidak 
semata-mata hanya menawarkan penyelesaian konflik menurut adat kita 
(Orang Tolaki).  Kita juga beritahukan kepada mereka bahwa masih 
banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik. tetapi jika 
dia masih mengaku sebagai Orang Tolaki pasti mereka mau untuk 
diselesaikan masalahnya melalui adat kita (Orang Tolaki).  Kalau kita 
sudah ketemu dengan kedua belah pihak, tinggal diatur saja prosesnya.
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Mediasi untuk penyelesaian  konflik perselingkuhan harus dilakukan oleh 

para tokoh adat karena itu merupakan tugas yang mereka emban secara turun 

temurun.  Selaku tokoh adat, segala lini kehidupan orang banyak harus selalu 

menjadi perhatian mereka.  Karena bagi para tokoh adat, jika tidak melakukan 

tugas mengurus kehidupan orang banyak, maka itu merupakan pelanggaran 

terhadap sumpah mereka sendiri.  Dalam posisi sebagai mediator dalam kasus 
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perselingkuhan,  tugas ini tidak saja didasarkan kepada keyakinan bahwa suatu 

konflik perselingkuhan akan menyebabkan kehidupan orang banyak menjadi tidak 

tenteram, bahwa konflik perselingkuhan tersebut  dapat mendatangkan 

kemalangan disuatu tempat dimana konflik perselingkuhan itu terjadi tetapi bagi 

mereka yang terutama bahwa Allah Swt menginginkan kehidupan yang rukun dan 

damai dalam kerangka hidup bersama.   

Proses mediasi ini tidak selamanya berjalan hanya dengan sekali saja 

dimana tokoh adat bertemu kedua belah pihak yang sedang terlibat konflik 

perselingkuhan.  Adakalanya, dalam proses mediasi ini, tokoh adat harus 

berulang-ulang menemui pihak-pihak yang terkait dengan konflik perselingkuhan 

itu untuk mencari titik temu diantara semua pihak.  Selain itu, terutama tokoh-

tokoh adat, selalu harus berkomunikasi dengan orang-orang yang dituakan dan 

pemerintah setempat.  Ini dilakukan agar, baik proses mediasi maupun proses 

penyelesaiannya, berjalan dengan transparan di tengah-tengah masyarakat 

diketahui oleh semua orang, agar masyarakat mengetahui dengan sebaik-baiknya 

permasalahan yang sedang terjadi, hal ini sebagaimana yang dikatakan Aripuddin 

selaku tokoh adat (Puutobu) mengenai tahapan pemeriksaan dalam kasus 

perselingkuhan yang terjadi di masyarakat. 

Tahapan pemeriksaan, kalau kita tidak punya saksi. Saksi mata atau saksi 
mendengar, kalau dia saksi mendengar berarati langsung kita interview dia 
dimana dia dengar sampai kita menetapkan bahwa dia ini selingkuh, atau 
kalau dia lihat dalam posisi bagaimana apakah hanya jalan-jalan biasa.

117
 

 Jika dalam proses mediasi ternyata  ada salah satu pihak yang agak sulit 

diajak berdialog, maka tokoh adat dalam hal ini Puutobu atau Pabitara, akan 
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membawakan Kalosara sebagai pemersatu Orang Suku Tolaki.  Dan jika pihak 

yang sulit diajak berdialog ini tetap tidak taat untuk dalam arti tetap tidak mau 

berdialog, maka orang tersebut akan dianggap sebagai orang yang Mate sara.  

Orang yang Mate sara adalah orang yang tidak tahu adat, dan dianggap sebagai 

orang yang hina dan tidak beradab.  Mereka yang dianggap Mate sara akan 

menjadi pergunjingan seumur hidupnya bahkan sampai kepada anak cucunya, dan 

akan selalu dijadikan sebagai contoh yang buruk dalam masyarakat.  Di jaman 

dahulu, orang yang dianggap Mate sara akan dikenakan sangsi sosial yakni diusir 

dari wilayah tanah Orang Suku Tolaki dan dianggap bukan lagi sebagai orang 

Suku Tolaki.  Konsekuensi dari sangsi sosial seperti ini adalah, bahwa yang Mate 

sara itu tidak boleh lagi bersosialisasi dan hidup bersama dengan orang Suku 

Tolaki. Menurut Wilburn Schramm pada tahun 1954 dalam Richard & Turner 

mengenai pengantar teori komunikasi analisis dan aplikasi mengatakan bahwa. 

Model komunikasi interaksional ini menekankan proses komunikasi dua 
arah diantara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi 
berlangsung dua arah. Dari pengirim kepada penerima dan dari penerima 
kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi 
selalu berlangsung. Pandangan interaksional mengilustrasikan bahwa 
seseorang dapat menjadi baik pengirim maupun penerima dalam sebuah 
interaksi, tetapi tidak dapat menjadi keduanya sekaligus. 

Menurut penulis dalam melakukan Pesoro Mbondu (Mediasi) oleh 

Puutobu (Tokoh adat) terjadi interaksi komunikasi interaktif artinya proses 

penyampaian pesan dari Puutobu kepada kepada keluarga pelaku perselingkuhan 

yang disertai dengan adanya suatu aksi atau tanggapan secara langsung melalui 

media Kalosara. Di dalam komunikasi interaktif ini feedback nya sangat terasa 

antara Puutobu (Tokoh adat) dan keluarga kasus perselingkuhan. Feedback 

merupakan bagian daripada umpan balik yang diberikan oleh keluarga kasus 
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perselingkuhan atas pesan-pesan yang di sampaikan oleh Puutobu (Tokoh addat). 

feedback tersebut dapat berupa komunikasi verbal, non verbal atau bisa keduanya. 

Menurut model komunikasi interaksional, peserta yang yang terlibat dalam 

komunikasi adalah orang-orang yang mengembangkan potensi dirinya sebagai 

manusia melalui interaksi dengan sesama manusia (interaksi sosial), yaitu melalui 

proses pengambilan peran orang lain. Penejelasannya adalah bahwa  manusia 

berkembang melalui interaksi dengan orang lain, yang di mulai dengan 

lingkungan terdekatnya seperti keluarga, sekolah, tempat bekerja, dan masyarakat. 

Dalam interaksi yang dilakukan saat melakukan mediasi konflik perselingkuhan 

ini Puutobu (Tokoh adat) selalu melihat dirinya melalui perspektif atau peran 

orang lain . itulah sebabnya muncul konsep diri berdasarkan bagaimana orang lain 

memandang diri individu tersebut. 

Inti dari proses mediasi yang dilakukan oleh Puutobu (Tokoh adat) adalah 

meminta kesediaan pihak-pihak yang terlibat untuk bertemu dan berdialog yang 

mana dalam dialog itu akan dipertemukan pihak-pihak yang berselingkuh, 

pemerintah, orang-orang yang dituakan, serta menghadirkan mereka yang 

menyaksikan secara langsung atau mengetahui persis kasus perselingkuhan 

tersebut. 

2. Melakukan Dialog (Mbetulura) 

Setelah tahap proses mediasi, maka tahap selanjutnya yang harus 

dilakukan dalam proses penyelesain konflik perselingkuhan pada Suku Tolaki 

ialah tahap dialog. dialog  dimaksudkan untuk mencari solusi penyelesaiannya, 

membuka ruang perdamaian bagi pihak-pihak yang sedang terlibat konflik 

perselingkuhan, serta sebagai komunikasi awal baik oleh tokoh adat, tokoh 

masyarakat, pemerintah setempat, dan mereka yang berselingkuh.  Dialog 
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merupakan upaya pendekatan yang dilakukan kepada mereka yang berkonflik 

karena perselingkuhan untuk merintis  jalan menuju perdamaian, karena dengan 

berdialog berarti membuka kembali ruang untuk berkomunikasi di antara mereka 

yang sedang terlibat dalam konflik perselingkuhan, Dengan dialog yang 

melibatkan banyak pihak, komunikasi yang terputus di antara yang berkonflik 

karena perselingkuhan akan kembali tersambung.  Hal ini dijelaskan oleh 

informan Hasruddin, seorang Pabitara Desa Puundombi:  

Bertemu dan berdialog bersama, kita mau tahu apa yang terkandung di 
dalam hati mereka yang sedang bermasalah terutama yang berselingkuh. 
Kita hendak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah. 
jika kita sudah bertemu berdialog, mereka yang sedang terlibat masalah 
selingkuh akan dapat menahan diri, supaya masalah perselingkuhan itu 
tidak berlarut-larut atau berkepanjangan.  Kan ini kita sedang mencari 
jalan keluar bagi mereka agar mereka dapat memperbaiki hubungan 
silaturrahim mereka. jika kita semua sudah berkumpul berdialog, sudah 
ada tokoh adat, orang-orang tua sudah hadir, pemerintah juga sudah hadir, 
disaksikan pula oleh anggota masyarakat yang lain, haruslah mereka 
meluruskan hati untuk berdamai jika mereka yang sedang bermasalah 
tidak mau untuk berdamai, mereka akan dikutuk oleh adat, karena kita 
tidak sedang menghakimi untuk menyatakan pihak mana yang benar dan 
pihak mana yang bersalah. Yang kita cari dan kita inginkan adalah mereka 
berdamai supaya kita jangan dikutuk oleh adat, oleh nenek moyang kita, 
dan oleh Allah Swt.

118
 

 
Kepercayaan dan keyakinan terhadap sakralnya adat, yang diwakili oleh 

Kalosara, masih sangat kuat pada masyarakat Suku Tolaki.  Oleh karena itu, 

dalam proses Mbetulura atau dialog ini, tokoh adat selalu mengemukakan 

pentingnya menghormati dan menghargai adat, pentingnya mengingat perbuatan 

baik para pendahulu atau satu nenek moyang dari masyarakat itu (Suku Tolaki), 

dan yang terutama pentingnya mengingat bahwa semuanya adalah makhluk 

ciptaan Allah Swt.  Dengan mengingat sakralnya adat, nenek moyang, dan Allah 

Swt, maka sudah seharusnya mereka yang terlibat konflik perselingkuhan dapat 
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berdialog dengan baik serta mau membuka hati untuk melakukan perdamaian.  

Apabila kedua pihak yang berkonflik telah melakukan proses dialog yang 

dimediasi oleh tokoh adat, maka proses penyelesaian konflik perselingkuhan telah 

terbuka untuk dilaksanakan. Menurut Haruddin selaku kepala Desa Puundombi 

Kecamatan Tongaua Utara bagi masyarakat Suku Tolaki Kalosara merupakan 

simbol adat yang sangat dijunjung tinggi dalam dalam kehidupan bermasyarakat 

Suku Tolaki.  

Ma itu Kalosara selain sebagai adatnya kita Mowindahako (Penyelesaian 

adat), mungkin juga kalau ada pelanggaran di antara sumai istri itu 

digunakan Kalosara atau pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sangat 

berat kita khususnya itu orang  tolaki, kapan sudah Kalosara diletakkan 

disitu maka kita tidak bisa lagi melanggar, walaupun itu hukum negara 

tetapi dengan adanya hukum hukum adat Kalosara itu  sangat kita junjung 

tinggi.
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 Dialog dilakukan untuk mengantisipasi agar konflik perselingkuhan  yang 

sedang terjadi dan melibatkan dua pihak tidak berlanjut.  Oleh karena itu, semua 

pihak selalu diharapkan terlibat dalam proses dialog ini, baik tokoh adat, tokoh 

agama, orang-orang yang dituakan dalam masyarakat, orang banyak, maupun oleh 

pemerintah.  Dengan demikian, melalui dialog yang melibatkan banyak pihak ini 

diharapkan akan meredam konflik yang dapat saja berkelanjutan.  

Proses dialog yang melibatkan unsur adat, orang-orang yang dituakan 

dalam masyarakat, pemerintah, dan masyarakat umum, dapat diringkas sebagai 

berikut : setelah tokoh adat dan pemerintah mengetahui akan adanya konflik, jika 

kedua unsur ini tidak berada ditempat kejadian, maka orang-orang yang dituakan 

atau masyarakatlah yang memberitahukan hal itu kepada mereka, atau pihak yang 
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berkonflik yang memberitahukan, maka kedua unsur yakni tokoh adat dan 

pemerintah akan melakukan pertemuan menentukan langkah-langkah yang harus 

diambil dalam menangani kasus perselingkuhan itu.  Dalam pertemuan dua unsur 

ini, orang-orang yang dituakan akan dipanggil pula untuk memberikan masukan-

masukan tentang apa yang harus dilakukan. 

Menurut penulis ketika melakukan proses Mbetulura (Dialog) yang 

dilakukan oleh baik tokoh adat (Puutbu), tokoh agama, orang-orang yang dituakan 

dalam masyarakat, orang banyak, maupun oleh pemerintah terjaddi interaksi 

komunikasi secara kelompok yang mana mereka berkumpul dalam satu tempat 

untuk melakukan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan menyelesaikan 

perkara kasus perselingkuhan yang terjadi di Tongauna Utara hal ini selaras 

dengan apa yang dikatakan Burhan Bungin ia mengatakan bahwa. 

Komunikasi kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki 

tujuan yang sama lalu berinteraksi satu dengan yang lain, untuk mencapai  

tujuan bersama, lalu mengenal satu dengan yang lainnya, memandang 

yang lainnya sebagai bagian dari pada kelompok tersebut. Komunikasi 

yang dilakukan secara kelompok misalnya yang dilakukan bersama 

keluarga, kawan terdekat, tetangga, kelompok diskusi ataupun komunitas 

yang sedang mengambil keputusan.
120

 

Menurut penulis Komunikasi kelompok saat pelaksanaan dialog 

(Mbetulura) yang di lakukan tokoh adat beserta peserta yang hadir dalam agenda 

Mbetulura biasa disebut sebgai Small group communication yang mana tugas 

seorang Puutobu (tokoh adat) bertugas untuk memecahkan masalah konflik 

perselingkuhan yang terjadi di Tongauna Utara melalui kegiatan dialog itu setiap 

anggota yang hadir akan belajar lebih banyak mengenai mekanisme Mbetulura 

dalam penyelesaian kasus perselingkuhan. 
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3. Tahapan Negosiasi (Metawari) 

Negosiasi dalam proses penyelesain konflik perselingkuhan merupakan 

langkah selanjutnya yang dilakukan oleh mereka yang sedang berkonflik dimana 

negosiasi dilakukan pada prinsipnya ketika jalur komunikasi benar-benar terputus.  

Komunikasi yang terputus total menjadi bagian dari konflik.  Dengan terputusnya 

komunikasi, maka  yang terjadi adalah ketegangan dan saling menyerang baik 

secara tertutup maupun secara terbuka.  Dalam keadaan seperti inilah, negosiasi 

dibutuhkan sebagai salah satu cara atau strategi untuk mencari jalan bagi 

penyelesaian konflik perselingkuhan, Menurut Suku Tolaki metawari atau 

negosiasi dilakukan untuk membuka kembali komunikasi yang tertutup diantara 

mereka yang berkonflik, seperti yang diungkapkan oleh Aripuddin (Puutobu) 

sebagai berikut: 

Metawari itu sangat penting kalau kita hendak menyelesaikan masalah 
perselingkuhan di antara orang-orang. jika kita semua telah berdialog, 
maka selanjutnya adalah negosiasi.  Apa isinya metawari, itu tidak lain 
dimana kita tokoh adat yang didampingi Pamarenda (pemerintah) 
menjelaskan kepada semuanya bagaimana tahapannya dan apa yang akan 
menjadi isi adat.  Kan kita sebagai Orang Tolaki sudah tahu, masing-
masing masalah ada cara menyelesaikannya. Maksudnya menjelaskan 
bahwa setiap masalah memiliki cara penyelesaiaannya.

121
 

  Proses metawari ini dilakukan sesungguhnya untuk menyampaikan 

tahapan-tahapan adat yang harus dilalui dalam proses penyelesaian konflik 

perselingkuhan serta apa yang menjadi kewajiban satu pihak terhadap pihak yang 

lain.  Misalnya penerapan denda yang harus dipenuhi kepada pihak yang lain.  

Jika kedua belah pihak yang berkonflik perselingkuhan sepakat dan menerima 

tahapan yang disampaikan serta menyetujui syarat-syarat yang harus dipenuhi, 

maka proses penyelesaian konflik perselingkuhan melalui adat akan dilanjutkan.  

Walaupun sebenarnya, baik tahapan maupun syarat yang harus dipenuhi 
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(misalnya denda) telah diketahui dan sudah baku dalam adat Suku Tolaki, tetapi 

dalam proses Metawari atau negosiasi ini, merupakan kewajiban tokoh adat, 

Puutobu, Tolea/pabitara, atau Toono motuo, untuk menyampaikan hal tersebut. 

 Hal yang terpenting dalam proses metawari ini, selain menyampaikan 

tahapan pelaksanaan dan syarat atau kewajiban yang harus dipenuhi, adalah 

menentukan pihak mana yang harus memenuhi kewajiban dan pihak mana yang 

menerima itu sebagai hak.  Pengambilan keputusan untuk menetapkan hal ini, 

didasarkan pada kriteria masing-masing yang berkonflik, saksi-saksi, serta bukti-

bukti yang dapat menguatkan keputusan itu.  Selain itu, pengalaman dari seorang 

tokoh adat juga ikut menentukan penetapan pihak yang harus memenuhi 

kewajiban dan pihak yang menerima itu sebagai haknya.  Menurut Haruddin 

selaku juru bicara adat (Pabitara) proses mediasi yang dilakukan dalam kasus 

perselingkuhan tidak bisa hanya sekali saja, jika mediasi pertama tidak 

menemukan kesepakatan, maka akan dilakukan mediasi untuk kedua kalinya. 

Melapor ke tokoh adat, orang tuanya  kita menyampiakan hal-hal yang 
harus dilakukan dalam penyelesaianan adat untuk ia berurusan, nah tokoh 
adat ini berangkat sama orang tuanya laki-laki lalu kita sampaikan, kalau 
memang kita bicarakan langsung disitu, kalau tidak berarti kita harus 
bertemu kembali lagi kita bicarakan dengan pihak orang tua perempuan, 
lalu kita ambil bagaimana kesepakatan kita karena itu harus sudah istilah 
Mowea karena otomatis si laki-laki ini harus menyiapkan bahan untuk kita 
adakan Mowea dengan bahan-bahan yang dibutuhkan.

