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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

D 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan t itik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

R 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

Z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

S 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

G 
 

ge 
 ؼ 

 
fa 
 

F 
 

ef 
 ؽ 

 
qaf 
 

Q 
 

qi 
 ؾ 

 
kaf 
 

K 
 

Ka 
 ؿ 

 
lam 
 

L 
 

El 
 ـ 

 
mim 
 

M 
 

Em 
 ف 

 
nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
wau 
 

W 
 

We 
 هػ 

 
ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

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

apa pun. 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: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a ََا 

kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i َْـَى 
 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ َ ... ى | ... َ ا  

d}ammah dan wau َو ـ  

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ـى
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 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

يْلََ   qi>la : ك 

َ وْت   yamu>tu : يمَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الَأطْفَالَ َرَوْضَةَ   : raud}ah al-at}fa>l 

ينْةََ  لَََاَلمَْد  ُ   اَلفَْاض   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

كْْةَ ُ   اَلحْ   : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ــّ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّناََ  <rabbana :  رَب

 <najjaina :  نَََّيْناََ

ُ   اَلحَْق َ   : al-h}aqq 

مََ  nu‚ima :  ه ع  

وَ   aduwwun‘ :  عدَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 َ  Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  علَ 
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 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  عَرَبَ 

6. Kata Sandang 

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

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

َ مْس   al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  اَلشَّ

لزَْلََ ُ   اَلزَّ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   اَلفَْلسَْفَة   : al-falsafah 

دَ اَلبْلََ   : al-bila>du 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

وْنََ ر   ta’muru>na :  تأَمِ 

 ‘al-nau :  اَلنَّوْعَ 

ءَ   syai’un :  شََْ

َ رْت   umirtu :  أُم 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 



xii 

 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ينَْ  اللهَ َد   di>nulla>h   َلل    billa>h بِ 

Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ََْه َْ ةَ َف  اللهَ َرَحَْْ     hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. 

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (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). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS. …/…: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. A<li ‘Imra>n/3: 4 

h. = Halaman 

  

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Gufron Abdul Hafiz 

NIM   : 50700113026 

Judul  : Peran Louleha pada Negeri Haria dan Siri Sori Islam  

   Pasca Konflik di Maluku 

 

 

Konflik Maluku tahun 1999-2004 merupakan sejarah kelam bagi seluruh 

masyarakat Maluku. Konflik tersebut bukan hanya telah membumi-hanguskan 

bumi Maluku tetapi juga mengganggu hubungan persaudaraan di  Maluku  yang  

dikenal  dengan  Pela  Gandong. Ikatan-ikatan kekerabatan, di Maluku mulai 

dipertanyakan. 

Karena itu, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna 

Louleha dan perannya di dalam proses reintegrasi pasca konflik di Maluku, 

khususnya dalam kehidupan masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam 

digunakan jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. 

Hasilnya ialah Louleha merupakan ikatan kekerabatan yang telah  tumbuh 

dalam kehidupan masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam. Namun ketika 

konflik terjadi, Louleha seolah terlelap dalam tidur panjang. Pasca konflik, 

Louleha lahir atas kesepakatan negeri Haria dan Siri Sori Islam untuk kembali 

menyatu dan berdamai. 

Dengan demikian, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Louleha 
memainkan peranan penting dalam proses integrasi pasca konflik di Maluku. 

Bukan hanya untuk menyatukan tetapi juga memberi nilai-nilai kemanusiaan yang 

mampu menjadi landasan dalam membangun kehidupan bersama. 

Kata Kunci: Peran Louleha, Konflik Maluku, Negeri Haria 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Indonesia   merupakan   salah   satu   negara   yang   mempunyai   

kebudayaan beragam. Keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia terdiri 

atas berbagai macam suku dan agama yang memiliki budayanya sendiri. 

Budaya yang dimiliki setiap suku dan agama bervariasi mulai dari seni, adat 

istiadat, kebiasaan, hingga rumah adat. Indonesia merupakan salah satu contoh 

masyarakat yang multikultural. Multikultural  masyarakat Indonesia tidak saja 

karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. 

Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Katolik, 

Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. 

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh yang  bersifat kompleks, 

abstrak dan luas. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak 

kegiatan sosial masyarakat. Agama merupakan bagian dari budaya hal yang 

menarik dari agama adalah bahwa hal-hal yang sakral telah mengikat orang 

bersama dalam memelihara cara pandang budaya mereka. Agama dan budaya 

saling berkaitan, Larry Samover dalam Indri Margaretha Sidabalok juga 

menyatakan hal yang sama bahwa agama dan peradaban saling bergandengan 

tangan dalam evolusi manusia sampai pada tahap yang tidak dapat disimpulkan 

seseorang dimana setara dan berdampingan.
1
 

Dalam kehidupan sehari-hari sadar atau tidak manusia telah melakukan 

komunikasi dengan orang yang berbeda ras, etnis, kelompok dan budaya. 

                                                 

1
 Indri Margaretha Sidabalok, Komunikasi Lintas Budaya. ( Jakarta: Salembang 

Humanika, 2010 ), h. 123-126. 

A. Latar Belakang Masalah 

1 



2 

 

Manusia tidak bisa lepas dari komunikasi bahkan dengan orang yang berbeda 

budaya dan agama. Berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang 

berbeda dengan kebudayaan, merupakan pengalaman baru yang selalu dihadapi. 

Perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan 

konflik antarumat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu 

sendiri
2
 

Maluku adalah salah satu provinsi yang memiliki keragaman budaya. 

Tidak hanya budaya, Ambon yang merupakan ibukota provinsi yang  

masyarakatnya terdiri atas berbagai suku dan agama. Meskipun pernah menjadi 

wilayah konflik antaragama namun saat ini dapat kembali hidup berdampingan 

dengan rukun. Selain kesadaran beragama yang semakin kuat juga karena adanya 

nilai-nilai yang selalu menjadi rujukan masyarakat yaitu pela gandong. Pela 

gandong adalah salah penguat atau pemersatu perbedaan yang terjadi pada 

masyarakat, terutama pada masyarakat yang berbeda agama.  

Konflik Maluku merupakan rangkaian peristiwa kelam yang telah menjadi 

catatan tragis dan memilukan sepanjang sejarah anak negeri Seribu Pulau. Konflik 

dan kerusuhan komunal yang terjadi di wilayah Maluku tersebut mewujud dalam 

aksi-aksi kekerasan kolektif dengan menggunakan simbol- simbol agama. Konflik 

yang terjadi dari tahun 1999-2004 telah menghanguskan bumi Maluku, 

menghancurkan nama Maluku di mata dunia, dan bahkan mengganggu hubungan 

persaudaraan salam-sarane di Maluku. Tak pelak hubungan persaudaraan di 

Maluku yang dikenal dengan Pela Gandong pun terkikis. 

Trauma sosial yang diakibatkan oleh konflik berkepanjangan di Maluku 

ketika itu cenderung melebur dalam rasa benci, saling curiga dan rasa takut. 

                                                 

2.
Rati Pratiwi,  Komunikasi  Antar  Masyarakat  Muslim  Dengan  Masyarakat  Non-

muslim Dalam Konteks Toleransi Beragama. (Jakarta: Gramedia,2016), h 2 
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Terlebih  ketika  dalam  konflik  dipergunakan  simbol-simbol  agama.  Sederet 

nuansa yang masuk di dalam konflik Maluku membuatnya sangat sulit untuk 

diselesaikan. Pendekatan-pendekatan kerukunan yang didasarkan pada budaya 

mulai dipertanyakan eksistensinya. Model-model penyelesaian konflik dengan 

pendekatan budaya di Maluku, seperti Pela, Gandong, Larful Ngabal, Masohi 

dan   lain   sebagainya   cenderung   dianggap   tidak   mempan   lagi   untuk 

menyelesaikan konflik yang semakin kompleks di wilayah Maluku tersebut. Tak 

pelak timbul sejumlah dugaan mengenai latar belakang yang menyebabkan 

konflik dengan berbagai sudut pandang, baik agama, politik, sosial-ekonomi, 

dan lain sebagainya. 

Latar belakang apapun namanya telah menempatkan Maluku pada suatu 

situasi yang dilematis. Beragam upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan 

konflik di Maluku. Namun belum mampu memulihkan kondisi Maluku. Hal 

tersebut disebabkan oleh identitas agama yang lebih diutamakan. Dan perdamaian 

yang sesungguhnya hanya dapat tercipta bila masyarakat Maluku sendiri yang 

memulainya. Salah satu  nama yang menggema di sela-sela upaya perdamaian   di   

Maluku   adalah   Louleha.   Nama   Louleha   sesungguhnya merupakan 

gabungan dari teong dua negeri berpela di  Maluku yakni Haria (Leawaka  

Amapatti)
1   

dan  Siri  Sori  Islam  atau  Siri  Sori  Salam  (Louhata 

Amalattu)
2
. Kedua negeri adat ini berada di pulau Saparua, Maluku Tengah. 

Sejak zaman datuk-datuk negeri Haria dan Siri Sori Islam telah memiliki 

hubungan kekerabatan. Namun akibat konflik, hubungan itu merenggang. Nama 

Louleha  kemudian  menggema  dan  diduga  merupakan  sebuah  upaya  kedua 

negeri untuk berdamai. Louleha awalnya hanya sebuah akronim. Namun lambat 

laun mengarah  pada  suatu model  aksi  penyelesaian konflik, yang sekaligus 
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menguji sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pela Gandong masih 

bertahan dan perlu dilestarikan. 

Konflik yang tadi-tadinya menghancurkan solidaritas dan integrasi 

masyarakat Maluku, kemudian diupayakan untuk diselesaikan dengan berbagai 

cara untuk mencapai konsensus perdamaian. Louleha mungkin merupakan salah 

satu hasil konsensus pasca konflik Maluku, yang lahir dari sebuah eksperimen 

tradisional. Ia hanya dapat ditemukan di negeri Haria dan Siri Sori Islam. 

Signifikansinya ialah  bahwa Louleha  yang namanya  menggema  seusai 

konflik Maluku, kini telah menjadi sebuah model resolusi konflik yang cenderung 

menampakkan kekuatannya pada adanya rasa persaudaraan antar komunitas Pela 

Gandong di Maluku untuk mewujudkan sebuah konsensus bersama  pasca 

konflik menuju perdamaian. Sebab sekiranya Louleha hanya sebatas nama 

sebuah arombae, mungkinkah ia mampu menyatukan negeri Islam dan Kristen 

pasca konflik Maluku? Agaknya Louleha punya makna tertentu dan juga berperan 

dalam proses reintegrasi pasca konflik di Maluku. Hal ini menarik untuk diteliti 

lebih lanjut. 

Berdasarkan alasan sebagaimana disebut di atas, maka penulis memilih 

judul tesis sebagai berikut: 

“Peran Louleha pada Negeri Haria dan Siri Sori Islam Pasca Konflik 

di Maluku” 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian  ini   difokuskan  pada  peranan Louleha dalam menjaga 

toleransi antarumat beragama masyarakat Negeri Haria dan SiriSori Islam di 

Maluku. 
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2. Deskripsi Fokus 

Untuk   menghindari   kesalahpahaman  maka   peneliti   memfokuskan 

penelitian pada peran Louleha dalam proses integrasi sosial pasca konflik 

Maluku, yang dibangun berdasarkan ikatan Pela Gandong negeri Haria (Leawaka 

Amapatti) dan Siri-Sori Islam (Louhata Amalattu) di pulau Saparua, Maluku 

Tengah. Dan penelitian hanya dilakukan dalam wilayah negeri Haria (Leawaka 

Amapatti) dan Siri-Sori Islam (Louhata Amalattu). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  mengenai  Louleha  dan  kaitannya  dengan  proses 

integrasi sosial, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apa makna Louleha bagi masyarakat Haria dan Siri-Sori Islam? 

2. Bagaimana peran Louleha dalam proses integrasi negeri Haria 

dan Siri-Sori Islam pasca konflik Maluku? 

 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Perkembangan keilmuan khususnya di bidang komunikasi antarbudaya 

dan agama  semakin meningkat  dan  banyak.  Peneliti telah melakukan  

penelitian  yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya dan agama. Untuk itu 

ada beberapa penelitian yang murni yang baru diangkat serta penelitian 

berdasarkan hasil terdahulu atau mengembangkan topik tersebut sehingga 

menampilkan penemuan baru. 

1. Ratih Partiwi dari fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini meneliti tentang “Komunikasi Antara 

Masyarakat   Muslim   Dengan   Masyarakat   Non-muslim   Dalam   Konteks 
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Toleransi Beragama Pada Bulan Ramadhan di Kelurahan Parapat Sumatera 

Utara”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai komunikasi masyarakat Muslim 

dengan Masyarakat Non-muslim yang menyajikan pembahasan ringkasan dan 

lebih banyak tentang toleransi beragama pada bulan ramadhan.
3
 

2. Muchammad  Arief  Sigit  Muttaqien  dari  Fakultas  Dakwah  dan  

Komunikasi Universitas Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah Jakarta ini 

meneliti  tentang “ Komunikasi Antar Budaya Studi Pada Pola Komunikasi 

Masyarakat Muhammadiyah dan NU di Desa Pringapus Semarang Jawa 

Tengah”. Dalam skripsi ini di bahas mengenai pola komunikasi yang lebih 

ditonjolkan dalam komunikasi organisasi dalam konteks komunikasi antar 

budaya.
4
 

3. Julsyaf  Hanaviah  dari  fakultas  Dakwah  dan  Komunikasi  Universitas  

Islam Negeri Raden Intan Lampung ini meneliti tentang “ Komunikasi Lintas 

Tokoh Agama Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten 

Pesawaran”. Dalam skripsi ini di bahas komunikasi lintas tokoh agama yang 

lebih menonjol tentang membentuk kerukunan antarumat beragama dan 

lebih pada rana sosiologi. 

Beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian 

yang akan dilaksanakan berbeda dari sebelumnya, sebab secara keseluruhan 

berbeda, baik dari perspektif kajian maupun dari segi metodelogi, sedangkan 

penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. 

 

                                                 

3
 Ratih Partiwi,  Komunikasi Antara  Masyarakat  Muslim  Dengan  Masyarakat  Non-

muslim Dalam Konteks Toleransi Beragama Pada Bulan Ramadhan di Kelurahan Parapat 

Sumatera Utara. ( Skripsi UIN Syarif Hidayatullah,2016),h.12 

4
 Muchammad Arief Sigit Muttaqien, Komunikasi Antar Budaya Studi Pada Pola 

Komunikasi Masyarakat Muhammadiyah dan NU di Desa Pringapus Semarang Jawa Tengah. ( 

Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 11. 



7 

 

 

E.  TujuanPenelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan makna  ikatan  Louleha bagi  masyarakat negeri 

Haria   dan Siri-Sori Islam. 

2. Mendeskripsikan  peran  Louleha  dalam  proses  integrasi  negeri 

Haria dan Siri-Sori Islam pasca konflik Maluku. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang digarapkan dari penelitian ini, secara garis besar dibedakan 

atas manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis (Akademisi) 

Secara teoritis penelitian ini merupakan pengembangan disiplin ilmu 

sosial, dalam  konteks  ilmu  komunikasi  khususnya  konsentrasi  komunikasi  

lintas agama dan budaya, sosiologi komunikasi, psikologi komunikasi. 

