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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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te خ

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ر

 Ra r Er س

 Zai z Zet ص

 Sin s Es ش

 Syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

ٔ Mim m Em 

  ٌ  Nun n En 

ٔ Wau w We 
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ْ
 ـ

Ha h Ha 

Hamza ء
h 

‟ apostrof 

ٖ Ya y Ye 
 

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: 

 

 Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 fath}ah a A ا´

 Kasrah i I ا¸

 d}ammah u U ا˚

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i ٖ˚ ٌ  ـ

 fath}ah dan wau au a dan u ٔ˚ٌ  ـ
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Contoh: 

 

kaifa :      فٌ٘   ك 
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haula :            ٌٔ    ٌل 

 

3. Maddah 

 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ٖ   ٌ ا | ...  ٌ  ... fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

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

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ـٔ̊

Contoh: 

 

 ma>ta : ٚاخ

 
 <rama : ٌٚٙ   س

 

qi>la : ٌ٘   ٌو 

 

 yamu>tu : خٌٔ   ٌ  ٌ  

 

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

 
Contoh: 

 

ض لٌ    اٌ  فط

 ٌ  ج

 ا

  ٌ

ٔ 
 س

: raud}ah al-at}fa>l 

 

  ٌ
ض

ِ  ٌ

 ٌ  ج

 
ح

   ٌ

ك

   ٌ  ٌ
 ج  

al-fa>d}ilah al-madi>nah :            اٌ  فٌٌ   ٌ  ا ٌ  جٌ  ٌ  ٌ٘   دٌ   ٌ  ٌ   ٌٌ   ٌ  ا 

  ٌٌ  al-h}ikmah : ا   

 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydi>d (   ــ  ), dalam transliterasi 

ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang 

diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 

 <rabbana : ٌ  اٌ  ِبس
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najjaina> :        ٌ  ٌ  اٌ  ٌ٘   جٌ 

 

al-h}aqq :     كحٌٌ   ٌ  ا 

 

nu“ima :          ٌ  ٌ   ٌ  ٌٖ   عٌ 

 

 ٔ دٌ    aduwwun„ : ع 

 

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

kasrah 

( ـٙــــ   ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

 
Contoh: 

 

  ٌْٙ  Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع 

 

٘بسٌ    Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع  

 

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 mendatar (-). 
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Contoh: 

 

صٌ  ٌ   شٌاٌ     : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 

جٌ  ٌسٌ       ٌٌ ٌٌ  ا  سِ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

 

al-falsafah :       جٌ  فسٌِ   ٌ  فٌٌ   ٌ  ا 

 

al-bila>du :          دٌ   ٌ  لابٌٌ   ٌ  ا 

 
7. Hamzah 

 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila 

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh:  

ta‟muru>na :       سٌ    ٌ٘   ٌ  أٌ  خ   ٌٔ    ٌ  ٌ 

 

al-nau„ :          عٌٔ   ٌِ  ٌٌ  ا 

 

 syai‟un : شٙ ˚ء

 

umirtu :       سخ ٌ٘   أ  ٌ 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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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 ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>

t al-

Fuqaha>

‟ 

Wafaya>

h al-

A„ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (نلا  ٌ  ٌ ) 

 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan 

huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa 

nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
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Contoh: 
 

 ٌ  ٌ    ٌ٘   د
di>nulla>h نم 

 billa>h ا
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Adapun ta>‟ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan 

kepada lafz} al- jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 

rah}matilla>h fi> hum    ِ  ٌ   ٌٖ  ٘ نلا جٌ   ٌ  ٌ   حٌ    س  ٌ  ٌ  ٌ 

 

10. Huruf  Kapital 

 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All 

Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan 

untuk 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: 

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 
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B. Daftar Singkatan 

 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 
‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, ‘Ali> 

ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> 
Abu>) 

 
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>) 

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: 

 

swt. = subh}a>nahu> wa ta„a>la> 

 
B. Daftar Singkatan 
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Beberapa singkatan yang 

dibakukan adalah: swt. = 

subh}a>nahu> wa ta‟a>la> 

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

 
as. = „alaihi al-sala>m 

 
 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 
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H 

 
M 

= 

 
= 

Hijriah 

 
Masehi 

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

h. = Halaman 

YME = Yang Maha Esa 
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ABSTRAK 

Nama    : Dirlianto 

Nim    :30500116003 

Judul skripsi   :Harmoni Antar Umat Beragama Di Kelurahan Pota   

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur 

 

   Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang harmoni antar umat beragama di 

Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. Adapun 

rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu; 1)Bagaimana sejarah 

perkembangan harmoni anatarumat beragama di Kelurahan Pota Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur?  2)Faktor yang memepengaruhi 

terjadinya harmoni anatarumat beragama di Kelurahan Pota? 3)Bentuk-bentuk 

harmoni antar umat beragama di keluarahan Pota. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif 

dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan sejarah, pendekatan 

sosiologi dan pendekatan teologi. Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, pengurus FKUB, dan aparat 

pemerintah Kelurahan Pota. Juga dengan melakukan observasi, studi kepustakaan, 

wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan 

teknik reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, kondisi kehidupan harmoni antar umat 

beragama di Kelurahan Pota sudah terjalin dengan baik sejak dahulu sampai 

sekarang. Hal ini di latar belakangi oleh hubungan persaudaraan dan ikatan darah 

antar warga yang berasal dari nenek moyang yang sama. Adanya harmoni  antar 

umat beragama di Kelurahan Pota tidak terlepas dari kesadaran masing-masing 

warga tentang arti beragama. Selain itu ada peran tokoh masyarakat maupun 

tokoh agama dan pemerintah setempat dalam menciptakan harmoni.  Adapun 

bentuk-bentuk dalam membangun harmoni antarumat bergama di Kelurahan Pota 

yaitu, kerjasama dalam kegiatan keagamaan, kerja sama dalam bakti sosial, 

musyawarah, berinteraksi dengan baik dalam membangun harmoni umat 

beragama.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Harmoni antar umat beragama adalah suatu bentuk kerukunan yang  damai 

dan kemudian tercipta berkat adanya toleransi  agama. Toleransi agama adalah 

sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan satu sama lain dalam tali 

persaudaraan  untuk menjaga kerukunan antara umat beragama. Harmoni antar 

umat beragama adalah suatu hal yang sangat penting untuk mencapai 

kesejahteraan dan kedamaian di negeri ini. Indonesia memiliki keberagaman yang 

begitu banyak, bukan hanya dalam hal adat istiadat, budaya, bahasa dan seni, tapi 

juga dalam hal agama. 

Berbicara mengenai konsep bernegara, sangat sulit menemukan negara 

atau sebuah bangsa yang didalamnya hanya memiliki satu agama saja. Bahkan 

bila sebuah masyarakat menganut satu paham keagamaan, pluralitas bisa terjadi 

pada level tafsir atas paham keagamaan. Agama-agama yang dianut oleh 

masyarakat Indonesia cukup banyak, baik agama besar seperti Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
1
 

Harmoni antar umat beragama dengan saling menjaga, menerima, dan 

saling membantu demi kelangsungan dalam hidup beragama dan bangsa. Negara 

Indonesia memiliki berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan agama. Sehingga 

                                                             
1
 Abd.Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama ”Membangun Toleransi Berbasis 

Al-Qur’an” (Depok: Kata Kita, 2009),  h.2. 
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bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk.
2
 Secara komprehensif 

oleh semua pihak atau elemen masyarakat agar terciptanya peradaban. 

Agama Islam secara positif telah menunjukkan sikap toleransi. 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali-Imran /3:64. 

لَّ  َ ش    ٔ   
ث ذ  ا لَّا اللّ ٰ ى  ا لَّا َ ع  ٛ ُ ك  ت   ٔ ٛ ُُ  ا  اۤء ٍۢ ت   ٕ ح  س   ً ه  ا ا نٰٗ ك   ٕ ان  ْ م  ان ك تٰة  ت ع  ٰٓا  ٰٚ ز  ق م   لَّ  ٚ تاخ  أ  ـ ا   ٛ ّٖ ش  ش ك  ت 

ا ت ا    ٔ ٓ ذ  ا اش  نٕ   ٕ ا ف ق   ٕ نا  ٕ ٌ  ت    ۗ ف ا 
ٌ  اللّ ٰ  ٔ ٍ  د  ت ات ا يِّ ا ا س  ض  ُ ا ت ع  ض  ٌ  ت ع   ٕ  ً ه  س   َاا ي 

Terjemahnya : 
 Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada 

satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak 

menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 

pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. 

Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa 

kami adalah orang Muslim.”
3
 

 

Ayat tersebut berusaha untuk menjelaskan bahwa semua agama-agama 

seharusnya dapat menemukan sebuah titik temu atau dalam terjemahan ayat 

tersebut “kalimat pegangan”. Nurcholis Madjid dalam bukunya Islam Doktrin dan 

Peradaban: Semua agama itu pada mulanya menganut prinsip yang sama, yaitu 

keharusan manusia untuk berserah diri kepada yang Maha Esa, maka agama-

agama itu, baik karena dinamika internalnya sendiri atau karena 

persinggungannya satu sama lain, akan secara berangsur-angsur menemukan 

kebenaran asalnya sendiri, sehingga semuanya akan bertumpu dalam suatu “titik 

pertemuan”, “common platform” atau, dalam istilah Al-Qur’an, “kalimah sawa”.
4
 

                                                             
2
Muhamad Ali, Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin 

Kebersamaan (Jakarta: Buku KOMPAS, 2008), h. 71-72. 

3
Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan terjemahan 2002. 

4
Nurcholis Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang 

Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 

1992), h.184. 
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Dalam terjemahan Kemenag kata “kalimat (pegangan)”, dimaknai oleh 

Nurcholis Madjid sebagai kalimah sawa atau titik pertemuan. Titik pertemuan 

tersebut diharapkan agar masing-masing pemeluk agama-agama dapat 

menemukan sebuah titik temu agar bisa  menjalani sebuah kehidupan yang 

harmonis, dalam konteks ke Indonesiaan harmoni antar umat beragama tersebut 

dapat menciptakan sebuah persatuan, masyarakat damai, dan masyarakat yang 

maju, karena tentu juga akan melahirkan sebuah gotong royong. 

Dalam observasi awal penelitian ini, realitas yang terjadi di Kelurahan 

Pota ialah bahwa ada beberapa contoh yang menunjukkan toleransi hubungan 

antar umat Muslim maupun umat Non-Muslim. Ketika umat Islam melakukan 

perayaan hari-hari besar Islam di Kelurahan Pota maka dengan adanya hubungan 

sosial keagamaan umat Non-Muslim membantu membersihkan lapangan untuk 

umat Islam yang mau melakukan atau melaksanakan  peribadatan hari-hari besar 

Islam.  

 Kemudian ketika umat Non-Muslim mau melaksanakan kegiatan-kegiatan 

Gereja suatu contoh misalnya kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani), 

itu kemudian mengundang umat Islam untuk mengikuti perlombaan Pesperani 

tersebut sampai ke tingkat Kabupaten dan Provinsi. Selain itu, hadir pula para 

Muslimah yang ikut meramaikan kegiatan ini, mereka begitu antusias dan turut 

andil dalam membawa acara perlombaan pesparani. Pesparani yang dimaksud 

adalah suatu aktivitas seni budaya masyarakat Katolik dalam bentuk pergelaran 

lomba musik liturgi dan nyanyian dengan tujuan mengembangkan pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman masyarakat Katolik terhadap ibadah atau liturgi 
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gerejani. Oleh karena itu, penulis betul-betul melihat secara realitas harmoni antar 

umat beragama di Kelurahan Pota aman, damai, tentram dan sejahtera. 

Pota adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur. Dengan demikian, dalam kehidupan 

masyarakatnya mayoritas Muslim dan Non-Muslim minoritas. Akan tetapi tidak 

menjadi suatu persoalan karena di Kelurahan Pota ini, kerukunan umat 

beragamanya sangat tinggi. 