122
 

Tahapan syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu pihak kepada 

pihak yang lainnya kemudian menjadi keputusan adat.  Jika semua itu telah 

diterima, maka selanjutnya adalah musyawarah untuk menentukan proses terakhir 

dari penyelesaian konflik perselingkuhan yakni Mombesara. Adapun yang 

dimusyawarahkan yakni waktu dan tempat berlangsungnya Mombesara nanti,  

waktu pelaksanaan ini harus dimusyawarahkan, karena biasanya pihak yang harus 

memenuhi kewajiban akan meminta tenggang waktu yang cukup untuk 
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mempersiapkan isi adat yang menjadi kewajibannya.  Sedangkan tempat 

pelaksanaan juga menjadi penting untuk dimusyawarahkan karena tidak semua 

pihak yang berhak menerima kewajiban pihak lain akan menerima pelaksanaan 

Mombesara di tempatnya atau dirumahnya.  Ini lebih kepada pertimbangan 

pribadi, misalnya karena rumahnya jauh di dalam lorong sehingga sulit dijangkau 

untuk semua orang atau karena rumahnya dilorong maka pada saat pelaksanaan 

Mombesara nanti dikuatirkan akan ada yang tidak hadir.  Masalah kehadiran ini 

juga penting, sebab semakin banyak yang hadir, maka kesan perdamaian itu akan 

semakin kuat dan legitimasi telah terjadinya perdamaian juga akan semakin kuat. 

Pelaksanaa Metawari (Melakukan Negosisasi) dalam penyelesaian konflik 

perselingkuhan menurut Hidayat Dasru dalam hal ini memberikan pendapat 

mengenai peranan bahasa yang dilakukan dalam melakukan negosiasi dengan cara 

gabungan sehingga muncul keserasian, di bawah ini merupakan contoh 

penggunaan peran ketiga bahasa tersebut. 

6. Komunikasi interpersonal akan dimulai dengan menggunakan diri kita 
pribadi (Self) berbagai pandangan cara komunikasi yang menyangkut 
bagian pengamanan dan  pemahaman yang berangkat dari diri pribadi 
sendiri. 

7. Komunikasi Interpersonal ia bersifat transaksional, hal ini juga 
mengacu pada beberapa tindakan pihak-pihak yang telah melakukan 
komunikasi baik secara serempak melakukan pengiriman dan juga 
penerimaan pesan. 

8. Komunikasi Interpersonal, hal ini mencakup bagian isi pesan dan juga 
hubungan yang bersifat personal. Maksudnya, komunikasi yang 
dilakukan secara interpersonal ini tidak hanya berkenan dengan isi  
pesan, namun juga menyangkut pada siapa karib kita dalam melakukan 
komunikasi. 

9. Komunikasi interpersonal juga mensyaratkan adanya kedekatan pada 
fisik antara pihak-pihak yang sedang melakukan komunikasi. 

10. Partisipan dalam melakukan komunikasi interpersonal dapat terlibat 
secara independen atau saling bergantung pada satu dengan lainnya.
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Dari uraian di atas  komunikasi yang dilakukan oleh Puutobu (Tokoh adat) 

tidak akan dapat diubah ataupun dapat diulang,  jika telah mengucapkan kepada 
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lawan komunikasi yakni keluarga kasus konflik perselingkuhan, mungkin hal 

yang bisa dilakukan ialah  mengucapkan meminta maaf, namun tidak berarti 

menghapuskan apa yang perlu diucapkan. Komunikasi antar pribadi yang 

dilakukan Puutobu merupakan komunikasi yang dilakukan antara personal secara 

tatap muka, yang memungkinakan setiap pesertanya dapat menangkap reaksi yang 

lainnya secara langsung. Baik itu yang dilakukan secara verbal maupun 

nonverbal. 

Menurut penulis Legitimasi menghadirkan banyak orang dalam melakukan 

negosisasi ini penting, karena dikemudian hari jika ada satu pihak yang 

mempermasalahkan perdamaian konflik perselingkuhan tersebut, maka saksi 

terhadap penyelesaian konflik perselingkuhan yang telah dilaksanakan itu juga 

akan banyak.  Saksi bahwa perdamaian telah terjadi, dapat menjadi saksi di waktu 

yang lain untuk masalah yang sama.  Artinya, jika ada satu pihak yang sedang 

terlibat konflik perselingkuhan dan sudah didamaikan merasa tidak puas, lalu 

ketidakpuasannya ini diceriterakan kepada orang lain dan didengar oleh saksi 

tersebut, maka saksi itu dapat memberitahukan ketidakpuasan satu pihak itu 

kepada tokoh adat atau kepala desa.  Jika sudah demikian, maka hal itu akan 

menjadi kasus yang baru yang kemudian dianggap tidak ada hubungannya dengan 

kasus yang lama. Oleh karena itu, Moambongi atau memaafkan dengan tulus dan 

Monggolupe atau melupakan apa yang telah terjadi, sangat penting dalam 

kehidupan sosial dan terciptanya integrasi pada masyarakat Suku Tolaki.   

4. Peletakkan Adat (Mombesara) 

Tahap selanjutnya dalam penyelesaian konflik perselingkuhan pada Suku 

Tolaki adalah Mombesara.  Mombesara merupakan suatu bentuk penyelesaian 

konflik perselingkuhan melalui peletakan adat. Dalam Mombesara atau peletakan 

adat ini haruslah dilakukan dengan menggunakan  media  Kalosara yang 
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peletakannya dilakukan oleh Tolea dan Pabitara.  Hal ini dikatakan oleh informan 

bernama Haruddin Selaku juru bicara adat (Pabitara) sebagai berikut. 

 Mombesara (peletakan adat), apa saja kejadian dan keperluannya, harus 
memakai kalosara. mengapa harus memakai kalosara, karena merupakan 
simbol persatuan dan kesatuan Orang Tolaki.  jika Kalo telah diletakan, 
maksudnya diletakan dihadapan seseorang atau orang banyak, berarti 
semua unsur sudah terpenuhi. raja sudah berada disitu, bangsawan sudah 
berada disitu, orang banyak sudah disitu. jika Kalosaea telah diletakan, 
maka semua orang harus mengikuti adat yang berlaku.  Sebab, siapa yang 
tidak menghargai dan menghormati Kalosara, hidupnya akan terkena 
kutuk. hidupnya tidak akan tenang. siapapun yang tidak menghargai adat, 
dia juga tidak akan dihargai oleh orang banyak, dia akan hidup sendiri.

124
 

Kesakralan Kalosara, masih sangat kuat hidup dalam kehidupan Suku 

Tolaki.  Tidak ada seorangpun yang merasa sebagai Suku Tolaki yang tidak 

menghargai Kalosara.  Dipercaya dan diyakini oleh masyarakat Suku Tolaki, 

bahwa siapapun yang tidak menghormati dan menghargai Kalosara sebagai 

pengikat yang mempersatukan masyarakat Suku Tolaki, maka hidupnya akan 

terkena kutukan.  Kutukan ini dapat berupa penyakit yang menahun, kecelakaan, 

bahkan sampai pada kematian.  Seseorang yang tidak menghormati dan 

menghargai Kalosara dan adat, maka diapun juga tidak akan mendapat 

penghargaan, hidupnya terasa seperti menyendiri di tengah keramaian orang 

banyak. 

Berangkat dari kesakralan Kalosara yang merupakan pokok adat Orang 

Tolaki inilah, sehingga dalam setiap proses penyelesaian konflik perselingkuhan 

pada Suku Tolaki maka Mombesara atau peletakan adat dengan Media Kalosara 

harus dilaksanakan.  Karena hanya melalui hadirnya Kalosara dalam penyelesaian 

konflik perselingkuhan tersebut, ada jaminan bahwa konflik yang telah terjadi 

terhadap pihak-pihak yang bertikai tidak akan terulang dan perdamaian dapat 

tercapai.  Artinya, bahwa setelah perdamaian yang dilakukan melalui peletakan 

media  Kalosara, lembaran konflik itu harus ditutup selamanya.  Tidak boleh ada 
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lagi yang mengungkit kasus perselingkuhan itu.  Karena jika mengungkit suatu 

kasus perselingkuhan yang sama, yang telah diselesaikan melalui Mombesara, itu 

berarti sama dengan tidak menghargai dan menghormati Kalosara adat yang 

berlaku. 

Adapun tata cara dan urutan Mombesara dalam  penyelesaian konflik 

perselingkuhan di Kecamatan Tongauna Utara adalah sebagai berikut :
125

 

a. Mombesara yang dilakukan oleh Pabitara dengan media Kalosara di hadapan 

Pu’utobu (ketua adat), dengan inti pembicaraan kata pengantar, berisi tentang 

maksud dan tujuan pertemuan itu, menjelaskan secara rinci semua keterangan 

dan pengakuan si pelaku termasuk bukti–bukti perbuatannya atau 

pelanggarannya serta permohonannya kepada pertemuan adat itu agar 

didamaikan,  menjelaskan secara rinci keterangan-keterangan korban, 

mengemukakan pendapat atau saran tentang berbagai bentuk alternatif  sanksi 

atau denda yang pantas dikenakan kepada si pelaku sesuai dengan bentuk 

perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku perselingkuhan. 

b. Tanggapan, saran, dan pendapat Puu’tobu 

c. Saran dan pendapat dari Toono motuo sebagai ketua adat di Tonguana Utara. 

d. Saran dan pendapat dari para sesepuh adat atau orang-orang yang dituakan di 

Kecamatan Tonguna Utara. 

e. Permohonan tuntutan dari yang mewakili keluarga korban. 

f. Permohonan dan pernyataan maaf dari yang mewakili si pelaku. 

g. Penyampaian kesimpulan oleh Puu’tobu sekaligus mensahkan keputusan 

hukum yang dijatuhkan kepada si pelaku, termasuk menyatakan bahwa 

keputusan yang diucapkannya bersifat final, mengikat, dan tidak dapat 

dibantah atau diganggu gugat oleh siapa pun. 
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h. Penetapan dan pelaksanaan hukuman yakni memberikan segala kewajiban 

yang telah disyaratkan dalam proses Metawari (Negosiasi) dari pihak yang 

harus membayar denda kepada yang berhak menerimanya, Kedua pihak dalam 

proses ini diwakili oleh Pabitara. 

i. Kata-kata penutup dari Pabitara sekaligus menandai bahwa perkara telah 

selesai dan acara Mombesara juga telah selesai. 

Dari uraian di atas dalam melakukan tahapan peletakakkan adat ketika 

melakukan reosolusi konflik perselingkuhan Richart E. Porter dan Lerry A. 

Samofar dalam Dedi Mulyadi dan Jalaluddin Rahmad menyatakan bahwa.  

Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar berfikir, 
merasa,mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut 
budayanya. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktek komunikasi, 
tindakan- tindakan sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi, dan politik serta 
teknologi, semua itu berdasarkan pola-pola budaya. Budaya adalah sebuah 
konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefinisikan 
sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, sikap, makna, 
hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alamsemesta, 
objek-objek materi dan yang diperoleh sekelompok besar dari generasi 
kegenerasi melalui usaha individu maupun kelompok.
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  Dari uraian peletakka adat dalam melakukan resolusi konflik 

perselingkuhan yang praktek komunikasi yang melibatkan Kalosara sebagai 

media dalam melakukan peletakkan adat, yang selanjutnya diberikan tanggapan 

oleh Puutobu, pemerintah dan orang tua yang hadir dalam kegitan tersebut. 

menurut peneliti komunikasi dan budaya tidak dapat dipisahkan oleh karena itu 

budaya tidak hanya menentukan siapa berbicara dengan siapa, tentang apa dan 

bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi juga turut menentukan pesan yag 

disampikan, memperhatikan dan menafsirkan pesan. Seluruh prilaku sangat 

bergantung pada budaya dimana kita bertempat tinggal dan dibesarkan. Hal inilah 

yang menandakan bahwa budaya adalah landasan komunikasi, bila budaya 
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beraneka ragam maka beraneka ragam pula praktek model komunikasinya yang 

dilakukan. 

5. Pelaksanaan Mosehe (Penyucian) 

Mosehe karena perselingkuhan memiliki fungsi sebagai upaya untuk 

mensucikan manusia dari perbuatan zina.  Dalam perselingkuhan, maka yang 

hendak disucikan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah 

melakukan perselingkuhan yang dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. 

Dengan Mosehe, keduanya memperoleh pensucian dalam arti bahwa perbuatan 

mereka memperoleh pengampunan dan keduanya dapat diterima kembali sebagai 

anggota masyarakat walaupun jika kemudian keduanya memilih untuk menikah, 

maka mereka tidak boleh berada di kampung semula.   

Adapun sanksi denda yang harus disiapkan dan dibayar oleh laki-laki yang 

berselingkuh kepada suami dari perempuan yang diselingkuhinya adalah sebagai 

berikut:
127

 

1) Posehe, satu (1) ekor kerbau atau sapi  

2) Petongo yakni satu (1) pis kain kaci 

3) Pebubusi yakni satu (1) buah cerek yang terbuat dari tembaga  

4) Satu (1) buah parang Taawu (parang khas Suku Tolaki) 

5) Membayar secara tunai seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh suami saat 

mengurus perkawinan dengan istrinya. 

6) Mempersiapkan bahan-bahan untuk Mosehe berupa:
128

 

a. O’duku atau nyiru (alat penampi beras) 

b. Daun sirih, pinang, dan kapur sirih  

c. Air putih yang di taruh di dalam cerek tembaga. 
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d. Anakan pisang atau batang pisang.    

 Sanksi denda membayar secara tunai seluruh biaya yang telah dikeluarkan 

oleh suami saat mengurus perkawinan dengan istrinya bersifat relatif karena 

sebelum denda ini dibayarkan maka terlebih dahulu para perangkat adat 

(Puu’tobu, tolea, pabitara, dan juga pemerintah) melakukan pemeriksaan 

terhadap status perkawinan adat dari suami yang isterinya diselingkuhi serta 

memeriksa hubungan suami-isteri selama hidup berumah tangga. Setelah diadakan 

pemeriksaan, maka berlaku ketentuan untuk sanksi denda yang harus dipenuhi 

oleh laki-laki yang berselingkuh dengan isteri orang lain sebagai berikut :
129

 

a. Jika suami yang isterinya selingkuh belum melaksanakan adat Mowindahako 

(Penyelesaian adat pernikahan) kepada isterinya meskipun keadaan rumah 

tangganya harmonis, maka laki-laki yang berselingkuh itu hanya membayar 

sanksi denda adat setengah dari jumlah biaya saat pengurusan perkawinan. 

b. Jika suami telah melaksanakan Mowindahako namun selama dia dianggap 

menelantarkan istrinya, maka laki-laki yang berselingkuh itu hanya perlu 

membayar seperempat dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh suami saat 

pengurusan perkawinan dahulu.  

 Penyerahan denda adat sebagaimana tersebut di atas diserahkan melalui 

Pabitara dan harus diterima langsung (tidak boleh diwakili) oleh sang suami yang 

istrinya diselingkuhi.  Setelah pelaksanaan penyerahan denda tersebut melalui 

Mombesara, maka dilaksanakanlah Mosehe.  Dalam pelaksanaan Mosehe wonua, 

harus dihadiri oleh kedua laki-laki yang beserta dengan seluruh keluarga besar 

mereka dan seluruh warga setempat.  Pelaksanaannya sebagai berikut: denda adat 

yakni seekor sapi dipersiapkan untuk disembelih oleh Mbusehe (pemimpin 

upacara adat Mosehe, sapi yang nantinya disembelih ini merupakan simbol 
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perdamaian, pensucian bagi mereka yang telah melakukan kesalahan, dan 

pensucian bagi kampung.  Pada saat sapi akan disembelih, maka kedua laki-laki 

tersebut diminta berdiri masing-masing disebelah kiri dan kanan sapi.  Laki-laki 

yang isterinya berselingkuh di sebelah kanan dan laki-laki yang berselingkuh di 

sebelah kiri, sambil mereka memegang bagian tubuh dari sapi.  Setelah keduanya 

berada di posisinya masing-masing, mbusehe lalu melafalkan mantera-mantera 

Mosehe.  Setelah selesai melafalkan mantera-mantera, sapi lalu disembelih dalam 

posisi yang sudah dibaringkan.  

Dalam kegiatan Mosehe memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaanya 

adapaun tahapannya ialah sebagai berikut: 

a. Mombesaraa (Peletkkan adat)   

Proses permohon izin Tolea (Juru bicara adat) kepada pemerintah untuk 

melaksanakan kegiatan Mosehe. Pada bagian ini seorang Tolea  yang merupakan 

perwakilan dari masyarakat adat setempat dalam kegiatan adat mengungkapkan 

wacana yang dikomuniasikan dalam kegiatan adat masyarakat Suku Tolaki 

sebagai berikut: 

Tabea inggomiiu o Pak camat uluu salaa, mandaronoo olipu wonua I 
Tongauna Utara, ia pinoko owosenggu pinoko laalo inggi rango wakile, 
tabea inggomiu pak desa, iaa ladumisioroo tiinamuaki teeni pamarendah 
owose. 

Terjemahannya: 

Yang terhormat bapak camat sebagai kepala pemimpin, yang berkuasa di 
wilayah Tongauna Utara, yang kami hormati pak desa yang berkuasa 
sebagai pemerintah yang berkuasa.
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Gambar 4.2 proses permohon izin Tolea  kepada pemerintah 

untuk melaksanakan kegiatan Mosehe 

  Ketika menuturkan kata seorang Tolea berhadapan dengan Kepala camat, 

kepala desa, Puutobu, dan anggota keluarganya, mereka melakukan duduk saling 

berhadapan dan bertatap muka dan benda Kalosara dipegang oleh Tolea sebagai 

media komunikasi penghubung antara percakapan antara Tolea dan camat, kepala 

desa, puutobu, dan anggota keluarga, selanjutnya mengundang Tolea menyambut 

sebagai tanda telah diterimanya atas permintaan izin untuk melanjutkan kegiatan 

adat. 

Ucapan-ucapan itu juru bicara (Pabitara) dia sudah menyampaikan yang 

pertamakan kita harus izin dulu, terutama sama pemerintah, sama tokoh 

adat, kemudian yang menggantikan langsung orang tuanya yang 

diselingkuhi.
131

 

 Tuturan inti yang merupakan bagian penting dari tradisi Suku Tolaki yang 

merupakan kelanjutan dari tuturan awal, dalam tuturan inti, juru bicara adat 

(Tolea) mulai melakukan diskusi dengan harapan menyampaikan sepatah kata 

kepada Kepala camat, kepala desa, untuk dapat melanjutkan tradisi tersebut 

sebagai bentuk daripada pernghormatan dan persetujuan untuk melajutkan tradisi 

yang dipandang sebagai inti dalam melakukan percakapan ini untuk dapat 

didengar oleh setiap pelaku ritual yang lainnya termaksud masyarakat yang saat 
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kegiatan upacara adat sempat hadir dalam kegiatan tersebut. Setiap kata yang 

kemudian diungkapkan secara lisan oleh seorang Tolea dalam prosesi adat atau 

pembersihan kampung  yang dikenal dengan Mosehe wonua yang tidak pernah 

mengalai perubahan wacana seperti terlihat pada tuturan kalimat dibawah ini: 

Iye inggomiuu pak camat uluu salaa mandarano olipuu petumbunoo 
wonua tusatonganoo olipuu, lamenggokooraa meota mendoo tooro nde 
pekulasoo mendonganoo olipuu wonuai I Tongauna Utara, ia tuduu 
inggomiu saraa owose, saraa pamarenda, saraa mbe paramisi, membo 
kullaloii lakoo keinggomiu keno landoo osala pewalii niru ku toono 
dadioo inggomiu odisii pamarendah, inggoo mohu nggo mondiso, osalaa, 
tewali niruku to’ono dadioo, ki inggo to meruhuu aki mo rongo-rongo 
meteo olu pohu pondiisomiu. 