Penelitian ini  merupakan refleksi anak Maluku mengenai budaya yang 

mampu mempersatukan negeri berpela yang dulunya termakan konflik. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberi wawasan berpikir dan pengetahuan yang baik 

mengenai budaya sebagai pemersatu dan pendamai pasca konflik. 

2. Manfaat Praktis 

Louleha dalam kehidupan negeri Haria dan Siri-Sori Islam yang diteliti 

dalam tulisan ini diharapkan dapat memberi satus wawasan berpikir yang baru 

anak-anak negeri Maluku dalam melihat budaya Pela Gandong sebagai jati diri 

mereka. Jati diri yang harusnya dipertahankan dan digunakan sebagai modal 

bermasyarakat. Dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam Pela, anak-

anak Maluku diharapkan dapat membangun hubungan kekeluargaan untuk 

Maluku yang lebih baik. 
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Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis pribadi, 

dan tokoh-tokoh agama serta pemerintah Kota Ambon dalam mengambil 

kebijakan dan toleransi berdasarkan fakta dan perkembangan estetika dan etika. 

Selain itu, dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti selanjutnya  yang  bermaksud  

mengkaji  masalah  yang  sama  dengan  latar belakang dan ruang lingkup 

masalah yang dibahas lebih dalam dan terarah. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Pola Komunikasi 

1. Pengertian Pola Komunikasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pola mengandung arti 

bentuk (struktur) yang tetap
5
. Menurut Alex Sobur dalam Ensiklopedi komunikasi 

menyatakan bahwa: Pola adalah bentuk atau model (lebih abstrak atau suatu set 

peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu atau bagian 

dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu 

mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.
6
 

Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa  Latin 

communicate yang berarti   berbicara, menyampaikan pesan, informasi, pikiran, 

gagasan dan pendapat   yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan 

mengharapkan respon, tanggapan atau arus balik ( feedback). 

Komunikasi adalah proses yang berpusat pada pesan dan bersandar pada 

informasi.   Bulaeng   mendefinisikan   komunikasi   dalam   dua   perspektif,   

yakni perspektif atau pandangan representatif dan pandangan representatif 
7
. Dari  

definisi  di atas dapat kita  simpulkan  bahwa  pola  komunikasi adalah sebuah  

gambaran  tentang  sebuah  proses  komunikasi  yang  terjadi  dalam  sebuah 

komunitas baik yang terjadi secara individu maupun kelompok. 

                                                 

5
 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. ( Jakarta: Balai 

Pustaka,2002), h. 885. 

6 
Alex Sobur, Ensiklopedia Komunikasi. (Jakarta: Simbiosa Rekatama, 2006), h. 376. 

7
 Rahmawati   Haruna, Proximity dan Kandungan Sosioemosi Isi Pesan Electronic Mail 

(E- Mail) di Mailing List Unhas-ML. (Tesis Universita Hasanuddin Makassar, 2004), h. 16 

9 
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Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian 

komunikasi menurut   sudut   pandang   dan   pendapat   masing-masing   di   

antaranya:   Danil Vardiansyah  mengungkapkan  beberapa  definisi  komunikasi  

secara  istilah  yang dikemukakan para ahli.
8
 

a. Jenis dan Kelly menyebutkan “ Komunikasi adalah suatu proses melalui 

mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus biasanya dalam 

bentuk kata- kata   dengan   tujuan   mengubah   atau   membentuk   

perilaku   orang   lainnya (khalayak)”. 

b. Berelson dan Stainer “ Komunikasi adalah suatu proses penyampaian    

informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan 

simbol-     simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan lain-lain”. 

c. Gode  “  Komunikasi  adalah  suatu  proses  yang  membuat  sesuatu  dari  

yang semula yang dimiliki oleh seseorang menjadi dimiliki dua orang 

atau lebih”. 

d. Brandlun   “   Komunikasi   timbul   didorong   oleh   kebutuhan-

kebutuhan   untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara 

efektif, mempertankan atau memperkuat ego”. 

Pola    komunikasi  yang diterapkan  dalam  sebuah  komunitas baik 

individu maupun kelompok maka kita perlu melihat proses komunikasinya, 

karena pola komunikasi  tersebut  terlahir  dari  berbagai  proses  komunikasi  

sehingga  keduanya tidak dapat dipisahkan karena menjadi satu kesatuan. Adapun 

proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap yaitu: 

1) Proses komunikasi secara primer 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau 

perasaan seseorang  kepada  orang  lain  dengan  menggunakan  lambing  (simbol)  

                                                 
8
 Dani Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. ( Cet.II Jakarta: PT 

Indeks, 2008), h. 25-26. 
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sebagai media. Lambing sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah 

bahasa yang secara langsung. 

2) Proses komunikasi secara sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media 

kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. 

 

2. Bentuk Pola Komunikasi 

Berkaitan dengan proses komunikasi maka dalam sebuah proses 

komunikasi akan membentuk pola-pola komunikasi. Adapaun bentuk pola 

komunikasi menurut Jalaludin Rahmat menegaskan bahwa dalam sebuah proses 

komunikasi terdapat bentuk pola komunikasi yaitu : 

a. Komunikasi Personal 

Komunikasi pesonal adalah sebuah proses komunikasi yang melibatkan 

dua orang individu dalam berinteraksi. Dalam komunikasi personal ini terdapat 

dua bentuk yaitu : 

1. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah sebuah proses komunikasi yang 

melibatkan dua  orang individu  dalam  berinteraksi. Dalam  komunikasi  

interpersonal  ini komunikasi berlangsung satu arah dimana seorang komunikator 

memberikan sebuah pesan yang telah disesuaikan dengan kapasitas 

komunikannya tanpa mengharapkan sebuah umpan balik atau reaksi dari 

komunikannya. 
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2. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi intrapersonal adalah sebuah proses komunikasi yang 

melibatkan lebih dari dua orang dalam berinteraksi. Komunikasi intrapersonal ini 

lebih bersifat dialogis, dimana seorang komunikan diharapkan memberikan 

jawaban atau reaksi dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

b. Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang melibatkan lebih 

dari dua orang dalam melakukan sebuah interaksi. Komunikasi kelompok terbagi 

menjadi dua kelompok yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. 

c. Komunikasi Massa 

Komunikasi  kelompok  adalah  proses  komunikasi  yang  melibatkan  

media massa sebagai sebuah alat dalam melakukan interaksi.
9
. 

3. Pengertian Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi dan kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan keduanya memperhatikan pada variasi langkah dan cara manusia 

berkomunikasi melintasi komunitas manusia atau kelompok sosial. Alo Liliweri 

mengemukakan komunikasi antarbudaya merupakan interaksi dan komunikasi 

antarpribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latarbelakang 

kebudayaan yang berbeda.
10

 

Menurut teori komunikasi antarbudaya, Edward T. Hall    mengaitkan 

komunikasi dengan budaya memiliki hubungan yang sangat erat. Menurutnya 

komunikasi adalah budaya dan budaya adalah komunikasi. 

                                                 
9
 Jalaludin   Rahmat,   Psikologi   Komunikasi, (Cet. XXVI   Bandung:   Remaja   

Rosdakarya, 2008)h. 46. 

10
 Alo  Liliweri,  Makna  Budaya  Dalam  Komunikasi  Antarbudaya.  (  Yogyakarta:  

Pustaka Pelajar, 2009), h. 12-13. 
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Sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang 

mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia ( human 

communication) bahwa komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang- orang mengatur lingkungannya. Ada beberapa poin yaitu : 

a. Membangun hubungan antarsesama manusia.  

b. Melalui pertukaran informasi. 

c. Untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain.  

d. Berusaha mengubah sikap dan tingkah lakunya.
11

 

Alo Liliweri dalam bukunya Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya  

mengutip pendapat Walstrom dari berbagai sumber menyebutkan beberapa 

definisi yaitu :
12

 

a. Komunikasi  antarmanusia  sering diartikan  dengan  pernyataan  diri  yang 

paling efektif. 

b. Komunikasi   merupakan   pertukaran   pesan-pesan   secara   tertulis   dan   

lisan melalui percakapan, atau bahkan melalui penggambaran yang imajiner. 

c. Komunikasi  merupakan  pembagian  informasi  atau  pemberian  hiburan  

melalui kata-kata secara lisan atau tertulis dengan metode lainnya. 

d. Komunikasi merupakan pengalihan informasi dari seorang kepada orang 

lain. 

e. Pertukaran  makna  antara  individu  dengan  menggunakan  sistem  

simbol  yang sama.  

f. Komunikasi  adalah  proses  pengalihan  pesan  yang  dilakukan  seorang  

melalui suatu saluran tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu. 

                                                 
11

Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi. ( Cet XII Jakarta: PT. Rajagrafindo, 

2011), h.67 
12

Alo Liliweri, Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya. ( Cet IV Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2009), h. 8. 
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g. Komunikasi  adalah  proses  pembagian  informasi,  gagasan  atau  

perasaan  yang tidak saja dilakukan secara lisan atau tertulis melainkan 

melalui bahasa tubuh, atau gaya serta tampilan pribadi, atau hal-hal lain 

yang memperjelas makna. 

Komunikasi  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisah  dari  seluruh  

aktivitas manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Identitas 

manusia sebagai mahluk sosial mengharuskan manusia berhubungan dengan 

orang lain. Menurut rakhmat, komunikasi menyentuh segala aspek kehidupan 

kita. Sebuah penelitian mengungkapkan  bahwa  70  persen  waktu  bangun  kita  

digunakan  untuk berkomunikasi. Komunikasi menentukan kualitas hidup kita.
13

 

a. Komunikasi masyarakat 

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik 

individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak 

komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Sementara itu, 

untuk menjalin rasa kemanusiaan yang akrab diperlukan saling pengertian sesama 

anggota masyarakat. Untuk keberhasilan suatu komunikasi kita harus mengetahui 

dan mempelajari  unsur-unsur  apa  saja  yang  terkandung  dalam  proses  

komunikasi adalah sumber pembicaraan, pesan, saluran, dan penerima. 

b. Hubungan masyarakat 

Hubungan masyarakat mempunyai ruang lingkup kegiatan menyangkut 

banyak manusia dan sejauh mana keberhasilan tergantung dari pada upaya dan 

usaha masing-masing tokoh agama. 

 

 

                                                 
13

 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, h. 7. 
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4. Fungsi Komunikasi 

Apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas, tidak hanya 

diartikan sebagai  pertukaran  berita  dan  pesan  tetapi  sebagai  kegiatan  

individu  dan kelompok mengenai tukar menukar,  fakta,  dan ide   maka 

fungsinya  dalam setiap sistem sosial adalah sebagai berikut : 

a. Informasi 

Pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan, penyebaran berita, data, 

gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat 

dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain 

agar dapat mengambil keputusan yang tepat. 

b. Sosialisasi pemasyarakatan 

Penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang 

bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar 

akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. 

c. Motivasi 

Menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka 

panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong 

kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar. 

d. Perdebatan dan diskusi 

Menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk 

memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai 

masalah publik, menyediakan bukti-bukti yang relevan yang diperlukan untuk 

kepentingan umum agar masyarakat lebih melibatkan diri dari masalah yang 

menyangkut kepentingan bersama di tingkat nasional dan lokal. 
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e. Pendidikan 

Pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan 

intelektual, pembentuk watak dan pendidikan keterampilan dan kemahiran yang 

diperlukan pada semua bidang kehidupan. 

f. Memajukan kebudayaan 

Penyebaran hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan 

warisan masa lalu, perkembangan kebudayaan dengan memperluas horison 

seseorang, membangukan imajinasi dan mendorong kreativitas dan kebutuhan 

estetikanya. 

g. Hiburan 

Menyebarluaskan sinyal, simbol, suara dan image dari drama, tari 

kesenian, musik, olahraga, dan lain-lain untuk kesenangan kelompok dan 

individu. 

h. Integrasi 

Menyediakan bagi bangsa, kelompok dan individu kesempatan untuk 

memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka dapat saling kenal 

dan mengerti dan menghargai kondisi, pandangan dan keinginan orang lain.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 H.A.W. Widjaya, Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. ( Cet III, 

Jakarta: Bumi  Aksara, 1997), h. 1-11. 
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B. Komunikasi Antarbudaya dan Agama 

1. Pentingnya Komunikasi Antarbudaya 

Kesulitan  berkomunikasi  dengan  orang  lain  khususnya  berbeda  

budaya, bukan saja merupakan kesulitan memahami bahasa budaya lain 

melainkan juga sistem   nilai   mereka   dan   bahasa   non   verbal   mereka.   Para   

pengamat menyebutkan bahwa komunikasi non verbal dimana pun lebih 

dominan dari pada  komunikasi  verbal.  Dengan  asumsi  bahwa  keberhasilan  

komunikasi bergantung  pada  sejauh  mana  mnusia  itu  memahami  umpan  

balik  dari seseorang, komunikasi antarbudaya semakin penting dan semakin 

vital dari pada dimasa-masa sebelum ini. Ada beberapa faktor menyebabkan 

pentingnya komunikasi antarbudaya yaitu : 

a) Mobiltas 

Mobilitas   masyarakat   di   seluruh   dunia   sedang   mencapai   

puncaknya, perjalanan dari negara kenegara lain untuk mengenal daerah baru dan 

orang-orang yang berbeda serta menggali peluang ekonomis. 

b) Saling bergantungan ekonomi 

Kebanyakan negara secara ekonomis bergantung pada negara lain. 

Sehingga sangat diperlukan adanya komunikasi antarbudaya. 

c) Teknologi komunikasi 

Meningkat pesatnya teknologi komunikasi telah membawah kultur luar 

yang ada kala orang asing masuk di negara kita. 
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d) Pola imigrasi 

Hampir setiap kota besar di dunia kita dapat menjumpai orang-orang dari 

bangsa lain. Bergaul, bekerja atau bersekolah dengan orang-orang yang memiliki 

kebudayaan yang berbeda merupakan pengalaman baru.
15

 

2. Dimensi Proses Komunikasi Antarbudaya 

Ada tiga dimensi dalam mencari kejelasan dan mengintegrasi berbagai 

konsep kebudayaan   dalam   komunikasi   antarbudaya,   yaitu   tingkat   

masyarakat kelompok  budaya  dari  para  partisipan,  konteks  sosial  

terjadinya  proses komunikasi  antarbudaya  dan  saluran  yang  dilalui  oleh  

pesan  komunikasi antarbudaya baik secara verbal maupun non-verbal. 

Adapun dimensi dalam proses komunikasi antarbudaya yaitu sebagai 

berikut : 

a) Komunikasi   antarbudaya   merujuk   pada   bermacam   tingkatan   lingkup   

dan komplesitas organisasi sosial. 

b) Komunikasi  antarbudaya  merujuk  pada  sosial  komunikasi  antarbudaya  

yang meliputi organisasi, pendidikan, akulturasi imigran, difusi inovasi, 

dan sebagainya. 

c) Berkaitan  dengan  saluran  komunikasi,  saluran  tersebut  dibagi  atas  

saluran antarpribadi/     perseorangan     dan     media     massa.     Dimensi     

ketiga     ini mempengaruhi proses dari hasil keseluruhan proses 

komunikasi antarbudaya.
16

 

 

                                                 
15

 Enong Zahroh, Komunikasi Antarbudaya   Dalam Pernikahan Antar Suku Jawa dan 

Suku Betawi. ( Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017),h. 45.  