Realitasnya sikap setiap penganut umat Muslim dan penganut Non-

Muslim di dalam masyarakat Kelurahan Pota, itu sangat menciptakan kerukunan 

hidup yang harmonis, saling menghargai, hormat-menghormati, dan saling tolong 

menolong. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang harmoni antar 

umat beragama di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, dapat dirumuskan fokus 

penelitian sebagai berikut: 

a. Kondisi kehidupan umat beragama di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

b. Bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama di Kelurahan Pota 

Kecematan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 
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c. Sikap harmoni antar umat beragama di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka 

yang akan diteliti sebagai berikut: 

a. Harmoni antar umat beragama, jadi peneliti berfokus pada harmoni antar   

umat beragama yang memberikan implikasi hidup rukun yang harmonis 

dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Pota. 

b. Umat beragama, penganut suatu agama yang hidup bersama dalam 

masyarakat. Jadi peneliti berfokus pada setiap sikap penganut umat 

beragama masyarakat Kelurahan Pota. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah harmoni antar umat beragama di Kelurahan Pota 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur? 

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya harmoni antar umat beragama di 

Kelurahan Pota? 

3. Bentuk-bentuk harmoni antar umat beragama di Kelurahan Pota? 

D. Kajian Pustaka 

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan peniliti, maka peneliti 

mengambil dari berbagai referensi terdahulu yang dilakukan sebelumnya. Hal ini 



6 
 

 
 

menjadi dasar bagi peneliti melakukan penelitiannya. Adapun beberapa referensi 

yang relevan dengan penelitian adalah sebgai berikut:  

1. Skripsi yang berjudul Toleransi antar umat beragama di Desa Selama 

Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara 

Timur oleh A. Nurhayati Mahasiswi Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik. 

Penelitian tersebut menunjukan bahwa Masyarakat Desa Selama 

Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai adalah Masyarakat yang 

menganut berbeda Agama namun perkembangan dan pertumbuhan 

beragama tetap menjalin toleransi dan interaksi antar umat beragama. 

Bentuk pendukung toleransi beragama di Desa Selama Kecamatan 

Reok Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah 

adanya kegiatan yang sering dipergunakan masyarakat untuk 

mewujudkan dan mencerminkan kerukunan. Adapun implikasi dari 

penelitian tersebut yaitu interaksi atau kerjasama  sosial antar umat 

beragama yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Selama ini perlu 

di pertahankan. Toleransi antar umat beragama yang telah terjadi 

selama ini perlu ditingkatkan serta suasana kerukunan antar umat 

beragama  yang sudah kondusif perlu di pertahankan terus.
5
   

2. Buku yang berjudul Monografi Kerukunan Umat Beragama di 

Indonesia yang di tulis oleh Kustini yang di terbitkan oleh 

                                                             
5
A. Nurhayati, Skripsi Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Salama Kecamatan Reok 

Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur (Makassar: UIN Alauddin Makassar,2017),  

h. X. 
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Litbangdiklat Press pada tahun 2019. Buku tersebut menjelaskan 

tentang  Hubungan antar umat bergama pada masyarakat Propinsi 

Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada hubungan perkawinan yang 

telah tertanam kuat sebagai landasan persaudaraan antar masyarakat 

dan hubungan perkawinan ini juga merupakan sebagai salah satu 

solidaritas yang memperkuat nilai-nilai toleransi antar umat Bergama.
6
 

3. Artikel yang berjudul Pendidikan dan Demokrasi di Manggarai, Flores 

Barat yang di tulis oleh Hubertus Ubur salah satu Dosen Fakultas 

Ekonomi Bisnis Unika Atma Jaya Jakarta pada tahun 2016. Artikel 

tersebut Menjelaskan bahwa pengakuan hak-hak dasar manusia di 

bumi Manggarai cukup mendapat tempat dan secara umum bahwa hak-

hak kehidupan beragama tidak ada paksaan untuk menganut agama 

tertentu. Statistik menunjukan bahwa mayoritas penduduk memeluk 

agama Katolik namun hak-hak umat-umat Bergama lain sungguh di 

hargai. Jadi Pluralisme di bidang agama dan keyakinan di akui dan 

dipertahankan di daerah Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur.
7
 

Kondisi keagamaan di Kelurahan Pota tidak terlepas dari hubungan 

kekerabatan maupun hubungan sosial sehingga perlu dilakukannya 

pendalaman kajian tentang harmoni antar umat beragama di Pota 

secara subtansial. Yang membedakan kajian ini dengan kajian-kajian 

yang ada sebelumnya itu teletak pada harmoni antar umat beragama di 

                                                             
6
Kustini, Monografi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia(Jakarta: Litbangdiklat 

Press, 2019),  h. 135.     

7
Hubertus Ubur, Pendidikan dan Demokrasi di Manggarai, Flores Barat  (Jakarta : Jurnal 

Psiko-Edukasi, 2007),  h. 1 – 67. 
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Kelurahan Pota, sedangkan kajian yang ada sebelumnya membahas 

tentang toleransi antar umat beragama di Desa Salama Kecamatan 

Reok. Kemudian membahas tentang monografi kerukunan umat 

beragama Indonesia melalui hubungan perkawinan yang tertanam kuat 

sebagai landasan persaudaraan antar masyarakat, dan membahas 

tentang pendidikan dan demokrasi di Flores Manggarai Barat yang 

mencakup pengakuan hak-hak dasar manusia di Bumi Manggarai 

tentang tidak ada paksaan untuk menganut agama tertentu. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk harmoni antar umat beragama di 

Kelurahan Pota Kec. Sambirampas Manggarai Timur. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya harmoni 

antar umat beragama di Kelurahan Pota Kec. Sambirampas Manggarai 

Timur. 

c. Untuk mengetahui sikap setiap umat beragama di Kelurahan Pota. 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini yaitu: 

a. Kegunaan teoritis: Sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi 

mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya. 
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b. Kegunaan Praktis: Dapat menambah wawasan berfikir secara kritis dan 

analisis dalam menyikapi kondisi lingkungan masyarakat yang beragam, 

diharapkan dapat menumbuhkan rasa harmonis dan kerukunan umat 

beragama di Kelurahan Pota. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Harmoni Antar Umat Beragama 

Bentuk harmoni antar umat beragama yang pertama adalah toleransi. Bagi 

bangsa Indonesia toleransi bukan merupakan istilah dan masalah baru. Sikap 

toleransi merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang harus di terima 

sebagai salah satu warisan leluhur. Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris, 

yaitu : “tolerance” berarti sikap membiarkan, Menghormati dan mengakui 

keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan
1
. 

Definisi harmoni digunakan sebagai referensi untuk menghubungkan 

orang-orang yang ingin bergabung dalam sebuah perdamaian. Menurut Plato, 

dalam bukunya The Timaeus, dikutip oleh Glenn yang menjelaskan bahwa tujuan 

dari harmoni yang dibutuhkan untuk hal baik dan rasional kontrol mengenai 

konflik dan kesenjangan. Glenn menjelaskan lebih lanjut bahwa tujuan dasar 

harmoni antar umat beragama hukum persaingan usaha ialah dalam menjaga 

kondisi persainganan terhadap kekuatan pasar yang kuat. 

Konflik sosial dewasa ini sering terjadi dimanapun. Oleh karena itu, 

konsep harmoni antar umat beragama yang dimaksud oleh Glenn di atas bahwa 

untuk merealisasikan, mengatasi kesenjangan dan pertikaian yang terjadi di dalam 

masyarakat baik itu masalah ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Nilai-nilai 

                                                             
1
Said Agil Husain al-Munawar, Fiqih hubungan Antar Agama (Jakarta : Ciputat Press, 

2003) 
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harmoni antar umat beragama perlu menginternalisasikan dan melestarikan secara 

intensif kepada seluruh komunitas masyarakat yang plural (majemuk). 

Dengan demikian, poin penting yang terkandung dalam konsep harmoni 

antar umat beragama ialah keadaan di mana tidak ada konflik atau gesekan yang 

terjadi, khususnya mengenai hukum persaingan usaha dan kebijakan di antara 

Negara. Bentuk harmoni antar umat beragama yang pertama adalah toleransi.  

Bagi bangsa Indonesia istilah toleransi sebenarnya bukan merupakan 

istilah dan masalah baru. Sikap toleransi merupakan salah satu ciri bangsa 

Indonesia yang diterima sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia sendiri. 

Toleransi dalam pergaulan bukan merupakan sesuatu yang dituntut oleh situasi 

istilah toleransi berasal dari bangsa Inggris, yaitu: “tolerance” berarti sikap 

membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan 

persetujuan. Bahasa Arab diterjemahkan dengan “tasamuh”, berarti saling 

mengizinkan dan saling memudahkan.  

Dalam percakapan sehari-hari, di samping kata toleransi juga dipakai kata 

“tolerer”. kata ini berasal dari Belanda berarti membolehkan atau membiarkan 

dengan pengertian membolehkan atau membiarkan yang pada prinsipnya tidak 

perlu terjadi. Jadi toleransi mengandung konsensi yang artinya pemberian atas 

dasar kemurahan dan kebaikan hati bukan hak. Jelas bahwa toleransi terjadi dan 

berlaku karena terdapat perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan atau 

prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Mempertahankan toleransi 

merupakan tuntutan mendesak bagi masyarakat Indonesia yang sedang 

menghadapi pembangunan dalam segala bidang. Hal ini dapat dilakukan dengan 
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cara memperkaya penjelasan akan ajaran-ajaran agama yang menekankan pada 

toleransi.  

Dengan begitu jiwa toleransi beragama dapat dipupuk di kalangan 

pemeluk masing-masing agama. Dengan berbekal toleransi yang begitu 

membanggakan di lain sisi penganut agama-agama di Indonesia menemukan 

sebuah “kejenuhan” bertoleransi. Karena toleransi pada tataran realitasnya telah 

menimbulkan sikap apologetic. Masing-masing agama ingin menunjukkan bahwa 

dirinya yang paling toleran dan rukun. Apologi selalu dilancarkan secara tekstual 

(ajaran tertulis) dan kontekstual (sejarah, sosiologi, antropologi) yang justru 

menambah ketegangan-ketegangan baru. Orang Islam akan mengatakan bahwa 

kata pertama yang diucapkan Muslim bila bertemu adalah assalamu’alaikum. Ini 

membuktikan Islam adalah agama perdamaian. Orang Kristen-Katolik mengklaim 

bahwa agama Kristen adalah agama cinta. Orang Hindu akan menyatakan bahwa 

agamanya menekankan dharma. Orang Buddha mengklaim bahwa agamanya 

bermaksud melepaskan orang dari penderitaan. Para politisi dan agamawan ikut-

ikutan juga mengklaim. Para politisi mengklaim bahwa pancasila membawa 

berkah melihat wacana tersebut agaknya perlu mengaktualisasikan makna 

toleransi yang lebih mengena dan fleksibel dengan perubahan sosial dan zaman. 

Toleransi selain menimbulkan apologetis, juga hanya cocok untuk masyarakat 

agraris dan tidak sesuai untuk masyarakat industrial. Toleransi itu mengarah ke 

dalam masyarakat beragama sendiri yang berorientasi ke zaman “normal” dan 

merujuk pada status quo. Padahal yang diperlukan saat ini adalah hubungan antar 

umat beragama yang bersifat ke luar. 
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B. Faktor Penyebab Terbentuknya Harmoni  

  Berinteraksi dengan baik dalam membangun harmoni umat beragama 

Interaksi sosial dapat dikatakan sebagai suatu hubungan atau komunikasi yang 

terjadi antar individu maupun dengan kelompok. Interkasi sendiri dapat diartikan 

sebagai suatu proses komunikasi yang didalamnya terjalin saling memengaruhi 

satu individu dengan individu lainnya, tindakan saling memengaruhi itu akan 

berdampak pada perubahan sikap dan tindakan dari masing-masing individu atau 

kelompok. Itulah sebabnya interaksi sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

keseharian manusia, terutama dalam menggapai kehidupan yang harmonis baik 

dalam sosial, kelompok maupun agama.  