Terjemahannya: 

Yang kami hormati bapak camat sebagai kepala pemimpin, sebagai 
pemimpin yang berkuasa diwilayah ini, orang yang memiliki kedudukan 
tinggi di Tongauna Utara, banyak orang yang menghuni di wilayah 
Tongauna Utara, aturan adat yang disepakati bersama, aturan adat 
pemerintah, aturan permisi, permohonan, penghormatan teruntuk petunjuk 
yang dilaksanakan bersama.
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 Setiap wacana yang dikatakan oleh Tolea dibagian inti ini menjadi sesuatu 

yang dianggap suci sejauh rangkaian pengalaman dan juga falsafah daerah 

setempat, tuturan yang dikomunikasikan oleh seorang Tolea dalam kegiatan adat 

dalam kegiatan merupakan jelmaan yang menjadi citra yang dalam tuturan 

tersebut mengisyaratkan suatu makna yang diterima secara tegas oleh masyarakat 

Suku Tolaki, ungkapan-ungkapan yang dikomunikasikan oleh Tolea dalam adat 

ini sudah sering didengar oleh masyarakat sekitar. Namun masyarakat sekitar 

tidak memiliki petunjuk tentang pentingnya yang terkandung dalam tuturan kata 

tersebut. Keyakinan mereka telah membentuk suatu petunjuk atau pemahaman 

yang diterima bersama sebagai fakta ensial dari suatu hal yang mutlah 

 Ungkapan ketiga yang dikomunikasikan menggunakan media Kalosara 

dalam kegiatan adat ialah tuturan akhir atau penutup, tuturan terakhir yang 

diungkapkan oleh Tolea pada kegaitan adat, seorang Tolea menyampaikan 
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permohonan izin kepada penguasa, dewan adat, kepala camat, kepala desa 

menggunakan bahasa halus yang menyiratkan makna yang ada pada tuturan 

tersebut dan dipahami oleh beberapa orang yang terlibat pada kegiatan  Mosehe. 

Ungkapan permohonan izin pada tuturan penutup sebagai berikut: 

Tabea inggomiu odiisi pamarendah, owosee pak camat, pak desa tabea 
inggomiuu mberaa anakia owose se nusantara, iyyee inggomiuu mbera 
mokole ronga susunano boke anakia I konawe, iyyee inggomiuu inaloloo 
ina luwako la la pangganoo ronga perehu-rehu ano, I podedaii ariyaku to 
masimaa ke itoo mongonii paramisi, inedisii pamarendah ia ito pohu unoo 
tini sano tewali niru kundo too anggoto moko lakoo pasipolee ohawo ia 
otuando tola mendee konggoo mendee perimbuu, ni inonoo pasipole 
topoko lakoito iyye inggomiu ina lolo ina lawuakoo la la mendo otoroo, la 
la tekonggo mberah toka ikeni kulaa mekodunggo iko omiu ilako  keeto 
pasipolee. 

Terjemahannya:  

Yang dihormati pemerintah setempat, bapak camat, kepala desa, meminta 
terima kasih,  sampai disini penyampaian saya kepada raja dan nusantara 
sekalian kita bersama, saya mewakili bersama, kita duduk bersama, saya 
sampaikan terimakasih kehadirin sekalian untuk atas terlaksananya segala 
urusan.

133
 

 Tuturan kata penutup yang dituturkan oleh Tolea dalam kegiatan ritual 

adat merupakan komunikasi yang memiliki makna dan menjadi simbol bagi 

masyarakat Suku Tolaki .  

b. Puutobu memercikan air putih kepada seluruh pengunjung  yang konon 

katanya dapat mendapatkan keberkahan dan akan terhindar daari segala 

macam bala yang akan terjadi akibat perselingkuhan yang terjadi di 

masyarakat 

c. Pembacaan doa 

d. Pelaku berserta rombongan yang akan melakukan Mowea yang diikuti oleh 

Puutobu, aparat pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat Suku Tolaki. 

sebagai mana gambaar foto di bawah ini. 
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Gambar 4.3 Pemercikan air putih kepada seluruh pengunjung   

yang konon katanya dapat mendapatkan keberkahan. 

e. Ditempat upacara disediakan seekor sapi yang mulus dan sebagian badannya 

dibungkus oleh kain kaci putih (O Kati). Bisanya dalam melakukan Mowea 

atau pemotongan hewan kurban menggunakan kerbau putih atau hewan 

kerbau hitam namun saat kegiatan Mosehe beberapa bulan yang lalu yang 

dilakukan di Kecamatan Tongauna Utara menggunakan seekor sapi, 

dikarenakan untuk hewan kerbau putih atau kerbau hitam sudah sangat sulit 

utuk didapatkan saat ini, sehingga sapi lah yang dipilih untuk menjadi kurban 

saat kegiatan Mowea tersebut, sebagai mana gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 sapi yang akan dipotong dalam kegiatan Mosehe. 
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f. Permohonan dan pernyataan maaf dari  si pelaku. 

Proses permohonan maaf pelaku perselingkuhan terhadap suami yang 

direbut istrinya dengan cara menghadapkan kedua belah pihak yang diarahkan 

oleh Puutobu dan saling berpelukan satu dengan yang lainnya dengan harapan 

setelah dilakukannya kegiatan Mosehe tersebut kedua belah pihak berdamai dan 

melupakan segala sesuatu yang pernah terjadi diantara mereka, sebagaimana 

gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 proses permohononan maaf dari pelaku 

kepada suami perempuan. 

g. Pemebersihan badan sapi oleh Puutobu, dimulai dengan menyiramkan air 

keseluruh badan sapi sebelum kemudian dilakukan penyembelihan yang akan 

dilakukan oleh seorang imam, yang telah diamankan untuk melaksanakan 

Mowea.   

h. Pada saat sapi akan disembelih, maka kedua laki-laki tersebut diminta berdiri 

masing-masing disebelah kiri dan kanan sapi. Laki-laki yang isterinya 

berselingkuh di sebelah kanan dan laki-laki yang berselingkuh di sebelah kiri, 

sambil mereka memegang bagian tubuh dari sapi.  Setelah keduanya berada di 

posisinya masing-masing, Puutobu lalu melafalkan mantera-mantera Mosehe 

seperti nampak pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 4.6 Proses sebelum penyembelihan, maka kedua laki-laki 

tersebut diminta berdiri masing-masing disebelah kiri dan kanan 

sapi. 

i. Fase selanjutnya melakukan Mowea yakni penyembelihan hewan sapi yang 

dilakukan oleh imam. Menurut aripuddin selaku tokoh adat (Puutobu) 

pelaksanaan pemotongan hewan sapi harus dilakukan oleh laki-laki yang 

diselingkuhi istrinya, namun karena dari pihak laki-laki yang diselingkuhi 

tidak sanggup untuk melakukanya maka prosesi pemotongan tersebut 

diserahkan oleh imam. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Proses penyembelihan sapi  

 
Ini sapi di ikat dan itu diharuskan yang menyembelih pertama itu yang 
diselingkuhi laki-laki, walaupun semua tidak harus kita paksakan tapi 
kalau dia sudah ikhlaskan seperti yang pernah kita alami, si laki-laki dia 
ikhlaskan berikan imam untuk menyembelih, artinya ini dia mandatkan dia 
amanahkan pokoknya seolah-olah sudah dialah yang menyembelih, tapi 
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karena ada rasa kasihan dengan binatang dengan tujuan agar dikonsumsi 
manusia ini itu, bisa sesuai dengan jalur islam, misalnya dia dalam 
keadaan sadar atau tidak sadara biar bismillah dia tidak bisa ucapkan 
itukan kalau kita islam.

134
  

Daging sapi yang telah disembelih itu selanjutnya dibagikan kepada 

seluruh warga masyarakat yang hadir.  Dengan selesainya tahapan tersebut, maka 

konflik perselingkuhan antar keluarga dianggap telah tuntas dan semuanya telah 

didamaikan.  Laki-laki yang dirampas istrinya tidak boleh menyimpan dendam 

lagi  kepada laki-laki yang berselingkuh dengan mantan istrinya.  Demikian juga 

seluruh keluarga di kedua belah pihak tidak boleh menyimpan dendam termasuk 

tidak diperkenankan mengungkit-ungkit  kejadian yang telah berlalu.  Intinya, 

bahwa Moambongi ronga monggolupe (memaafkan dan melupakan) segala 

masalah yang telah terjadi harus dilaksanakan.  Jika ada pihak yang mengungkit-

ungkit lagi masalah ini, maka hal itu akan dianggap sebagai perkara baru dan bagi 

pihak yang mengungkit-ungkit masalah ini akan dikenakan sanksi denda Peohala.  

Selanjutnya jika laki-laki dan perempuan yang berselingkuh sepakat untuk 

melakukan pernikahan, maka mereka akan melakukannya sesuai ketentuan adat 

perkawinan Suku Tolaki.  

Melihat langkah-langkah serta proses dalam penyelesaian konflik 

perselingkuhan yang terjadi di Kecamatan Tonguna Utara tersebut, maka penulis 

berpendapat bahwa Kalosara bertujuannya ialah untuk meminta keselamatan 

kepada Allah Swt dari segala macam bala dan bencana yang akan terjadi karena 

perbuatan perselingkuhan tersebut.  Masyarakat Suku Tolaki di Kecamatan 

Tongauna Utara pun patuh terhadap tradisi nenek moyang yang telah diwariskan 

ratusan tahun dalam resolusi konflik khususnya dalam perselingkuhan yang 

terjadi di masyarkat. Menurut Randi Purnomo selaku salah satu informan para 
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pelaku perselingkuhan setelah kasus konflik perselingkuhan diselesaikan dengan 

tradisi Kalosara, maka mereka akan diminta untuk meninggalkan kampung. 

Tarokan kemarin kasusnya, kalau dia minta pihak laki kembalikan 
maharnya maka harus dikasih kembali, itupun karena kemarin posisinya 
istrinya dia yang selingkuh, maka harusnya dia dari rumah keluar 
kampung tanpa  membawa pakaian, bahkan pakaian dibadan itu tidak 
berhak.

135
 

Selain penyelesaian konflik perselingkuhan menggunakan media Kalosara 

terhadap seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah bersuami, 

kegiatan Mosehe dapat dilaksanakan karena adanya perselingkuhan yang terjadi 

dimana perempuan yang telah memiliki tunangan dirampas oleh laki-laki lain. 

Pelaksanaan penyelesaian konflik tersebut melalui Mosehe yang ditimbulkan 

karena perselingkuhan maka yang akan dilakukan terlebih dahulu ialah 

Mombesara atau peletakkan adat, dalam kegiatan Mombesara  ini pertama 

Pabitara mengungkapkan permohonan maaf kepada keluarga laki-lakiyang telah 

merampas tunangan, kata-kata membujuk agar keluarga yang dirampas 

tunangannya menerima kenyataan yang telah terjadi dan bersedia menerima adat 

dari laki-laki yang merampas tunangannya dan menyatakan untuk membawa 

semua sanksi denda yang harus dibayarkan oleh pihak yang merampas tunangan. 

Sebelum melaksanakan Mosehe maka terlebih dahulu diadakan Mowea sarapu 

yakni pemutusan secara adat pertunangan yang telah dilakukan dengan sanksi 

denda yang harus dipenuhi oleh yang merampas tunangan. 

Jika denda telah diterima oleh pihak laki-laki yang dirampas tunangannya, 

maka selanjutnya laki-laki yang merampas tunangannya beserta orang tuanya 

masuk ke dalam ruangan tempat pelaksanaan Mowea sarapu (pemutusan secara 

adat pertunangan) dan kemudian harus meminta maaf secara langsung kepada 

laki-laki yang dirampas tunangannya beserta orang tua dan keluarganya. Jika 
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semua ini telah selesai maka selanjutnya adalah pelaksanaan Mosehe. Dalam 

pelaksanaan Mosehe ini denda yang harus disiapkan dan dibayar oleh pihak yang 

merampas tunangan adalah:
136

 

a.  Satu (1) ekor kerbau atau sapi adat 

b. Satu (1) pis kain kaci 

c. Satu (1) buah cerek yang terbuat dari tembaga asli 

d. Pombuleako onggoso yakni pengembalian semua keruagian berupa biaya yang 

telah dikeluarkan oleh pihak laki-laki saat melakukan peminangan untuk 

pertungan. Setelah dilakukan pelaksanaan Mosehe maka laki-laki dan 

perempuan yang telah berselingkuh itu wajib segera mengurus perkawinan 

sesuai ketentuan adat perkawinan yang berlaku. 

Suku Tolaki Khususnya yang berada di Kecamatan Tonguna Utara 

Kabupaten Konawe, menganggap kegiatan Mosehe dalam melakukan resolusi 

konflik perselingkuhan merupakan sarana dan juga upaya dalam rangka 

membersihkan diri dan menolak bala bencana yang akan terjadi karena perbuatan 

tersebut, asumsi masyarakat Suku Tolaki Mosehe harus dilakukan jika terjadi 

perselingkuhan agar mencegah banyaknya bencana yang biasa terjadi seperti 

musibah banjir, musim kemarau panjang, wabah penyakit atau musibah besar 

lainnya, kepercayaan seperti inilah yang kemudian ditanamkan pada masyarakat 

Suku Tolaki yang berada di Kecamatan Tonguna Utara dalam mencegah 

perbuatan asusila yang terjadi di masyarakat. Menurut Aloliliweri Gatra-gatra 

dalam bukunya yang berjudul  Komunikasi antar Budaya ia mengatakan bahwa 

komunikasi dan budaya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan hal ini pula 

yang mempengaruhi praktek daripada model komunikasi menjadi beraneka 

ragam. 
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Budaya komunikasi dan budaya tidak dapat dipisahkan oleh karena itu 
budaya tidak hanya menentukan siapa berbicara dengan siapa, tentang apa 
dan bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi juga turut menentukan 
orang menjadi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan dan kondisi-
kondisinya untuk mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan. 
Sebenarnya seluruh perbendaharaan prilaku kita sangat bergantung pada 
budaya dimana kita bertempat tinggal dan dibesarkan. Hal inilah yang 
menandakan bahwa budaya adalah landasan komunikasi, bila budaya 
beraneka ragam maka beraneka ragam pula praktek model 
komunikasinya.

137
 

Kegiatan Mosehe merupakan ritual yang dianggap sangat sakral oleh 

masyarakat Suku Tolaki di Kecamatan Tonguna Utara melalui kegiatan tersebut 

berupaya menjalin komunikasi dengan sang maha pencipta, agar sang pencipta 

melindungi mereka dari segala bala bencana baik yang berkaitan dengan personal 

maupun yang berkaitan dengan perkebunan ataupun masalah pertanian. Pada 

umumnya kegitan tersebut di dalamnya terdapat sejumlah perangkat adat yang 

terlibat selama kegiatan berlangsung, begitupun pula perangkat dalam kegiatan 

pelaksanaan Mosehe. Oleh karena itu menurut  Junaidi dalam jurnalnya yang 

berjudul Komunikasi dan Budaya Menuju Masyarakat Kultural membagi 

beberapa aspek pemanfaatan tradisi sebagai berikut. 

Tradisi sebagai sebuah media komunikasi akan sangat berkaitan dengan 
aspek : (1) bentuk, pola, atau pakem, (2) daya atau potensi untuk berubah, 
dan (3) muatan- muatan atau pesan-pesan yang berisikan pendidikan 
kultural, spiritual, dan komentar sosial. Dalam tiga aspek itulah 
sesungguhnya terletak kapabilitas tradisi sebagai media ungkap atau 
ekspresi keindahan, yang pada gilirannya memiliki potensi untuk 
dikembangkan menjadi media komunikasi tradisional.

138
 

Bagi masyaarakat Suku Tolaki penyelesaian konflik menggunakan media 

Kalosara merupakan hal yang harus dilakukan, agar tidak terjadi konflik sosial 

yang berkelanjutan karena mereka berpegang teguh pada moto Suku Tolaki “Inae 

kona sara iyee pinesara, inae lia sara iye pinekasara” yang artinya barang siapa 

yang mentaati serta menjunjung tinggi hukum adat, akan diperlakukan dengan 

baik, dan barang siapa yang melanggar hukum adat akan diberikan ganjaran serta 
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hukuman, budaya Suku Tolaki sangat menghormati dan menghargai serta saling 

menolong antar sesama masyarakat yang mendiami Tongauna Utara, asalkan 

masyarakat yang mendiami wilayah tersebut masih menghargai adat istiada 

setempat. Menurut Harold Laswell dalam Onong Uchjana Effendy ia mengatakan 

bahwa. 

Cara untuk menjelaskan makna komunikasi adalah menjawab petanyaan 
Who say what in whice chanel to whom with effect. Paradigma Laswell 
menunjukkan bahwa komunikasi meliputi beberapa unsur yakni 
komunikator, pesan, media, komunikan dan efek.

139
 

 Penyelesaian konflik perselingkuhan dengan menggunakan media 

Kalosara hendak mengungkapkan bahwa  akibat-akibat yang ditimbulkan oleh 

perbuatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan akibat 

terjadinya perselingkuhan yang akan mengundang bala bencana bagi desa 

tersebut, selaras dengan itu Menurut Edward T. Hall “Culture is communication 

and comunication is culture”. Ini berarti budaya merupakan bagian dari perilaku 

komunikasi, dan pada gilirannya pula komunikasi akan turut menentukan, 

memelihara, mengembangkan dan mewariskan budaya.
140

 

 Penulis melihat terjadi intraksi baik individu maupun kelompok dalam 

penyelesaian konflik khususnya masalah perselingkuhan yang melibatkan 

Kalosara sebagai media dalam melakukan resolusi konflik, Kalosara menuntut 

masyarakat dalam bentuk ritual adat. Pola serta tingkah laku dalam bentuk tradisi 

Kalosara menjadi adat istiadat yang tersimpan dalam memori masyarakat, 

pemahaman akal manusia mampu membayangkan diri dan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi terhadap dirinya, sehingga manusia dapat mengadakan pilihan dan 

seleksi pada alternatif-alternatif tingkah lakunya. Dalam tradisi Kalosara Pabitara 

selaku juru bicara adat dan juga fasilitator adat pertama-tama mengutamakan 
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perdamaian terhadap para pihak yang sedang melakukan perselingkuhan terlebih 

jika yang melakukan perselingkuhan tersebut sedang memiliki anak, namun jika 

pihak suami istri yang dirugikan enggan untuk bersatu kembali maka para pihak 

akan dilakukan pengasingan dari desa dalam waktu tertentu.  