 
16
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19 

 

3. Asumsi-asumsi Komunikasi Antarbudaya 

a) Perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan 

Komunikasi selalu menampilkan perbedaan iklim antara komunikator 

dengan komunikan,  ini  merupakan  asumsi  terutama  dalam  komunikasi  

antarbudaya. Karena  ada  perbedaan  iklim  budaya  tersebut  maka  pada  

umumnya  perhatian teoritis atau praktis dari komunikasi selalu difokuskan 

pada pesan-pesan  yang menghubungkan individu atau kelompok dari dua situasi 

budaya yang berbeda. 

b) Komunikasi antarbudaya mengandung isi dan relasi antarpribadi 

Secara alamiah proses komunikasi antarbudaya berakar dari relasi sosial 

antarbudaya  yang  menghendaki  adanya  interaksi  sosial.  Relasi  antarmanusia 

sangat mempengaruhi bagiamana isi dan makna sebuah pesan tersebut 

diinterprestasi. 

c) Gaya personal mempengaruhi komunikasi antarpribadi 

Candia Elliot secara normatif komunikasi antarpribadi itu mengandalkan 

gaya berkomunikasi yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang dianut orang. 

Nilai-nilai itu berbeda di antara kelompok etnik yang dapat menunjang dan 

mungkin merusak perhatian orang dalam berkomunikasi, gaya ini bisa berkaitan 

dengan individu maupun gaya dari sekelompok etnik. 

d) Tujuan komunikasi antarbudaya mengurangi tingkat ketidakpastian 

Salah satu perspektif komunikasi antarbudaya menekankan bahwa tujuan 

komunikasi antarbudaya adalah mengurangi tingkat ketidakpastian tentang orang 

lain. Adapun usaha untuk mengurangi tingkat ketidakpastian itu dapat dilakukan 

melalui tiga tahap interaksi, yakni : 

 



20 

 

1. Pra-kontak atau tahap pembentukan kesan melalui simbol verbal maupun 

non verbal. 

2. 2. Initial  contact  and  impression,  yakni  tanggapan  lanjutan  atas  kesan  

yang muncul dari kontak awal tersebut. 

3. 3. Closure,  mulai  membuka  diri  yang  semula  tertutup  melalui  atribusi  

dan pengembangan kepribadian implisit. 

4. 4. Dalam  teori  atribusi  menganjurkan  agar  kita  harus  lebih  mengerti  

perilaku orang lain dengan menyelidiki motivasi atau suatu perilaku serta 

tindakanya. 

e) Komunikasi berpusat pada kebudayaan 

Swith mengatakan komunikasi dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. 

Komunikasi adalah kebudayaan dan kebudayaan adalah komunikasi. 

f) Tujuan komunikasi antarbudaya adalah efektivitas antarbudaya 

Dalam kenyataan sosial disebutkan bahwa manusia tidak dapat dikatakan 

berinteraksi sosial jika tidak berkomunikasi. Demikian pula dapat dikatakan 

bahwa interaksi antarbudaya yang efektif sangat bergantung dari komunikasi 

antarbudaya.
17

 

4. Unsur-unsur Kebudayaan 

a) Sejarah kebudayaan 

Sejarah kebudayaan suatu masyarakat merupakan batu sendi bagi 

kepentingan memahami kebudayaan. Pada sebagian besar masyarakat kita, upaya 

untuk menelusuri keturunan suatu keluarga dapat di ketahui melalui “pohon 

keluarga” (susunan perkawinan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya). 

Yang pasti penelusuran itupun turut menggambarkan nilai-nilai budaya, norma 
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budaya, dan perilaku individu, nilai dan norma serta perilaku kelompok budaya 

tertentu. 

b) Identifikasi sosial 

Para anggota dari setiap budaya mempunyai suatu keunikan yang 

dijadikan sebagai identitas sosial untuk menyatakan siapa mereka dan mengapa 

mereka ada. Dengan kata lain kebudayaan dapat mewakili suatu perilaku personal 

atau kelompok. 

c) Budaya material 

Yang dimaksud dengan kebudayaan material adalah hasil produksi suatu 

kebudayaan berupa benda yang dapat ditangkap indera, misalnya makanan, 

pakaian, metode perjalanan, alat-alat teknologi dan lain-lain. Sebagai orang yang 

mereflesikan benda nyata sebagai simbol kebudayaan. 

d) Peran relasi 

Berdasarkan pemikiran setiap kebudayaan selalu mempunyai norma-

norma tertentu  yang  membenarkan  peran  seorang  berdasarkan  umur,  

pekerjaan,  asas sopan santun, dan gender. 

e) Kesenian 

Semua kebudayaan meliputi semua gagasan dan perilaku yang 

menampilkan pula segi-segi estetika untuk dinikmati dan itu seringkali disebut 

dengan seni. 

f) Bahasa dan interaksi 

Bahasa merupakan medium untuk menyatakan kesadaran, tidak sekedar 

mengalihkan informasi. Dalam komunikasi sehari-hari kita diperkenalkan oleh 

istilah seperti bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat, bahasa jarak dan lain- 

lain. 
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g) Stabilitas kebudayaan 

Berbicara tentang stabilitas kebudayaan berkaitan erat dengan dinamika 

kebudayaan,  yakni  studi  yang  mempelajari  prose  dan  kondisi  yang  berkaitan 

dengan stabilitas kebudayaan dan perubahan kebudayaan. Para antropolog 

mengemukakan,   bahwa   semua   kebudayaan   selalu   mengalami   perubahan, 

kemudian juga mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dari ancaman 

perubahan baik dari dalam maupun dari luar. 

h) Kepercayaan atas kebudayaan dan nilai-nilai 

Setiap   kebudayaan   harus   memiliki   nilai-nilai   dasar   yang   

merupakan pandangan hidup dan sistem kepercayaan dimana semua pengikutnya 

berkiblat. Nilai dasar itu membuat pengikutnya melihat diri mereka kedalam, 

dan mengatur bagaimana caranya  melihat  keluar. Nilai  dasar merupakan 

filosofi hidup yang mengantar anggotanya kemana dia harus pergi. 

i) Konsep tentang waktu 

Salah satu unsur kebudayaan dalam masyarakat kita adalah konsep 

waktu yang disebut Kronemik. Orang Ibrani (Yunani) mempunyai konsep tentang 

bulan, misalnya dalam penanggalan Ibrahi Kuno mulai dihitung dari musim 

gugur. Ada empat  nama  bulan  yang  disebut  dalam  kitab  perjanjian  lama,  

bulan  pertama disebut Etanim, bulan keempat disebut Bul, bulan ketujuh disebut 

Abib, dan bula kedelapan disebut Ziw. 

j) Pengakuan dan ganjaran 

Kebudayaan memberikan ganjaran dan ucapan terima kasih kepada 

mereka yang selamat atas kelahiran, selamat dari bahaya maut, lulus ujian dan 

lain-lain. Demikian juga memberikan hukuman bagi mereka yang telah melanggar 

norma- norma budaya. Hal ini memberikan hukuman dan ganjaran tentu berbeda 

dari satu kebudayaan kepada kebudayan lain. 
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k) Pola pikir 

Salah satu unsur dari pola-pola budaya adalah cara berpikir yang 

menunjukan cara suatu budaya atau suatu kelompok memandang keputusan yang 

akan diambil. Setiap  kebudayaan  mengajarkan  sistem  berfikir  logis,  kebenaran  

dan kebijaksanaan. Demikian juga kebudayaan membentuk struktur berpikir dan 

berpersepsi terhadap alam raya, hubungan antapribadi dan lain-lain.
18

 

5. Bentuk Komunikasi Antarbudaya 

a. Komunikasi antaretnik 

Adalah komunikasi antaranggota etnik yang berbeda atau antar anggota 

etnik yang sama, tetapi memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau 

subkultur yang  berbeda.  Kelompok  etnik  adalah  kelompok  orang  yang  

ditandai  dengan bahasa dan asal usul yang sama. Komunikasi antar etnik 

merupakan bagian dari komunikasi antarbudaya, tetapi komunikasi antarbudaya 

belum tentu merupakan komunikasi antar etnik. 

b. Komunikasi antar-ras 

Adalah  komunikasi  antara  sekelompok  orang  yang  ditandai  dengan  

arti biologis yang sama atau komunikasi antar-ras yang berbeda, tetapi memiliki 

kebudayaan yang sama, terutama dalam hal bahasa dan agama. komunikasi antar- 

ras dimasukkan dalam komunikasi antarbudaya, karena secara umum, ras yang 

berbeda meniliki bahasa dan asal usul yang berbeda juga. Komunikasi 

antarbudaya dalam konteks komunikasi antar-ras sangat berpotensi terhadap 

konflik karena orang yang berbeda ras memiliki prasangka atau streotip terhadap 

orang yang berbeda ras dengannya. 

 

\ 
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c.  Komunikasi lintas budaya 

Adalah studi tentang perbandingan gagasan atau konsep dalam berbagai 

kebudayaan, perbandingan antara aspek atau minat tertentu dalam 

kebudayaan atau perbandingan antar aspek atau umat tertentu dengan satu atau 

kebudayaan lain.
19

 

d. Komunikasi internasional 

Dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan antara komunikator 

yang mewakili suatu Negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan 

dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili 

Negara lain dengan tujuan memperoleh dukungan yang lebih luas. Firman Allah 

dalam (QS. AL-Hujurat: 13).
20

 

 

قَبَاۤى ِلَ لتَِعَارَفُوْا ۚ  انُْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ نْ ذَكَرٍ وَّ ا خَلقَْنٰكُمْ مِّ هَا النَّاسُ اِنَّ ايَُّ يٰٰٓ

َ عَليِْمٌ خَبِيْرٌ 
ٰ
ِ اتَْقٰىكُمْ اِۗنَّ اّللّ

ٰ
٣١ -اِنَّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اّللّ  

Terjemahnya: 

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
21

 

 

Berdasarkan ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa pada hakikatnya 

kita diciptakan kedunia ini dengan membawa perbedaan baik budaya, agama, ras, 

bahasa, ide, cara pandang dan bahkan warna kulit. Namun dengan adanya 

                                                 
19
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 Bakrie  Abbas,  Komunikasi  Internasional  :  Peran  dan  Permasalahannya.  (  Jakarta  

: Yayasan Kampus Tercinta- ISIIP, 2007 ), h. 2. 
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perbedaan itu diharapkan akan membawa suatu rahmat yang harus kita syukuri, 

walaupun tak dapat dipungkiri bahwa secara manusiawi kita akan mengalami 

kesusahan dalam proses komunikasi. Tidak selamanya akan berjalan lancar dan 

efektif pasti akan ada permasalahan yang muncul. 

6. Hambatan Komunikasi Antarbudaya 

Untuk mencapai sasaran sebagaimana yang telah diuraikan, komunikasi 

sering mengalami berbagai hambatan. Adapun hambatan-hambatan komunikasi 

antar budaya dibedakan menjadi 3 macam yaitu : 

a. Hambatan yang bersifat teknis 

Hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain yaitu : 

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses 

komunikasi. 

2. Penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai. 

3. Kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses 

komunikasi. 

4. Komunikan yang tidak siap menerima pesan dari komunikator. 

b. Hambatan semantik 

Semantik dapat diartikan sebagai suatu studi tentang pengertian. Dimana 

pengertian dapat diungkapkan melalui bahasa, baik bahasa lisan (melalui ucapan) 

bahasa   tubuh,   maupun   bahasa   tertulis,   meskipun   bahasa   merupakan   alat 

komunikasi yang paling efektif, tetapi bahasa dapat juga menjadi hambatan dalam 

proses komunikasi apabila bahasa yang dipergunakan dalam berkomunikasi tidak 

dimengerti oleh orang lain sebagai penerima pesan komunikasi. 

Hambatan semantik ialah hambatan yang disebabkan oleh kesalahan 

dalam penafsiran, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa (kata-
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kata, kalimat, kode) yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Kesalahan 

dalam menangkap pengertian terhadap bahasa biasanya dapat terjadi karena 

perbedaan latar belakang budaya. 

c. Hambatan perilaku 

Hambatan perilaku disebut juga dengan hambatan kemanusiaan adalah 

hambatan yang disebabkan oleh berbagai bentuk sikap dan perilaku, baik dari 

komunikator maupun dari komunikan. Adapun hambatan perilaku dalam berbagai 

bentuk diantaranya: 

1. Pandangan yang bersifat negatif 

2. Prasangka yang didasarkan pada emosi 

3. Otoritas dan sifat-sifat negatif lainnya.
22

 

7. Prinsip Komunikasi Antarbudaya 

Menurut Devito, kita akan dapat lebih memahami komunikasi 

antarbudaya dengan menelah prinsip-prinsip komunikasi antarbudaya yaitu :
23

 

a. Relatifitas bahasa 

Gagasan u m u m  mengenai bahasa itu mempengaruhi pikiran dan 

perilaku manusia. 

b. Bahasa sebagai cerminan budaya 

Bahasa itu mencerminkan budaya, semakin besar perbedaan budaya 

semakin besar perbedaan komuniikasi baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-

isyarat non-verbal. 

c. Mengurangi ketidakpastian 

Makin besar perbedaan antarbudaya semakin besar ketidakpastian dan 

ambiguitas dalam komunikasi. 
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d. Kesadaran diri dan perbedaan antarbudaya 

Semakin besar perbedaan antarbudaya semakin besar pula kesadaran diri 

para partisipan komunikasi. 

e. Interaksi awal dan perbedaan budaya 

Perbedaan antarbudaya terutama penting dalam interaksi awal dan secara 

berangsur berkurang tingkat kepentingan ketika hubungan menjadi lebih akrab. 

f. Maksimal hasil interaksi 

Sunnafrank dikutip oleh Devito mengatakan bahwa dalam suatu 

komunikasi, demikian  pula  dalam  komunikasi  antarbudaya  senantiasa  

berusaha memaksimalkan hasil interaksi.
24

 

 

C. Karakteristik Aktifitas Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi  antarbudaya  merujuk  pada fenomena  komunikasi  bahwa  

para partisipan yang berbeda dalam latarbelakang cultural menjalin ;kontak satu 

sama lain secara langsung ataupun tidak langsung. 

Untuk   itu,   Lewis   dan   Slade   menguraikan   tiga   kawasan   yang   

paling problematik dalam lingkup pertukaran antarbudaya,yaitu kendala bahasa, 

perbedaan nilai, dan perbedaan pola perilaku kultural.
25

 

a. Kendala bahasa merupakan sesuatu yang tampak, tetapi hambatan 

tersebut lebih muda untuk ditanggulangi karena bahasa dapat dipelajari. 

b. Perbedaan   nilai   merupakan   hambatan    yang   serius   terhadap   

munculnya kesalahpahaman budaya sebab ketika dua orang yang 

berasal dari kultur yang berbeda melakukan interaksi, perbedaan 
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tersebut akan menghalangi pencapaian kesepakatan yang rasional tentang 

isu-isu penting. 

c. Kesalahpahaman   antarkultur   dikarenakan   perbedaan   perilaku   

kultural   lebih diakibatkan  oleh  ketidakmampuan   tiap-tiap  kelompok 

budaya  untuk  memberi apresiasi  terhadap  kebiasaan  yang  dilakukan  

oleh  setiap  kelompok  budaya tersebut. 