Keharmonisan antar umat beragama dapat terwujud dalam berbagai hal, 

seperti menerima segala perbedaan baik ras, suku, maupun agama. Dan 

kesemuanya akan terealisaikan dengan cara saling membantu tanpa mengenal 

perbedaan antar individu maupun kelompok. Ini salah satu contoh untuk menjaga 

keharmonisan antar umat beragama dengan adanya rasa peduli terhadap sesama 

penganut umat beragama. Seperti yang dikatakan oleh Frater Ello bahwa: 

Bone mai jaga dia cama tau agu ise ase  kae agama jadi ga ase kae harus 

kukut dedia tombo dia kut toe ma jading ho ngasang toe dia tau cama tau 

ise ta beda imbi,ai  n gasang d ase kae hitu itan ne ba weki dite ne mose 

leso-leso.
2
 

Artinya: 

Dalam menjaga keharmonisan antar sesama umat beragama maka rasa 

persaudaraan antar sesama harus di junjung tinggi agar tidak terjadi 

perpecahan antara sesama penganut agama, hakekat dari pesaudaraan 

terletak pada kasih sayang yang di tampilkan dalam bentuk kepedulian 

                                                             
2
Ello (36 Tahun), frater, wawancara di Kelurahan Pota 14 November 2020 
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hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. Persaudaraan 

yang berintikan  bersamaan dan kesatuan antar sesama penganut agama. 

 

  Inetraksi adalah kunci dalam kehidupan sosial, sebagaimana yang 

dikatakan Frater  Ello untuk meraih suatu hubungan yang harmonis, maka 

diharuskan untuk melakukan interaksi degan kasih sayang agar perbedaan menjadi 

awal untuk meraih keharmonisan.  Karena salah satu cara untuk mempererat 

persaudaraan antar ummat beragama maka diperlukan  toleransi  antar sesama 

umat manusia baik individu, kelompok maupun agama. Interaksi yang harmonis 

antar umat Islam dan Kristen di kelurahan Pota, tercipta karena diawali dengan 

saling menerima satu sama lain dan tidak menghakimi sesama umat beragama. 

Karena interaksi yang dilandasi dengan rendah hati dan mengedepankan nilai-nilai 

sosial kemanusiaan, membuat umat Islam dan Kristen di kelurahan Pota tetap 

harmonis, hidup rukun dan inilah yang membuat penganut umat Islam dan Kristen 

sulit terjadi konflik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Jonyus bahwa: 

Ro’eng dami ga lejong tau landing le di’a nai agu olong keta gauk-gauk 

mose cama tau konem ise Muslim ko ise Kristen, jadingga tema jadi laing 

bora mba mpa ho’ot pande mora gauk agu pande kole hot te titong le 

mori, landing le hitu curup cama tau manga de tara tombo di’a bone mai 

kaeng cama agu ase ka’e agu paka di’a atam,esen cama ro’eng ata beda 

imbi agu mori.
3
 

Artinya: 

Masyarakat disini saling berinteraksi dengan rendah hati dan 

mengedepankan nilai-nilai sosial kemanusian terhadap sesama baik umat 

Muslim maupun umat Non-Muslim. Sehingga sulit terjadi konflik yang 

menghilangkan nilai-nilai sosial dan agama. Dengan demikian, interaksi 

yang baik akan menciptakan suasana yang damai dalam lingkungan 

masyarakat dan toleransi yang tinggi antar umat beragama. 

                                                             
3
Jonyus (54 Tahun), Pendeta, wawancara di Kelurahan Pota 11 November 2020 
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 Toleransi dapat terwujud karena adanya interaksi yang baik, interaksi yang 

saling terbuka dan saling menghargai antar umat Islam dan umat Kristen. Dengan 

cara inilah yang kemudian dapat menciptakan kerharmonisan dalam kehidupan 

sosial antar umat beragama. Hal inilah yang ditanamkan dalam kehidupan umat 

beragama di kelurahan Pota, yang menurut Frater Elo mulai dari zaman nenek 

moyang sudah ditanamkan sifat-sifat Toleransi antar umat beragama, seperti yang 

dikatakan oleh Ibu Alsih Guepenu bahwa: 

Agu lejong cama tau gu ise ro;eng le morin, jadin mose tambangn di’a tau 

agu mose reje lele bantang cama, eme di’a curup cama tau ba weki ite, 

lejong tau ho’o kole paka di’a kut ngger olon toe tembecik cama tau, 

jadingga samper saat ho’on tombo curup agu lejong tau hitu di’a-di’a 

kin.
4
 

Artinya: 

Dengan interaksi antar umat beragama, maka hubungan akan semakin 

bersatu dan hidup tetap rukun, ketika komunikasi yang baik antar umat 

beragama dikedepankan, komunikasi ini juga harus sifatnya membangun 

bukan saling melecehkan antar setiap penganut agama, “realitasnya disini 

sampai saat ini interaksi dan komunikasi itu baik-baik saja dan tidak 

menyinggung apalagi menjatuhkan antar umat beragama. 

 Interaksi antar umat beragama akan menciptakan kehidupan yang harmonis, 

tanpa adanya saling bersikap fundamentalis dan tidak adanya keterbukaan. Hal 

inilah  yang patut dijadikan contoh, Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pendeta 

Jonyus adalah: 

Jadingn ata ce’e ho'o laseng lonto leok hitu cama rasa tau mose ta dion 

imbi nai ru, di’a kole ru cama tau, pode ngasang gauk-gauk le mori cama 

tau agu ase kae, agu bae koe harga cama tau ai ro’eng no’o pesing tombo 

imbi mori agu ngaran.
5
 

                                                             
4
Alasih Giepenu (54 Tahun), Tokoh masyarakat, wawancara di Kelurahan Pota 8 

November 2020  
5
Jonyus (54 Tahun), Pendeta, wawancara di Kelurahan Pota 11 November 2020 
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Artinya:  

Realitasnya masayarkat disini sering bertatap muka sehingga hangatnya 

rasa persaudaraan antar masyarakat yang berbeda agama tersebut, ini 

merupakan toleransi yang menjunjung tinngi nilai-nilai peersaudaraan. dan 

juga sangat menghargai perbedaan karena masyarakat disini paham 

tentang ajaran agamanya masing-masing.    

             

 Dari uraian di atas menunjukkan bahwa masyarakat kelurahan Pota sangat 

antusias dalam menjunjung tinggi rasa toleransi dengan interaksi yang baik antar 

umat beragama Islam maupun Kristen dan masyarakat pada umumnya. Sehingga 

hubungan antar umat beragama berjalan dengan baik  sampai saat ini. 

C. Faktor Pendukung Kerukunan Umat Beragama 

 Dalam melaksanakan kerukunan antar umat beragama faktor yang 

mendukung dalam pandangan teori arsitektur perdamaian Luc Reychland, dalam 

bukunya yang berjudul “Researcher Peace Building Architectur”. Kajian 

Reychland yang merujuk pada kehidupan masayarakat pasca konflik yang dalam 

konteks Ambon cukup kontekstual untuk diterapakn, ada beberapa faktor menurut 

Reychland yang akan menentukan  sebuah proses perdamaian memiliki peluang 

untuk terus berkembang kearah yang positif.
6
 Beberapa upaya yang dilakukan 

ialah sebagai berikut: 

a. Berfungsinya (efektifitas), saluran komunikasi yang memungkinkan 

terjadinya proses diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap penyebaran 

informasi atau rumor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar 

                                                             

 
6
 Luc  Reychland, Researcher Peace Building  Architectur. (Leuven: Centre For Peace 

Research and Strategic Studies, 2006), h. 21-37. 
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kelompok. Secara formal saluran komunikasi bisa ditemukan dalam 

bentuk forum warga, rembug desa, dan lain-lain yang secara regular 

mempertemukan warga dari berbagai kalangan. Akan tetapi, forum yang 

bersifat informal yang tersedia melalu tempat-tempat berkumpul seperti 

warung kopi, warung makan, dan kelompok media alternatif bisa 

memiliki peran yang jauh lebih penting. Menurut Reychland, perdamaian 

adalah suatu situasi yang harus diciptakan, namun proses penciptaan 

perdamaian harus berlangsung dalam sebuah sistem komunikasi yang 

inklusif. Dalam tulisannya yang lain Reychland menyebut perdamaian 

yang dibangun secara eklusif dan dikusai oleh bahasa-bahasa hegemonik 

menumbuhkan  sebuah bangunan perdamaian yang rapuh.
7
 

b. Adanya lingkungan sosial  yang integratif, yang secara psikologis mampu 

menciptakan sebuah iklim yang memungkinkan interaksi lintas kelompok 

(inter-grooup) dalam masyarkat. Beberapa ilmuan seperti Putman dan 

Varsney menyebut, lingkungan sosial inegratif yang di bicarakan oleh 

Reychland sebagai bagian dari modal sosial (social capital) yang harus 

ada dalam masyarakat. Putnam membagi social capital dalam dua wujud, 

mengikat (bonding) dan menjembatani (bridging). Wujud pertama 

merujuk pada kecendrungan kelompok sosial membangun pola relasi  

yang secara terbatas dalam satu kelompok identitas. Wujud yang kedua 

merujuk pada pola relasi yang menghubungkan kelompok-kelompok 

                                                             
                 

7
Luc Reychlan.  Democratic  Peace-Building and Conflict Prevention: The Devil is in 

the Transition, (leuven; Uneversity Press, 1999),  h. 21-37. 
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sosial yang berbeda.
8
 Hal ini dikonfirmasi pula oleh Varsney yang 

merumuskan pola relasi sosial yang sama, yang ia sebut  civic association, 

yaitu pola relasi multi etnik, baik yang terorganisasi (organized civic 

network) atau yang muncul dalam kehidupan sehari-hari (everyday civic 

network).
9
 

c. Adanya tokoh masyarakat, pendukung perdamaian dalam proporsi yang 

memadai (critical mass of leadership). Menurut Reychland, tokoh 

masyarakat dari berbagai bidang seperti tokoh agama, politik, ekonomi, 

budaya, dan media memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian. 

Konflik Maluku secara umum menunjukan esklasi konflik menjadi 

kekerasan terjadi karena mobilisasi massa yang digerakkan oleh 

pemimpin yang berpengaruh baik secara personal atau yang memiliki 

sumber daya politik-ekonomi. Oleh karena itu keberadaan pemimpin 

pendukung situasi damai dalam jumlah yang memadai sangat penting 

unuk mencegah esklasi konflik. Jumlah yang memadai atau critical mass 

menurut Ahnaf, merujuk pada kekuatan pengaruh tokoh pro-perdamaian 

yang lebih kuat meskipun jumlahnya lebih sedikit dari pada tokoh pro-

konflik.
10

 

d. Terwujudnya sosial politik, yang mendukung terwujudnya keadilan dalam 

masyarakat. Masyarakat yang damai memiliki situasi politik dan ekonomi 

                                                             
               

8
 Robert Putnam, Democracy Work. (Princeton; 1993), h. 163-181. 

                 
9
 Asutosh Varshney, etnic Conflict and civic life: Hindus and Muslims in India. (New 

Haven: Yale University, 2003). 

                
10

 Mohamad Iqbal Ahnaf, Mengelola Keragaman dari Bawah, Ko-Eksitensi santri-

Tionghoa di Lasem Kawa Tengah. (Yogyakarta; sekolah Pascasarjana UGM, 2013),  h. 191. 
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yang stabil. Oleh karena itu, Reychland menekankan pentingnya 

transformasi sistem ekonomi dan politik untuk mendukung tegaknya 

perdamaian. Meskipun hal ini adalah situasi ideal tingkat ketercapainnya 

bersifat relatif, tetapai sangat penting memperhatikan bahwa situasi damai 

dalam pengertian bebas dari kekerasan fisik, tidak akan bertahan lama 

tanpa terciptanya struktur sosial, politik, dan ekonomi yang adil. 

 Pada dasarnya sistem sosial yang dibayangkan Reychland melalui pilar-

pilar perdamaian yang digambarkan, bermaksud untuk menjaga agar dinamika 

sosial masyarakat tetap berlangsung dalam keseimbangan. Sehingga konflik dan 

penyimpangan sosial dalam masyarakat dapat terus dikendalikan oleh sistem 

sosial yang telah terbentuk.
11

 

D. Pandangan Islam tentang Kehidupan Umat Beragama 

Kerukunan antar agama merupakan salah  satu  pilar utama dalam  

memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan  Negara Republik Indonesia. Kerukunan 

sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana 

damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang 

rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian pancasila.12 

                                                             
                

11
 George  Ritzer dan Douglas J. Goodman. Socialogical Theory, diterjamahkan  oleh 

Nurhadi, “Teori Sosiologi, dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori 

Sosial Modern”. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2019), h.258. 