6. Islam dan Tradisi Kalosara Pada Masyarakat Islam Suku Tolaki 

Budaya dan juga agama Islam dalam praktiknya di kehidupan masyarakat 

Indonesia seperti halnya dua sisi mata uang, sejarah juga telah membuktikan 

bahwa kontribusi budaya dapat memotivaasi perkembangan Islam yang berada di 

Negara Indonesia, sebaliknya juga kontribusi agama Islam sangat memperkuat 

hubungan masyarakat dengan budayanya. Kendati demkian, baik itu masyarakat 

Indonesia maupun seorang ilmuan pasti memilki pandangan berbeda dalam 

melihat perjumpaan antara budaya dan juga agama. Perdebatanya biasanya 

seputar apakah adat mencederai wujud asli agama ataukah agama bersifat ekslusif 

yang memiliki cita-cita  untuk melakukan penutupan ruang-ruang  pranata-pranata 

budaya. Oleh karena itu, tesis ini akan memaparkan korelasai agama dan juga 

budaya, khususnya dalam melihat kearifan lokal masyarakat Suku Tolaki yang 

termuat dalam Kalosara. 

a. Perjumpaan Islam dan Kalosara 

Pertemuan anatara agama Islam dan juga budaya banyak bisa dilihat pada 

masyarakat lokal yang berada di Indonesia. Kondisi territorial Negara Indonesai 

menunjukkan keragaman budaya, bahasa, etnis dan idiologi yang tumbuh dalam 

kelompok kehidupan masyarakat. Dalam tataran teori, berpadunya beberapa 

kebudayaan menghasilkan sekurang-kurangnya dua bentuk trnasformasi, yakni 

Inkulturasi dan Akulturasi, jika proses Inkulturasi cenderung meninggalkan nilai-

nilai lama dan menggantikan dengan nilai baru, maka akulturasi memproduksi 
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nilai-nilai baru disebabkan adanya keseragaman anatara dua budaya 

(Hemogenity).
141

 

Khususnya dalam kebudayaan masyarakat Suku Tolaki, interaksi agama 

Islam dan budaya secara rill terlihat dalam ekpresi Kalosara. Kalosara adalah 

simbol perdamian danpemufakatan bagai masyarakat yang kemudian berperan 

menjaga tatanan sosial. Nilai-nilai Kalosara memotivasi pemersatu di tengah 

keragaman masyarakat khusunya yang berada di Kecamatan Tongauna Utara. 

Selaras dengan itu, keragaman menurut pandangan konsepsi Islam dianggap 

sebgai Sunnatullah (Hukum alam) sebab Allah Swt menciptkan manusia dengan 

bentuk yang berbeda-beda mulai dari warna kulit, ras, bahasa budaya, pola piker 

dan perbedaan kepentingan. Dengan perbedaan-perbedaan itu agama Islam yang 

berarti kedamaian dihadirkan untuk mengatur kehidupan manusia. 

Konsekwensinya, ummat Islam memilki tugas untuk menjadikan nilai-nilai moral 

dalam Kalosara sebagai rujukan dalam bersikap serta diaplikasikan dalam 

interaksi terhadapat sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Tradisi Kalosara merupakan proses penyelesaian konflik khususnya dalam 

perselingkuhan yang terjadi dikehidupan masyarakat Suku Tolaki, adapun norma-

norma hukum pada Kalosara terangkum dalam Sara perapu’a serta ketetapan 

hukuman bagi para pelaku perselingkuhan yang ketetapanya diputuskan oleh adat 

yakni Tolea, Pabitara dan Toonomutuo. Masyarakat Suku Tolaki yang notabene 

beragama Islam menjalankan Sara perapu’a bersama-sama hukum Islam, meski 

pada tataran beberapa dimensi tidak terlihat secara rill namun secara subtansi 

pelaksanaannya  saling memperkuat satu sama lainnya. 
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b. Analisis Penyelesaian Perselingkuhan 

Menganalisis perbuatan perselingkuhan, al-Qur‟an memberrikan batasan 

perilaku manusia yang berdampak pada perrbuatan perzinahan Islam melarang 

perbuatan berkhalwat  (berduaan) sebelum adanya akan pernikahan, terkecuali 

ditemani dengan seorang muhrim. Hal ini bertujuan untuk menjauhi perbuatan 

perzinahan, sedangkan untuk dapat merusak masyarakat secara luas.
142

 Tindakan 

perzinahan menurut hukum Islam mengandung unsur umum dan khusus, adapun 

untuk unsur umumnya yakni secara materil, formil dan moril, sedangkan untuk 

khususnya yaitu hubungan seksual yang diharamkan dan adanya niat dari seorang 

pelaku yang melawan hukum agama Islam. Karena tujuan dilarangnya perzinahan 

bukan hanya untuk menjaga perkawinan dan keturunan, namun zina juga untuk 

menjaga akal, menjaga nywa, dan mencegah berbagai penyakit serta azab dari 

Allah Swt. Untuk menyelesaikan perkara perzinahan Islam mengatur melalui 

ketentuan Li’an (sumpah atas perbuatan zina). Dimana suami dan istri jika saling 

menuduh melakukan zina, hendaknya bersumpah sebanyak empat kali bahwa 

suaminya itu termaksud orang-orang yang berdusta. Lalu pada sumpahnya yang 

kelima hendaknya ia mengatakan bahwa, murka Allah Swt akan menimpahnya 

manakala suami atau istri itu termaksud orang-orang benar. Namun jika terbukti 

berzina maka hubungannya menurut Imam Syafi‟I jika seorang merdeka (bikr) 

melakukan zina, baginya akan dijatuhi hukuman hudud seratus kali cambuk secara 

merata diseluruh tubuhnya dan diasingkan dalam waktu tertentu.Abu Hanifah 

berpendapat cukup mencambukinya saja sedangkan untuk Imam Malik 

berpendapat bahwa laki-laki diasingkan sedangkan untuk perempuan cukup 

dicambuk sebanyak 100 kali.
143
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Masyarakat Suku Tolaki yang berada di Kecamatan Tongauna Utara 

menetapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukan kasus perselingkuhan 

karena dapat mengarah kepada perbuatan perzinahan, perbuatan perselingkuhan 

yang terjadi di masyarakat termaksud ke dalam pelanggaran berat. Dalam 

kepercayaan masyarakat Suku Tolaki perbuatan selingkuh dianggap tabu dan 

dapat membawa bencana bagi masyarakat, tidak hanya menimbulkan kerusakan 

bagi diri pelaku, akan tetapi bagi seluruh lingkungan alamnya. Untuk itulah dalam 

penyelesaian konfliknya harus diadakannya upacara ritual  yang dilaksanakan 

dengan cara menyembelih hewan berupa kerbau atau sapi sebagai pengganti diri 

pelaku. Dalam kegiatan ritual tersebut di kenal ungkapan Tolea “Kula ngo 

mosehe owuta kupolisa wonua, notesalato owuta, nomohondato dunia, tano 

tinondato osara inoohe pekuku, pekukuno owuta, hohowino wonua, nolalo sarato 

toono, nolia mbekukuto manusi, nopesuleto osara, mowasole pekuku hohowino 

wonua, nolalosarato toono, nolia mbekukuto manusianoposuleto osara, mowasule 

pekuku, bitara sala nopokemenggonot, bitara menggono nopokosalaitoieto atolaa 

nggo memotipuako, atola memohondowako, meorunggu bake, meohaki waleka, 

sosounggaaku wuta, titiroaku lahuene, keno tekono obeli, notealu posehe, anolaa 

posehe, nola pondewehi, kototinonda osara mosehe hohowi howino owatu 

pekukuano dunia bitara salah ketopinokosala bitarano nggono ketopinoko 

menggono, atoto mbemorini atotombemonapa atoto mbebendidoha atotommursu 

tumuka wuta” 

Terjemahnya: 

Aku akan mensucikan bumi, aku akan membersihkan negeri, bumi telah 

ternoada, dunia telah panas karena adat tidak lagi diikuti, tidak dipedomani ajaran 

dunia, pedoman negeri, manusia telah melanggar adat, manusia telah 

memutarbalikkan ajaran, ia telah melanggar adat, memutarbalikkan ajaran, yang 



139 
 

 
 

salah dibenarkan, yang benar disalahkan, akibatnya kita akan punah, akibatnya 

kita sedang panas, selalu sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh, tengoklah aku 

hai bumi, pandanglah aku hai aku langit, jika darah mencegah, adanya kerbau atau 

sapi, adanya penawar, sudah akan diikuti adat, dipatuhi aturan, aturan bumi, 

ajaran dunia, yang salah akan dipersalahkan dan yang benar akan diperbenarkan, 

kita suda dingin kita sudah sejuk.
144

  

Tradisi  Kalosara hendak mengungkapkan akibat-akibat yang ditimbulkan 

oleh perbuatan manusia yang akan dapat menimbulkan kerusakan bagi 

lingkungan. Tradisi Kalosara ini menunjukkan pembelajaran sikap (Learning 

behaviour) yang bersinergi dengan hukum dalam agama Islam. Dalam pandangan 

hukum Islam kehirmatan merupakan satu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab 

itu, jika ada tuduhan melakukan perbuatan zina dan tidak terbukti dianggap 

sangatlah berbahaya dalam kehidupan masyarakat perbuatan menuduh berzina 

dan tidak terbukti termaksud kedalam kategori Hudud yang diancam dengan 

hukuman yang sangat berat yakni 90 kali dera.
145

 

Penulis memahami bahwa terjadi interaksi antara hukum Islam dan hukum 

adat dalam penyelesaian perkara konflik perselingkuhan, Kalosara menuntut 

masyarakat dalam bentuk ritual adat, pola tingkah laki dalam bentuk tradisi 

Kalosara menjadi adat istiadat yang tersimpan dalam memori (akal) masyarakat, 

pemahaman akal manusia mampu membayangkan diri dan peristiwa–peristiwa 

yang terjadi terhadap dirinya, sehingga manusia dapat mengadakan pilihan dan 

seleksi mengenai alternatif-alternatif tingkah lakunya. Dalam tradisi Kalosara 

fasilitator adat pertama-tama mengutamakan perdamaian bagi pihak yang sedang 

terlibat konflik kasus perselingkuhan terlebih jika jika mereka telah memilki 
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seorang anak. Namun jika suami atau istri yang dirugikan enggan untuk bersatu 

kembali maka para pihak yang melakukan perselingkuhan akan dikeluarkan dari 

desa tersebut. 

c. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Kalosara 

Masyarakat Indonesia mengakui eksistensi budaya maupun agama dalam 

melaksanakan peranan-peranan sosial. Keanekaragaman budaya menjadikan 

masyarkat memilki identitas yang disebut kearifan lokal. Berpijak dari kearifan 

lokal inilah hukum adat dibangun oleh anggota masyarakat, namun demikian 

perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terletak pada perbuatan 

atau ahlak mereka sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam al-Qur‟an surat 

Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi: 

                                

                   

Terjemahannya: 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

takwa di antara kamu.
146

 

Ayat 13 ini Allah Swt memberitahukan bahwa segala umat manusia 

berasal keturunan yang sama. Di mana selanjutnya Allah Swt menjadikannya 

berkembang sangat banyak. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itulah prinsip 

dasar hubungan manusia. Bahwa manusia secara sunnatullah itu beragam karena 

Allah Swt menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dengan 

keberagaman tersebut, Allah Swt lantas menghendaki segala umat manusia untuk 

saling mengenal. 
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Kalosara merupakan simbol yang mengatur kehidupan dalam masyarakat 

Suku Tolaki, pengaruh Kalosara mengkontruksi masyarakat untuk mempercai 

dan menghormati ritual-ritual sebagai bentuk penyucian diri dari tanggung jawab  

atas segala perrbuatan yang telah diperbuat. Catherine Bell mengungkapkan 

bahwa melalui pelaksanaan ritual adat, masyarakat mengekpresikan dirinya 

mensucikan dunianya dan memahami nilai-nilai hidupnya, pada tradis  Kalosara 

ini juga menunjukkan adanya kolektifitas, dimensi kolektif pada Kalosara terlihat 

saat melakukan Moheu o sara (penutupan adat) dan ritual Mosehe (Penyucian 

adat) dimana semua masyarakat ikut terlibat dalam ritual tersebut. prosesi ini 

merupakan tahapan terakhir dimana Kalosara diangkat disertai ungkapan-

ungkapan sumpah seorang Tolea yang ugkapannya terdapat beberapa pesan 

sebagaimana yang disampaikan oleh Haruddin selaku Juru bicara adat sebagai 

berikut. 

Ano dunggu pewosako o sara, pekotuhino peowai, ano mbeakopi teeni 

pedalua, medalu meohai, tepotara mata ndaawu, tepolalo mata nggarada, 

dunggu pedua pombeotudaria, tipiteno lahuene, lulondo biri mbali, todulu 

kaluku teowai, kopoie manusako peowai mewasosako osara peowai. 

Terjemahanya:  

Ketika adat telah diangkat, berakhirlah segala kebencian, meskipun terjadi 

perselisihan, perselisihan diantara saudara, hingga bertemunya mata pisau, 

bersilangnya ujung tombak, sampai pada pencaci-makian, terbaliknya 

langit, terapugnya kampak, tenggelamnya kelapa tua, hancurnya tanah, 

bahakn kiamatnya dunia, telah dijelaskan dan akan terjdai. Terlebih 

kesalahan manusia biasa, adat telah diangkat meleburkan segala 

perbuatan.
147

 

Karena itulah disetiap penyelesaian kasus konflik  perselingkuhan selalu 

diakhiri dengan ritual. Seperti halnya dalam kegiatan Mosehe dalam kaitannya 

dengan norma-norma sosial, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyelesaiakn 

pelanggaran dalam kehiduapan sosial. Penulis menganalisis bahwa tradisi 

Kalosara merupakan proses belajar bagi masyarakat Suku Tolaki, mengajarkan 
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masyarakat untuk melakukan perbuatan baik dan membawa keberkahan dan 

kesehatan sepanjang hidup, sebaliknya perbuatan buruk akan mendapatkan sanksi, 

berupa penyakit atau bencana alam, yang dapat merusak tatanan sosial. Masyrakat 

mempercayai dan takut terhadap bencana akibat pelanggaran terhadap Kalosara 

etika ini menurut penulis hendak diwujudkan oleh Kalosara ketika menyelesaikan 

konflik perselingkuhan. Unsur keadilan, kasih saying (anugerah), kedamaian, 

harmoni, pemaafan penyeelsaiaan adalah satu kesatuan yang dikelola dalam 

menyelesaikan konflik tradisional.
148

 

Penulis menganalisis bahwa ketentuan Kalosara pada dasarnya berisi 

tentang hak dan kewajiban, namun masyarakat melaksanakannya sebagai sebuah 

kebutuhan sosial yang menjadi tanggung jawab bersama. Nilai etika pada 

Kalosara dapat dirasakan oleh maasyarakat karena memilki sejarah, mitos, 

visioner dan unsur kepercayaan bersama yang diekpresikan dalam benda-benda 

yang dianggap sebagai bentuk penghormatan yang tidak ternilai dengan uang. 

Melihat model dalam resolusi konflik tersebut, hukum Islam sebagai 

sebuah studi tidak dapat dilepaskan secara total dengan latar belakang historisnya. 

Meskipun Islam sebagai kayakinan baru telah memperkenalkan kepercayaan yang 

berbeda dengan tradisi nenek moyang bangsa arab, namun tidak mengarah pada 

perubahan secara total terhadapt tradisi yang berlaku pada sebelumnya. Islam 

mengomoderi elemen-elemen konservatif yang dipegang teguh oleh bangsa arab 

sebagaimana yang dikutib oleh Syaukani menjelaskan bahwa ajaran Nabi 

Muhammad dapat digolongkan pada dua kategori erbeda. Pertama, ajaran berupa 

seperangkat aturan, kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang diperkenalkan 

kepada bangsa arab dan tidak memilki akar dalam hukum adat yang di sebut 
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sebagai Ta‟sisi. Kedua,  seperangkat atura yang diadopsi dari kebiasaan bangsa 

arab pra Islam yang dikenal dengan hukum Emzai. 
149

Agama Islam telah 

mengatur hukuman bagi laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan 

zina dan perselingkuhan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur‟an surat An-

Annur ayat 2 yang berbunyi: 

                               

                              

Terjemahanya: 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman.

150
 

Di dalam Surat An Nur ayat 2 ini dijelaskan, bahwa hukum itu mesti 

dilakukan dan tidak boleh dikendurkan karena merasa belas kasihan atau 

tenggang-menenggang. Malahan di dalam susunan ayat ini didahulukan menyebut 

laki-laki yang berzina. Karena menghambat jangan sampai orang mengendurkan 

hukum karena yang akan dihukum itu adalah kaum lemah, perempuan patut 

dikasihani dan sebagainya. 

Menganalisis praktek tradisonal dalam resolusi konflik perselingkuhan 

masyarakat Suku Tolaki dengan menggunakan Media Kalosara penulis 

memahami bahwa praktek-praktek Kalosara berbeda terhadap aturan yang telah 

ditetapkan baik  al-Qur‟an maupun Hadits, namun memilki tujuan yang sama 

yakni menguatkan  pada tujuan  perdamaian bagi yang sedang berkonflik. 

Menurut penulis manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat menjadi alasan 

masyarakat mempertahankan adat dan  tradisi mereka. Namun demikian dalam 
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pelaksanaan upacara-upacara Kalosara di lapangan Kalosara harus ril dilihat 

sebagai media yang berperan dalam penyelesaian konflik. Dalam proses 

pengambilan data penelitian, penulis menemukan sebagian masyarakat percaya 

bahwa Kalosara memiliki sumber kekuatan sakti yang dapat menyembuhkan 

penyakit-penyakit masyarakat. Kepercayaan dapat menyentuh pada permasalahan 

aqidah untuk itulah urgensi masyarakat ini dikategorikan sebagai hal yang 

bertentangan dengan nilai-nilai tauhid yang diajarkan agama Islam.  

Penulis memahami bahwa aturan pada masyarakat Suku Tolaki yang 

diatur oleh Kalosara juga menempati posisi kedua dan ketiga, selain sebagai 

sumber etika dan akhlak, ia juga juga memiliki aturan-aturan praktis yang 

menyangkut perbuatan, ucapan, perikatan dan berbagai tindakan aturan seseorang. 