Adapun karakteristik komunikasi antarbudaya yaitu : 

1. Assertive 

Merupakan cara komunikasi yang mengekspresikan  pendapat   dan 

perasaan secara terbuka, langsung, dan lembut tanpa  melanggar hak-hak orang 

lain. Pelaku komunikasi assertive  cenderung untuk tidak mengalah tanpa 

menyerang lawan  bicara.  Pola  komunikasi  seperti  ini  cenderung 

menghasilkan  suasana  yang sama-sama memenangkan  pendapat di antara dua 

belah pihak. 

Adapun keuntungan  menggunakan  komunikasi  assertive  yaitu : 

a) Memberikan rasa nyaman dalam komunikasi, baik kepada diri 

sendiri maupun orang lain. 

b) Membangun rasa hormat kepada sesama/ lawan bicara. 

c) Meningkatkan kepercayaan diri. 

d) Membantu menyampaikan pendapat dengan baik. 

e) Mengurangi kemungkinan untuk mengecewakan/ melukai perasaan 

seseorang. 

f) Mengurangi kesombongan. 

g) Mengurangi stres akibat perbedaan pendapat. 

h) Memberikan maksud dan tujuan yang jelas dalam komunikasi. 

i) Mengurangi terjadinya miscommunication. 
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2. Proactive 

Sikap proactive merupakan cara komunikasi yang cukup unik karena 

orang yang memiliki pola komunikasi ini akan membuat pilihan reaksi terhadap 

rangsangan, memiliki jeda untuk merespon dan berpikir sejenak tentang apa yang 

harus dilakukan ketika mendapatkan sebuah situasi untuk mencapai hasil terbaik. 

Keberhasilan komunikasi proactive ditentukan dari seberaba cerdas seseorang 

mencerna sebuah reaksi. 

3. Reactive 

Komunikasi reactive bukanlah sebuah teknik, melainkan sebuah 

karakteristik. Komunikasi reactive merupakan cara komunikasi yang kurang 

dewasa dan memiliki kemungkinan besar untuk menyinggung orang lain. Pada 

komunikasi reactive, seseorang akan tanggap terhadap rangsangan yang ia 

terima. Ketika ada sesuatu yang menyinggung dirinya, ia akan segera melakukan 

tindakan balasan terhadap orang tersebut. 

4. Proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial.  

a. Proses Asosiatif 

Proses asosiatif  terbagi dalam tiga bentuk khusus, yaitu sebagai berikut : 

1. Kerja sama, yaitu usaha bersama antara orang perseorangan atau 

kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan 

bersama. 

2. Akomodasi, yaitu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi 

dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. 

3. Asimilasi, yaitu proses sosial yang timbul apabila ada kelompok 

masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling 

bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehingga lambat 
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laun kebudayaan aslinya berubah sifat dan membentuk kebudayaan 

baru sebagai kebudayaan campuran. 

b. Proses Disosiatif 

Proses disosiatif mencakup beberapa faktor berikut : 

1. Persaingan 

yaitu perjuangan yang di lakukan perorangan atau kelompok sosial 

tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa 

menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya. 

2. Kontrovensi 

yaitu proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau 

konflik. Wujud kontrovensi, antara lain sikap tidak senang, baik secara 

tersembunyi maupun secara terang-terangan yang ditujukan terhadap unsure- 

unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi 

kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik. 

3. Pertentangan 

yaitu proses sosial antarindividu atau kelompok masyarakat tertentu, 

akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar sehingga 

menimbulkan  jurang  pemisah  yang  menggganjal  interaksi  sosial  diantara 

mereka yang bertikai.
26

 

Robbins menyatakan Konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi 

akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang 

berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun negatif. 

Sedangkan Luthans menyatakan konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh 

adanya kekuatan yangsaling bertentangan. Istilah konflik sendiri yaitu perbedaan 

pendapat, persaingan, dan permusuhan.
27
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Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan.Oleh karena 

konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan tidak selalu berarti konflik. 

Persaingan sangat erat hubunganya dengan konflik karena dalam persaingan 

beberapa pihak menginginkan hal yang sama tetapi hanya satu yang mungkin 

mendapatkanya. Persaingan tidak sama dengan konflik namun mudah menjurus 

kearah konflik, terutama bila ada persaingan yang bertentangan dengan peraturan 

yang telah disepakati. Permusuhan bukanlah konflik karena orang yang terlibat 

konflik bias saja tidak  memiliki  rasa  permusuhan,  bias  saja  tidak  berada  

dalam  keadaan  konflik. Konflik sendiri tidak selalu harus dihindari karena tidak 

selalu negatif akibatnya. Adapun jenis-jenis konflik yaitu : 

1. Konflik Intrapersonal 

Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. 

Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan 

yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus.Sebagaimana diketahui bahwa dalam diri 

seseorang itu biasanya terdapat hal-hal sebagai berikut : 

a. Sejumlah kebutuhan-kebutuhan dan peranan-peranan yang bersaing. 

b. Beraneka  macam  cara  yang  berbeda  yang  mendorong  peranan-

peranan  dan kebutuhan-kebutuhan itu terlahirkan. 

c. Banyaknya  bentuk  halangan-halangan  yang bias terjadi  diantara 

dorongan  dan tujuan. 

d. Terdapatnya baik aspek yang positif maupun negatif yang menghalangi 

tujuan- tujuan yang diinginkan. 

Hal-hal di atas dalam proses adaptasi seseorang terhadap lingkungannya 

menimbulkan konflik. Jika konflik dibiarkan, maka akan menimbulkan keadaan 

yang tidak menyenangkan. 

Ada tiga macam bentuk konflik intrapersonal yaitu : 
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a. Konflik pendekatan-pendekatan, contohnya orang yang dihadapkan 

pada dua pilihan yang sama-sama menarik. 

b. Konflik pendekatan penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan 

pada dua pilihan yang sama-sama menyulitkan. 

c. Konflik penghindaran-penghindaran, contohnya orang yang 

dihadapkan pada satu hal yang mempunyai nilai positif dan negative 

sekaligus. 

2. Konflik Interpersonal 

Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang 

lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi 

antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain.
28

 

Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting 

dalam perilaku  organisasi.  Karena  konflik  semacam ini  akan melibatkan  

beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa tidak akan 

mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

a. Konflik antar-individu dan kelompok 

Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi 

tekanan- tekanan  untuk  mencapai  konformitas,  yang  ditekankan  kepada  

mereka  oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa 

seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat 

mencapai norma- norma produktivitas kelompok dimana ia berada.
29

 

b. Konflik sosial 

Konflik memiliki pengertian yang beragam tergantung pada paradigma 

yang dipergunakannya. Secara sosiologis konflik kerap diartikan sebagai 

pertikaian, perseteruan, atau pertarungan, yakni proses pencapaian tujuan yang 
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dilakukan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai atau 

norma yang berlaku.
30

 

Konflik sosial bisa terjadi antar individu-individu, antar kelompok.Sebagai 

realitas sosial, konflik dipandang sebagai unsur penting dalam interaksi sosial. 

Terlepas dari akibatnya, konflik dalam kenyataannya berkonstribusi dalam proses 

pemeliharaan kelompok atau kolektivitas  serta memperkuat terbangunnya 

hubungan interpersonal.
31

 

Konflik sosial bisa terjadi antar individu-individu, antar kelompok.Sebagai 

realitas sosial, konflik dipandang sebagai unsur penting dalam interaksi sosial. 

Terlepas dari akibatnya, konflik dalam kenyataannya berkonstribusi dalam proses 

pemeliharaan kelompok atau kolektivitas  serta memperkuat terbangunnya 

hubungan interpersonal.
32

 

c. Penyebab Konflik 

Konflik bisa terjadi di mana pun dan kapan pun, mulai level keluarga 

hingga level Negara. Sejarah dan realitas memberikan informasi kepada kita 

mengenai bagaimana sebuah konflik bisa terjadi dan termanifertasi dalam 

berbagai bentuknya.Kadang konflik merupakan akumulasi dari berbagai factor 

penyebab dalam jangka waktu yang panjang, dan kadang juga terjadi secara 

mendadak tanpa diprediksi sebelumnya. 

Beberapa faktor yang memicu timbulnya konflik, antara lain yaitu : 

1. Kemiskinan 

Kemiskinan menjadi topik kajian dan objek, kemiskinan menjadi 

persoalan karena konflik bisa terjadi akibat saling mengejek.Ditinjau dari 
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perspektif, ternyata kemiskinan menjadi salah satu pemicu bagi terjadinya 

konflik.Orang miskin  adalah  orang  yang  tersisih  dalam  kompetisi  

hidup.Mereka  tidak memiliki daya tawar dan daya saing untuk memenangkan 

persaingan hidup.Mereka adalah orang-orang yang kalah.Kondisi semacam ini 

dalam realitasnya ternyata memiliki kontribusi dalam memicu terjadinya konflik. 

2. Represi Negara 

Negara seolah memiliki relasi yang erat dengan kekerasan.Hal ini 

disebabkan karena Negara memang memiliki unsure yang memungkinkan 

penggunaan kekerasan.Kekerasan  dilakukan  untuk  menghadapi  kekuatan  atau  

eksponen yang menganggu stabilitas. 

3. Ego kelompok 

Mengaku  diri  sebagai  yang paling benar  itu  penting,  persoalannya  

adalah ketika pengakuan itu disertai dengan jalan pemaksaan terhadap yang lain. 

Cara semacam ini jelas tidak efektif. 

4. Ketidakmampuan masyarakat untuk menyikapi masalah secara kritis 

Persoalan sesungguhnya selalu ada dan menjadi bagian tidak terpisah dari 

kehidupan ini.Menghadapi masalah membutuhkan kedewasaan, pengetahuan, dan 

kearifan.Tidak sedikit orang atau kelompok masyarakat yang mengahadapi 

persoalan secara reaktif. Sikap reaktif tidak jarang justru membawa implikasi 

yang kontropruduktif. 

5. Globalisasi 

Globalisasi telah menjadi realitas hidup yang tidak mungkin untuk 

dihindari.Ia telah ada dan menjadi bagian tidak terpisah dari kehidupan. Bahkan 

ada semacam ketergantungan manusia sekarang ini terhadap globalisasi dengan 

segala produk-produknya.
33
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Karenanya, untuk mengantisipasi agar konflik tidak terjadi lagi, maka perlu 

melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Intropeksi diri, yakni bagaimana seseorang biasanya menghadapi 

konflik, gaya apa yang digunakanya.  Maka  hal  ini  penting untuk  

dilakukan  sehingga  kita  dapat mengukur kekuatan kita. 

b. Mengevaluasi  pihak-pihak  yang  terlibat.  Sangat  penting  bagi  

seseorang  untuk mengetahui   pihak-pihak   yang   terlibat.   

Seseorang   dapat   mengidentifikasi kepentingan apa saja yang 

mereka miliki, bagaimana nilai dan sikap mereka atas terjadinya 

konflik. Kesempatan seseorang untuk sukses dalam menangani konflik 

jika seseorang melihat konflik dari semua sudut pandang. 

c. Identifikasi sumber konflik. Seperrti dituliskan sebelumnya, konflik 

tidak muncul begitu saja. Sumber konflik sebaiknya dapat 

teridentifikasi sehingga sasaran penangananya lebih terarah kepada apa 

sebab konflik itu. 

 

D.  Toleransi Dalam Islam 

Islam memandang seluruh manusia terikat dalam persaudaraan 

kemanusiaan (ukhuwwah  insaniyyah)  yang  mengharuskan  mereka  menjaga  

hak-hak  masing- masing, mengasihi, tolong menolong, berbuat adil dan tidak 

menzalimi yang lain. Firman Allah dalam (QS. Al- Mumtahanah: 8). 

 

هْ  لامْ يخُْزِجُىْكُمْ مِّ يْهِ وا هِ الَّذِيْها لامْ يقُااتلِىُْكُمْ فىِ الذِّ ُ عا
لَا يانْهٰىكُمُ اّللّٰ

ا يحُِبُّ الْمُقْسِطِيْها 
ا الِايْهِمْْۗ انَِّ اّللّٰ تقُْسِطىُْْٓ وْهمُْ وا ٨ -دِياارِكُمْ اانْ تابازُّ  

 

Terjemahnya : 
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Allah  tidak  melarang  kamu  berbuat  baik  dan  berlaku  adil  terhadap 
orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak 
mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang berlaku adil.

34
 

 

Dalam ayat di atas telah jelas bahwa manusia dituntut untuk berbuat baik 

terhadap sesama agama maupun agama lain. Islam mengajarkan kebaikan 

begitupun dengan agama lain, ada beberapa contoh ketika nabi Muhammad 

membangun hubungan dengan agama Yahudi dan Nasrani pada masa itu.
35

 

1. Hubungan  Islam dan Yahudi 

Ketika rombongan nabi Muhammad dari Mekkah tiba di Madinah 

(Yatsrib) pada tahun 622 H, golongan Yahudi yang telah mapan ikut 

menyambutnya dengan hangat, antara lain dengan perhitungan bahwa para 

pendatang baru itu akan  menjadi  faktor  penting  dalam  membendung  

agresifitas  Kristen  yang telah mengusir mereka dari tanah Palestina. Setelah 

mereka hidup berdampingan  dengan  Islam  dalam  satu Negara,  kesetiaan  

kesukuan  lama mereka terhadap suku Auws dan Khazraj Arab dan kemudian di 

ganti dengan kata Yudaisme. Dalam kedua agama tersebut saling tolong 

menolong antara sesama agama. 

2. Hubungan Islam dengan Kristen 

Hubungan antara Islam dengan Kristen pada zaman nabi Muhammad 

saw baik. Orang Kristen menyambut hangat para sahabat nabi ketika sahabat nabi 

hijrah    Habasyah  (Ethiopia)  dan  mereka  disambut  baik  oleh  orang-orang 

Kristen disana, termaksud rajanya Najasyi yang memberikan tempat tinggal 

sahabat  nabi  tersebut.  Dalam  hubungan  kedua  agama  tersebut  M.  Qurasy 
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Syihab menjelaskan bahwa para pendeta relatif   berhasil menanamkan ajaran 

Isa as, sedang para rahib yang mencerminkan sikap zuhud, berhasil pula memberi   

contoh   kepada   lingkunganya.   Keberhasilan   itu   didukung   oleh kekuatan 

sosial politik dari kalangan mereka di Mekkah dan Madinah, sehingga tidak ada 

faktor yang mengundang gesekan dan benturan antara kaum muslim dan non 

muslim.
36 

Menurut pandangan peneliti, bahwa Rasullah telah memberikan contoh 

hubungan yang harmonis sesama manusia walaupun beda agama. Islam 

mengajarkan kebaikan begitu dengan agama lain, menjalin hubungan yang 

harmonis adalah suatu keharusan yang perlu di realisasikan. Adapun langkah-

langkah dalam menjalin hubungan yang harmonis  yaitu saling menghormati, 

menghargai, gotong royong dan tolong menolong. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang 

lebih dikenal  dengan  istilah  naturalistic  inquiry  (ingkuiri  alamiah).  Penelitian 

kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis. Penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan 

angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan 

gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan 

akumulasi dasar-dasarnya saja.
37

 Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif  adalah  penelitian  untuk  melakukan  eksplorasi  dan  memperkuat 

prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di 

lapangan.
38

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Saparua, Kabupaten 

Maluku Tengah, Maluku. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan 

fenomenologi adalah suatu jenis pendekatan yang digunakan untuk 

mengungkapkan dan memahami makna konsep fenomena pengalaman serta 

tindakan sosial yang berdasar pada kesadaran yang terjadi pada individu atau 

kelompok. Fenomenologi mencoba  mencari  pemahaman  bagaimana  manusia  

mengkonstruksi  makna  dan konsep-konsep penting.
39 

Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan 

saksama pada kesadaran pengalaman manusia, konsep utama dalam 

fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari 

pengalaman kesadaran dilakukan dengan  mendalam  dan teliti, fenomenologi  

berusaha  memahami makna dari suatu peristiwa manusia dengan melakukan 

wawancara pada sejumlah individu.
40

 

 

C.  Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Sumber data Primer 

Secara teknis informan adalah  orang  yang dapat  memberikan 

penjelasan yang kaya warna, detail, dan komprehensif mengenai apa, siapa, 

dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa.
41 

Dalam penelitian ini yang menjadi 
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informan terdiri dari 6 orang informan yaitu 2 tokoh agama, 2 kepala desa dan 3 

warga desa. 