12
 Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia, (Jakarta; 

Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di 

Indonesia, 1997), hal. 8 & 20  
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 Kata kerukunan berasal dari bahasa arab ruknun (rukun) kata jamaknya 

adalah arkan yang berarti asas, dasar atau pondasi (arti generiknya). Dalam 

bahasa Indonesia arti rukun ialah:  

1. Rukun (nominal), berarti: Sesuatu yang harus di penuhi untuk sahnya 

pekerjaan, seperti tidak sahnya manusia dalam  sembahyang  yang tidak 

cukup syarat, dan rukunya asas, yang berarti dasar atau sendi: semuanya 

terlaksana dengan baik tidak menyimpang dari rukunnya agama.  

2. Rukun (ajektif), berarti: Baik dan damai tidak bertentangan: hendaknya kita 

hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, sepakat. Merukunkan berarti: (1) 

mendamaikan; (2 )  menjadikan bersatu hati. Kerukunan: (1) perihal hidup 

rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.13 

Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan 

menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan 

sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh ke 

ikhlasan. Kerukunan  merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya 

pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (unsur atau subsistem) yang 

otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap 

saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta 

sikap saling memaknai kebersamaan.14 

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan 

perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan 

                                                             
13

Imam Syaukani, Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan 

Kerukunan Umat Beragama (Jakarta, Puslitbang, 2008), hal. 5  

14
 Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama, (Jakarta: Puslitbang, 2005),  h. 7-8.  
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dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti 

merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme 

agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama 

totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur 

hubungan  antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama 

dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.  Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan 

ialah hidup damai dan tentram saling toleransi antara masyarakat yang beragama 

sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan 

keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk 

mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat dan kemampuan 

untuk menerima perbedaan.  

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial dimana semua 

golongan agama bisa hidup berdampingan bersama- sama tanpa mengurangi hak 

dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.  

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan dalam Trilogi 

Kerukunan15  yaitu: 

1. Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama ialah kerukunan di 

antara aliran-aliran atau mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau 

komunitas agama.  

2. Kerukunan di antara umat atau komunitas agama yang berbeda-beda ialah 

kerukunan di antara para pemeluk agama yang berbeda-beda yaitu di antara 

                                                             
15

 Said Agil Munawar, Fikih Hubungan Antar Umat Beragama (Jakarta: Ciputat Press, 

2005), hal. 4-5.  
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pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan 

Budha.  

3. Kerukunan antar umat komunitas agama dengan pemerintah ialah supaya 

diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat 

agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan 

menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan 

bangsa Indonesia yang beragama. 

Dengan demikian kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki 

bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong 

menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain.  

Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti 

bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir dan pola-pola perilaku yang 

memenuhi syarat untuk disebut “agama” (religius). Agama dalam kehidupan manusia 

sebagai individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma 

tertentu. Norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan 

bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya.16
 

Agama ialah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya 

yang berporos pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan 

didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas 

umumnya. 

                                                             
16

 Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia  (Jakarta: 

Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di 

Indonesia, 1997), h. 8-10.   
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Menurut Durkheim, Agama adalah sistem yang menyatu mengenai berbagi 

kepercayaan dan peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda sakral yakni benda-

benda yang terpisah dan terlarang kepercayaan-kepercayaaan dan peribadatan-

peribadatan yang mempersatukan semua orang yang menganutnya ke dalam suatu 

komunitas moral yang disebut gereja.  

Agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh 

berbagai bangsa dan perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi 

dalam kehidupan manusia.17 Agama sebagai suatu keyakinan yang dianuat oleh suatu 

kelompok atau masyarakat menjadi norma dan nilai yang diyakini, dipercayai, 

diimani sebagai suatu referensi, karena norma dan nilai itu mempunyai fungsi-fungsi 

tertentu.  

Fungsi utama agama yakni pertama, fungsi manifest mencakup tiga aspek 

yaitu:  

1) Menanamkan pola keyakinan yang disebut doktrin, yang menentukan sifat 

hubungan antar manusia, dan manusia dengan Tuhan.  

2) Ritual yang melambangkan doktrin dan mengingatkan manusia pada doktrin 

tersebut.  

3) Seperangkat norma perilaku yang konsisten dengan doktrin tersebut.  

Fungsi kedua yaitu, fungsi laten adalah fungsi-fungsi yang tersembunyi dan 

bersifat tertutup. Fungsi ini dapat menciptakan konflik hubungan antar pribadi, baik 

dengan sesama anggota kelompok agama maupun dengan kelompok lain. Fungsi 

                                                             
17

 Ishomuddin, pengantar sosiologi Agama (Jakarta: ghalia indonesia, 2002),  h. 29 & 35. 
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laten mempunyai kekuatan untuk menciptakan perasaan etnosentrisme dan 

superioritas yang pada gilirannya melahirkan fanatisme.18 

Kerukunan antar agama yang dimaksudkan ialah mengupayakan agar 

terciptanya suatu keadaan yang  tidak ada pertentangan intern dalam masing-masing 

umat beragama, antar golongan-golongan agama yang berbeda satu sama lain, antara 

pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya, antara umat-umat 

beragama dengan pemerintah.  

Kerukunan antar agama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam 

dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan yang diikat oleh 

sikap pengendalian hidup dalam wujud:  

1) Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan 

agamanya.  

2) Saling hormat menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama, antar 

berbagai golongan agama dan umat-umat beragama dengan pemerintah yang 

sama-sama bertanggung jawab membangun Bangsa dan Negara.  

3) Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada 

orang lain.  

Kampung Kristen merupakan tempat tinggal penduduk yang memiliki 

keyakinan agama berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya 

dalam satu lingkup. Nama kampung Kristen ini berbeda dengan desa lainnya yang di 

mana mereka hidup dalam satu lingkup memiliki tiga aliran agama sekaligus. 

                                                             
18

 D. Hendropuspito, Sosiologi Agama (Yogyakarta; Kanisius, 2000), h. 34.   
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Dengan demikian Kerukunan antar Agama merupakan salah satu tongkat 

utama dalam memelihara hubungan suasana baik, damai, tidak bertengkar, tidak 

gerak, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agama untuk hidup 

rukun. Kerukunan antar agama di Kampung Kristen ialah kehidupan yang damai, 

saling gotong royong, dan saling toleransi antar keyakinan yang dianut oleh 

masyarakat lain yang hidup dalam satu lingkup untuk terceminnya kehidupan yang 

rukun. 

E. Etika Kehidupan Antarumat Beragama 

Sesuai realitas keindonesian baik konstitusional maupun kultural 

kehidupan bangsa Indonesia, maka pluralisme religius kultural mutlak harus 

diterima, agar iklim kebersamaan dalam kehidupan kemajemukan agama yang 

dianut umat masing-masing menuju suasana hidup yang rukun dan harmonis. 

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu hubungan sesama umat 

beragama yang dilandasi dengan saling menerima, pengertian, menghargai, 

dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan bekerja sama dalam 

kehidupan sosial dan Negara. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan 

keberadaan orang lain, dengan demikian hal ini akan dapat terpenuhi jika nilai-

nilai kerukunan tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. 

Kerukunan terbagi menjadi dua yaitu kerukunan antar umat Islam dan kerukunan 

antar umat beragama. Kerukunan antar umat Islam didasarkan pada aqidah 

Islamnya, dan pemenuhan kebutuhan sosial yang digambarkan bagaikan satu 
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bangunan, dimana umat Islam satu sama lain saling menguatkan dan 

digambarkan seperti satu tubuh akan merasa  sakit.
19

 

Hal inilah, berbeda dengan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan 

antar umat beragama didasarkan pada kebutuhan sosial, dimana satu sama lain 

saling membutuhkan agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Kerukunan antar 

umat manusia pada umumnya baik sesama umat agama maupun berbeda agama, 

dan dapat diwujudkan apabila satu sama lain dapat saling menghormati dan 

menghargai agar terciptanya kehidupan masyarkat harmonis. 

Islam mengajarkan seorang Muslim tidak dibolehkan mencaci maki orang 

tuanya sendiri.
20

 Artinya jika seseorang mencaci maki orang tua, saudaranya, 

maka orang tuanya pun akan dibalas oleh saudaranya untuk dicaci maki. 

Demikian pula, mencaci maki Tuhan atau peribadatan agama lain maka 

akibatnya penganut agama lain pun akan mencaci dan menghina agama kita. 

Secara hakiki, tidak ada satu agama di dunia ini yang lahir untuk bermusuhan, 

menghina, mencaci, menjelek-jelekan agama lain. 

Toleransi keagamaan dimaksud berlandaskan pada hal-hal sebagai 

berikut:
21

 

a. Mengakui keberadaan agama-agama dan menghormati hak umat 

beragama dalam menghayati serta menenuaikan tradisi kegamaan 

masing-masing. 

                                                             
19

Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama, (Jakrarta, Puslitbang, 2005), h. 7-8 
20

Devianti Eka Lestari, Kerukunan Umat Beragama \, Sabtu 07 Januari 2012) 
21

Hasjim Abbas, Etika Kehidupan Umat Beragama di Indonesia (perspektif Islam), 

Reocities, www.reocjties.com\hotspring\6774\j-20.html), diakses tanggal 8 Desember 2012 

http://www.reocjties.com/hotspring/6774/j-20.html
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b. Mentolerir perbedaan paham keagamaan, termasuk sikap keberatan 

terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan paham keagamaan yang 

dianut. 

c. Memperlihatkan sikap solidaritas sosial  atas kemanusiaan. 

d. Mengupayakan agar tidak terjadi konversi agama yang terkesan 

dipaksakan. 

e. Kesamaan warga negara didepan hukum dan undang-undang tanpa 

membedakan latar belakang agama yang dipeluk. 

Dengan demikian, dari beberapa defenisi sebelumnya penulis 

menyimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk 

membiarkan kebebasan kepada orang lain, serta memberikan kebenaran atas 

perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia.  

Dalam menjalankan sikap toleransi ini harus disadari sikap kelapangan 

dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang 

sendiri, yaitu tanpa mengorbankan prinsip sendiri.
22

 Di dalam memaknai toleransi 

ini terdapat dua penafsiran positif dan negatif, yaitu penafsiran positif mengatakan 

bahwa toleransi bukan hanya sekedar membiarkan dan tidak menyakiti orang lain, 

akan tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain 

atau kelompok lain. Kemudian penafsiran negatif mengatakan bahwa toleransi itu 
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Said Agil Husil Al-Munawar, Loc. cit. 
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cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti sesama, 

kelompok, baik yang berbeda maupun yang sama.
23

 

Untuk itu, dalam upaya menjaga kebersamaan stabilitas kerukunan umat 

beragama, penting adanya dialog antar umat beragama dalam artian universal agar 

tetap terpelihara suasana kerukunan yang harmonis. Dialog dalam arti luas, tidak 

saja dilakukan untuk meredah suatu peristiwa kerusuhan yang ditimbulkan oleh 

masalah (SARA) dan lainnya.
24

 Hal ini juga berkaitan dengan pengalihan dan 

permusuhan konsep-konsep yang dilakukan oleh para ahli berbagai displin ilmu 

maupun para agamawan tentang kerukunan berdasarkan ajaran agamanya masing-

masing. 

Untuk itu, tugas kita semua dalam mengupayakan secara jujur dan ikhlas, 

semua pihak umat bergama untuk mendorong praketk-praktek sosial dalam 

kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kehidupan yang harmonis antar umat 

beragama, sehingga terwujud masyarakat yang rukun bersatu dan kuat dalam 

menghadapi berbagai tantangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, 

dimana pihak itu tidak ingin melihat kerukunan terjadi pada tempat tertentu untuk 

kepentingan pribadi dan kelompoknya. 

Dengan demikian, sebuah negara dengan bermacam-macam agama pada 

umumnya akan menghadapi masalah-masalah yang disebabkan oleh perbedaan 

agama. Bicara mengenai toleransi antar umat beragama memang tidak ada 

habisnya dimana masih ada perbedaan, maka disitu toleransi sangat diperlukan. Di 
                                                             

23
Maskuri Abdullah, Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan, (Jakarta: 

Penerbit Buku Kompas, 2001), h. 13.  
24

M. Nasir Tamara dan Elza Pelda Taher (ed), Agama dan Dialog Antar Peradaban, 

(Yayasan Paramadina, Jakarta: 1996), h. 163. 
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Indonesia, toleransi bukan hanya diperlukan dalam kehidupan antar umat 

beragama tapi lebih penting lagi antara suku dan etnis. 