Islam dan Kalosara bersifat saling mengisi dan diterapkan oleh masyarakat yang 

membentuk sebuah Sinkretisme, dimana kesadaran dalam resolusi konflik hukum 

pada masyarakat itulah yang menentukan dalam penyelesaian permasalahan 

perselingkuhan di masyarakat. 

d. Pembagian Warisan akibat Perselingkuhan 

Penyelesaian konflik perselingkuhan mengenai hak warisan anak jika para 

pelaku telah memiliki keturunan, ketentuan warisan adat Suku Tolaki berbeda 

dengan ketentuan hal waris dalam agama Islam misalnya dalam hal:
151

  

1. Pembagian warisan warisan menggunakan prinsip amblineal atau mbe’aso 

mbue yakni suatu kerabat yang berasal dari satu nenek moyang.  

2. Menjadikam unsur senioritas sebagai faktor penentu besar atau kecilnya 

bagian masing-masing.  

3. Anak laki-laki mendapatkan warisan sesuai dengan pengaturan pamannya 

(saudara ayah). 
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Pembagian warisan menurut adat menurut Hazairin, tidak terlepas dari 

sistem kekerabatan yang dianutnya. Berdasarkan teori kekerabatan yang 

dijelaskan Hazairin baik itu Patrilineal, matrilineal maupun bilateral penulis 

dapat memahami bahwa system kekerabatan masyarakat pada masyarakat Suku 

Tolakidapat dikategorikan kedalam sistem bilateral karena menggunakan 

penarikan garis keturunan tidak mutlak. Masyarakat menghubungkan garis 

keturunannya baik kepada ayahnya atau kepada ibunya dengan system pewarisan 

ambilineal. Sistem ini mempunyai fungsi kesatuan dengan kontak tertentu dan 

dapat dinamakan dengan Tribel (Rumpun) 

Jika ditinjau dari hukum Islam, ahli waris dibagi menjadi tiga yaitu 

Sababiyah (Karena hubungan perkawinan) terdiri dari istri dan suami, Hasabiyah 

(orang tua dan anak) terdiri dari Furu’ul mayyit (anak perempuan, anak laki-laki, 

cucu prempuan dan cucu laki-laki) dan Usulul mayyit (ibu, ayah, nenek dan 

kakek), Al-hawasyi Saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, 

saudara perempuan bapak, saudara lai-laki bapak, saudara se-ibu, anak laki-laki 

saudara, paman dan anak laki-laki paman.
152

 Hal ini terlihat berbeda dengan 

dengan system pewarisan dalam masyarakat Suku Tolaki yang mendasarkan 

pembagian warisannya berdasarkan kepemimpinan tertinggi, yang diidentikan 

dengan nama marga, jadi dalam hal pembagian warisan masyarakat Suku Tolaki, 

keluarga yang menggunakan Pam tertentu misalnya Silondae betapapun jauh 

hubungannya tetap mendapatkan bagian warisan. 

Selanjutnya dalam pembagian warisan dalam masyarakat Suku Tolaki 

terdapat unsur senioritas dimana jika terkumpul anak laki-laki beberapa orang 

anak tertua mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan adik-adiknya 

pembagian tersebut sama jika terkumpul anak perempuan semuanya bersama 
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kakak-kakanya. Seddangkan dalam kondisi yang demikian ketentuan warisan 

dalam agama islam mengatur bahwa jika seorang anak prempuan itu sendiri tanpa 

anak laki-laki, ia akan mendapatkan ½ sedangkan jika ia lebih dari seorang 

mereka menerima 2//3 dibagi sama rata. Namun jika mereka bersama anak laki-

laki mereka mendapatkan Asobah ma‟al ghair dengan ketentuan 2:1 (laki-laki : 

prempuan). Sedangkan bagi anak laki-laki mendapatkan Ashobah baik ia sendiri 

atau lebih kemudian dibagi sama rata dengan saudaara laki-lakinya, sebagaimana 

firman Allah swt dalam al-Qur‟an surat Annisa ayat 11 yang berbunyi:    

                          

                      

                             

                            

                          

      

Terjemahanya: 

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk 
dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 
maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

153
  

Ketentuan posisi dan bagian masing-masing tersebut sangat jelas berbeda 

dengan prinsip senioritas dalam pembagian warisan masyarakat Suku Tolaki yang 

berada di Kecamatan Tongauna Utara, pada dasarnya ketentuan warisan ini 
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ditetapkan berdasarkan tanggung jawab dan tingkat pengabdian anak kepada 

orang tuanya, karena alas an ini maka anak sulung akan mendapatkan bagian yang 

lebih bayak daripada adik-adiknya. Sedangkan untuk posisi laki-laki mendapatkan 

bagian yang lebih banyak daripada anak perempuan sama dengan ketentuan dalam 

agama Islam, hal ini dikarenakan anak laki-laki membutuhkan mahar dan bekal 

yang banyak untuk calon istri. Berdasarkan pada kewajiban sosial demikian, 

kewarisan dalam agama Islam juga menetapkan bagian yang lebih besar bagi laki-

laki dibandingkan perempuan. Namun sebagai pengecualian biasanya anak 

bungsu mendapatkan warisan rumah, karena dari segi sosialnya anak bungsu 

diharapkan menjadi anak yang paling setia menemani orang tua dikala tua 

dirumah kediaman orang tua. 

Berdasarkan analisis ini penulis memahami bahwa dalam segala aktifitas 

masyarakat Suku Tolai selalu dikaitkan dengan psisi sosial  baik itu dalam 

hubungan keluarga inti maupun keluarga pendukung, untuk itu khususnya dalam 

melakukan pembagian warisan ini biasanya diterima  baik oleh keluarga namun 

demikian menurut penulis, masyarakat juga juga masih kurang memahami 

pembagian warisan secara agama Islam karena kurangnya sosialisasi. Hal ini yang 

perlu ditegaskan bahwa keadilan dalam pemarisan agama Islam menempatkan 

bagian anak laki-laki maupun anak perempuan secara adil dan mengurangi 

sumber konflik terkait harta warisan, untuk itu solusi yang ditawarkan oleh 

penulis, pembagian warisan secara Islam harus tetap dilaksanakn sebagai hal 

miliknya, jika kemudian para pihak merelakan bagiannya kepada pihak lain maka 

hal ini menjadi sah-sah saja dan harus diselesaikan dengan cara musyawarah.  
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C. Pemaknaan Masyarakat Tongauna Utara terhadap Tradisi Kalosara 

1. Pemaknaan Suku Tolaki 

Secara historis, Kalosara merupakan sebuah simbol kehormatan bagi 

keluarga kerajaan. Sejak pada abad ke-II masehi Kalosara kemudian mulai 

digunakan sebagai kekuasaan  seorang raja dibawah kepemimpinan Sangia I 

Wekoila. Dalam bidang komunikasi, Kalosara terwujud sebagai media 

komunikasi yang sering digunakan dalam melakukan resolusi konflik khsusnya 

dalam kasus perselingkuhan yang terjadi dimasyarakat, Kalosara juga dapat 

berwujud sebagai petunjuk hukum dalam kepemilikan seorang raja. Harta 

peternakan maupun perkebunan miliki raja yang kemudian diberi simpul dalam 

bentuk melingkar (Kalosara) pada setiap sisi sudutnya, raja  juga kemudian 

menetapkan penggunaan Kalosara bagi masyarakat Suku Tolaki secara luas. 

Tanaman ataupun ternak yang kemudian diberikan tanda ikatan tali atapun rotan 

yang berbentuk Kalosara akan menjadi hak seseorang dan tidak boleh diganggu 

oleh siapapun hal tersebut yang dikatak oleh Safruddin selaku kepala Desa 

Puundombi yang berada di Kecamatan Tongauna Utara. 

Ma itu Kalosara selain sebagai adatnya kita Mowindahako (Penyelesaian 
adat), mungkin juga kalau ada pelanggaran  di antara sumai istri itu 
digunakan Kalosara atau pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sangat 
berat kita khususnya itu orang  tolaki, kapan sudah Kalosara diletakkan 
disitu maka kita tidak bisa lagi melanggar, walaupun itu hukum Negara 
tetapi dengan adanya hukum adat Kalosara itu  sangat kita junjung 
tinggi.

154
 

 
Dalam aspek kehidupan sosial, masyarakat Suku Tolaki memahami dan 

menggunakan istilah Kalosara sebagai media dalam adat istiadat, makna dalam 

Kalosara mencerminkan sistem nilai sosial budaya, norma maupun sistem hukum 

dengan aturan khusus yag kemudian dapat berlaku dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Suku Tolaki. Selain itu juga dalam perpektif mitologis Suku Tolaki 

Kalosara merupakan sebaga benda titisan dewa yang kemudian dibawa oleh 

Wekoila putri seorang Dewa (Sangia ari wawo sangia) hingga sampai saat ini, 

benda yang bernama Kalosara sangat disakralkan oleh masyarakat Suku Tolaki. 
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Perangkat pelaksana pun dilakukan secara turun temurun yang kemudian 

ditetapkan dan dikukuhkan secara sah yang disebut sebagai Pu’utobu, Tolea dan 

Pabitara. 

Ketika melakukan interaksi dengan masyarakat, terdapat makna 

terkandung yang nilai filsafat tinggi dalam tradisi Kalosara Suku Tolaki 

menjadikan tongkat pegangan untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari. 

Adapun hasil tradisi Kalosara yang menjadi nilai sosial tingi dan merupan 

perwujudan dari karakter positif yang lahir melalui media Kalosara antara lain: 

a. Kohanu 

Kohanu sering juga disebut dengan budaya malu, Kohanu merupakan 

sistem dari pertahanan moral bagi diri sendiri, misalnya ada yang dikatakan malas 

kerja, maka selanjutnya mereka menerapka budaya Kohanu ini dengan cara lebih 

tekun dan rajin dalam bekerja, sehingga sebutan sebagai pemalas akan hilang dari 

dirinya, berganti dengan sebutan pekerja keras yang rajin dan tekun. Secara tidak 

langsung budaya ini mengajak setiap orang untuk selalu memaksimalkan tenaga 

maupun pikiran yang dimiliki untuk memajukan dia sendiri atau anggota 

kelompok orang lain. Menurut Randi Purnomo selaku salah satu informan 

mengatakan dengan adanya Kohanu maka masyarakat Suku Tolaki yang awalnya 

bermalas-malasan akan termotivasi untuk lebih giat bekerja agar tidak dikatan 

sebagai orang yang memiliki  Kohanu di masyarakat. 

Denagan adanya ini malu (Kohanu) dalam kehidupan masyarakat Tolaki, 
menjadikan setiap orang yang sebelumnya malas bekerja, dengan adanya 
ini apa budaya malu (Kohanu) ma itu dia akan lebih tekun dan rajin kalau 
bekerja, sehingga mengenai sebutan pemalas akan hilang dari dirinya.

155
  

Bagi masyarakat Suku Tolaki budaya malu (Kohanu) merupakan sistem 

pertahanan moral bagi setiap individu dimanapun dan selalu memelihara serta 

mempetahankan dalam setiap tindakan yang dilakukan sehari-hari. Hal tersebut 

tercermin ketika seseorang dikatakan pemalas, penitpu, pemabuk, penjudi, miskin, 
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dihina dan sebagainya, maka oleh karena itu malu (Kohanu) dapat dikatakan 

sebagai motivator bagi setiap pribadi masyarakat Suku Tolaki agar selalu menjadi 

lebih kreatif inovatif sehingga selalu unntuk meningkatkan kemampuan atas 

dirinya. 

Rasa malu (Kohanu) sebagai makna takut merupakan suatu sikap yang 

enggan untuk melanggar norma-norma yang tertuang dalam kearifan lokal 

Kalosara yang kemudian menjadi ajaran budi pekerti warisan dari nenek moyang 

masyarakat Suku Tolaki, norma yang merupakan ajaran etis sekaligus menjadi 

landasan dalam beraktifitas dalam kehiduan sosial masayarakat Suku Tolaki. 

Eksistensi kearifan lokal Kalosara seperti halnya rasa malu (Kohanu) apabila 

seseorang berani melanggar ajaran etis yang ada dalam Kalosara, maka akan 

mendapatkan sanksi tertentu, mulai dari yang riangan, seperti dicela atau ejekan, 

hingga yang berat seperti halnya pengusiran dari kampong domisili. 

b. Merau (Nilai Sopan Santun) 

Merau adalah budaya untuk mengajak orang unntuk selalu 

mengedepankan sikap sopan dan santun dalam melakukan pergaulan, serta mau 

memberikan rasa hormat bagi semua anggota masyarakat Suku Tolaki maupun 

orang lain. Budaya sopan santun (Merau) dalam kehidupan masyarakat Suku 

Tolaki tertuang dengan apa yang disebut Mombekapona pona’ako yang artinya 

saling hormat menghormati dan Mombekamei meiri’ako artinya saling kasih 

mengkasihi masyarakat lain yang memiliki status sosial lebih tinggi dalam 

kehidupan Suku Tolaki dalam ungkapan Merau.
156

  

c. Samaturu (Nilai Persatuan dan Kesatuan) 

Samaturu merupakan salah satu budaya yang mengutamakan hidup selalu 

menjalin persatuan, suka menolong orang lain yang sedang membutuhkan 
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pertolongan dengan senang hati. Ini juga merupakan wujud dari gotong royong 

yang menjadi pandangan hidup utama bagi masyarakat Suku Tolaki. Nilai 

persatuan kearifan lokal Kalosara dalam tatanan sosial masyarakat Suku Tolaki 

melandasi keutamaan kerjasama masyarakat baik dalam kerangka tolong 

menolong maupun dalam kegiatan gotong royong. Keutamaan gotong royong 

merupakan tindakan kerjasama masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan 

terntentu yang eksstensinya dapat berguna bagi kepentingan seorang individu  

maupun kelompok hal tersebut yang dikatakan oleh Haruddin selaku juru bicara 

adat (Pabitara) yang berada di kecamatan Tongauna Utara. 

Bagi masyarakat Tolaki Medulu Mepokoaso (persatuan dan kesatuan) 
merupakan bagian dari prinsip Kalosara itu sendiri yang berfungsi sebagai 
wujud dari usaha orang Tolaki dalam memelihara dan mempertahankan 
hubungan sosial yang serasi, selaras dan berkesinambungan.

157
  

 

Salah satu prinsip menjaga persatuan dan kesatuan (Medulu mepokoaso) 

dalam kehidupan masyarakat Suku Tolaki iala gotong royon, saling menghargai 

dan saling tolong menolong yakni mengutamakan hidup untuk selalu menjalin 

persatuan, suka menolong masyarakat lain yang sedang membutuhkan 

pertolongan dengan senang hati. Oleh karena itu, katiga prinsip tersebut selalu 

menjadi pandangan hidup bagi masyarakat Suku Tolaki dalam menjaga, 

memelihara dan mempertahankan semangan persatuan dan kesatuan. 

d. Taa ehe tina-tuay 

Taa ehe tina-tuay merupakan ajakan untuk selalu merasa bangga karena 

menjadi bagian dari masyarakat Suku Tolaki. Sesungguhnya budaya ini menjadi 

bagian dari Kohanu, namun karena adnya suatu perbedaan yang bersifat 

mengutamakan kemandirian maka budaya yang satu ini selanjutnya dipisah 

menjadi budaya sendiri.
158
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Diera arus modernitas saat ini tentu nilai Taa ehe tina-tuay merupakan hal 

yang sangat penting sebagai benteng daripada masyarakat lokal dalam menjaga 

eksistensi dan keberadaanya, mulai dari penggunaan bahasa lokal dalam 

kehidupan sehari-hari, selalu menampilkan budaya Suku Tolaki dan lain-lain, 

yang merupakan bagian dari upaya untuk menjaga idensitas diri serta kebanggan 

sebagai masyarakat Suku Tolaki. 

e. O sapa 

O sapa ialah semacam aturan klasik yang mengatur hubungan hukum 

manusia dengan hukum hewan, hubungan ini timbul manakala manusia 

melakukan pemburuan terhaddap binatang liar seperti kerbau, rusa dan anoa, 

dengan menggunakan tombak, menggunakan anjing, perangkap dan alat-alat 

penangkap lainnya, aturan O sapa misalkan bila binatang buruan tersebut mati 

berkat buruan peralatan tombak dan anjing, maka bagian tertentu dari daging 

tersebut harus diberikan kepada anjing (Pemilik anjing) dan tombak (yang 

menombak pertama) diluar dari bagian tertentu yang biasa diberikan si pemburu 

(3/4) dan bagian penguasa wilayah untuk daging dan tulang-tulang tertentu, bila 

binatang tersebut adalah binatang liar, maka aturan bagiannya telah tentu pula 

bagi pemburunya, unntuk anjing, untuk tombak dan untuk penguasa wilayah.
159

 

Aturan pembagian itulah O sapa yang menurut kaidah hidup masyarakat 

harus dipatuhi oleh semua masyarakat Suku Tolaki termaksud penguasa, bila 

aturan hukumnya tidak tidak dijalankan maka dapat menimbulkan dampak negatif 

terhadap kehidupan masyarakat dan negeri. 
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f. O liwi  

O liwi ialah seperangkat pesan wasiat nasihat dan petunjuk hidup yang 

ditinggalkan yang diikuti oleh cucu generasi berikutnya dari para leluhur, secara 

turun temurun terutama dalam hal kehidupan bermasyarakat.  

Berdasarkan hasil daripada uraian di atas telah dikemukakan bahwa nilai 

sosial kearifan lokal Kalosara pada masyarakat Suku Tolaki menunjukkan adanya 

eksistensi keberdayaan dalam mendayagunakan potensi yang mengacu terhadap 

nilai-nilai budaya dan terefleksi dalam wujud perilaku pada berbagai sektor 

kehidupan, mereka menjadikan Kalosara sebagai pedoman hidup sekaligus 

pengontrol perilaku dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Secara 

historis kearifan lokal merupakan suatu pedoman yang dapat mempengaruhi 

kehidupan masyarakat khususnya bagi Suku Tolaki, pada dasarnya masyarakat 

Suku Tolaki memiliki kemampuan beradaptasi, melakukan interaksi dan 

melakukan jalinan hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, baik itu 

dalam lingkungan sosial maupun dengan alam. Menurut Richart E. Porter & Lerry 

A.dalam Dedi Mulyana dan Jalaludin Rahmat mengenai Komunikasi antar 

Budaya ia mengatakan bahwa. 

Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar berfikir, 
merasa,mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut 
budayanya. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktek komunikasi, 
tindakan- tindakan sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi, dan politik serta 
teknologi, semua itu berdasarkan pola-pola budaya. Budaya adalah sebuah 
konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefinisikan 
sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, sikap, makna, 
hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alamsemesta, 
objek-objek materi dan yang diperoleh sekelompok besar dari generasi 
kegenerasi melalui usaha individu maupun kelompok.