2. Sumber data Sekunder` 

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. 

Data sekunder berupa dokumen yang bersumber dari buku-buku, hasil penelitian, 

jurnal, majalah, media cetak dan dokumen-dokumen lainmya yang berkaitan 

dengan  penelitian  ini  yang  diperoleh  dengan  cara  penelusuran  arsip  dan 

berbagai perpustakaan. Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, 

atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Melalui 

metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan 

informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi observasi 

yang dilakukan 

2. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam merupakan proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-kerangan 

secara mendalam dan detail.
42 

Dalam mengambil keterangan tersebut digunakan 
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model snow-bal yaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh 

peneliti.
43

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sejumlah data yang tersimpan untuk memperoleh 

informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. 

 

E.  Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni 

peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan 

data hingga pelaporan hasil penelitian. penelitian sebagai alat harus 

berkemampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu penelitian 

tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena instrumen yang digunakan 

dalam penelitian lapangan ini meliputi: kamera, alat perekam. Alat tulis dan buku 

catatan. 

F. Tehnik Pengelolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan 

merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif analisis data harus seiring dengan 

pengumpulan fakta-fakta di lapangan dengan demikian, analisis data dapat 

dilakukan sepanjang proses penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat 

menganalisis data penelitian juga harus kembali lagi ke lapangan untuk 

memperoleh data yang dianggap perlu dan mengelolahnya kembali.
44
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Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan 

penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak 

atau tidak  terukur  seperti  ingin  menjelaskkan  tingkat  nilai  kepercayaan  

masyarakat terhadap nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh 

data tersebut peneliti menggunakan metode pengelolahan data yang sifatnya 

kualitatif, sehingga dalam mengelolah data penulis menggunakan tehnik analisis 

data sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian  untuk  menyerderhanakan,  mengabsrakan  dan  transformasi  data 

“kasar”   yang  bersumber   dari   catatan  tertulis  di   lapangan.   Reduksi   ini 

diharapkan   untuk   menyerderhanakan   data   yang   telah   diperoleh   agar 

memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. dengan kata 

lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali 

dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 

dikelompokkan  kemudian  diberikan  batasan  masalah. Dari  penyajian  data 

tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data 

pendukung. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Vervication) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles 

dan Hubermen sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan 

vervikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 
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dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya.
45 

Dengan kata lain penarikan kesimpulan 

sebenarnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Dan kesimpulan- 

kesimpulan juga diverivikasi selama kegiatan berlangsung juga merupakan 

tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan yang ada. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

G. Gambaran umum Negeri Haria dan SiriSori Islam 

1. Negeri Haria 

Secara  geografis,  negeri  Haria  terletak  pada  3
0
29‟17”  - 3

0
3739” LS 

dan 128
0
32‟43”-128

0
43‟49”. Negeri Haria memiliki luas 1.900Ha dengan 

jumlah penduduk sebanyak 6.607 jiwa dari 1.400 kepala keluarga. 

Negeri Haria memiliki wilayah yang sangat strategis sebab merupakan 

kota pelabuhan, menjadi titik penghubung antar pulau yang dilengkapi dengan 

sarana penyeberangan dan juga merupakan jalur perdagangan antara pulau 

Saparua dan pulau-pulau lain di Maluku. 

Haria memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  : Jalan Raya 

b. Sebelah Selatan           : Negeri Booi 

c. Sebelah Timur  : Negeri Tiouw, paperu  

d. Sebelah Barat  : Negeri Booi 

Sebagai mahkluk sosial, manusia membutuhkan orang lain. Maka  

manusia  membentuk  satu  kelompok  yang  disebut masyarakat. Masyarakat 

yang menempati desa Haria merupakan masyarakat pesisir. Namun aktifitas  

pekerjaan mereka tidak hanya bergantung  pada  aktifitas  di  laut  (nelayan)  

tetapi  juga  sebagai petani perkebunan. Karakteristik masyarakat pesisir 

umumnya memiliki watak yang keras, hal ini disebabkan karena pada satu sisi 

mereka harus  menghadapi kondisi alam yang keras. Namun pada sisi  lain  

berdasarkan  arti  nama  „„Haria‟‟  yang  awalnya  adalah “Haraija” artinya 
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“suka ribut” atau biasa ribut. Suka ribut bukan berarti   suka   bertengkar   tetapi   

suka   ribut   diartikan   sebagai semangat ketika mendapatkan hasil tangkapan 

ikan yang banyak. 

Sistem kekerabatan yang dikenal masyarakat Haria adalah :  

a. Sistem    kekerabatan    berdasarkan    hubungan    perkawinan. 

Maksudnya adalah jika terjadi perkawinan antara dua marga maka 

terjadilah hubungan di antara kedua marga tersebut. 

b. Hubungan geneologis atau pertalian darah. Maksudnya adalah adanya 

sebuah ikatan di antara saudara. 

c. Semangat  kekeluargaan  atau  marga  (hubungan mata  rumah) yang 

berfungsi untuk mengetahui hubungan darah atau hubungan persaudaraan 

yang bukan saja pada orang yang hidup tetapi juga dengan mereka yang 

sudah meninggal. Mata rumah juga berfungsi untuk mempererat 

persaudaraan  dan menghindari perkawinan sedarah. Sistem kekerabatan 

ini juga dikenal sebagai sistem “Lahatol” yakni hubungan berdasarkan 

garis keturunan. Lahatol adalah sebuah nilai budaya yang berfungsi untuk 

menjaga ikatan silahturami. Lahatol juga merupakan sebuah panggilan 

persekutuan untuk saling peduli. 

Negeri Haria memiliki  fasilitas  pendidikan  antara  lain  1 Gedung 

taman kanak-kanak (TK) yakni TK Hiti-hiti Hala-hala di samping itu ada juga 7 

gedung sekolah dasar (SD) yaitu SD Negeri 1, SD Negeri 2, SD Negeri 3, SD 

Negeri 4, SD Inpres 1, SD  Inpres 2, dan SD YPPK Dr. Sitanala (Yayasan 

Pendidikan Pembinaan Kristen). Sedangkan bagi anak-anak yang ingin 

melanjutkan pendidikan ke SMP dan SMA mereka harus bersekolah di Saparua 

karena  gedung pendidikan  SMP  dan  SMA terletak  di  Saparua.  
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Berdasarkan informasi di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan  

masyarakat belum cukup baik. Karena sebagian besar anggota masyarakat   

menyelesaikan   pendidikan   pada   jenjang Sekolah Dasar (SD). Hal ini 

disebabkan oleh biaya yang sangat mahal sehingga tidak ada keinginan untuk 

bersekolah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi 

juga turut mempengaruhi   tingkat   pendidikan   masyarakat   negeri   Haria, 

menyebabkan  sebagian  besar  anggota  masyarakat  negeri  Haria lebih suka 

bekerja di laut sebagai nelayan dan sebagai petani di kebun. Hasil melaut dan 

berkebun dijual untuk memperoleh  uang. Namun ada juga anggota masyarakat 

yang belum menyadari bahwa pendidikan sangat penting bagi kelangsungan hidup 

ke depan. 

 

2. Negeri SiriSori Islam 

Secara  geografis,  negeri  Siri  Sori  Islam  terletak  pada 3
0
36‟39” LS 

dan 128
0
46‟87. Negeri Siri Sori Islam   terletak 3 meter di atas permukaan 

laut. Negeri Siri Sori Islam memiliki luas 648 Ha dengan jumlah penduduk 

sebanyak 1.856 jiwa dari 535 kepala keluarga. 

Negeri Siri Sori Islam terletak di Pulau Saparua. Jarak dari pusat 

kecamatan Saparua ke negeri Siri Sori Islam adalah 6 Km dan dapat ditempuh 

dalam waktu 15 menit. 

Negeri Siri Sori Islam berbatasan dengan: 

a. Utara  : Petuanan Negeri Ouw, Ulath  

b. Selatan        : Petuanan Negeri Tuhaha 

c. Timur  : Petuanan Negeri Kulur  

d. Barat  : Petuanan Negeri Tiouw 
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Masyarakat Siri  Sori  Islam  seluruhnya menganut  agama Islam. 

Keadaan iklim negeri Siri Sori Islam sama dengan yang umumnya berlaku di 

daerah Maluku, yakni beriklim tropis. Dengan musim ini silih berganti yang 

diselinggi oleh musim transisi yang terjadi pada bulan April (Peralihan Musim 

Barat ke Musim Timur) dan bulan November (Peralihan Musim Timur ke Musim 

Barat). 

Masyarakat yang menempati Negeri Siri Sori Islam merupakan 

masyarakat pesisir. Pekerjaan mereka tidak hanya bergantung  pada  aktifitas  di  

laut  (nelayan)  tetapi  juga  sebagai petani perkebunan. Karakteristik masyarakat 

pesisir umumnya memiliki watak yang keras. 

Berdasarkan arti nama Siri Sori Islam yang berasal dari kata 

“Picalouhata” yang artinya berkumpul untuk mengatur, maka masyarakat Negeri 

Siri Sori Islam dikenal sebagai masyarakat yang sangat teratur. Mereka juga 

menjunjung tinggi adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Hal itu turut 

mempengaruhi sistem kekerabatan mereka dengan desa-desa tetangga dan desa-

desa yang memiliki hubungan Pela/Gandong dengan mereka.
46

 

 

E. Makna Louleha bagi Kehidupan Masyarakat Negeri Haria dan SiriSori 

Islam 

Louleha adalah representasi dari masyarakat yang terikat dalam hubungan 

Pela Gandong. Louleha merupakan hasil kesepakatan masyarakat negeri Haria 

dan Siri Sori Islam. Hukum adat dan norma yang yang terdapat di dalam Louleha 
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adalah hukum adat yang selama ini mengikat negeri Haria dan Siri Sori 

Islam dalam  hubungan  Pela  Gandong.  Hukum  dan  norma-norma  tersebut  

meliputi saling mengasihi, saling menyapa satu dengan yang lain, milik yang satu 

adalah milik  bersama, tidak  boleh ada  yang membuat  sesama  saudara  Pela  

menjadi tersinggung, tidak boleh menaruh curiga, dendam, marah, saling 

mempersalahkan satu dengan yang lain apalagi sampai mengawini sesamanya.
47

 

1. Louleha, sebuah Fakta Sosial 

Louleha merupakan sebuah fakta sosial. Sebuah kenyataan yang 

mempengaruhi  individu-individu  yang  terikat  di  dalamnya.  Louleha berada di 

luar individu, ia mengakar di dalam kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat. 

Louleha memiliki sifat memaksa dan mempengaruhi cara bertindak, berpikir dan 

perasaan individu-individu yang terdapat di dalamnya. Bahkan Louleha mampu 

mengontrol individu melalui norma- norma, hukum-hukum adat dan ideologi 

yang ada di dalamnya. Hal ini sejalan  dengan  definisi  Durkheim  mengenai  

fakta  sosial,  bahwa  fakta sosial adalah cara-cara bertindak, berpikir dan merasa, 

yang berada di luar individu dan dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa, yang 

karenanya hal-hal itu mengontrol individu itu.  

Louleha memiliki tiga karakteristik fakta sosial yang dikemukakan oleh 

Durkheim pada bab II.  

Pertama, Louleha bersifat eksternal terhadap individu. Louleha ada 

dalam tindakan, perilaku, cara berpikir. Loulehaa dalah sebuah ikatan yang ada 

di luar individu dan mempengaruhi individu tersebut. 

Kedua, Louleha memaksa individu. Individu-individu yang terikat dalam  

Louleha  dipaksa,  dibimbing,  diyakinkan,  didorong,  atau dipengaruhi  oleh  

berbagai  hukum-hukum adat  dan  norma-norma  yang telah ditetapkan. 
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Sehingga, individu yang ada dalam Louleha tidak dapat bertindak semaunya. 

Karena telah ada aturan-aturan yang ditetapkan. Louleha  menjadi  sebuah  

tatanan  etik.  Setiap  individu  di  dalamnya diberikan ruang untuk berinteraksi 

namun mereka tetap ada dalam bingkai kewajiban-kewajiban yang harus 

dijalankan. 

Ketiga, Louleha bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam 

masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam. Louleha itu merupakan milik 

bersama masyarakat kedua negeri, bukan sifat individu perorangan. Louleha  lahir  

dari  kesadaran  kolektif  (collective consciousness/conscience) masyarakat negeri 

Haria dan Siri Sori Islam untuk mempererat hubungan kekerabatan yang terjalin 

di antara mereka. Sehingga Louleha bersifat kolektif  dan  pengaruhnya 

terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya.
48

 

Fakta bahwa Louleha lahir dari sebuah kesadaran kolektif (collective  

consciousness/conscience)  dan  didasari  oleh  hukum-hukum adat dan norma-

norma kemasyarakatan, turut memperlihatkan bahwa Louleha  merupakan  

tonggak  moral  yang  memberikan  keseimbangan, keselarasan dan solidaritas 

bersama dalam masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam. Masyarakat kedua 

negeri memiliki dasar moral dan kepercayaan yang sama bahwa mereka berasal 

dari leluhur yang sama, mereka adalah saudara dan oleh karena itu hubungan 

mereka harus terus ditata, dijaga dan dipelihara. Kepercayaan yang dianut 

bersama oleh masyarakat  kedua  negeri  mendorong  munculnya  kesadaran  

kolektif (collective consciousness/conscience) dan memperkuat ikatan emosional 

kedua negeri. Louleha menjaga solidaritas bersama antara masyarakat negeri 

Haria dan Siri Sori Islam.
49
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2. Louleha sebagai Warisan Leluhur 

Louleha juga dipandang sebagai warisan leluhur yang disakralkan oleh 

masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam. Warisan itu diwariskan dalam bentuk 

ikatan Pela Gandong. Sehingga ikatan   ini perlu dijaga. Warisan ini pun 

dibingkai dalam adat istiadat bersama. Adat yang membingkai hubungan 

kekerabatan antara negeri Haria dan Siri Sori Islam berkaitan dengan berbagai 

aturan yang diadakan oleh Tete Nene Moyang untuk mengatur tindakan dalam 

kehidupan bersama. Adat inilah yang Ruhulessin sebut sebagai usaha untuk 

mencapai keseimbangan dan keserasian antara para anggota, manusia dengan 

sesama, dengan alam sekitar, antara negeri yang satu dengan negeri yang lain.
50

 

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab  II mengenai pandangan 

masyarakat Maluku mengenai leluhurnya, maka dapat dipahami bahwa 

masyarakat Maluku percaya kepada leluhur mereka sebagai „mereka yang 

menurunkan   kebijakan-kebijakan,   aturan-aturan   berupa   adat   untuk 

mengatur kehidupan bersama demi mencapai kseimbangan‟. Leluhur atau Tete 

Nene Moyang merupakan  sumber kebaikan tertinggi. Leluhur yang mewariskan 

adat. Adat memiliki kekuatan karena bersumber pada leluhur sehingga bersifat 

sakral. Demikian pula dengan Louleha. 