Indonesia sebuah negara yang beraneka ragam  suku, etnis, budaya, 

bahasa, dan agama. Hal ini sangat memerlukan rasa toleransi dan tenggang rasa 

untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan aman bagi warga negara, 

selama ini Indonesia disebut cukup berhasil dalam mewujudkan kehidupan yang 

damai. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi penelitian dan mengamati harmoni 

antar umat beragama Islam dan umat Kristen di Kelurahan Pota Kec. Sambi 

Rampas Kab. Manggarai Timur. Penelitian kualitatif yang akan dilakukan peneliti 

berusaha memaparkan jawaban dari rumusan masalah dalam bentuk pernyataan 

berupa fakta-fakta yang didapat dari lapangan (tempat penelitian). 
32

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena yang dialami informan penelitian, baik itu perilaku, persepsi, motivasi, 

penerapan maupun tindakannya.
33

 Dengan jenis penelitian ini penulis akan 

mengungkap informasi dan data penelitian secara mendalam.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur dengan tujuan menggambarkan fenomena harmoni 

antar umat beragama masyarakat Islam dan Kristen secara sistematis dari suatu 

                                                             
32

Lexi j. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Kertas Karya, 1998), 

h. 6. 
33

Sugiono, Statistik untuk Kualitatif (Alfabeta: 2006), h. 35. 
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fakta secara faktual  dan cermat.  Untuk melihat atau mengamati fenomena 

harmoni keagamaan di tempat tersebut penulis sangat mudah menjangkau lokasi 

penelitian dikerenakan lokasi tersebut merupakan tetangga kampung tempat 

tinggal penulis dengan menempuh perjalanan kurang lebih 5 menit dari tempat 

tinggal penulis. 

B. Pendekatan Penelitian 

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, maka peneliti 

menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan sejarah, dan pendekatan teologis. 

Dimana pendekatan yang dimaksud adalah acuan dalam menganalisis objek yang 

diteliti sesui logika ilmu itu. 

 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah adalah pendekatan yang dipakai dalam sebuah sudut 

pandang objek kajian yang akan diteliti secarah ilmiah berdasar sejarahya. Dalam 

penelitian ini pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri asal-usul 

masyarakat pota yang hidup dalam ruang lingkup perbedaan yang tetap menjaga 

hubungan yang rukun dan harmonis antar umat beragama, dalam hal ini agama 

Islam dan  Kristen di Kelurahan  Pota. 

2. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan terhadap masalah 

berdasarkan pada fakta-fakta sosial dan interaksi pada bidang kepercayaan dan 

keagamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Penulis menggunakan 

pendekatan sosiologi untuk menegetahui   dan mengamati mengenai hubungan 
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antara masyarakat yang ada di Pota dalam rangka menjaga kerukunan hidup 

beragama. 

 

3. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis adalah pendekatan masalah dengan memperhatikan 

aspek ketuhanan di masyarakat Pota sehingga perbedaan pandangan tersebut 

menjadi sesuatu yang harmonis dengan cara menjaga kerukunan hidup beragama. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Data primer, adalah data empirik yang diperoleh dari informan peneliti 

mengenai harmoni antar umat beragama  masyarakat Islam dan Kristen.
34

 

Data ini diambil langdung dari pihak yang terkait seperti, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah setempat dan 

masyarakat biasa. 

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan 

serta data yang diperoleh dari dokumen.
35

 Penulis mengumpulkan dari 

berbagai sumber seperti buku, karya ilmiah, media sisoal, dan sumber 

lainnya yang diangap berkaitan dengan maslah yang akan diteliti. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

                                                             
34

Nurcholish Madjid, “Kerukunan Beragama”, dalam Andito, ed., Atas Nama Agama 

Wacana Agama Dalam Dialog Bebas Konflik (Bandung: Pustaka Hidayat, 1998), h. 177. 

35
Encon Darsono Wilkatma, Agama dan Kerukunan Penganutnya (Bandung: Alma Arif, 

1980), h. 48. 
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Metode observasi ini dilakukan dengan jalan pengamatan, yakni peneliti 

mengamati objek yang diteliti, pengamatan mengarah pada harmoni antar umat 

beragama  antara Islam dan Kristen dalam kehidupan sehari-hari  di Kelurahan 

Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap informan yang sudah 

ditetapkan khusus disini yaitu masyarakat Islam dan Kristen di Kelurahan Pota 

Kec. Sambi Rampas Manggarai Timur. Dalam penelitian ini wawancara yang 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang berkisar pada masalah yang berkaitan 

kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Pota. Adapun informan dalam 

penelitian ini terdiri dari unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan 

pemerintah setempat. 

3. Dokumentasi  

Cara ini bertujuan memperoleh data dari dokumen-dokumen terkait. Selain 

itu, peneliti melakukan dokumentasi dalam proses penelitian sebagai bukti 

kebenaran data, baik berupa catatan maupun pengambilan gambar dan rekaman 

untuk memperjelas data yang diperoleh. 

 

E. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian yang akan digunakan oleh peneliti pada penelitian 

ini ada dua yaitu: 

a. Instrumen utama, dalam penelitian ini yang menjadi instrumen pertama 

adalah peneliti sendiri, baik dari pengetahuan maupun pengalaman peneliti 
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itu sendiri. Peneliti secara aktif memperoleh dan mengolah informasi-

informasi menjadi sebuah hasil karya tulis ilmiah.  

b. Instrumen penunjang, adalah alat tambahan yang digunakan oleh peneliti, 

seperti alat tulis untuk mencatat informasi, handphone untuk memotret dan 

merekam informasi dan informan. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, peniliti akan mengolah data yang diperoleh 

sehingga akan lebih mudah dipahami dalam penyajiannya. Untuk lebih jelasnya, 

peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi data merupakan data yang diperoleh di lapangan secara langsung 

di rinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data lalu laporan-

laporan tersebut direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang 

sesuai dengan fokus penelitian. 

b. Penyajian data  atau display data merupakan data yang sudah dianalisis 

pada tahap pertama disajikan dalam bentuk tulisan yang sistematis. Dalam 

penyajian ini penulis melakukan secara induktif, yaitu dengan 

memaparkan permaslahan-permasalahan dalam penelitian ini untuk 

kemudian menarik kesimpulan dari hal tersebut. 

c.  Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini akan dibuat dalam bentuk yang 

singkat, yang bisa mewakili poin-poin penting dan garis-garis besar dari 

penelitian. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara 

terus-menerus pada saat berada di lokasi penelitian. Kesimpulan-
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kesimpulan yang didapatkan kemudian diverifikasi atau pemeriksaan 

kembali selama penelitian berlangsung dan meninjau kembali sehingga 

terbentuk penegasan kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELTIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis  

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada 

di Kepulauan Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 9 

kecamatan, 17 kelurahan dan 159 desa dengan luas wilayah 251.855 Ha.
36

 

Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Manggarai Timur berbatasan dengan 

wilayah:  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai. 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngada.   

Adapun lokasi penelitian ini terletak di kecamatan Sambi Rampas 

Kelurahan Pota. Kecamatan Sambi Rampas merupakan salah satu kecamatan yang 

berada di Kabupaten Manggarai Timur dengan luas wilayah sebesar 400,09 km
2
. 

Secara astronomis Kecamatan Sambi Rampas  terletak di antara 8° 9” - 8° 28” LS  

dan 120° 34” - 120° 46” BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah 

Utara berdekatan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Kota Komba,  sebelah Barat berbatasan dengan  Kecamatan Lamba 

                                                             
36

 Statistik Daerah Kabupaten Manggarai Timur ,( Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Manggarai Timur: 2015), h. 1   
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Leda dan Kecamatan Poco Ranaka, sebelah Timur berbatasan dengan 

Kecamatan Elar. 

Kecamatan Sambi Rampas secara administrasi memiliki 14 desa dan 6 kelurahan.
 
 

Tabel 1.1  

Desa/ Kelurahan Luas Wilayah (Km
2
) % Terhadap Luas Wilayah 

Compang Congkar 15,40 4 

Rana Mese 12,92 3 

Satar Nawan 9,00 2 

Golo Ngawan 4,15 1 

Buti 6,77 2 

Golo Wangkung 8,81 2 

Lada Mese 8,65 2 

Nanga Baras 30,29 8 

Nanga Mbaling 84,79 21 

Pota 5,77 1 

Nanga Mbaur 60,28 15 

Compang Lawi 12,53 3 

Wea 11,12 3 

Golo Pari 6,09 2 

Golo Wangkung 

Barat 

4,96 1 
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Golo Wangkung 

Utara 

3,86 1 

Kembang Mekar 11,22 3 

Wela Lada 13,00 3 

Ulung Baras 40,29 10 

Nampar Sepang 50,19 13 

JUMLAH 400.09 100 

Sumber: Kantor Kecamatan Sambi Rampas  

Berdasarkan uraian di atas Kecamatan Sambi Rampas memiliki luas 

wilayah sebesar 400,09 Km
2
. Pada wilayah penelitian itu sendiri, menunjukkan 

bahwa luas wilayah kelurahan pota yakni 5,77 Km
2
. Untuk wilayah desa Nanga 

Mbaling sendiri menjadi wilayah paling luas, yakni 84,79 Km
2
. Sementara 

wilayah yang paling sempit adalah desa Golo Wangkung Utara, yakni 3.86 Km
2
. 

Setelah penulis menguraikan data di atas tentang Kabupaten Manggarai 

Timur dan Kecamatan Sambi Rampas, selanjutnya akan di jelaskan mengenai data 

pada lokasi penelitian ini yaitu Kelurahan Pota. Kelurahan Pota merupakan daerah 

yang berada pada garis pantai, bergunung, berlembah dan berada pada dataran 

rendah, Ketinggian Lahan. Kelurahan Pota berada pada ketinggian 0-300 m di atas 

permukaan laut sedangkan kemiringan lahan  Kelurahan Pota rata-rata 0 persen, 

dalam artian Kelurahan Pota berada pada dataran rendah.  

Kelurahan Pota pada awalnya merupakan wilayah Kedaluan Pota. Pada 

tahun 1968 Kedaluan Pota kemudian dihapus, dan membentuk desa gaya baru 
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dipimpin oleh Bapak  Muhamad Jafar Manjakari (1968-1979). Namun pada tahun 

1979 saat desa gaya baru dihapus dan mengubah nama Desa Pota, pemerintahan 

dipimpin oleh  Bapak Achmad Manjakari (1979-1988) dan Bapak Abdul Kader 

Dg,Manteko (1988-1995). Di tahun 1996, Desa Pota kemudian berubah status 

menjadi kelurahan. Tahun 1996 sampai tahun 2000, Bapak Achmad Manjakari 

kembali menjadi pemimpin pertama sebagai kepala pemerintahan kelurahan, di 

desa Kelurahan Pota. Kemudian dilanjutkan oleh, Bapak Drs. Muhammad pada 

tahun 2000 sampai tahun 2011. Setalah kepemimpinan Bapak Drs. Muhammad, 

Bapak Ahmad Yusuf terpilih sebagai Lurah pada tahun 2011 sampai Maret 2020 

Kelurahan Pota berdasarkan letak geografis tercatat sebagai wilayah yang 

beriklim tropis yang dalam setahun hanya terdapat dua musim yaitu musim 

kemarau antara bulan april hingga september dan musim penghujan antara 

oktober hingga maret. Berdasarkan catatan badan meteorologi klimatologi dan 

geofisika (BMKG) daerah manggarai timur memiliki temperatur udara rata-rata 

28,06
0
c sehingga tergolong daerah bersuhu udara panas. 