160
 

Kearifan lokal pada tingkatan sosial merupakan bagaian daripada sistem 

nilai budaya yang akan berfungsi untuk mewujudkan ide-ide dan 

mengkonsepsikan hal-hal paling bernilai bagi masyarakat Suku Tolaki dalam 
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menjalankan kehidupannya, Kalosara sebagai kearifan lokal juga merupakan 

nilai-nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku masyarakat 

Suku Tolaki dalam kehidupannya baik dalam kehidupan sosial, keluarga, dan 

keagamaan. Menurut Raymon Williams dalam James Lull tentang Media, 

Komunikasi dan Kebudayaan secara ringkas dan tegas mendefinisikan budaya 

sebagai  suatu cara hidup tertentu yang dibentuk oleh nilai, tradisi, kepercayaan, 

objek materi dan wilayah. 

Budaya juga merupakan suatu teknologi yang kompleks dan dinamis dari 
orang, benda, pandangan tentang dunia, kegiatan dan latar belakang 
(setting) yang secara fundamental bertahan lama tetapi juga berubah dalam 
komunikasi dan interaksi sosial yang rutin, budaya adalah konteks.

161
 

Kehadiran Kalosara dapat menciptakan ketertiban sosial dan moral, 

masyarkat Suku Tolaki menggunakan ajaran Kalosara sebagai pedoman hidup, 

hal tersebut tampak dalam usaha memulihkan suasana baik itu kelaparan, suasana 

gagal panen, kecelakaan karena bencana alam, kematian yang disebabkan oleh 

wabah penyakit, penganiayaan karena permusuhan, akibat perselingkuhan dll. 

Masyarakat Suku Tolaki menganggap bahwa timbulnya suasana tidak baik 

disebabkan oleh manusia yang telah melanggar adat dan norma-norma agama, 

sehingga untuk memulihkan keadaan tersebut maka perlunya di adakan kegiatan 

adat.  

Penulis memahami bahwa pemaknaan masyarakat Suku Tolaki terhadap 

Kalosara begitu memiliki makna yang sangat begitu mendalam terhadap 

kehidupan mereka, oleh karena itu setiap individu atau kelompok diharapkan 

untuk dapat hidup bertingkah laku sesuai dengan norma atau adat istiadat yang 

berlaku di dalam kehidupan masyarakat, karena seseorang akan mendapatkan 

penilaian baik apabila sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma 
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yang berlaku, namun sebaliknya seseorang akan mendapatkan penilaian buruk 

apabila sikap dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 

2. Pemaknaan Masyarakat Terhadap Kalosara  

Secara umum masyarakat mengenal Kalosara sebagai adat masyarakat 

Suku Tolaki yang sering dijumpai dalam kegaitan adat perkawinan saja, namun 

bagi masyarakat Suku Tolaki Kalosara memilki fungsi yang sangat sakral dan 

dihormati, keberlakuannya dipatuhi oleh masyarakat Suku Tolaki maupun suku-

suku lain yang mendiami khsusunya Tongauna Utara. Dalam persoalan-persoalan 

tertentu yang terjadi di masyarakat baik itu yang bersifat individual, keluarga atau 

kelompok yang lebih luas dan menjuru kepada perbuatan konflik, biasanya 

perangkat adat bekerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini 

pemerintah setempat dan juga kepolisian, apabila suatu konflik tidak bisa 

diselesaikan secara adat, maka persoalan tersebut diserahkan kepada pihak yang 

terkait. 

Namun banyak masyakat khususnya yang bukan Suku Tolaki kurang 

memahami apa itu Kalosara serta kegunaanya, dalam penyelesaian konflik, 

banyak yang masih beranggapan bahwa Kalosara hanya digunakan dalam acara-

acara perkawinan saja yang dilakukan oleh Suku Tolaki. Menurut salah satu 

informan Dwi mengatakan ia hanya mengetahui bahwa Kalosara hanya 

digunakan dalam pernikahan saja dan tidak mengetahui bahwa Kalosara juga 

biasa digunakan dalam melakukan resolusi konflik kususnya dalam kasus 

perselingkuhan dalam kehidupan masyarakat Suku Tolaki. 

Ya, kita kan sering mengunjungi acara-acara seperti itu toh (Pernikahan), 

Kalosara itu kalau sepengetahuan saya penyelesaian adat orang Tolaki 

dalam pernikahan
162
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Ketidak tahuan masyarakat terhadap  fungsi  tradisi Kalosara tidak lain 

karena kurangnya, informasi yang didapatkan mengenai fungsi Kalosara baik itu 

dari pihak tokoh adat, maupun masyarakat secara umum masyarakat hanya 

melihat kegiatan adat Kalosara hanya dalam kegiatan pernikahan, dan bukan saat 

penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di masyarkat, itu karena masih banyak 

yang beranggapan bahwa ketika terjadi konflik kemudian penyelesaiannya 

menggunakan adat Kalosara hanya masyarakat Suku Tolaki dan yang sedang 

berkonflik yang dapat melihatnya. 

Beberapa kasus konflik yang terjadi antar Suku Tolaki dan Suku lainnya 

diselesaikan dengan adat Kalosara karena adanya kesepakatan kedua belah pihak 

yang memiliki latar belakang yang berbeda dan bersepakat jika memang konflik 

yang sedang terjadi diselesikan menggunakan Kalosara khsususnya dalam kasus 

perselingkuhan. Menurut Muhammad Isra selaku kepala Kator Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Tongauna Utara mengatakan penyelesaian adat biasanya 

tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak apakah akan dilakukan 

menggunakan hukum Negara atau menyelesaikannya dengan cara adat.  

Tergantung dari kedua belah pihak kalau mau selesai pake adat ya pakai 

Kalosara kalau pake hukum ya diselesaikan pakai hukum tergantung dari 

pelakunya, kesepakatan antara kedua belah pihak.
163

  

Adapaun untuk pelaksanaanya dalam melakukan resolusi konflik 

khusunya dalam kasus perselingkuhan Kalosara akan selalu dihadirkan pada 

tahap penyelesaian melalui kegiatan adat, dengan melakukan pemotongan kerbau 

atau sapi, yang dianggap sebagai pengganti dari orang yang sedang berkonflik 

untuk dilakukan penyembelihan  sebagai simbol akan terhindarnya bencana alam 

yang disebabkan oleh tuhan karena perbuatan tersebut. 
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a. Pandangan tokoh agama terhadap Kalosara 

Ada Sesutu yang menerik jika budaya dibandingkan dengan agama, jika 

kita dilihat masyarakat Tongauna Utara pada umumnya moderat, agama misalnya 

dengan asumsi tidak ditopang oleh ide yang rasional, tidak sulit untuk jatuh ke 

dalam batas dan antusiasme yang tidak masuk akal atau mistis dan hal-hal ghaib 

yang ektrim dan irasional, dengan cara ini hal untuk kemajuan ummat manusia 

adalah sarana untuk dapat mengembangkan budaya yang memiliki kualitas. Pada 

dasarnya islam sangat menyukai keragaman masyarakat lokal yang ada sehingga 

menjadikan islam sebagai agama yang berbeda dalam tataran adatnya. Dalam 

realitas sosial ajaran islam sangat cepat menaungi kehadiran sosial masyarakat 

secara luas, sehingga budaya lokal yang dianut oleh suatu masyarakat pada 

umumnya akan dapat terwujud berkualitas sesuai dengan ajaran islam dalam 

pelaksanaan adatnya. Agama dan tradisi yang berada di Indonesia khususnya di 

Kecamatan Tonguna Utara, jika dilihat dalam konteks Islam yang berkembang 

telah menjadi hubungan simbiosis. Menurut Muhammad Isra selaku kepala Kator 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongauna Utara Kalorasa merupakan adat 

masyarakat Suku Tolaki khususnya yang berada di Tongauna dan Tongauna Utara 

yang berfungsi untuk mencegah adanya kekerasan dari pihak-pihak yang sedang 

berkonflik. 

Itu karena menurut adat kita, mungkin ada pihak-piak yang tidak setuju 

biasa juga ada kekerasan, jadi melalui Kalosara itu supaya tidak ada 

kekerasan dari pihak laki-laki tidak sepakat untuk melakukan kekerasan 

dengan adanya Kalosara itu tidak akan terjadi kekerasan.
164

 

Munculnya kegiatan penyelesaian Konflik dengan menggunakan media 

Kalosara pada masyarakat lokal atau Suku Tolaki pastinya akan selalu dilakukan, 

adat ini mendapatkan reaksi positif dari daerah yang lebih luas, baik itu dari 
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kalangan orang yang memelihara ternak, ibu rumah tangga, pedagang dan bahkan 

akademisi. Pertemuan yang berbeda ini tentunya menjadi keuntunngan dan 

kebolehan dalam melaksanakan adat Kalosara sebagai media dalam penyelesaian 

konflik perselingkuhan yang terjadi di masyakarat. Bagi masyarakat yang bukan 

Suku Tolaki menganggap Kalosara sebagai budaya yang sering dilakukan dalam 

kegiatan pernikahan, namun untuk bahan serta cara penggunaan Kalosara 

masyarakat yang bukan Suku Tolaki tidak begitu memahaminya karena ritual adat 

tersebut biasanya hanya digunakan dalam kegiatan resmi Suku Tolaki.  

 Masyarakat umumnya juga kurang begitu memahami tentang bagaimana 

sejarah Kalosara, yang biasa digunakan dalam resolusi konflik khususnya dalam 

kasus perselingkuhan, masyarakat yang bukan Suku Tolaki hanya memahami 

bahwa adat Kalosara itu telah berjalan lama dan telah dilakukan secara turun 

temurun oleh Suku Tolaki, kegiatan Kalosara yang sering digunakan sebagai 

media penyelesaian konflik sosial dapat ditoleransi selama dalam bentuk 

kebaikan, namun akan mengandung keburukan serta kebinasahan tentulah tidak 

diperbolehkan, Islam adalah agama yang diturunkan kepada ummat manusia 

sebagai rahmat bagi seluruh alam, ajran-ajarannya selalu membawa kemaslahatan 

bagi seluruh manusia dimuka bumi ini.  

Penyelesaian kasus konflik perselingkuhan dengan menggunakan media 

Kalosara pada umumnya hanya untuk menyelesaikan adat bukan untuk 

menyelesaikan perceraian, disisi lain banyak masyarakat khususnya Suku Tolaki 

beranggapan bahwa ketika telah dilakukan resolusi konflik dengan menggunakan 

media Kalosara maka antara suami dan juga istri dari kedua belah mempelai telah 

resmi bercerai, padahal dalam penyelesaian perceraian haruslah tetap 

menggunakan jalur hukum nasional. Sebagaimana yang dikatakan oleh 
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Muhammah Isra selaku kepala kantor urusan agama (KUA) kecamtan Tonguna 

Utara. 

Ya, proses perceraian itu, harus melalui pengadilan agama kalau hanya 
melalui desa atau dusun itu dalam undang-undang itu tidak sah, nanti 
setelah proses penceraian di pengadilan agama kemudian memutuskan 
perceraian itu kemudian resmi perceraian.

165
     

Penulis memahami bahwa tradisi Kalosara dalam penyelesaian konflik 

khususnya masalah perselingkuhan,secara adat mungkin telah selesai namun jika 

kedua belah pihak ingin bercerai dan sah dimata negara para pihak yang sedang 

berkonflik mengenai kasus perselingkuhan harus tetap menggunakan jalur hukum 

dalam penyelesaiannya, meskipun aturan hukum nasional merupakan hal yang 

baru dan aturan adat telah hadir terlebih dahulu. 

3. Makna Kalosara 

a. Bahan  Kalosara  

Sebagai benda adat yang berbentuk lingkaran, keberadaan Kalosara yang 

terbuat dari rotan, dalam pemanfaatannya digunakan sebagai media komunikasi 

disetiap kegiatan, sepertinya misalnya dalam pelantikan raja, penyambutan tamu 

agung, upacara perdamaian jika ada konflik perselingkuhan, sebagai alat 

penyampai pendapat dan juga undangan dalam acara keluarga. Kalosara  terdiri 

atas tiga bagian, diantaranya Kalosara yang berupa lilitan tiga rotan melingkar, 

kain putih sebagai pengalas dan wadah yang terbuat dari anyaman daun toari  

berbetuk persegi empat. Ketiga kompenen tersebut harus menyatu dalam tatanan 

dengan urutan dari bawah yakni Siwoleuwa sebagai pengalas yang paling bawah, 

selanjutnya diletakkan kain putih di atasnya dan barulah di letakkan Kalosara 

pada bagian atasnya.
166

 

                                                             
165

Muhammad Isra, KUA Tongauna Utara, Wawancara, Puundombi, 27  November 2022     
166

Aripuddin, tokoh adat (Puutobu)  Kecamatan Tongauna Utara, Wawancara, 

Puundombi, 23 November 2022       



160 
 

 
 

Jika dilihat secara umum, Kalosara  meliputi Osara (Adat istiadat) 

khususnya Sara owoseno atau Sara mbu’uno tolaki, yakni adat utama yang 

merupakan sumber segala adat istiadat yang berlaku di dalam segala aspek 

kehidupan Suku Tolaki. Kalosara dapat digolongkan kedalam beberapa bagian 

yakni  Sara wonua adat pokok dalam melakukan pemerintahan, Sara mbedulu 

adat pokok dalam hubungan kekeluargaan dan Sara mbe’ombu adat pokok dalam 

aktifitas agama ataupun kepercayaan. Sara mandaria yaitu adat dalam melakukan 

pekerjaan, yang berhubungan dengan keterampilan, dan keahlian, Sara monda’u, 

mombopho, mombakani, melambu, dumahu, mepti-oti yakni adat dalam 

berladang, berkebun, beternak, berburu serta cara penangkapan ikan dan Sara 

mberapu yakni adat dalam melakukan perkawinan yang mengatur dan 

menetapkan tatacara melamar, melakukan pemilihan jodoh atau segala sesuatu 

yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga.
167

 

Pembahasan mengenai makna Kalosara dalam kehidupan masyarakat 

Suku Tolaki yang berada di Kecamatan Tongauna Utara dibagi ke dalam  tiga 

lingkaran rotan dan makna simbolik wadah (Siwole) serta kain putih (Okasa) yang 

gambarnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

     

 

Gambar 4.8 Gambar Kalosara 
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1. Makna Tiga Lingkaran Rotan  

Apabila jika dilihat dari bahan utama yang digunakan dalam pembuatan 

Kalosara yakni rotan. Rotan sangatlah berarti dalam kehidupan manusia karena ia 

merupakan tumbuhan yang sangat banyak memiliki manfaat, selain sebagai bahan 

pembuatan benda Kalosara tumbuhan yang satu ini dapat juga dijadikan sebagai 

wadah dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya dalam pembuatan keranjang, 

tikar rotan dan perabotan rumah tangga lainnya. Jenis tumbuhan rotan ini tidak 

mudah patah ataupun putus, sehingga sangat mudah dibentuk menurut kehendak 

seorang pengrajin. Dengan demikian dalam penggunaan rotan sebagai bahan 

pembuatan media Kalosara sangatmemiliki makna, hal ini dapat memberi 

peringatan kepada seseorang dalam melakukan kehidupan sosial agar selalu 

bermanfaat serta berrguna baik itu untuk kepentingan dirinya sendiri maupun 

untuk kepentingan orang banyak pada umumnya. 

 Demikian pula makna yang terdapat dalam lingkaran rotan yang dipilih 

tiga, yang mana pada kedua ujungnya dipertemukan pada satu simpul dan ada 

yang panjang dan pendek. Ketiga rangkaian rotan tersebut melambangkan sistem 

pemerintahan atau kerajaaan, dan pada lilitan kedua dilambangkan sebagai agama 

yang dianut oleh masyarakat Suku Tolaki dan untuk lilitan yang tali rotan yang ke 

tiga dilambangkan sebagai adat, ketiga unsur tersebut disimbolkan agar antara 

pemerintah ataua kerajaan, agama dan juga adat harus saling bersinergi dan 

berjalan bersama. Ujung rotan Kalosara yang berbentuk angka delapan 

dilambangkan sebagai lambang daripada Haluoleo salah satu nama raja dari Suku 

Tolaki yang ketika melakukan apa saja, peperangan ataupun dalam rangka 

penyelesaian masalah hanya akan ditempuh selama delapan hari hal tersebut 

sebagaimana yang dikatakan oleh Aripuddin selaku tokoh adat (Puutobu) yang 

berada di Kecamatan Tongauna Utara. 
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Kalosara itu kan ada 3 lilitan yang pertama adalah pemerintah, yang kedua 
adalah agama dan yang ke tiga dalah adat  maka dari itu antara, agama, 
adat dan pemerintah tidak dapat dipisahkan dan unutk lilitan ujunganya itu 
ada angka tertulis delapan, simbol delapan itu simbol haluoleo ada dua 
persi yang pertama apapun perjuangannya hanya dilakukan selama 8 
hari.

168
 

Kalosara yang mempertemukan tiga rotan pada satu simpul, yang 

melambangkan adanya unsur pemerintah, unsur agama dan unsur adat, ketiga 

unsur tersebut tersalut menjadi satu dalam Kalosara. Ketiga ketiga unsur tersebut 

saling dukung mendukung dalam upaya menciptakan tingkat kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya. Sedangkan makna lain dilambangkan kedalam satu 

kesatuan seluruh masyarakat Suku Tolaki yang berasal dari satu nenek moyang 

yang sama, dalam penyelesaian konflik perselingkuhan yang terjadi ditengah 

masyarakat harus menggunakan adat istiadat, baik itu konflik perselingkuhan 

yang terjadi ditingkat wilayah maupun ditingkat kecamatan dimana tempat yang 

menjadi pemukiman warga. 