Louleha   bersumber   dari   Pela   Gandong   sebagai   kebijakan- 

kebijakan yang diturunkan oleh Tete Nene Moyang, dengan tujuan mengatur 

kehidupan bersama. Sehingga, secara tidak langsung Louleha turut memiliki 

kekuatan dan nilai sakral. Nilai sakral Louleha diperoleh dari Tete Nene 

Moyang dan dilindungi oleh aturan-aturan tertentu. Dengan demikian, pandangan 

Durkheim mengenai „yang sakral‟ terdapat pula di dalam Louleha. Karena 

Louleha dilindungi oleh aturan-aturan. Aturan- aturan tersebut ada dalam 
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kerangka „yang sakral‟. Aturan-aturan yang ada dalam kerangka „yang sakral‟ 

memiliki kekuatan. Karena tidak hanya menyangkut ganjaran-ganjaran atau 

hukuman-hukuman yang bersifat duniawi  tetapi  juga  ganjaran-ganjaran  atau  

hukuman-hukuman  yang bersifat supra manusiawi.
51

  

Dalam kosmologi orang Ambon,  leluhur atau Tete Nene Moyang 

memiliki peran untuk melindungi tetapi juga menghukum. Hal ini juga ditemu di 

dalam ikatan Louleha. Ritual-ritual yang diadakan oleh masyarakat negeri Haria 

dan Siri Sori Islam secara bersama-sama ketika mereka  akan  mengikuti  

Arombae  Manggurebe  menunjukkan  bahwa mereka  percaya terhadap 

perlindungan yang diberikan oleh  Tete  Nene Moyang.  Bahkan  mereka  

mempercayai  bahwa  mereka  dapat memenangkan perlombaan tersebut karena 

Tete Nene Moyang menyertai mereka. Keberadaan „burung mata merah‟, 

dikaitkan dengan kehadiran Tete Nene Moyang di antara mereka. Ini merupakan 

salah satu bentuk totemisme seperti apa yang dikemukakan Durkheim. Sebab 

masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam melakukan ritual bersama dengan 

keyakinan  terhadap  Tete  Nene  Moyang  atau  leluhur  sebagai  „yang memiliki 

kekuatan supernatural‟.
52

 

Kekuatan   leluhur   dapat   mendatangkan   kebaikan   dan   juga 

kemalangan. Dalam Louleha, kebaikan itu terlihat dari kemenangan yang 

diperoleh Louleha. Dan sebaliknya, ketika mereka kalah dalam suatu event atau 

kematian salah seorang anggota masyarakat Haria dalam konflik, hal tersebut 

dimaknai sebagai kemalangan. Kebaikan akan diperoleh masyarakat negeri Haria 

dan Siri Sori Islam apabila mereka bersatu dalam hubungan yang harmonis, yang 

sesuai dengan aturan-aturan yang telah leluhur tetapkan. Karena leluhur adalah 
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sumber kebaikan tertinggi. Hubungan yang baik dengan sesama anggota Louleha 

adalah bentuk hubungan yang harmonis pula dengan leluhur.
53

 

Keyakinan masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam mengenai adanya 

suatu kekuatan yang lebih berkuasa di atasnya, suatu kekuatan yang bersifat 

sakral sejalan dengan definisi agama yang dikemukakan oleh Durkheim. Ada 

keyakinan bersama dari masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam bahwa 

mereka berasal dari leluhur yang sama, leluhur yang memiliki kekuatan 

supernatural dan yang membingkai mereka dalam hubungan kekerabatan. Dan 

hubungan kekerabatan dalam Louleha, dilegitimasi dengan sejumlah ritus dan 

aturan-aturan atau norma-norma yang memperkuat sifat sakral dari hubungan 

tersebut. 

3. Louleha sebagai Hasil Konsensus 

Berdasarkan sejarahnya, Louleha merupakan hasil kesepakatan bersama 

(konsensus) masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam pada tahun 1957. 

Konsensus tersebut muncul karena adanya kesadaran kolektif (collective 

consciousness/conscience) dan keinginan masyarakat kedua negeri untuk tetap 

menjaga hubungan persaudaraan mereka. Berdasarkan hasil  konsensus, Louleha  

diharapkan  mampu  mengarahkan  masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam 

dalam tindakan-tindakan yang positif. Oleh sebab Louleha adalah hasil 

konsensus, maka setiap kegiatan atau peristiwa yang akan dilakukan harus melalui 

kesepakatan bersama.
54

 

Pasca konflik, wajah Louleha kembali ditampilkan dengan tujuan 

mendamaikan, merajut kembali hubungan kekerabatan yang sempat termakan 

konflik. Louleha diadakan kembali untuk menyatukan anak-anak negeri  Haria  
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dan  Siri  Sori  Islam  dalam  ikatan  persaudaraan  sepertivsediakala.  

Kesepakatan  ini  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam membangun 

hubungan kekerabatan. Kesepakatan yang dihasilkan oleh masyarakat negeri 

Haria dan Siri Sori Islam merupakan kekuatan untuk kembali membangun dan 

memperbaiki hubungan yang terkoyak. Proses untuk  mencapai  konsensus  ini  

menunjukkan bahwa  masyarakat  kedua negeri mencoba untuk 

mengkomunikasikan perbedaan pendapat yang ada. Mereka berupaya untuk 

menyatukan persepsi dengan kembali pada hubungan yang diwariskan leluhur. 

Ketika masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam sepakat untuk 

membangkitkan Louleha (termasuk nilai-nilai, norma-norma) dan membenahinya,  

sesungguhnya  mereka  sedang  berusaha  untuk menciptakan rasa aman, saling 

percaya, tentram dan persatuan di antara mereka. Rasa aman, saling percaya, 

tentram dan persatuan merupakan kebutuhan-kebutuhan mendasar yang 

dibutuhkan dalam kelangsungan kehidupan sosial. Sama seperti yang 

dikemukakan Durkheim mengenai konsensus sebagai  kekuatan  untuk  

mengintegrasikan atau  megukuhkan masyarakat, yang pada  akhirnya akan 

menimbulkan kondisi aman dan tentram serta integrasi dalam masyarakat 

tersebut. 

Konsensus yang dibangun dalam Louleha merupakan hasil komunikasi, 

interaksi yang murni berdasar pada keingingan untuk hidup berdamai. Louleha 

menjadi jembatan penghubung perbedaan antara negeri Haria dan Siri Sori Islam, 

sekaligus meminimalkan konflik bahkan upaya untuk berdamai. Dalam Louleha 

terjadi integrasi.
55

 

Integrasi berawal dari interaksi dan dialog untuk mencapai konsensus. 

Konsensus mengandung kekuatan untuk mengintegrasikan atau mengukuhkan. 
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Kekuatan tersebut diperoleh dari keyakinan masyarakat itu sendiri, yang  

disalurkan  dalam  bentuk  kesepakatan.  Demikian  halnya dengan konsensus 

untuk menghidupkan kembali Louleha merupakan kekuatan penyatu dengan dasar 

keyakinan masyarakat kedua negeri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, 

keyakinan bersama antara masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam 

memainkan peranan penting dalam membantu mendorong terciptanya 

konsensus dengan memberikan nilai-nilai kehidupan bersama. 

4. Peran Louleha pada Negeri Haria dan Siri Sori Islam Pasca Konflik 

di Maluku 

Integrasi dipahami sebagai upaya menyatukan masyarakat menjadi satu 

kesatuan. Di dalamnya terdapat penyesuaian-penyesuaian terhadap unsur-unsur 

yang berbeda, entah itu perbedaan kedudukan sosial, ras, etnis, agama, bahasa, 

kebiasaan,  sistem  nilai  dan  norma.  Penyesuaian-penyesuaian  ini  dimaksudan 

untuk menciptakan kondisi serasi dan harmonis. Integrasi sosial akan terbentuk 

apabila sebagian besar anggota masyarakat sepakat mengenai struktur 

kemasyarakatan yang dibangun termasuk nilai-nilai, norma-norma dan pranata- 

pranata sosialnya. 

Dalam kaitannya dengan konflik, proses integrasi dimaknai sebagai upaya 

untuk  mempertahankan  atau  memperbaiki  hubungan dalam  suatu  sistem  atau 

struktur, seperti yang dikemukakan oleh Wolfgang Bosswick dan Friedrich 

Heckmann. Demikian halnya dengan Louleha. Louleha pasca konflik dimaknai 

sebagai upaya untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungan kekerabatan 

antara negeri Haria dan Siri Sori Islam. Di dalam Louleha, masyarakat negeri 

Haria dan Siri Sori Islam terintegrasi. Mereka menjalin kembali hubungan 

kekerabatan yang sempat dipegaruhi konflik.
56
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Dalam  proses  integrasi,  masyarakat  negeri  Haria  dan  Siri  Sori  Islam 

berupaya untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang ada, seperti agama, 

untuk mencapai kesatuan. Perbedaan agama yang dimiliki oleh kedua negeri tidak 

menjadi  halangan bagi  mereka  untuk berinteraksi dan  terintegrasi dalam  satu 

ikatan kekerabatan. Hal ini sejalan dengan apa yang Banton sebutkan, bahwa 

dalam integrasi masyarakat mengakui adanya perbedaan, tetapi tidak memberikan 

fungsi penting pada perbedaan tersebut. Karena mereka memfokuskan diri pada 

tujuan yang telah disepakati bersama.
57

 

Integrasi antara masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam terlihat ketika 

mereka berkumpul, bekerja sama dan mengikuti lomba-lomba atau kegiatan 

tertentu secara bersama-sama. Tidak hanya itu, integrasi antara kedua negeri juga 

terlihat dari solidaritas kedua negeri ketika ada kesusahan yang dialami. Mereka 

menunjukkan empati dan solidaritas mereka dalam bentuk kerja sama dan saling 

membantu. Kerja sama yang terjadi di dalam ikatan Louleha bukan hanya 

kerjasama di antara sekelompok orang yang terlibat dalam kelompok arombae, 

tetapi di antara seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali mulai dari tingkat 

individu, keluarga, lembaga dan masyarakat. 

Ketika   mereka   bermufakat   untuk   menghidupkan   kembali   Louleha, 

sebenarnya  juga  menghidupkan  kembali  hubungan  Pela  Gandong  di  antara 

mereka. Sehingga konsensus yang mereka sepakati menjadi nilai yang dijunjung 

tinggi.  Pendapat  yang  sama  pun  diungkapkan  Abu  Ahmadi,  bahwa  dalam 

integrasi masyarakat terdapat kerja sama dari seluruh anggota masyarakat mulai 

dari tingkat individu, keluarga, lembaga dan masyarakat sehingga menghasilkan 

konsensus (kesepakatan) nilai yang sama-sama dijunjung tinggi.
58
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Terintegrasinya masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam menyibak 

sebuah   tanda   tanya   besar   mengenai   bagaimana   kedua   masyarakat   dapat 

terintegrasi usai konflik panjang di Maluku? Faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi proses integrasi tersebut?  

Berdasarkan fakta lapangan dan didukung oleh pemikiran William F. 

Ogburn dan Mayer Nimkoff mengenai syarat berhasilnya suatu integrasi sosial, 

maka dapat dijelaskan bahwa proses integrasi yang terjadi di antara masyarakat 

negeri  Haria  dan  Siri  Sori  Islam  berjalan  baik  oleh  karena  Louleha  telah 

memenuhi beberapa syarat.  

Pertama, masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam merasa bahwa 

melalui Louleha, mereka telah berhasil saling mengisi kebutuhan- kebutuhan 

mereka. Kebutuhan-kebutuhan itu meliputi rasa aman, rasa dihargai. 

Terpenuhinya   kebutuhan-kebutuhan   tersebut   menyebabkan   setiap   anggota 

masyarakat saling menjaga keterikatan antara satu dengan yang lainnya. 

Kedua, masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam telah berhasil 

menciptakan kesepakatan (consensus) mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang 

dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antara satu dan lainnya, 

termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaannya. Norma-

norma dan nilai-nilai sosial ini telah lama ada dalam kehidupan masyarakat negeri 

Haria dan Siri Sori Islam, dan hidup dalam hubungan kekerabatan yang disebut 

Pela Gandong. Dalam hubungan Pela Gandong telah disepakati hukum-hukum 

atau  norma-norma  yang  mengatur  hubungan  antar  masyarakat  kedua  negeri 

selama bertahun-tahun lamanya. 

Pasca konflik, masyarakat kedua negeri sepakat untuk kembali 

menghidupkan norma-norma dan nilai-nilai yang sempat terlindas oleh konflik di 

Maluku di dalam Louleha. Louleha adalah hasil konsensus masyarakat negeri 
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Haria dan Siri Sori Islam untuk mendamaikan, merekonsiliasi dan memperkuat 

hubungan kekerabatan kedua negeri. 

Ketiga,  norma-norma  sosial  yang  telah  disepakati  bersama  tersebut 

berlaku dalam kehidupan masyarakat negeri Haria dan Siri Sori dalam waktu yang 

lama. Isi kesepakatan pun tidak berubah dan hasil kesepakatan tersebut dijalankan 

secara konsisten oleh masyarakat kedua negeri. Tidak ada lagi yang melakukan 

pelanggaran terhadap hukum adat yang telah disepakati bersama. Setiap 

pelanggaran terhadap hukum adat, dinilai sebagai pelanggaran yang tidak dapat 

ditolerir.
59

 

Faktor yang berperan sangat penting dalam proses integrasi masyarakat  

negeri Haria dan Siri Sori Islam pasca konflik adalah kesadaran kolektif mereka, 

dan ditunjang oleh keyakinan mereka. Keyakinan bahwa mereka adalah „orang 

basudara‟ dari satu Tete Nene Moyang atau satu leluhur membuat sekat di antara 

mereka perlahan-lahan hilang. 

Proses  untuk  menjadi  satu  kesatuan  pasca  konflik  bukanlah  hal  yang 

mudah dan biasa. Perlu waktu yang lama dan hati yang bijaksana untuk sampai 

pada kata „sepakat‟. Hingga dihidupkannya kembali Louleha pada tahun 2005, 

masyarakat negeri  Haria dan  Siri  Sori  Islam  telah  melewati  tahapan  panjang 

dalam sejarah persaudaraan mereka. 