1. Kondisi Demografis Kelurahan Pota 

a. Jumlah penduduk 

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun pada setiap daerah akan mengalami 

perubahan, begitupun pada kelurahan Pota ini. Adapun jumlah penduduk 

Kelurahan Pota pada tahun 2019 yaitu  berjumlah 3.354 jiwa yang terdiri dari  

1.622  laki-laki dan 1732 perempuan. Adapun jumlah rumah tangga di Kelurahan 

Pota  pada tahun 2019 sejumlah 846. 
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Mata pencaharian sebagaian besar masyarakat di Kelurahan Pota adalah 

bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan buruh. 

b. Tingkat Pendidikan 

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mecerdaskan 

kehidupan Bangsa. Dalam hal ini pembangunan sumber daya manusia (SDM) 

sangat diperlukan dalam suatu Negara.sumber daya manusia daalam bidang 

pendidikan juga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung 

kemajuan dalam bidang pendidikan seperti peningkatan jumlah sekolah dan 

jumlah mengajar. Adapun jumlah sarana pendidikan yang digunakan di Kelurahan 

Pota sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 

No Tingkatan Sekolah Jumlah Sekolah Murid Guru 

1. Taman Kanak-kanak 1 50 10 

2. SD/MI 4 790 75 

3. SMP/MTS 4 1376 105 

4. SMA/MAN 2 645 80 

Sumber Data: Kecamatan Sambi Rampas dalam angka 2019 

Partisipasi penduduk Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas  tahun ke 

tahun mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan berbagai program 

pendidikan yang diupayakan oleh pemerintah  agar semua kalangan masyarakat  

dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Maka dari itu diharapkan 
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perhatian dan pembangunan  dalam bidang pendidikan di Kelurahan Pota akan 

terus menerus berjalan.    

c. Kondisi Keagamaan 

Kelurahan Pota merupakan wilayah yang beragam dari segi keagamaan, 

yang di mana memiliki lebih dari satu agama yang dianut oleh masyarakatnya, 

yaitu Islam, Katolik, Protestan,  dan Hindu. Perbedaan agama yang ada di 

Kelurahan Pota ini tidak menjadi tolak ukur dalam perbedaan, melainkan 

masyarakat di Kelurahan Pota ini saling melengkapi dan penuh dengan 

kerukunan. Adapun jumlah penganut agama di Kelurahan Pota adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Tabel 1.3 

No Agama Jumlah 

1. Islam 2738 

2. Katolik  596 

3. Protestan  10 

4. Hindu 10 

                         Sumber data: Kecamatan Sambi Rampas dalam Angka 2019 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan penganut agama yang berada 

di Kelurahan Pota Kabupaten  Manggarai Timur  mayoritas Islam sebanyak 2.738 

orang dan  penganut minioritas adalah protestan dan hindu sebanyak 10 orang. Ini 
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menunjukkan bahwa di kelurahan ini merupakan wilayah yang beragam, jadi tidak 

heran jika di wilayah ini terdapat bangunan rumah ibadah yang berbeda-beda. 

d.  Kondisi Sosial Budaya 

Kebudayaan   pada dasarnya merupakan ekspresi seluruh diri manusia, 

baik akal, rasa  dan karsa. Kebudayaan dilihat sebgai hasil cipta (pikiran), rasa, 

dan karsa (kehendek) manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya 

yang ada pada masyarakat Kelurahan Pota adalah budaya sambi rampas pada 

umumnya, ini dilihat pada saat acara kelahiran, perkawinan, kematian, kebiasaan 

adat lainnya. 

e. Kesehatan  

Kesehatan adalah unsur terpenting dalam menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas, dengan tingkat kesehatan yang baik manusia akan lebih 

mudah untuk  meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang pada akhirnya 

menghasilkan manusia yang berkualitas. Pemerintah Kabuapten Manggarai Timur  

khususnya Kecamatan Sambi Rampas Kelurahan Pota melakukan banyak hal 

untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan demi terciptanya masyarakat 

yang sehat. Kegiatan yang dilakukan pemerintah yaitu penyuluhan kesehatan, 

pencegahan penyakit dan lain-lain. Berikut ini adalah fasilitas  pelayanan 

kesehatan di Kelurahan Pota: 

                                                    Tabel 1.4 

No Fasilitas Pelayanan kesehatan Jumlah  

1. Puskesmas 1 
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2. Poliklinik  1 

3. Posyandu 5 

                                       Sumber Data: Kantor Kelurahan Pota 2019 

  Upaya pemerintah  Manggarai Timur Khususnya Kelurahan Pota dalam 

meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan sudah cukup baik, meskipun 

tidak bisa dipungkiri berdasarkan data diatas bahwa fasilitas pelayanan kesehatan 

di Kelurahan Pota perlu adanya peningkatan dan diharapkan akan terus menerus 

berjalan.     

B.  Sejarah Harmoni Antar Umat Beragama di Kelurahan Pota Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

Sejarah awal munculnya agama Kristen di daratan pulau Flores ditandai 

dengan hadirnya misionaris Portugis yang membawa ajaran Katolik di Abad ke 

16. Namun setelah Belanda datang, penyebaran agama Katolik misionaris 

Portugis tersendat dan para misionaris Belanda yang melanjutkan penyebaran 

ajaran Kristen Katolik di Flores Manggarai di Abad ke 17. Kedatangan dan 

penyebaran agama oleh Misionaris Belanda membawa pengaruh yang sangat 

positif pada aspek kehidupan masyarakat Manggarai, terkhusus pada aspek religi 

dan pendidikan. 

Pada aspek religi misionaris Belanda membangun gereja bagi masyarakat 

Manggarai. Salah satu gereja tua yang dibangun Belanda di daerah Manggarai 

tepatnya di Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai yaitu 

Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Pagal. Dalam dokumen gereja Paroki Kristus 
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Raja Pagal, gereja Katolik ini dibangun secara bertahap. Pada tahun 1937 para 

misionaris dan masyarakat Kecamatan Cibal mengumpulkan material bangunan, 

tahun 1938 proses pembangunan dan selesai pembangunan gereja tersebut pada 

tahun 1939. 

Perkembangan agama Kristen Katolik di Manggarai, sejak awal karya 

pewartaannya pada gereja Katolik terutama pada masa kepemimpinan Uskup 

Wilhelmus Van Bekkum yang telah berusaha mengakarkan diri pada kebudayaan 

setempat. Para pewarta tidak canggung terjun ke tangah-tengah masyarakat 

Manggarai untuk belajar bahasa dan melihat hal-hal positif dari budaya setempat, 

seni tari, seni musik, hidup religius asli yang dihayati oleh masyarakat Manggarai 

dan para misionaris dengan berani dan tekun menyesuaikan dirinya dengan 

budaya dan bahasa setempat khususnya di Manggarai
37

. 

Pada aspek pendidikan Belanda mendirikan sekolah katolik seperti sekolah 

dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas 

(SMA). Setiap keuskupan mendirikan seminari menengah (ditingkat SMA). Di 

Flores seminari menengah pertama didirikan pada tahun 1929 di Todabelu, di 

Hoekeng didirikan pada tahun 1950 dan di Kisol didirikan pada tahun1955. 

Seminari menengah kedua ada di Keuskupan Ruteng di Labuan Bajo. Namun 

hanya ada satu lembaga pendidikan tinggi teologi di ledalero 1937 di selatan 

maumere, para calon biarawan dan imam keuskupan memiliki asrama sendiri dan 

mengikuti kuliah di sekolah tinggi teologi tersebut yang sejak tahun 1970 

memperoleh pengakuan pemerintah Indonesia sebagai lembaga akademi. 

                                                             
37

 https://www.Floresa.co/2016/05/02/potret dikutip tanggal 11-04-2021  

https://www.floresa.co/2016/05/02/potret%20dikutip%20tanggal%2011-04-2021
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Masuknya Islam di Manggarai, tidak terlepas dari kadatangan kerajaan 

Bima di Manggarai pada tahun 1900. Bima menjadi kerajaan Islam karena 

pengaruh kerajaan Gowa yang memeluk Islam pada tahun 1605 dan kemudian 

membentuk Kesultanan Makassar. Bima pada saat itu menjadi taklukan kerajaan 

Gowa kemudian memeluk agama Islam. Sebagai daerah taklukan, Bima mengirim 

upeti kepada penguasa Gowa yang diambil dari tanah Manggarai seperti hasil 

bumi dan ternak. Pada tahun 1700-an  di Manggarai sudah ada sistem 

pemerintahan dari tiga kelompok masyarakat yang cukup besar, yaitu Todo, Cibal 

dan Bajo. Pada tahun 1727 seorang putra Sultan Bima mempersunting seorang 

Puteri dari kesultanan Makassar, Puteri daeng Tamima. Kemudian Manggarai 

diserahkan sebagai hadiah perkawinan dan puteri daeng Tamima mendirikan 

kerajaan Islam di Reo (pantai utara Manggarai). Bima menjadikan Reo sebagai 

pusat pemerintahan di Manggarai dengan mengangkat perwakilan Sultan Bima 

yang disebut Naib. Perwakilan sultan Bima yang kedudukannya lebih rendah dari 

perwakilan di Reo dan ditempatkan juga di Labuan Bajo, Pota, dan Bari.  

Pota berada di daerah pantai utara Manggarai yang kemudian menjadi 

pusat penyebaran agama Islam yang dibawah oleh kesultanan Bima dan Gowa.  

Kesultanan Bima melakukan penyebaran agama Islam di Pota dengan mendirikan 

masjid dan juga melakukan penggarapan lahan pertanian untuk diberikan kepada 

kerajaan Gowa. Bima bukan hanya melakukan Islamisasi di Pota akan tetapi juga 

melakukan pengembangan pada sektor pertanian. Sampai pada saat ini, pertanian 

masyarakat Pota tidak terlepas dari pengaruh sejarah masuknya Bima di Pota. 
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Islam di Pota menggambarkan toleransi beragama (sikap saling terbuka), 

hidup berdampingan dengan umat Kristen. Di Pota tidak pernah terjadi konflik 

antar umat beragama (Islam dan Kristen), karena telah menjadi tradisi yang 

diajarkan nenek moyang terdahulu untuk bersikap saling menghargai antara 

sesama umat beragama. Dalam artian, toleransi umat beragama di Pota sudah 

mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. 

Harmoni antar umat beragama di Kelurahan Pota sudah tercipta 

sedemikian baik sejak zaman nenek moyang. Interaksi yang terjalin antar 

masyarakat menunjukkan keharmonisan dan kerukunanan antar umat bergama. 

Dalam sejarah dijelaskan bahwa  masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan 

Pota memiliki hubungan yang erat satu sama lain, bahkan mereka memiliki 

hubungan darah. Hal ini dikeranakan mereka berasal dari nenek moyang yang 

sama. Diceritakan zaman dahulu terjadi pernikahan antara penganut Islam dan 

Kristen yang telah beranak cucu sampai sekarang, sehingga membangun 

hubungan kekeluargaan  yang dipegang teguh oleh masyarakat Pota.  

Kelurahan Pota  merupakan wilayah yang jarang diterpa permasalahan 

yang menyangkut persoalan keyakinan karena ini sudah ditanamkan sejak orang-

orang terdahulu di mana keterbukaan untuk saling menerima dan berpegang teguh 

pada nilai sejarah warisan leluhur yang sudah menjadi tradisi masyarakat Pota. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Syarifuddin, beliau mengatakan: 

wone Kelurahan Pota hitu beo keta toe ma isseng hena le campit ho 

manga kaitan agu apa ata imbi le ro,eng. Ai pung keta meden danong ga 
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ise to mpo to kta ma laseng cha cama tau apa de ngasang toe dia tau, ai 

hitus pde dise mpo sampe d saat hoon.
38

 

Artinya: 

Di kelurahan Pota ini adalah suatu wilayah yang tidak pernah bermusuhan 

sesama masyarakat yang berkaitan dengan pesoalan agama atau keyakinan 

yang dianut. Dari orang-orang terdahulu atau nenek moyang itu tidak ada 

yang namanya hubungan tidak baku baik dan itu pesan dari orang-orang 

terdahulu. 

  

 Hubungan sosial  masyarakat Kelurahan Pota saling terbuka dan saling 

menerima antar sesama masyarakat. Pergaulan masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari tidak pernah melihat dari perbedaan  agama yang ada. Mereka dapat 

berkomuniaksi dan bekerja sama dengan baik  dalam membangun kelurahan Pota 

kedepanya. Oleh karena itu keharmonisan dan kerukunan antar umat bergama 

menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ibu Alsih Giepenu dan beliau adalah tokoh masyarakat yang 

beragama Kristen Protestan yang sangat antusias dalam menjaga hubungan 

keharmonisan di masyarakat Pota, sebagai berikut: 

nuho tae dise muku ca pu’u nka woleng curup, teu ca nggor nka woleng 

coko, ro’eng one pota com jaga de di’a kat kut haeng koe one roeng-roeng 

ngger olon. Ai one dia cama tau agu apa ta beda imbi lite agu mori kut jiri 

atadi’an one mose d roeng leso-leso wone mai do ktas imbi agu curup so 

ta teing puung kta danong main lise mpo.
39

 

Artinya: 

kerukunan dan toleransi antar umat di Pota harus dipertahankan agar tetap 

terjaga sampai genersai dan regenerasi kedepannya, sehingga hubungan 

keharmonisan antar umat beragama itu menjadi bagian terpenting pada 
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keseharian masyarakat ditengah perbedaan yang ada dan ini adalah 

warisan leluhur yang harus dijaga dengan baik.  

Keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama memang teramat 

penting dalam membangun wilayah yang beragam karena masyarakat adalah 

pelaku utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.   

Berbicara tentang keharmanonisan antar umat beragama di Kelurahan Pota 

khususnya antara Pendeta, Fater, dan Tokoh agama Islam itu terjadi silahturahmi 

yang baik dikarenakan nenek moyang mereka memiliki hubungan yang cukup erat 

sehingga terjalinnya keharmonisan antar umat beragama sampai saat ini. Dimana, 

sejak dahulu perbedaan agama bukanlah masalah bagai masayarakat Pota bagi 

nenek moyang masyarakat pindah agama itu bukanlah hal tabu terbukti masa lalu 

dalam satu keluarga mereka bisa berbeda agama ada yang saudaranya pindah ke 

Islam atau sebaliknya.  

Ketika terjadi suatu kesalapahaman yang mengakibatkan konflik antar 

umat beragama mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan 

musyawarah yang baik dikarenakan adanya hubungan yang baik sebelumnya. 

Keharmonisan itu terjadi karna adanya silaturahmi antar umat beragama. 

Contohnya ketika umat muslim merayakan hari raya besar, umat non muslim 

berkunjung kepada keluarga muslim sebaliknya ketika umat non muslim 

merayakan Natal, umat muslim berkunjung kepada keluarga non muslim. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Pendeta Jonyus, sebagai berikut: 

landing le mangan hububungan di’a tau pu’ung olo mai landing le 

mangan bantang cama, reje lele agu ase kae ata beda imbi tau morin. 

Cama ne nggo dis ese kae sili wae du ckeng idul fitri, neho lawa nasrani 
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nge lejong agu ase kae ise silli wae, nggitu kole ase kae d nasrani  du 

ckeng paska gu natal curup cama tau agu ase kae muslim ai lut tombo do 

d ase kae ata do idep ne beo.
40

 

Artinya: 

Sejak dulu sampai saat ini, masyarakat pota pada khususnya hidup 

berdampingan antar penganut yang berbeda agama dengan toleransi yang 

sangat tinggi, dan ini sudah menjadi budaya turun temurun dari nenek 

moyang terdahulu.  

     Di mana keharmonisan, kerukunan, rasa saling menghargai itu masih 

dipegang teguh oleh masyarakat pota sampai saat ini. Seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Pendeta Jonyus Kelurahan Pota bahwa:  

Cee Beo De ru maing danon campai ho’o ru ata pota toe pernah denge 

kreba wajo tau antara ru ata Kristen agu ata Islam.
41

 

Artinya: 

Di wilayah Pota ini dari dulu sampai sekarang masyarakat Pota tidak 

pernah bermusuhan atau konflik yang mengatas nama kan agama baik dari 

agama Khatolik maupun dari agama Islam. 

 

      Pota merupakan suatu daerah yang menjadi contoh bagi daerah yang lain 

karena sejak zaman dahulu sampai sekarang pota terkenal dengan daerah 

pemersatu umat dari 4 desa pantai sampai pedalaman. Ketika terjadi konflik baik 

horizontal maupun vertikal itu tidak terjadi perpecahan dan tidak ada dendam 

antara kedua belah pihak, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan 

mufakat karena ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang kita sebelumnya 

yang dimana nenek moyang kita sebelumnya tidak pernah membedakan antara 
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suku, bangsa dan agama setiap penganut dan ini sudah ditanamkan oleh nenek 

moyang sejak dahulu. Seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yang 

menganut agama Islam Bapak Syarifuddin dalam bahasa daerah bahwa: 

Kone Kabune wali ma ndai, ndai dou Pota sebua kasama kai ade kone na 

colai  agama ndai. Ndai tetap sabua.
42

 

Artinya: 

walau bagaimanapun kita masyarakat Pota satu asal, satu hati meskipun 

agama kita berbeda, kita tetap Satu. 

 

        Kemudian di Kelurahan Pota tidak pernah terjadi konflik yang mengatas 

namakan agama. Karena adanya kesadaran yang  dibangun masyarakat Pota dari 

pola pikir ketika mendapatkan informasi yang berbau negatif, itu setiap umat 

beragama segera mengatasi masalah tersebut dengan mengadakan pertemuan 

antar umat beragama membahas masalah tersebut sehingga tidak menimbulkan 

masalah yang berkepanjangan.  Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak 

Kelurahan Pota Stansius Ndala yang mengatakan: 

Se’e beo ho’o omo manga masalah di’a secara umum atau manga 

sakaitan hami elang lonto leok pe pakka ruda macala supaya toe lewe 

atau toe mose’ macala  werru.
43

 

Artinya: 

Di wilayah ini jika terjadi masalah, baik yang bersifat umum ataupun yang 

berkaitan dengan konflik agama kami pasti sesegera mungkin melakukan 

pertemuan atau musyawarah untuk membahas masalah tersebut supaya 

tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan ataupun menimbulkan 

konflik baru.  
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       Masyarakat di Kelurahan Pota sangat menghargai adanya perbedaan, 

menurut mereka sebuah keindahan itu terjadi apabila perbedaan itu dihargai 

karena ini berbicara tentang Hak asasi pada kalangan setiap penganut baik dari 

tutur kata atau tindakan mereka, jadi mereka memandang perbedaan antar umat 

beragama itu indah. Seperti yang diungkapkan oleh  Bapak Kelurahan Pota 

Stansiaus Ndala bahwa: 

Hitu ngasang ga pander ta di’a kanang kut molorn ngger olon sannger ise 

ata tua one main agama paka pande ngalis nai dengkir tain haer leso ho’o 

Pota dedi’a kin.
44

 

Artinya: 

Untuk mengatasi itu tugas kita masyarakat dan tokoh-tokoh agama bisa 

menetralkan segala persoalan yang terjadi sehingga sampai saat ini di 

Kelurahan Pota itu keadaannya aman dan tentram.  

 

      Perbedaan dalam kehidupan manusia itu sudah pasti, termasuk dalam hal 

perbedaan agama tetapi  kembali lagi bagaimana masyrakat dapat menyikapinya 

agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, perbedaan itu tidak 

dikatakan harus sama karena persamaan itu tidak akan menciptakan sebuah 

keindahan kecuali berbicara tentang sebuah keindahan untuk mencapai sesuatu 

agar kita tetap bersatu. Akan tetapi berbicara tentang umat memang harus berbeda 

dari situlah terjadinya keharmanosian. 

C. Faktor Pendukung Terjadinya Harmoni Antar Umat Beragama di 

Kelurahan Pota 
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        Harmoni antar umat beragama yang terjadi di Kelurahan Pota  sudah 

terjalin dengan baik, hal ini tidak terlepas dari sikap masyarakat yang saling 

terbuka dan saling menhargai satu sama lain. Pengaruh harmoni antar umat 

beragama di kelurahan Pota sebagai berikut: 

1. Sejarah Harmoni Umat Beragama di Kelurahan Pota 

Dilihat dari sejarah perkembangan harmoni antar umat beragama di 

kelurahan Pota sudah ada sejak nenek moyang. Karena dalam kehidupan 

nenek moyang terdahulu hidup berdampingan antar umat beragama (Islam 

dan Kristen), sehingga terciptanya sikap toleransi dalam kehidupan 

masyarakat. Masyarakat Pota sampai saat ini masih menjunjung tinggi 

nilai-nilai luhur warisan nenek moyang dalam kehidupan beragama yang 

terbiasa menerima perbedaan ras, suku, maupun agama. Sampai saat ini 

harmonisasi beragama di Kelurahan Pota masih menguat dalam setiap 

kegiatan atau ritual keagaaman yang dilakukan. Dalam ritual keagamaan 

yang dilakukan melibatkan dari masing-masing agama. Seperti kegiatan 

halal bi halal yang dilakukan umat Islam di Pota maka umat Kristen tidak 

merasa dikucilkan di tengah-tengah umat Islam, begitupun sebaliknya 

ketika umat Kristen mnelakukan ritual keagamaannya mereka juga 

melibatkan umat Islam didalamnya.  

2. Interaksi masyarakat  

Masyarakat Pota mayoritas beragama Islam hidup berdampingan dengan 

umat Kristen. Interaksi sosial kemasyarkatan antar umat beragama di 

Kelurahan Pota berjalan dengan baik karena pada dasarnya masyarakat 
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Pota mengedepankan nilai-nilai kemanusian dan toleransi beragama. 

Toleransi dapat terwujud karena adanya interaksi yang baik di kalangan 

umat beragama khususnya di Kelurahan Pota. Hal inilah yang kemudian 

menjadi dasar masyarakat Kelurahan Pota untuk bersikap saling terbuka, 

saling menghargai, menjunjung tinggi sikap toleransi dalam kehidupan 

sosial, budaya, dan agama. 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang didapatkan penulis, hal-hal yang 

mempengaruhi harmoni antar umat beragama  di Kelurahan Pota yaitu adanya 

silahturahmi di mana antar umat beragama di sini tidak saling menutupi mengenai 

persoalan kebudayaan maksudnya diluar konteks keimanan, misalnya acara 

kematian mereka saling membantu proses pemakaman tersebut. Dan ketika umat 

Islam mengadakan acara pernikahan, kematian pasti saudara saudari dari berbagai 

umat beragama yang diundang mereka menghargai itu sehingga terjadi 

komunikasi yang baik dan mempererat rasa toleransi. Para penganut umat 

beragama di Kelurahan Pota tidak pernah menghakimi mengenai persoalan 

keyakinannya. Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak syarifudin 

bahwa: 

Iman de hau ya iman de hau, agama de hau ya agama de hau tamal nkaa 

ganggu agama d cama ta,agu toe ngancemg ungkit laing kolei ai  tara 

mangan d kturunan sot caama kudu beda laing apa ata imbi,landing toe 

ma ita laing salangn du main.
45

 

Artinya:  

Iman mu ya silahkan Iman mu, agama mu ya silahkan agama mu yang 

penting tidak mengganggu agama orang lain dan tidak bisa dipungkiri juga 
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bahwa adanya keturunan yang sama hanya yang membedakan agamanya  

tetapi tidak dilihat dari garis asal usulnya.  

  Interaksi masyarakat Kelurahan Pota sangat menjunjung tinggi sikap 

toleransi yang saling menghargai dan menghormati sesama.  Dalam hasil 

wawancara diungkapkan bahwa di masyarakat pota tidak pernah terjadi konflik 

yang saling mencaci antar sesama umat beragama baik dari Islam maupun 

Kristen, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fa’lu Jafar: 

Alhamdulillah, campe lesso ho’o toe manga cence pe wajjo tau ru pe 

ba’ba ngasang agama, hami kao mendo wone hal apapun, dan toe pernah 

gauk ata da’at agama ata dion.
46

 

Artinya: 

Alhamdulillah, di sini tidak pernah terjadi konflik yang mengatasnamakan 

agama, kami saling membantu dalam hal apapun dan tidak pernah 

mengusik dan menganggu agama orang lain. 

3. Family kinship/kekerabatan  

Hubungan kekerabatan yang dibangun dalam kehidupan masyarakat 

Kelurahan Pota bukan saja dilihat dari agama yang dianut oleh setiap 

orang. Akan tetapi hubungan kekeluargaan yang terjalin melalui 

perkawinan. Pengaruh perkawinan dapat memberi suatu hal yang baik bagi 

setiap umat beragama di Kelurahan Pota seperti seorang laki-laki muslim 

menikahi perempuan Kristen maka akan terjalin suatu hubungan 

kekeluargaan dari masa ke masa. Prinsip kekeluargaan yang terjalin melalui 

perkawinan ini dapat pula mempersatukan umat beragama di Kelurahan 

Pota juga memberikan hal yang baik pada interaksi sosial untuk 

mewujudkan kehidupan beragama yang terbuka dan toleran. Disisi lain, 
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hubungan kekeluargaan di Kelurahan Pota dapat terjalin dengan baik 

sampai saat ini. Hubungan kekeluargaan ini terjadi karena adanya orang 

(Kristen) dari pedalaman di Manggarai menempuh pendidikan tingkat 

pertama maupun tingkat menengah di Kelurahan Pota dan tinggal dalam 

satu rumah beda agama (Islam). Oleh karena itu, hubungan kekeluargaan 

dapat terwujud dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat dan 

lingkungan sekitar. 