2. Kain Putih (Okasa) 

Kain putih yang digunakan dalam tradisi Kalosara masyarakat Suku 

Tolaki dimaksudkan sebagai lambang dalam kehidupan masyarakat yang tidak 

lain merupakan kelengkapan dari benda Kalosara, yang mempunyai makna di 

dalamnya, karena kain putih itu identik dengan kesucian dan keadilan, dan pada 

tingkatan lain di artikan sebagai sesuatu yang suci dan adil yang dilakukan oleh 

manusia berdasarkan pada ajaran adat.
169

 

Kain putih juga dimaksudkan agar setelah dilakukan penyelesaian adat 

menggunakan media Kalosara terhadapat mereka yang terlibat konflik 

perselingkuhan kembali berdamai dengan hati yang putih dan bersih tanpa 

menyimpan dendam apapun atas kasus yang pernah  terjadi di antara mereka. 
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3. Daun Sirih dan Buah Pinang  

Daun sirih dan buah pinang merupakan tanaman yang biasa didapatkan 

baik itu di lingkuangan masyarakat maupun di dalam hutan, penggunaan daun 

sirih dan juga pinang dalam tradisi Kalosara masyarakat Suku Tolaki memiliki 

makna tersendiri bagi mereka dikarenakan dari rasanya yang pahit, 

melambangkan bahwa betapa pedis dan pahitnya dosa yang telah dilakukan 

manusia karena perselingkuhan yang kemudian harus ditawarkan dalam kegiatan 

tradisi Kalosara, kedua bahan tersebut bermakna sebagai lambang kekeluargaan 

dan persatuan yang merupakan warisan dari leluhur Suku Tolaki dan juga 

merupakan lambang untuk dapat menyatukan yang terlibat dalam konflik 

perselingkuhan  dalam ikatan kekeluargaan yang sangat erat.
170

 

4. Wadah (Siwole)  

Setiap menyuguhkan atau menampilkan Kalosara  dalam berbagai 

kegiatan, baik itu yang sifatnya upacara maupun tidak, selalu dilengkapi dengan 

wadah dan kain putih yang bersih. Wadah yang terbuat dari daun palem atau 

lainnya disebut sebagai Siwole. Misalnya dalam kehidupan sosial bersama dengan 

adatnya masing-masing dapat dilambangkan dalam sebuah  Kalosara yang 

diletakkan di atas sebuah wadah yang bernama Siwole yang dilapisi dengan kain 

putih. Siwole  itu mempunyai makna sebagai tempat tinggal warga pada kelompok 

lingkungan kecil, termaksud kain putih sebagai lambang adat dalam kehidupan 

bermasyarakat, baik itu ditingkat desa maupun kelurahan menurut Aripuddin 

selaku tokoh adat (Puutobu) di Kecamatan Tongauna Utara.   

Daun toari itu, karena dia hidup dia selalu hidup bersamaan dia menopang 
kalau dia berdiri sendiri dia patah, gampang roboh makanya dia 
dilambangkan karena dia kecil kayak lidi, tapi dia saling menopang dia 
tumbuh itu di rawa-rawa dia meruncing ke atas dia sama-sama tumbuh 
saling menopang berarti kita hidup ini tidak bisa sendirian walaupun kita 
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punya kekuatan, walaupun kita super power tapi walaupun kita berdiri 
sendiri gampang saja kita roboh tapi beda kalau kita bersatu.

171
 

Siwole dalam tradisi Kalosara memiliki makna yang begitu dalam 

terhusus dalam kehidupan bermasyarakat, bisa dilihat dari makna filosafo Siwole 

yang terbuat dari anyaman daun toari yang biasa hidup rawa-rawa, Suku Tolaki 

memaknai sebagai agar kiranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini 

untuk saling mendukung satu sama lain, saling tumbuh dan saling menopang 

dalam kehidupan masyarakat, karena menurut makna Siwole dalam Kalosara, 

manusia tidaklah bisa hidup sendirian meski memiliki kekuatan yang yang kuat, 

namun seseorang itu akan bisa menjadi kuat jika saling menopang satu sama 

dengan yang lainnya 

Bagi Suku Tolaki Kalosara harus selalu hadir di setiap acara upacara 

termaksud dalam kegiatan pernikahan, upacara pernikahan dianggap tidak sah 

secara adat apabila tidak dihadirkan Kalosara dalam kegiatan upacara pernikahan, 

sehingga sehingga tidak ada upacara pernikahan tanpa adanya Kalosara. Menurut 

Aripuddin selaku tokoh adat (Puutobu) di Kecamatan Tongauna Utara maksud 

penggunaan Kalosara bagi Suku Tolaki ialah untuk dapat mempererat hubungan 

kekeluargaan dikalangan keluarga secara luas dan juga untuk melakukan 

pengikatan hubungan antar kelompok keluarga. 

Kalosara itu dia turun sama Wekoila karena pertanda bahwa berdirinya 

kerajaan konawe ditandai dengan datangnya Wekoila dengan adanya 

kalosara  kenapa ada kalosara itu sebagi pemersatu masyarakat Suku 

Tolaki pada saat itu, ketika ada pertemuan-pertemuan bangsawan misalnya 

kalau tidak ada Wekoila bisa digantikan dengan membawakan Kalosara 

sebagai perwakilan.
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 Penggunaan Kalosara juga digunakan pada upacara-upacara resmi urusan 

pemerintahan, misalnya pelantikan raja zaman dahulu atau penyamutan adat para 

pejabat kerajaan pemerintah yang dikenal dengan sebutan Kalosara wonua. 

Makna daripada penggunaan Kalosara tersebut ialah bahwa rakyat sangat 

mengharapkan bimbingan serta perlindungan dari pimpinannya dan sebaliknya 

juga pemerintah mengharapkan dukungan serta bantuan dari rakyatnya. 

Disamping itu penggunaan Kalosara pada kegiatan upacara-upacara di atas 

dimaksudkan untuk mempererta hubunan antar pemerintah dan juga rakyat, maka 

makna lain  Kalosara terdapat  pada pertemuan pada kedua simpul Kalosara 

dimana menunjukkan satu simpul berukuran panjang dan simpul lainnya 

berukuran pendek. Simpul yang berukuran tinggi diarahkan kepada orang 

mendapatkan penghargaan yang tinggi dan diharapkan dapat memberikan 

petunjuk, sedangkan untuk simpul rotan yang berukuran pendek menandakan 

bahwa orang yang dibawakan Kalosara siap menerima petunjuk atau bimbingan. 

Selain banyak akan makna sebagimana yang telah dikemukakan di atas, 

Kalosara juga merupakan media komunikasi kepada pihak-pihak tertentu, 

komunikasi yang dilakukan secara timbal balik secara perorangan, keluraga 

dengan keluarga, golongan dengan golongan dalam konteks kehidupan sosial.  

4. Bahan serta Makna Peralatan Mosehe (Penyucian) 

Pelaksanaan Mosehe dalam adat Kalosara ada beberapa peralatan yang 

kemudia harus disediakan oleh pihak yang sedang berkonflik, pihak yang 

melaksanakan Mosehe. pengadaan berbagai peralatan dan bahan Mosehe tersebut 

mengandung makna-makna tertentu. 

a. Daun sirih hutan (Bite Kasu), kapur sirih (Owule) dan pinang (Inea) 

Berbagai prosesi adat yang dilakukan oleh Suku Tolaki termaksud dalam 

kegiatan Mosehe, daun sirih merupakan bahan utama dalam kegaitan Mosehe 
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merupakan daun sirih hutan, penggunaan daun sirih ini dimaksudkan dari rasanya 

yang pahit, melambangkan bahwa betapa pedis dan pahitnya dosa yang telah 

dilakukan manusia karena perselingkuhan yang kemudian harus ditawarkan dalam 

kegiatan Mosehe, dalam kegiatan Mosehe daun sirih ini dipadukan dengan kapur 

sirih, dan juga buah pinang, perpaduan dari ketiga bahan tersebut bermakna 

sebagai simbol kekeluargaan dan persatuan yang merupakan warisan dari leluhur 

Suku Tolaki dan juga merupakan simbol untuk dapat menyatukan yang terlibat 

dalam konflik dalam ikatan kekeluargaan yang sangat erat.
173

 

b. Batang Pisang 

Bagi Suku Tolaki batang pisang merupakan tumbuhan yang banyak 

mengandung air sehingga batang pisang tersebut selelu dirasakan dingin, hal ini 

sesuai dengan tujuan diadakannya Mosehe, yakni untuk mendinginkan suasanan 

yang sedang berkonflik perselingkuhan yang dianggap oleh masyarakat Suku 

Tolaki merupakan sesuatu hal yang panas.
174

 Waaupun banyak terdapat beberapa 

perbedaan mengenau pohon pisang apa yang akan digunakan dalam kegiatan 

Mosehe namun yang terpentung ialah penekanan terhadap makan yang terkandung 

di dalam tanaman pisang tersebut, yakni sifatnya yang dingin dan sejuk dan hal ini 

dapat ditemukan pada batang pohon pisang tersebut. 

c. Telur Ayam 

Jenis telur yang digunakan adalah jenis telur ayam kampung yang saat ini 

masih sangat banyak kita bisa temukan, telur ini sebagai bahan kelengkapan 

dalam melakukan Mosehe yang memiliki makna bahwa dalam cangkang telur itu 

terdapat bakal ayam, yang kemudian dipecahkan yang memiliki makna bahwa 

ayam yang berada di dalam cangkang itu terbang dan membawa pergi segala 
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dendam, sakit hati, dan konflik perselingkuhhan yang terjadi. Dengan kondisi 

yang seperti ini maka segala dendam dan juga sakit hati pihak-pihak yang sedang 

berkonflik terkait perselingkuhan telah berdamai.
175

  

d. Alat Penampi Beras (Nyiru atau Oduku) 

Nyiru merupakan sebagai tempat untuk semua bahan-bahan atau sesajian 

yang telah disediakan seperti bahan tersebut di atas, diletakkan dulu Nyiru yang 

terbuat dari daun pandan, bambu atau rotan dan bukan nyiru yang terbuat dari 

bahan plastik, yang saat ini sudah banyak kita jumpai di pasar, penggunaan nyiru 

ini yang berbentuk bulat ini memiliki makna bahwa Suku Tolaki merupakan satu 

kesatuan yang utuh dan tidak boleh terpecah karena adanya kasus konflik 

perselingkuhan. Namun saat ini, kenyataanya bahwa nyiru tersebut sudah dapat 

digantikan dengan yang berbahan logam.
176

  

e. Parang Suku Tolaki (Taawu) 

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan Mosehe lainnya ialah parang 

khusus Suku Tolaki yang memiliki sebutan Taawu. Isitilah Taawu merupakan 

parang tradisional Suku Tolaki yang saat ini juga sudah jarang ditemukan, parang 

tradisional ini dapat digunakan untuk menyembelih hewan kurban  

f. Hewan Kurban 

Hewan kurban dalam kegiatan Mosehe merupakan unsur yang juga sangat 

penting disamping bahan-bahan di atas, menurut para tokoh adat Suku Tolaki 

bahwa ada beberapa jenis hewan yang digunakan sebagai kurban dalam kegiatan 

Mosehe yakni kerbau putih, bisa digantikan dengan se ekor kerbau hitam atau 

sapi, Pemahaman Suku Tolaki bahwa konflik yang disebabkan perselingkuhan 

merupakan perkara yang di anggap berat. Menurut Aripuddin selaku tokoh adat 
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(Puutobu) di Kecamatan Tongauna Utara hewan kurban yang akan digunakan 

dalam kegiatan Mosehe (Penyucian) dalam tradisi Kalosara diputuskan dalam 

musyawarah dan sapi tersebut minimal telah berumur 6 bulan. 

Kalau rujukan kita itu tetap berdasarkan asas musyawarah tapi itu sudah 
ada dasar kita seperti sapi, sapi itu ditetapkan kalau dalam adat itu 
dinyatakan paling kecil di andaikan itu daun mati yang turun di tanah dia 
injak dan tidak pecah, tapi yang namanya sapi atau kerbau maka itu harus 
kita terima lalu ada kesepakatan karena sapi akan kita konsumsi maka 
dimusyawarahkanlah sapi yang harus diantarkan minimal bisa dikonsumsi 
oleh kita misalnya umur 6 bulan ke ataskan sudah bisa.

177
 

Penggunaan kerbau putih hanya ada zaman dahulu kala ketika populasi 

kerbau jenis tersebut masih sangat banyak, namun dengan seiring perjalanan 

waktu kerbau jenis tersbut populasinya mulai habis, sehingga digantikan oleh 

kerbau hitam. Sekarang ini jenis populasi untuk hewan kerbau hitam juga sudah 

mulai habis sehinga kemudian telah digantikan dengan seekor sapi.  Meskipun 

hewan kurban itu berubah, sekalipun digantikan oleh dengan sapi karena yang 

terpenting dalam kegiatan Mosehe ialah darah hewan kurban yang dimaknai 

dengan simbol pengganti darah dari mereka yang melakukan perselingkuhan 

artinya tidak mungkin menumpahkan darah bagi yang sdang berselingkuh sehigga 

harus ada penggantinnya yakni darah hewan kurban. Menurut Meinalti Handayani 

dalam bukunya yang berjudul pergeseran media komunikasi di era media baru, 

mengatakan tradisi dalam suatu masyarakat tergantung kondisi masyarakatnya 

baik itu yang berada di wilayah pedesaan maupun dalam perkotaan. 

Setiap tradisi memiliki masing-masing karakter dan publiknya sendiri. 
Ketika masyarakat berubah, maka logika itu yang harus diubah dan 
dinaikkan sesuai dengan perubahan masyarakat. Kita ketahui bahwa logika 
berpikir orang itu punya tingkatan. Segmentasi masyarakat akan berkaitan 
dengan kemampuan untuk menerima tradisi ini. Sedangkan tradisi adalah 
kebiasaan atau adat istiadat yang dilestarikan secaraturun temurun dalam 
suatu kehidupan masyarakat tertentu. Oleh karena itu kita bisa menemukan 
tradisi masyarakat agraris, industri, pedalaman, kota, akademik, kelas 
bawah hingga tradisi masyarakat elit. Jika bicara tradisi, semua punya 
tradisi. Misalkan masyarakat agraris dan kota. Bagaimana tradisi kota? 
Bagaimana tradisi masyarakat industri? Ada pula masyarakat kota, desa 
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dan akademik. Pembaharuan dalam karya seni tidak bisa dilepaskan dari 
pembaharuan nilai dalam kehidupan masyarakat.

178
 

Itulah makna daripada yang terkandung dalam kegiatan tradisi Kalosara 

khususnya dalam melakukan resolusi konflik perselingkuhan sebagai fungsi untuk 

menghindari segala macam bala yang akan terjadi di masyarakat Kecamtan 

Tonguna Utara yang sampai saat ini masih digunakan. Untuk kegiatan tersebut 

tidak ada kegitan yang menyukutukan Allah dalam melakukan tradisi tersebut 

masyarakat Suku Tolaki yang berada di Tongauna Utara dalam pelaksanaanya 

masih menggunakan beberapa alat sebagai media dalam kegiatan tradisi tersebut. 

suatu tradisi dapat berjalan dengan lancar apabila semua perlengkapan dan juga 

bahan-bahan keperluan tradisi terpenuhi dengan baik perlengkapan tersebutlah 

yang paling penting dalam tradisi Kalosara di Masyarakat Suku Tolaki. 

Melihat dari pada proses adat yang dilakukan Suku Tolaki serta syarat-

syarat yang dibutuhkan dalam resolusi konflik perselingkuhan tersebut maka 

penulis berpendapat bahwa tradisi tersebut masuk budaya tradisional yang masih 

dilestarikan oleh kelompok masyarakat Suku Tolaki dengan tujuan untuk meminta 

keselamatan kepada Allah Swt agar dapat terhindar dari segala macam bencana 

dan bala, masyarakat Suku Tolaki sangat patuh terhadap tradisi yang telah 

diwariskan oleh nenek moyang mereka hal tersebut dapat dilihat dari ketekunan 

dalam melaksanakn tradisi Kalosara, tradisi merupakan warisan nenek moyang 

selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam maka suatu tradisi 

tersebut patut untuk dilestarikan. 

5. Fungsi Kalosara 

Tradisi Kalosara pada Suku Tolaki dapat kita golongkan ke dalam empat 

pokok, yang pertama Kalosara merupakan sebagai gagasan/ide dalam 
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kebudayaan, yang ke dua Kalosara merupakan sebagai realitas kehidupan bagi 

Suku Tolaki, yang ke tiga Kalosara merupakan salah satu fokus pengintegrasi 

unsur-unsur kebudayaan bagi Suku Tolaki, dan yang ke empat Kalosara 

merupakan pedoman hidup dalam menciptakan ketertiban baik itu moral dan juga 

sosial, serta sebagai alat pemersatu atau sebagai mediator ketika menghadapi 

pertentangan  realitas sosial khususnya dalam kasus konflik perselingkuhan.  

Melihat dari pada uraian di atas begitu banyak lingkup Kalosara dalam 

artian luas, perlu kiranya kita memetakan bagaimana fungsi adat Kalosara 

memelalui pengkajian berdasarkan kebahasaan. Kata dari pada fungsi bermakna 

sebagai tugas ataupun jabatan seperti halnya fungsi dari pada aparatur kepala 

desa, rangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau kelompok 

orang yang ketika terjadinya suatu peristiwa maka Kalosara dalam hal ini akan 

bermakna  sebagai kedudukan, sedangkan peran Kalosara merupakan bagian dari 

pada proses yang melibatkan adat. Menurut Ndoro selaku juru bicara adat  (Pabitara) 

Kalosara tidak hanya digunakan dalam penyelesaian pernikahan, namun bisa juga 

digunakan dalam penyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, dan 

Suku Tolaki sangat menjunjung tinggi Kalosara tersebut. 

Ma itu Kalosara selain sebagai adatnya kita Mowindahako (Penyelesaian 
adat), mungkin juga kalau ada pelanggaran  di antara sumai istri itu 
digunakan Kalosara, atau pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sangat 
berat kita khususnya orang  Tolaki, kapan sudah Kalosara diletakkan 
disitu, maka kita tidak bisa lagi melanggar, walaupun itu hukum negara 
tetapi dengan adanya hukum adat Kalosara itu  sangat kita junjung tinggi, 
jika sudah diletakkan Kalosara katakanlah memaksa kedua belah pihak 
artinay tidak menerima, “Inae kona sara iyee pinesara, inae lia sara iye 
pinekasara”  kalau dia sudah terima ini adat berarti orang ini wajib akan 
diberikan adat, dan bagi yang melanggar akan dibiarkan  akan dibiarkan 
selama-lamanya itu, biar keturunya itu, tidak diberikan adat.

179
 

Sedangkan peran Kalosara dapat dilihat daripada wujudnya, pada saat 

melakukan proses resolusi konflik dengan menggunakan media adat Kalosara 

Suku Tolaki, khusunya dalam penyelesaian konflik perselingkuhan, berperan 
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mulai dari melakukan penjajakan sampai pada penyelesaian masalah hubungan 

antar keluarga. Kalosara digunakan oleh Tolea sabagai juru bicara dari pihak 

perempuan atau laki-laki dalam melakukan resolusi konflik perselingkuhan yang 

terjadi d tengah kehidupan masyarakat.   

1. Kalosara sebagai Media Komunikasi 

 Komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat baik antara budaya dan 

juga komunikasi. Menurut Edward T. Hall ia mengemukakan bahwa “Culture Is 

Communication dAnd Comunication Is Culture”  hal ini berarti bahwa budaya 

merupakan bagian dari pada perilaku komunikasi, dan menjadi bagian dari pada 

perilaku komunikasi, dan pada gilirannya pula komunikasi akan turut 

menentukan, memelihara, mengembangkan dan juga mewariskan budaya.
180

 

Seperti juga pada suku lain pada umumya, proses komunikasi yang kemudian 

dilakukan oleh masyarakat Suku  Tolaki merupakan suatu proses yang dilakukan 

secara individu dan juga kelompok lainnya, adapun dalam melakukan pertukaran 

informasi tersebut dapat dilakukan dengan kedua belah pihak dalam hal mencari 

pemahaman bersama dalam menyelesaikam sebuah konflik maupun persoalan-

persoalan yang tengah terjadi di dalam masyarakat secara umum. 