Jika  dianalisis  dengan  menggunakan  tahapan-tahapan  integrasi  seperti 

yang dikemukakan pada Bab II dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan 

di lapangan, maka tahapan-tahapan dalam proses integrasi antara masyarakat 

negeri Haria dan Siri Sori Islam pasca konflik di Maluku dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 
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Pertama, Akomodasi. Pada tahapan ini, masyarakat kedua negeri melalui 

pemerintah  negeri  masing-masing berupaya  untuk  meredakan  pertentangan  di 

antara mereka. Pertentangan-pertentangan dan perbedaan-perbedaan yang 

dihasilkan saat konflik terjadi didialogkan hingga mencapai sebuah kesepakatan. 

Pemerintah negeri Haria dan Siri Sori Islam berupaya untuk mencapai kestabilan 

dan keselarasan melalui kompromi. Seperti yang dikemukakan oleh Sumner 

mengenai akomodasi sebagai kerja sama antagonis dalam kaitan dengan 

kerjasama antara dua belah pihak yang bertikai untuk menyelesaikan 

pertentangan. 

Masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam bekerja sama untuk 

merumuskan jalan keluar dari pertentangan yang mereka alami. Hasilnya adalah 

kedua   negeri   mampu   bersikap   netral   dalam   menghadapi   isu-isu   ataupun 

ketegangan-ketegangan dalam masyarakat, melahirkan kerja sama dan harmoni 

sosial. Dalam tahapan akomodasi ini pula, terjadi penguatan terhadap nilai-nilai, 

aturan,  norma  dan  hukum-hukum  adat  yang  dahulu  telah  disepakati  untuk 

meredakan pertentangan di dalam masyarakat kedua negeri. 

Kedua, Kerja sama. Kerja sama yang dilakukan masyarakat kedua negeri 

dalam ikatan Louleha merupakan wujud kesadaran bersama (collective 

consciousness/conscience) untuk  mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik. 

Masyarakat Haria dan Siri Sori Islam digerakkan oleh kesadaran kolektif tersebut 

untuk bekerja sama di dalam Louleha. Kerja sama yang terjadi di dalam ikatan 

Louleha bukan hanya kerja sama di antara sekelompok orang yang terlibat dalam 

kelompok arombae, tetapi di antara seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali 

mulai dari tingkat individu, keluarga,  lembaga  dan  masyarakat.  Kerja  sama  ini  

adalah  bukti  solidaritas bersama.
60
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Solidaritas dan kerja sama di antara masyarakat kedua negeri bukan hanya 

terlihat dalam kegiatan Arombae, tetapi juga ketika mereka berupaya menciptakan 

keadaan aman dan hubungan yang harmonis di tengan suasana konflik. 

Bertolak dari pendapat yang dikemukakan oleh Esser mengenai bentuk- 

bentuk integrasi, maka integrasi yang terjadi antara negeri Haria dan Siri Sori 

Islam di dalam ikatan Louleha termasuk dalam bentuk interaksi. Sebab, di dalam 

Louleha terjadi  interaksi  antara  masyarakat negeri  Haria dan  Siri  Sori Islam. 

Interaksi yang ditampilkan adalah bentuk komunikasi antar „orang 

basudara‟. Interaksi dan komunikasi tersebut terjadi lintas agama. Louleha 

membentuk hubungan kekerabatan dengan orientasi nilai yang diyakini bersama 

oleh masyarakat kedua negeri. Tanpa interaksi tidak mungkin masyarakat kedua 

negeri  dapat terintegrasi. Pertemuan secara fisik tidak akan mampu menghasilkan 

integrasi. Integrasi baru dapat terwujud ketika masyarakat negeri Haria dan Siri 

Sori Islam saling berbicara, bekerja sama untuk tujuan yang sama.  

Dan bila dikaitkan dengan jenis integrasi menurut Durkheim maka, 

integrasi yang ada dalam Louleha  merupakan integrasi tinggi. Karena anggota- 

anggota kelompok lebih solid satu dengan yang lain, dan memperlihatkan sikap 

kolektifnya. Sikap kolektif itu dinampakan dalam hal saling membantu, saling 

menghargai, dll. 

Kehadiran Louleha dalam kehidupan masyarakat negeri Haria dan Siri 

Sori Islam juga memberi sebuah pemahaman bahwa masyarakat bukanlah sekedar 

wadah untuk terwujudnya integrasi sosial yang akan mendukung solidaritas sosial, 

melainkan juga pangkal dari kesadaran kolektif (collective 

consciousness/conscience) dan  sasaran  utama  dari  perbuatan  moral.  Moralitas 
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merupakan suatu keinginan yang rasional. Jadi perbuatan moral bukanlah 

sekedar “kewajiban” yang tumbuh dari dalam diri sendiri, melainkan juga 

“kebaikan” ketika kita dihadapkan dengan kehidupan sosial. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam proses 

integrasi masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam pasca konflik, Louleha 

berperan sebagai etika kehidupan bersama dan kekuatan pemersatu. 

 

F. Louleha sebagai Etika Kehidupan Bersama 

Pasca konflik di Maluku, agama-agama (Islam dan Kristen) ditantang 

untuk menemukan akar moral yang dapat dipakai untuk mengatasi  masalah-

masalah  kemanusiaan,  menuju  Maluku  yang  lebih baik. Dan Louleha yang 

didasarkan pada hubungan Pela Gandong kembali hadir dan menunjukan bahwa 

ia mampu membingkai hubungan komunitas Islam dan Kristen dengan damai. 

Louleha berperan dalam kelangsungan kesatuan masyarakat dan mampu 

menembusi sekat-sekat agama.  

Louleha mengandung spirit dan nilai-nilai kehidupan bersama. Louleha 

yang lahir sebagai hasil perjanjian antara negeri Haria dan Siri Sori Islam telah 

meletakkan nilai-nilai dasar kehidupan seperti kerja sama, tolong-menolong,  

saling  menghargai,  dll.  Nilai-nilai  dasar  terdapat  di dalam Louleha tidak dapat 

dipisahkan dari sosialitas, historitas dan keagamaan manusia-manusia Maluku di 

dua negeri tersebut. Durkheim menyebutkan, moralitas adalah sebuah 

fenomena sosial dan fakta-fakta moral dapat dijelaskan seperti setiap jenis faktas 

sosial lainnya dengan acuan pada sebab-sebab historis dan pertimbangan-

pertimbangan fungsional.  Adat  Istiadat  yang  mengikat  komunitas  Pela  

Gandong  di negeri Haria dan Siri Sori Islam, kembali ditata dan difungsikan 

sebagai  landasan pijak dan memberi arah serta makna dalam kehidupan kedua 
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komunitas. Bahkan lebih dari itu, Louleha menjadi penopang hukum dan 

moralitas bersama.
61

 

Gagasan  Pela  Gandong  dan  “katong  samua  basudara”  yang 

terkandung dalam ikatan Louleha merupakan sebuah gagasan etika yang 

fundamental, yakni nilai kesetaraan manusia. Masyarakat negeri Haria dan Siri  

Sori  Islam  memandang  sesamanya  sebagai  individu  yang  setara dengan 

dirinya. Tindakan yang ditunjukkan kepada sesama anggota dalam ikatan Louleha 

menyiratkan pesan bahwa mereka saling memandang sebagai manusia yang utuh, 

yang memiliki harkat, martabat dan kualifikasi kemanusiaan yang sama dengan 

yang lain. Setiap anggota dihargai, dihormati sebagai manusia yang bermartabat. 

Ini adalah wujud etika hidup bersama. Etika yang meletakan nilai kemanusiaan. 

Selain itu, Louleha juga mengandung nilai solidaritas. Solidaritas dalam  

Louleha  bukan  hanya  ditunjukkan  ketika  mereka  berkumpul bersama tetapi 

juga ketika mereka solider dengan sesama mereka yang membutuhkan   bantuan.   

Ketika   salah   satu   di   antara   kedua   negeri mengalami kemalangan atau 

membutuhkan bantuan, mereka turun tangan  untuk membantu. Hal tersebut 

ditemukan dalam penelitian lapagan ketika masyarakat negeri Haria membangun 

Gereja, masyarakat negeri Siri Sori Islam turut membantu. Solidaritas ini muncul 

karena ikatan yang mereka miliki, kepercayaan mengenai asal usul mereka. 

Seperti yang Durkheim kemukakan mengenai solidaritas sebagai hubungan 

antara individu dan  atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral 

dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman 

emosional bersama. Pengalaman emosional ini membuat mereka berempati satu 
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dengan yang lain. Bahkan mereka dapat merasakan tanda-tanda bahaya jika 

salah satu di antara mereka akan menghadapi musibah.
62

 

Louleha telah meletakan dasar etika dalam kehidupan bersama. Seperti 

yang telah dijelaskan di atas, maka Louleha mengadung prinsip- prinsip etika 

yang mempengaruhi proses integrasi kedua negeri pasca konflik, yakni tradisi, 

kesepakatan dan penghargaan terhadap kodrat manusia. Prinsip-prinsip tersebut 

mempengaruhi cara masyarakat di negeri Haria dan Siri Sori Islam dalam 

bertindak dan memperlakukan sesamanya. Dan hal itu jelas nampak dalam sikap 

saling percaya, saling menghargai, dan kesederajatan. 

 

Etika yang ditemukan di dalam Louleha telah menjadi semacam landasan  

moral  dan  telah  teruji  mampu  membantu  masyarakat  negeri Haria dan Siri 

Sori Islam untuk hidup berdamai hingga kini. 

 

G. Louleha sebagai Kekuatan Pemersatu 

Berdasarkan sejarah kemunculannya, Louleha merupakan sebuah upaya 

untuk mempererat hubungan kekerabatan antara negeri Haria dan Siri Sori 

Islam. Dan pasca konflik Maluku, Louleha „lahir baru‟. Louleha hadir di tengah 

retaknya tatanan masyarakat akibat konflik. Saat tonggak- tonggak moral yang 

ditanamkan para leluhur dalam adat Pela Gandong seolah hilang, Louleha hadir 

sebagai hasil kesepakatan bersama negeri Haria dan Siri Sori Islam. Louleha 

menjadi kekuatan pemersatu kedua komunitas. 

Menghidupkan  kembali  Louleha  dalam  kehidupan  masyarakat negeri  

Haria  dan  Siri  Sori  Islam  berarti  menjadikan  Louleha  sebagai sebuah bentuk 
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kritik dan solusi. Kritik terhadap manusia-manusia Maluku yang berkonflik serta 

hancurnya nilai-nilai persaudaraan akibat konflik dan Louleha turut menjadi 

solusi untuk mendamaikan pihak yang berkonflik.
63

 

Pasca konflik, Louleha menjadi kekuatan pemersatu. Di dalam Louleha, 

masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam terintegrasi kembali. Kekuatan untuk 

menyatukan diperoleh dari nilai-nilai persaudaraan dan keyakinan bersama yang 

mereka miliki. Dari nilai-nilai dan keyakinan itulah masyarakat kedua negeri 

bertolak untuk bertindak. Termasuk berinteraksi dan berkomunikasi. Nilai-nilai 

tersebut tidak dapat dipungkiri, berasal dari masyarakat negeri Haria dan Siri Sori 

Islam, yakni dari tradisi dan konsensus.
64

 

Dalam tradisi, masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam berasal dari  

leluhur  yang  sama  yakni  Pattialam  dan  Ratu  Pormalei.  Dari Pattialam dan 

Ratu Pormalei, lahirlah leluhur mereka yakni Nyai Mas dan Silalohi.  Namun 

mereka  kembali  terpisah.  Untuk  menyatukan,  mereka mengikat diri dalam 

hubungan Pela Gandong. Hubungan ini menunjuk pada hubungan genealogis. 

Dalam hubungan ini kedua negeri diikat oleh sumpah “Sei Leli Hatulo, Hatulo 

Eleli Esepei,” yang artinya siapa yang melawan atau berbuat melanggar sumpah 

ini akan mendapatkan petaka. Sumpah ini kembali digemakan di dalam Louleha. 

Sehingga, secara tidak langsung masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam 

telah mengikat diri dalam satu kesatuan antar kelompok dan juga dengan leluhur. 

Dan  lagi,  ikatan  tersebut  dikukuhkan  oleh  ritual-ritual  yang semakin 

memperkuat ikatan tersebut. Maka kenyataan ini bertalian dengan pandangan 

Durkheim yang menyebutkan bahwa keyakinan dan praktik yang berkaitan 
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dengan sesuatu yang sakral, sesuatu yang terlarang, keyakinan dan praktik yang 

menyatukan satu komunitas moral. 

Bukan hanya tradisi, konsensus di dalam Louleha pun memberikan 

landasan yang kuat. Kedua negeri melihat Maluku pasca konflik seperti 

kehilangan arah dan landasan moral, etika kehidupan bersama. Dan dalam 

hubungan kedua negeri, hal tersebut sangat berpengaruh. Maka mereka sepakat 

untuk melahirkan sebuah konsensus untuk menyatukan, melalui Louleha. 

Konsensus ini bukanlah lahir dari kesadaran satu atau dua orang saja, melainkan 

dari kesadaran bersama masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam. Kesadaran 

kolektif tersebut memiliki kekuatan  yang besar. Dan jika kesadaran itu 

dimanifestasikan dalam sebuah konsensus yang dibarengi  oleh  sejumlah  aturan  

yang  mengikat,  maka  pengaruhnya semakin besar bagi „yang kolektif‟ tersebut. 

 

Louleha sebagai hasil kesepakatan bersama pun mengikat masyarakat 

kedua negeri. Hal ini sejalan dengan pandangan Durkheim, bahwa konsensus atau 

kesepakatan mengenai seperangkat nilai merupakan kekuatan untuk 

mengintegrasikan atau mengukuhkan masyarakat. Melalui  konsensus 

(kesepakatan) di antara masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam, maka semua 

anggota masyarakat dapat saling memahami. Dan pada akhirnya  akan  

menimbulkan  kondisi  aman  dan  tentram  serta  integrasi dalam masyarakat 

tersebut.  

Di dalam Louleha masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam tidak 

hanya sekedar berkumpul dan bersatu secara fisik, tetapi mereka pun solider satu 

dengan yang lain. Solidaritas itu nampak dalam sikap saling menghargai, tolong 

menolong, saling menghormati di tengah perbedaan agama  yang ada.  Jelaslah  

bahwa  Louleha  pasca  konflik, bukan hanya sebuah upaya perdamaian tetapi 
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juga mengintegrasikan komunitas negeri Haria dan Siri Sori Islam dalam suatu 

bentuk hubungan kekerabatan yang semakin kokoh.
65

 

Sistem kekerabatan antara negeri Haria dan Siri Sori Islam dapat 

berfungsi  seperti  sediakala  karena  ada  solidaritas  yang  dimiliki  oleh  

masyarakat. Solidaritas itu muncul dari ikatan emosional antar saudara. Dan  

ikatan  emosional  ini  pula  yang  membangkitkan  semangat  dan kerelaan untuk 

bekerja  sama di  antara masyarakat kedua negeri untuk mencapai tujuan 

bersama yang telah disepakati. 

Louleha adalah fakta sosial yang telah menyejarah. Louleha pasca konflik 

tidak dapat dipisahkan dari wajahnya sebelum konflik, maupun Pela Gandong 

yang mendahuluinya. Ia bukanlah repetisi dari yang telah diselenggarakan atau 

sebatas ritual periodik. Louleha masa kini adalah  revitalisasi hubungan 

kekerabatan yang pernah ada. Revitalisasi dan pembaruan itu terjadi karena 

kesadaran bersama masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam. 

Melalui Louleha, masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam yang tadi-

tadinya  terpetakan  akibat  konflik, kembali  menyatu  sebagai  „yang kolektif‟. 

Masyarakat kedua negeri kembali terhisap dalam kuatnya ikatan kekerabatan   

yang   menyejarah   dan   dikukuhkan   dalam   kesepakatan bersama. Dalam 

ikatan Louleha, moral masyarakat kedua negeri yang tadi- tadinya terbatas pada 

agama, ditrasformasi keluar dari batas-batas agama menuju lingkungan sosial 

yang luas dan plural. 

Kewibawaannya   sebagai   tradisi   dan   hasil   konsensus,   serta 

diperkuat oleh nilai-nilai yang terkadung di dalamnya membuat Louleha menjadi 

kekuatan yang menyatukan masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam. 

 

                                                 

65
 Manhutu. Tokoh masyarakat Haria: Wawancara 21 Oktober 2020 



66 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
 

3. Louleha adalah sebuah ikatan kekerabatan antara negeri Haria dan Siri 

Sori Islam yang berlandaskan Pela Gandong. Louleha lahir atas 

kesepakatan bersama dan tidak mengandung kepentingan dari golongan 

atau agama tertentu. Louleha lahir dari sebuah kesadaran kolektif 

masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam. 

4. Dalam  kehidupan  masyarakat  negeri  Haria  dan  Siri  Sori  Islam, 

Louleha dipandang sebagai sebuah fakta sosial yang merupakan warisan 

leluhur atau Tete Nene Moyang. Louleha juga merupakan hasil 

konsensus kedua negeri, baik sebelum maupun sesudah konflik. 

5. Louleha merupakan revitalisasi dari budaya Pela Gandong. Louleha 

memberi kekuatan yang baru bagi ikatan kekerabatan yang telah ada. 

Louleha adalah bukti bahwa hubungan kekerabatan di Maluku masih 

mampu menjawab tantangan pluralisme. 

6. Wajah Louleha pasca konflik di Maluku menunjuk pada upaya untuk 

mengintegrasikan kembali  masyarakat  negeri  Haria  dan  Siri  Sori 

Islam. Di dalam proses integrasi tersebut, Louleha berperan sebagai 

kekuatan pemersatu dan etika kehidupan bersama yang mengandung 

H. Kesimpulan 
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nilai  kesederajatan,  persaudaraan,  toleransi  dan  nilai-nilai  luhur 

lainnya. 

I. Implikasi Penelitian 

1. Budaya Maluku sarat akan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijaga 

dan dipelihara. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu melindunginya 

melalui peraturan-peraturan daerah. 

2. Penulis juga merekomendasikan masyarakat Maluku yang terikat 

hubungan Pela Gandong untuk mentrasformasikan hubungan 

kekerabatan tersebut ke dalam bentuk-bentuk kerja sama dan aktifitas 

yang positif dan berguna bagi kehidupan bersama di Maluku layaknya 

yag ditunjukkan oleh Louleha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL 

PERAN LOULEHA PADA NEGERI HARIA DAN SIRI SORI ISLAM 

PASCA KONFLIK DI MALUKU 

 

Apa itu louleha 

Bagaimana nilai yang terkandung di dalam louleha 

Bagaimana awal mula terbentuknya louleha 

Apa pengaruh louleha pada kedua negeri pasca konflik 

Bukti kedekatan antara dua desa 

Seberapa mengikatnya louleha pada kedua negeri 

Apa nilai yang terkandung di dalam louleha 

Apakah masih ada nilai yang ada di dalam louleha  

Bagaimana perkembangan louleha sekarang 

Bagaimana kondisi dua desa sekarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran :  

TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode   : 1/A/15-IX-2020 

Nama Informan :  Din Pattisahusiwa 

Tangggal  : 15 Oktober 2020, pukul 13.00- 15.00 WITA 

Tema    : Peran Louleha Pada Negeri Haria Dan Siri Sori Islam Pasca Konflik 

Di Maluku 

 

Materi Wawancara 

Apa itu 

louleha 

Louleha dipandang sebagai warisan leluhur yang disakralkan oleh masyarakat negeri Haria dan 

Siri Sori Islam.Warisan itu di wariskan dalam bentuk ikatan Pela Gandong. Sehingga ikatan   ini 

perlu dijaga. Warisan ini pun dibingkai dalam adat istiadat bersama. 

Bagaimana 

awal mula 

terbentuknya 

louleha 

Berdasarkan sejarahnya,Louleha merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat negeri 

Haria dan Siri Sori Islam pada tahun1957.Kesepakatan tersebut muncul karena adanya 

kesadaran bersama dan keinginan masyarakat kedua negeri untuk tetap menjaga hubungan 

persaudaraan mereka.Berdasarkan hasil kesepakatan, Louleha diharapkan mampu 

mengarahkan  masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam dalam tindakan-tindakan yang positif. 

Apa pengaruh 

louleha pada 

kedua negeri 

pasca konflik 

Kesepakatan yang dibangun dalam Louleha merupakan hasil komunikasi, interaksi yang murni 

berdasar pada keingingan untuk hidup berdamai. Louleha menjadi jembatan penghubung 

perbedaan antara negeri Haria dan Siri Sori Islam, sekaligus meminimalkan konflik bahkan 

upaya untuk berdamai.Dalam Louleha 

Seberapa 

mengikatnya 

louleha pada 

kedua negeri 

norma-norma  sosial yang  telah disepakati bersama tersebut berlaku dalam kehidupan 

masyarakat negeri Haria dan Siri Sori dalam waktu yang lama.Isi kesepakatanpun tidak berubah 

dan hasil kesepakatan tersebut dijalankan secara konsisten oleh masyarakat kedua negeri. Tidak 

adalagi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum adat yang telah disepakati bersama. 

Setiap pelanggaran terhadap hukum adat,dinilai sebagai pelanggaranyang tidak dapat ditolerir. 

Bagaimana 

perkembangan 

louleha 

sekarang 

Masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam bekerja sama untuk merumuskan jalan keluar dari 

pertentangan yang mereka alami.Hasilnya adalah kedua  negeri  mampu  bersikap  netral  dalam  

menghadapi  isu-isu  ataupun ketegangan - ketegangan dalam masyarakat, melahirkan 

kerjasama dan harmoni sosial.Dalam tahapan  ini pula, terjadi penguatan terhadap nilai-nilai, 

aturan, norma dan hukum-hukum adat yang dahulu telah disepakati untuk meredakan 



 
 

pertentangan di dalam masyarakat kedua negeri. 

Bukti 

kedekatan 

antara dua 

desa 

.Kerja sama yang terjadi di dalam ikatan Louleha bukan hanya kerjasama diantara sekelompok 

orang yang terlibat dalam kelompok arombae, tetapi di antaraseluruh anggota masyarakat 

tanpa terkecuali mulai dari tingkat individu, keluarga,  lembaga dan masyarakat.  Kerja  sama ini 

adalah bukti  solidaritas bersama. 

 

 

TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode   : 2/B/18-IX-2020 

Nama Informan :  Irvan Tuhepaly  

Tangggal  : 18 Oktober 2020, pukul 16.00- 17.00 WIT 

Tema    : Peran Louleha Pada Negeri Haria Dan Siri Sori Islam Pasca Konflik 

Di Maluku 

 

Materi Wawancara 

Apa pengaruh louleha 

pada kedua negeri 

pasca konflik 

Louleha pasca konflik dimaknai sebagai upaya untuk mempertahankan atau 

memperbaiki hubungan kekerabatan antara negeri Haria dan Siri Sori Islam. 

Didalam Louleha, masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam 

terintegrasi.Mereka menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sempat 

dipegaruhi konflik. 

Apa nilai yang 

terkandung di dalam 

louleha 

Ketika  mereka  bermufakat  untuk  menghidupkan  kembali  Louleha, 

sebenarnya juga menghidupkan kembali hubungan Pela Gandong di antara 

mereka.Sehingga kesepakatan yang mereka sepakati menjadi  nilai yang 

dijunjung tinggi. 

Apakah masih ada 

nilai yang ada di 

dalam louleha 

Louleha juga mengandung nilai solidaritas.Solidaritas dalam Louleha bukan  

hanya ditunjukkan  ketika mereka berkumpul bersama tetapi juga 

ketikamerekasoliderdengansesama mereka yang membutuhkan  bantuan.  

Ketika  salah  satu  di  antara  kedua  negeri mengalami kemalangan atau 

membutuhkan bantuan,mereka turun tangan untuk membantu. Hal tersebut 

ditemukan dalam penelitian lapagan ketika masyarakat negeri Haria 

membangun Gereja, masyarakat negeri Siri Sori Islam turut membantu. 



 
 

Solidaritas ini muncul karena ikatan yang mereka miliki,kepercayaan mengenai 

asal usul mereka. 

 

TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode   : 3/C/20-X-2020 

Nama Informan :  Abu Sahupala 

Tangggal  : 20 oktober 2020,pukul 16.00- 17.00 WIT 

Tema    : Peran Louleha Pada Negeri Haria Dan Siri Sori Islam Pasca Konflik 

Di Maluku 

Materi Wawancara 

1.  Apa itu louleha 

 

Louleha adalah representasi dari masyarakat  yang terikat 

dalam hubungan Pela Gandong. Louleha merupakan hasil 

kesepakatan masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam.  

 Seberapa mengikatnya 

louleha pada kedua negeri 

 

Hukum adat dan norma yang terdapat didalam Louleha 
adalah hukum adat yang selama ini mengikat negeri Haria 
dan Siri Sori Islam dalam hubungan Pela Gandong.   

 Bagaimana nilai yang 

terkandung di dalam louleha 

 

Hukum dan norma-norma tersebut meliputi saling 

mengasihi,saling menyapa satu denga yang lain,milik yang 

satu adalah milik bersama,tidak boleh ada yang membuat 

sesama  saudara Pela menjadi tersinggung, tidakboleh 

menaruh curiga,dendam,marah,saling mempersalahkan 

satu dengan yang lain apalagi sampai mengawini 

sesamanya. 

 Bagaimana awal mula 

terbentuknya louleha 

 

Louleha lahir dari sebuah kesadaran warga  dan didasari 

oleh hukum-hukum adat dan norma-norma 

kemasyarakatan Haria dan Siri Sori Islam.  

 

TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode   : 4/D/21-IX-2020 

Nama Informan :  Manhutu 

Tangggal  : 21 Oktober 2020, pukul 19.00- 20.00 WIT 



 
 

Tema    : Peran Louleha Pada Negeri Haria Dan Siri Sori Islam Pasca Konflik 

Di Maluku 

 

 

Materi Wawancara 

Apa pengaruh 

louleha pada kedua 

negeri pasca 

konflik 

masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam berupaya untuk menyesuaikan 

perbedaan-perbedaan yang ada, seperti agama, untuk mencapai kesatuan. 

Perbedaan agama yang dimiliki oleh kedua negeri tidak menjadi halangan bagi 

mereka  untuk berinteraksi dan  terintegrasi dalam satu ikatan kekerabatan. 

Tujuanyang telah disepakati bersama. 

Apa nilai yang 

terkandung di 

dalam louleha 

Louleha dalam kehidupan masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam berarti 

menjadikan Louleha  sebagai sebuah bentuk kritik 

dansolusi.Kritikterhadapmanusia-manusia Maluku 

yangberkonfliksertahancurnyanilai-nilai persaudaraan akibat konflik dan Louleha 

turut menjadi  solusi untuk mendamaikan pihak yang berkonflik 

Bukti kedekatan 

antara dua desa 

Didalam Louleha masyarakat negeri Haria dan Siri Sori Islam tidak hanya sekedar 

berkumpul dan bersatu secara fisik, tetapi mereka pun solider satu dengan yang 

lain. Solidaritas itu Nampak dalam sikap saling menghargai, tolong menolong, 

saling menghormati ditengah perbedaan agama yang ada.  Jelaslah bahwa  

Louleha  pasca konflik,bukan hanya sebuah upaya perdamaian tetapi juga 

mengintegrasikan komunitas negeri Haria dan Siri Sori Islam dalam suatu bentuk 

hubungan kekerabatan yang  semakin kokoh. 

Seberapa 

mengikatnya 

louleha pada kedua 

negeri 

Louleha mengandung spirit dan nilai-nilai kehidupan bersama. Louleha yang lahir 

sebagai hasil perjanjian antara negeri Haria dan Siri Sori Islam telah meletakkan 

nilai-nilai dasar kehidupan seperti kerjasama, tolong-menolong,  saling 

menghargai, dll. Nilai-nilai dasar terdapat di dalam Louleha tidak dapat dipisahkan 

dari sosialitas, historitas dan keagamaan manusia-manusia Maluku di dua negeri 

tersebut. 

 

 

 

 



 
 

TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA 

Kode   : 5/E/22-IX-2020 

Nama Informan :  Ongki 

Tangggal  : 22 Oktober 2020, pukul 13.00- 14.00 WIT 

Tema    : Peran Louleha Pada Negeri Haria Dan Siri Sori Islam Pasca Konflik 

Di Maluku 

Materi Wawancara 

1.  Apa pengaruh louleha pada 

kedua negeri pasca konflik 

Pascakonflik,  Louleha menjadi kekuatan pemersatu. 
Didalam Louleha, masyarakat negeri Haria dan Siri Sori 
Islam terintegrasi kembali. Kekuatan untuk menyatukan 
diperoleh dari nilai-nilai persaudaraan dan keyakinan 
bersama yang  mereka miliki.Dari nilai-nilai dan 
keyakinan itulah masyarakat ke dua negeri bertolak 
untuk bertindak.Termasuk berinteraksi dan 
berkomunikasi. Nilai-nilai tersebut tidak dapat 
dipungkiri, berasal dari masyarakat negeri Haria dan Siri 
Sori Islam, yakni dari tradisi dan konsensus. 

 

2.  Bukti kedekatan antara dua 

desa 

Kebaikan akan diperoleh masyarakat negeri Haria dan 

Siri Sori Islam apabila mereka bersatu dalam hubungan 

yang harmonis, yang sesuai dengan aturan-aturan yang 

telah leluhur tetapkan. Karena leluhur adalah sumber 

kebaikan tertinggi. Hubungan yang baik dengan sesame 

anggota Louleha adalahbentuk hubungan yang 

harmonis pula dengan leluhur. 

3.  Seberapa mengikatnya 

louleha pada kedua negeri 

Louleha  bersumber  dari  Pela  Gandong   sebagai  

kebijakan- kebijakan yang diturunkan oleh Tete Nene 

Moyang,dengan tujuan mengatur kehidupan bersama. 

Sehingga, secara tidak langsung Louleha turut memiliki 

kekuatan dan nilai sakral. Nilai sacral Louleha diperoleh 

dari Tete Nene Moyang dan dilindungi oleh aturan – 

aturan tertentu.  Karena Louleha dilindungi oleh aturan-

aturan. Aturan- aturan ‘yang sakral’ memiliki kekuatan. 

Karena tidak hanya menyangkut  ganjaran-ganjaran 

atau hukuman-hukuman yang bersifat  duniawi tetapi 



 
 

juga ganjaran-ganjaran atau hukuman-hukuman  yang 

bersifat supra manusiawi 
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