 Seperti halnya juga yang dikemukan olleh Gudykunst dan Kim bahwa 

penyandian pesan dan juga penyandian balik pesan merupakan sebuah proses 

interaksi yang kemudian dipengaruhi oleh filter-filter yang konseptual lalu 

dikategorikan menjadi faktor-faktor budaya dalam sosiobudaya psikobudaya dan 

juga faktor lingkuangn. Dengan demikian proses untuk melakukan komunikasi 

lintasbudaya ini cukup dinamik.
181

 Proses pertukaran komunikasi menggunakan 

media Kalosara dalam menyelesaikan konflik perselingkuhan dalam masyarakat 

Suku Tolaki memiliki ciri khas, mulai dari penggunaan Kalosara sebagai media 

komunikasi. Namun tidak semua aktifitas tidak dilakukan secara verbal (melalui 

tulisan atau kata-kata) yang dilakukan secara tatap muka, namun dalam hal ini 
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menggunakan media yaitu Kalosara yang memiliki peranan yang sangat penting 

dalam melakukan komunikasi bagi masyarakat Suku Tolaki. Disinilah yang 

kemudian membedakan dengan suku-suku lainnya dimana ornamen Kalosara 

dapat melakukan komunikasi secara simbolik menggunakan media Kalosara. 

Menurut Sahabuddin selaku  tokoh adat (Puutobu) mengatakan ketika Kalosara 

telah diletakkan didepan orang yang sedang berkonflik maka orang-orang tersebut 

khusunya Suku Tolaki akan lunak dan mematuhi aturan yang ada dalam tradisi 

Kalosara.   

Kalau ada konflik yang tadinya panas kayak sakit hati, disitulah akan luluh 

tidak bisa apa-apa biarpun parang mau di angkat diletakkan kalau sudah 

ada Kalosara, makanya dia itu tinggi derajatnya Kalosara apapun yang ko 

mau bikin kalau sudah itumi yang diletakkan didepan, tidak bisami 

berkutik itulah fungsinya Kalosara.
182

 

 Kalosara sebagai bagian dari adat masyarakat Suku Tolaki dalam resolusi 

konflik perselingkuhan merupakan media yang digunakan oleh Suku Tolaki dalam 

berkomunikasi secara timbal balik satu dengan yang lain antara sesama individu, 

kelompok, keluarga dan juga dalam kontek masyarakat sosial. Komunikasi-

komunikasi yang dilakukan tersebut harus dapat dilakukan agar dapat 

mewujudkan dan dapat mempertahankan prinsip-prinsip di dalam kesatuan dan 

persatuan ataupun integrasi dan solidaritas masyarakat pada khususnya seperti 

yang kemudian dilambangkan di dalam tradisi Kalosara, agar kemudian tidak 

timbul opisisi dan ketidak serasian dalam melakukan tatanan hidup mereka dalam 

kesehariannya didalam suatu masyarakat sosial. 

2. Kalosara sebagai Sumber Nilai  

Wujud ideal dari suatu kebudayaan ialah adat, Kalosara pada tingkatan 

nilai budaya mengkonsepsikan nilai-nilai daripada kehidupan Suku Tolaki dalam 

kehidupan keluarga dikenal nilai Medulu mepokoasa yang memiliki arti bersatu 

dalam kesatuan, Ate pute penao moroa yang berarti kemakmuran serta 

kesejahteraan. Ide-ide tersebut dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari ide 
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persatuan dan juga diwujudkan dalam Mete’alo-alo yang berarti saling bantuan 

membantu baik itu antara keluarga maupun dengan kerabat luas. Terlihat dalam 

urusan dalam pernikahan yang sering terjadi dalam Suku Tolaki, berapapun 

jumlah adat yang dibebankan kepada pihak keluarga laki-laki, pihak keluarga lain 

akan ikut membantu. Begitu pula jika dilihat dari nilai-nilai kesejahteraannya 

yang terangkum dalam konsep Kalosara yang disebut Membekaponaa ponaako 

yakni saling kasih mengasihi dan Nduundu karandu yang berarti suasana 

ketenangan batin. 

Kalosara pada norma-norma berfungsi mengaitkan peranan-peranan Suku 

Tolaki dalam masyarakatnya, jika dalam hubungan keluarga seorang mempunyai 

peranan sebagai ayah, ibu, paman, bibi, mertua atau menantu, oleh karena itu 

Kalosara dalam tahap perkawinan dibawakan terhadap orang tua dan keluarga 

perempuan, melakukan penghormatan terhadap orang tua perempuan dan juga 

keluarga perempuan atas perananya sebagai pemberi anak gadis kepada orang tua 

laki-laki, Kalosara dibawakan kehadapan orang tua suami, sebagai penghormatan 

atas peranannya sebagai orang tua suami. Menurut informan Randi Purnomo 

mengatakan terdapat perbedaan penggunaan Kalosara baik yang digunakan dalam 

meneyelesaikan adat pernikahan maupun pada kasus konflik yang terjadi di masyarakat. 

Kalau sepengetahuan saya fungsi pertama itu untuk penyelesaian adat dan 

yang kedua persatuan kalau ada pertikaian begitu, namun yang 

membedakan Kalosara saya itu rotanya katanya gambarnya itu berbeda 

mana yang untuk adat dan  yang untuk permasalahan konflik.
183

 

Kalosara pada tingkatan hukum berwujud sebagai aturan-aturan adat yang 

harus ditaati, dalam sistem Kalosara dikenal ada adat Merou yakni aturan sopan 

santun, sedangkan untuk penegakan tertib hukum adat mengenal istilah 

Mosuahala yakni pelanggaran, yang terbagi kedalam dua bentuk: pertama, 
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perbuatan tercela yang banyak merugikan hak-hak perorangan seperti halnya 

pembunuhan, pencurian, pelecehan seksual, melarikan tunangan atau istri orang 

lain. Yang kedua, perbuatan melanggar atau merugikan orang lain seperti ingkar 

janji dan penipuan. Dalam setiap penyelesaian pelanggaran Kalosara selalu 

dihadirkan sebagai hukum tertinggi Suku Tolaki seperti dalam falsafah Suku 

Tolaki Inae kona sara ie penasara inae liasara kipenasara yang artinya orang 

yang mengikuti aturan hukum akan dilindungi hukum, namun orang yang 

melampaui batas hukum akan dikenakan sanki hukum. Dalam situasi yang 

demikian Kalosara akan berfungsi sebagai media penyelesaian dalam sengketa 

dan fungsi dalam melakukan pengadilan sosial. 

Berdasarkan uraian tentang Kalosara merupakan hasil karya dan juga 

motivasi bagi Suku Tolaki, untuk dapat meredam rasa benci dan juga dendam 

akibat adanya konflik dalam kehidupan sosial. Suku Tolaki mengenal pesan-pesan 

Kalosara yang berbunyi “Mano teposira mata ndaawu, tepolalo mata mbetuko, 

keno tuduito osara nggoieto niwatu” yang artinya walaupun pedang saling 

bersentuhan, tombak saling menyilang, jika adat telah ditengahkan, maka adat 

yang diikuti hal tersebut yang dikatakan oleh Randi Purnomo selaku informan.  

Kalau kepercayaan masyarakat Suku Tolaki Kalosara itu sakral ketika dia 
duduk ditengah itu tidak ada yang bisa mengganggu gugat.

184
 

Penulis memahmi bahwasanya Kalosara memiliki peran untuk melindungi 

hak kepemilikan dan hak perdata seseorang, sekaligus sebagai media dalam 

resolusi konflik terhadap pelanggaran hak-hal perorangan, yang berlaku pada 

masyarkat Suku Tolaki. Peran Kalosara bertujuan unntuk dapat menciptakan 

perdamaian dalam kehidupan masyarakat dengan melalui interaksi-intraksi 

dengan masyarakat serta alam disekitar, perdamian ditafsirkan oleh masyarakat 
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Suku Tolaki melalui formulasi budaya dan nilai-nilai sosial yang mana progress 

dari suatu  budaya adalah kesejahteraan individu dan kesejahteraan komunal.  

Keberadaan hukum adat harus diakui sebagai elemen yang berpotensi 

memulihkan harmoni serta menghilangkan disintegrasi sosial, hukum adat baik 

secaa materi dan psikologi menyatu dengan kehidupan masyarakat, oleh karena 

itu dalam penyelesaian konflik budaya, maupun adat istiadat dapat dijadikan unsur 

utama untuk melengkapi hukum modern yang hanya didasarkan pada aturan yang 

prosedural, dimana skala kepatuhannya berasal dari luar individu maupun 

kelompok. Dengan demikian maka pluralisme hukum adat menjadi sangat penting 

bagi masyarakat dalam menangani konflik sosial yang antara peraturan hukum 

adat dan hukum nasional. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi Kalosara dalam resolusi konflik perselingkuhan yang terjadi di 

Kecamatan Tongauna Utara memilki tahapan dalam penyelesaiannya yang 

dimulai dari melakukan Pesoro mbondu atau mediasi, Mbetulura atau 

berdialog, Metawari atau negosiasi, dan Mombesara dan Mosehe (pensucian) 

sebagai bagian terakhir dalam penyelesaian konflik perselingkuhan dan 

melibatkan beberapa elemen di antranya pemerintah setempat, Puutobu, tokoh 

agama dan masyarakat.  

2. Dalam kehidupan bermasyarakat Kalosara terwujud sebagai, Kohanu budaya 

malu, Merau budaya yang mengajak orang untuk selalu mengedapankan sikap 

sopan santun dalam pergaulan, Samaturu budaya yang mengutamakan hidup 

untuk selalu menjalin persatuan, suka menolong orang lain, Taa ehe Tinua-

tuai merupakan ajakan untuk selalu bangga karena menjadi bagian dari 

masyarakat Suku Tolaki, O’sapa ketaatan setiap orang mengambil bagian dari 

jerih payah yang tidak menyalahi tertentu, O wula aturan hukum tata cara 

bercocok tanam, merambah hutan, menanam padi, O’lawi aturan dasar yang 

mengatur tentang tata cara pemberian upah, imbalan jasa, pembagian kerja 

dan O liwi pesan wasiat, nasihat dan petunjuk hidup yang diwariskan untuk 

diikuti oleh anak cucu. 

Makna Kalosara ialah  Ketiga rangkaian rotan melambangkan sistem 

pemerintahan atau kerajaaan, dan pada lilitan kedua dilambangkan sebagai 

agama yang dianut oleh masyarakat Suku Tolaki dan untuk lilitan yang tali 

rotan yang ke tiga dilambangkan sebagai adat, ketiga unsur tersebut 

disimbolkan agar antara pemerintah atau kerajaan, agama dan juga adat harus 
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saling bersinergi dan berjalan bersama. Siwole dalam budaya Kalosara 

memiliki makna yang begitu dalam terhusus dalam kehidupan bermasyarakat, 

bisa dilihat dari makna filosafo Siwole yang terbuat dari anyaman daun toari 

yang biasa hidup rawa-rawa, Suku Tolaki memaknai sebagai agar kiranya 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini untuk saling mendukung satu 

sama lain, saling tumbuh dan saling menopang dalam kehidupan masyarakat. 

Resolusi konflik perselingkuhan masyarakat Suku Tolaki dengan 

menggunakan Media Kalosara penulis memahami bahwa praktek-praktek 

Kalosara berbeda terhadap aturan yang telah ditetapkan baik  al-Qur‟an 

maupun Hadits namun memilki tujuan yang sama yakni menguatkan  pada 

tujuan  perdamaian bagi yang sedang berkonflik. Menurut penulis melihat 

manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat menjadi alasan masyarakat 

mempertahankan adat dan tradisi mereka. Namun demikian dalam 

pelaksanaan upacara-upacara Kalosara di lapangan Kalosara harus ril dilihat 

sebagai media yang berperan dalam penyelesaian konflik. Dalam proses 

pengambilan data penelitian, penulis menemukan sebagian masyarakat 

percaya bahwa Kalosara memiliki sumber kekuatan sakti yang dapat 

menyembuhkan penyakit-penyakit masyarakat. Kepercayaan dapat menyentuh 

pada permasalahan aqidah untuk itulah urgensi masyarakat ini dikategirikan 

sebagai hal yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid yang diajarkan agama 

Islam. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Masyarakat kiranya menghargai, melindungi para tokoh adat seperti Puutobu 

dan Pabitara, agar budaya lokal yang diwariskan turun temurun masih bisa 

dijaga serta bertahan ditengah arus modernitas saat ini.  
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2. Tradisi Kalosara diharapkan menjadi budaya yang dapat mencegah terjadinya 

konflik dalam kehidupan masyarakat dan dapat menjadi perekat keharmonisan 

masyarakat agar tetap dinamis. . 

3. Pemerintah kiranya dapat memberikan kebijakan dalam mengangkat tradisi 

Kalosara menjadi icon budaya yang dapat menarik perhatian para budayawan 

secara luas. 

Implikasi yang telah disebutkan di atas, sekaligus sebagai rekomendasi 

untuk menjadi cerminan budaya lokal masyarakat yang berada di Kecamatan 

Tongauna Utara untuk dijadikan referensi. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DATA IDENTITAS INFORMAN 

1. Identitas Informan I 

Nama   : Bapak Iskandar, M. Pd.   

Pekerjaan  : Camat Tongauna Utara 

Alamat  : Jl. Mawar, Desa Sanuanggamo Kec. Tongauna Utara 

 

2. Identitas Informan II 

Nama   : Bapak Aripuudin Puutobu Kecamatan Tonguna Utara 

Pekerjaan : ASN dan Petani (Puutobu atau tokoh adat Kecamatan 

Tonguna Utara) 

Alamat  : Jl. Melati, Desa Puundombi Kecamatan Tongauna Utara 

 

3. Identitas Informan III 

Nama   : Bapak Taseri 

Pekerjaan  : Petani (Puutobu tokoh adat Desa Puundombi) 

Alamat  : Jl. Cempaka Putih, Desa Puundombi, Kecamatan 

Tongauna Utara 

 

4. Identitas Informan IV 

Nama   : Bapak Sahabuddin  

Pekerjaan  : Petani (selaku Puutobu atau tokoh adat Desa Olua‟ao)  

Alamat  : Jl. Kamboja, Desa Olua‟ao, Kecamatan Tongauna Utara 

 

5. Identitas Informan V 

Nama   : Bapak Haruddin,  

Pekerjaan : Petani (Selaku Pabitara atau Juru Bicara adat Desa 

Puundombi) 

Alamat  : Jl. Kemangi, Desa  Puundombi, Kecamatan Tongauna 

Utara 

 

6. Identitas Informan VI 

Nama   : Bapak Ndoro   

Pekerjaan : Petani (selaku Pabitara atau Juru bicara adat) Desa 

Olo‟Onua 

Alamat  : Jl. Mawar, Desa Olo‟Onua Kecamatan Tongauna Utara 

 

7. Identitas Informan VII,  Selaku KUA Tongauna Utara 

Nama   : Bapak Muhammad Ishak, M. Pd.I 
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Pekerjaan  : PNS (Kepala KUA Tongauna Utara) 

Alamat  : Jl. Saranani, Desa Tongauna, Kecamatan Tongauna Utara 

 

8. Identitas Informan VIII bapak Safruddin,  

Nama   : Bapak Safruddin 

Pekerjaan  : kepala Desa Puundombi 

Alamat  : Jl. Melati, Desa Puundombi, Kecamatan Tongauna Utara 

 

9. Identitas Informan IX  

Nama   : Bapak Dwi cahyono    

Pekerjaan  : Guru dan Petani 

Alamat  : Jl. Tanjung, Desa Sanuanggamo, Kecamatan Tongauna 

Utara 

 

10. Identitas Informan X  

Nama   : Bapak Selamet    

Pekerjaan  : Petani 

Alamat  : Jl. Kamboja, Desa Puundombi Kecamatan Tongauna 

Utara 

 

11. Identitas Informan XI  

Nama   : Bapak Muhammad Amir    

Pekerjaan  : Petani 

Alamat  : Jl. Kamboja, Desa Olo‟Onua Kecamatan Tongauna Utara 

 

12. Identitas Informan XII  

Nama   : Randi Purnomo, S.Pd  

Pekerjaan  : Guru dan Petani 

Alamat  : Jl. Gandaria, Desa Puundombi, Kecamatan Tongauna 

Utara 

 

13. Identitas Informan XIII 

Nama   : Anggi, SE 

Pekerjaan  : Guru dan Petani 

Alamat  : Jl. Melati, Desa Puundombi, Kecamatan Tongauna Utara 

 

14. Identitas Informan XIV 

Nama   : Tulus  

Pekerjaan  : Petani dan Wiraswasta 

Alamat  : Jl. Melati, Desa Puundombi, Kecamatan Tongauna Utara 
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15. Identitas Informan XV 

Nama   : Engge    

Pekerjaan  : Petani 

Alamat  : Jl. Melati, Desa Puundombi, Kecamatan Tongauna Utara 

 

16. Identitas Informan XVI  

Nama   : Johan Syah   

Pekerjaan  : Petani 

Alamat  : Jl. Kemangi Desa Olo‟Onua, Kecamatan Tongauna Utara 
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Wawancara bersama bapak iskandar, M. Pd. Selaku camat Tongauna Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama bapak Aripuudin Puutobu Kecamatan Tonguna Utara 
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Wawancara bersama bapak Muhammad Ishak, M. Pd.I,  Selaku KUA Tongauna 

Utara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama bapak Safruddin, Selaku kepala Desa Puundombi 
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Wawancara bersama bapak Haruddin, Selaku Pabitara (Juru Bicara adat) Desa 

Puundombi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama bapak Ndoro, selaku Pabitara (Juru bicara adat) Desa 

Olo‟Onua  
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Wawancara bersama bapak Sahabuddin, selaku Puutobu (tokoh adat) Desa 

Olua‟ao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama bapak Taseri, selaku Puutobu (tokoh adat) Desa Puundombi  
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Wawancara bersama bapak Randi, Anggi, Tulus dan Engge, selaku Pemuda 

Suku Tolaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama bapak Dwi cahyono, selaku masyarakat Suku Jawa 
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Wawancara bersama bapak Selamet, selaku masyarakat Suku Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama bapak Muhammad Amir, selaku masyarakat Suku Bugis 
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Wawancara bersama Johan Syah, selaku Pemuda Suku Bugis 
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Dokumen Akta Penceraian yang dilakukan dengan Tradisi Kalosara dalam 

resolusi konflik perselingkuhan di Kecamatan Tongauna Utara 
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