4. Peran Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun 

kerukunan antarumat beragama di Kelurahan Pota. Dalam hal ini, peran 

tokoh masyarakat sangat strategis dalam upaya menjaga kerukunan umat 

beragama yang berada di Kelurahan Pota agar terwujud toleransi antar 

umat beragama dalam kehidupan masyarakat. Ketika ada kegiatan-kegiatan 

keagamaan maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya maka peran tokoh 

masyarakat sangat penting untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Karena 

tokoh masyarakat berperan penting untuk menyatukan perbedaan melalui 

pemahaman-pemahaman agama, sosial, budaya dan lainnya. 

Selain itu hal kedua yang mempengaruhi terjadinya harmoni antar umat 

beragama di Kelurahan Pota adalah karena adanya peran tokoh masyarakat 

maupun tokoh agama dan pemerintah dalam mewujudkan keharmonisan antar 

umat beragama. Pemerintah dan para tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh 

saling bekerja sama dalam mewujudkan keharmonisan tersebut. Hal ini 

diungkapkan oleh salah satu informan Ibu Alsih Giepenu sebagai berikut: 
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Mose di’a wone beo ho’o toe nganceng mose omo toe manga dukungan  

cam ru pemerintah hone beo ho’o ga manga kao-kao sama ru taung 

masyarakat  ce’e beo ho’o ru samataung ata imbi nai dukung samatau 

tokoh agama agu tokoh masyarakat de ru agu tokoh masyarakat de ru.
47

  

Artinya: 

Hubungan yang baik ini dibangun tidak terlepas dari dukungan pemerintah 

setempat yang memiliki program-program yang melibatkan masyarakat 

dari berbagai keyakinan atau agama. Hal ini juga didukung oleh tokoh 

agama ataupun tokoh masyarakat. 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh  bapak kepala lurah Kelurahan Pota, yang 

mengatakan bahwa: 

Hami ata pemerintah usaha kao ata di’a pe mose laing mose de ru ruku 

toe  manga macala sesama de ru campe ho’o, hami tong ucaha pe omo 

manga pe kao le ata mese pemerintah benta taung ata dion agama ta 

manga, paeng mai kantor hami biasan tombo agu tokoh agama maing nai 

taung agama.
48

 

Artinya:  

Ya kami sebagai aparat pemerintah Pota selalu berusaha agar 

keberlangsungan hidup yang rukun seperti ini selalu tetap ada, kami selalu 

usahakan disetiap kegiatan yang dilakasanakan oleh pemerintah selalu 

mengikutsertakan semua agama yanga ada, diluar jam kantor pun kami 

sering berkomunikasi dengan tokoh agama dari setiap agama yang ada, 

kalau misal ada keluhan masalah dari umat ini (semua umat) kita akan 

tampung dan akan kami tidak lanjuti. 

5. Peran Organisasi Pemuda 

1) Orang Muda Katolik (OMK) 

Orang Muda Katolik (OMK) berperan penting dalam menjaga 

kerukunan beragama di Kelurahan Pota. Ketika umat muslim 

melaksanakan hari raya besar Islam Orang Muda Katolik (OMK) 
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menjaga kemanan dan kenyamanan umat Islam yang sedang 

melaksanakan shalat idul fitri/idul adha. 

2) Peran Remaja Masjid 

Peran remaja masjid di Kelurahan Pota sangat penting dalam menjaga 

dan mengamankan pelaksanaan hari raya besar (natal) umat Kristen. 

Disisi lain, peran remaja masjid di Kelurahan Pota membangun 

interaksi dengan Orang Muda Katolik (OMK) agar rasa toleransi dan 

kekeluargaan tetap terjaga. 

 

Terwujudnya  keharmonisan antar umat beragama juga tidak terlepas dari 

kesadaran  masing-masing masayarakat tentang arti dalam beragama, masyarakat 

Kelurahan Pota menyadari bahwa keharmonisan tidak akan terwujud tanpa 

kesadaran individu dari setiap penganut agama baik dari agama Islam dan Kristen. 

Kemudian adanya keyakinan yang kuat dari masyarakat, sehingga dalam 

berinteraksi masyarakat saling menghargai dan menghormati antar sesama 

penganut agama yang berbeda, kemudian sikap toleransi yang di bangun oleh 

setiap penganut agama dalam menjalankan ibadahnya masing-masing itu saling 

menghargai dan tidak saling mengganggu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu 

Yovita yaitu: 

Wujud laing  ata beo de ru toe manga campik hitu manga laing nai ta di’a 

ru taung  hone ru ta imbi agama supaya mose di”a tau. Kole hitu 

masayarakat de ru jaga laing mose tiba tau ta manga tau di’a.
49

 

Artinya: 
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Yovita (34 Tahun), Tokoh masyarakat, wawancara di Kelurahan Pota 12 November 

2020 
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Terwujudnya harmoni antar umat beragama itu adanya kesadaran setiap 

diri masing-masing penganut agama supaya hidup rukun, kemudian 

masyarakat menjaga keharmonisan saling menghargai dan saling 

menghormati sesama yang sudah tercipta sedemikian baik.  

 

        Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa keharmonisan 

antar umat beragama di kelurahan Pota sudah berjalan dengan baik karena adanya 

tuntutan leluhur yang harus dipertahankan dan dilestarikan sehingga mendorong 

masyarakat dalam bertingkah laku dalam kehidupan termasuk dalam hidup 

bermasyarakat dengan wilayah yang beragam.  

D. Bentuk Harmoni Antar Umat Beragama di Kelurahan Pota 

    Adapun bentuk harmoni umat beragama di Kelurahan Pota  adalah sebagai 

berikut: 

1. Kerja sama dalam kegiatan keagamaan  

       Atas dasar pemahaman kerukunan umat beragama, masyarakat saling 

mengingatkan bahwa keadaan kerukunan antar umat beragama tidak hanya untuk 

mewujudkan suasana internal yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi 

juga yang lebih penting lagi bagaimana mereka bekerja sama untuk membangun 

sebuah kehidupan beragama yang harmonis. Mengingat agama melibatkan aspek 

emosional masyarakat secara luas, semua pekerjaan ini harus dilakukan oleh 

masyarakat dengan hati-hati untuk membuat mereka lebih condong pada 

kebenaran daripada mencari kebenaran. Meski banyak pedoman telah ditetapkan, 

secara keseluruhan masih ada friksi dalam penyiaran agama dan pembangunan di 

kalangan masyarakat Pota.  
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Setiap umat beragama memiliki keyakinan tentang kebenaran agama 

masing-masing dan setiap umat beragama harus membedakan antar urusan agama 

dan sosial. Hal ini sesuai dalilnya “ Lakum Diinukum wa liyadin” artinya; bagimu 

agamamu dan bagiku agamaku. Maksud dari dalil tersebut bahwa bagi pemeluk 

agama Islam menjalankan agama Islamnya begitupun sebaliknya. Jangan 

dicampur adukan antara agama Islam dan non Muslim. 

Dalam sebuah wawancara bersama Bapak Ustadz Fa’alul Dzafar beliau 

mengungkapkan bahwa: 

Ro’eng one kelurahn pota tara mose di’a cama tau ai landing bae d harga 

koe cama tau agu di’a curup one mai ngaji. Cama neho one kelurahan 

pota agu du mangan sua  mbaru ngaji sot ruis tau tapi cama roeng agama 

manga kin di’a cama tau. Conton eme lawa d islam remeng pande 

sambeang du itu kole lawa d Kristen hargai kole ise,cama neho toe pande 

runing music(petasan,motor,agu sangger jenis kaka runing iwon sot 

ganggu ise t muslim) n nggitu kole sebaliknya.
50

 

Artinya: 

Masyarakat di Kelurahan Pota dapat hidup Rukun dan saling menghargai 

serta saling toleransi dalam masalah ibadah. Seperti di Kelurahan Pota 

pada khususnya dan selama ada dua tempat ibadah yang letaknya 

berdekatan tetapi sesama umat beragama saling menghargai. Contoh 

ketika umat Islam sedang melakukan kegiatan keagamaan (sholat) maka 

umat non muslim menghargai umat Islam dengan tidak membunyikan 

suara musik (petasan,motor dll yang dapat mengganggu kegiatan ibadah 

umat muslim), begitupun sebaliknya kita menghargai kegiatan agama umat 

non muslim. 
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                Gambar 1 kegiatan dalam memperinagati Halal Bi Halal di Kelurahan Pota 

 

Foto di atas menunjukan kegiatan halal bi halal di Kelurahan Pota, dihadiri 

oleh tokoh agama dari Katolik ini menandakan bahwa keharmonisan yang terjadi 

di Kelurahan Pota berjalan dengan baik dan masyarakat tersebut tidak pernah 

memandang apa agamanya, bagaimana budayanya mereka tetap mengundang 

umat Katolik untuk menghadiri acara halal bil halal, ini sudah menandakan bahwa 

agama tidak pernah membatasi untuk saling bergaul, saling menjalin silaturahmi 

selama tidak berkaitan dengan aqidah, sebagaimana dalam agama Islam bagimu 

agamamu bagiku agamaku. 

2. Kerja Sama dalam Bakti Sosial  

Interaksi sosial adalah hubungan antara dua sistem, dan hubungan ini 

terjadi sedemikian rupa sehingga peristiwa yang terjadi di satu sistem akan 

mempengaruhi peristiwa yang terjadi di sistem lainnya. Interaksi adalah 

hubungan sosial antar individu, dan individu terkait akan saling mempengaruhi. 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan dengan sesama 
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manusia dan makhluk lainnya. Dimana, Tuhan telah menciptkan manusia 

besuku-suku dan berbangsa-bangsa dari jenis laki-laki dan perempuan tidak 

lain adalah untuk saling mengenal antar sesama manusia.  

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kerja bakti dalam membangun rumah di Kelurahan Pota 

          Sebagai manusia kita harus saling membantu antara yang satu dengan yang 

lain tanpa memandang agama seseorang, saling menghormati dan saling 

menghargai  antar sesama manusia agar terjalin kerja sama yang baik antar 

sesama umat beragama, seperti halnya dokumentasi di atas menandakan adanya 

kerja sama dalam membangun rumah penduduk, semua warga Kelurahan ikut 

serta baik dari Islam maupun Katolik, ini menandakan bahwa hubungan kerja 

sama antar kedua agama berjalan dengan baik. Seperti halnya juga yang dkatakan 

oleh Ibu Yovita bahwa:  

Agu mangan kao cama one mai  d roeng ta mangan jadin ga tambang  

keta dian ga hae kilo agu ase kae  ata sot beda imbi agu mori, conton ga 

k,ao cama one mai apa ta mangan de ise ta muslim, pande mbaru, poli 

hitu ga cama kole dise hae roeng de Kristen.
51
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Artinya: 

 Dengan adanya kerja sama dalam bidang sosial maka akan mempererat 

hubungan kekeluargaan dan persaudaraan antar sesama penganut agama, 

contohnya gotong royong dalam hal ketika ada dari umat Islam 

membangun fondasi rumah, itu kemudian mengundang umat  Kristen 

untuk membantu bekerja sama begitupun sebaliknya. 

 

  Kemudian dalam membuat pelaksanaan acara pernikahan baik dari umat 

Kristen maupun Islam itu ada keterlibatan dari setiap penganut umat beragama ini 

saling membantu dan bergotong royong untuk membuat kemah dan memasang 

tendah besama-sama. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Frater Ello bahwa: 

Roeng one pota situ utama keta tombo-tombo so kta dedia agu sannger 

roeng sot beda  apa ta imbi gu mori. Jading ga roeng no’o dia kta curup 

me cumangtau ne duat agu ne kao apakaut.
52

 

Artinya: 

Masyarakat Pota memiliki kesadaran dengan mengedepankan nilai-nilai 

sosial terhadap sesama penganut agama. Sehingga masyarakat disini saling 

berinteraksi dan komunikasi dengan baik saat mereka bertemu pada suatu 

kegiatan kerja bakti sosial maupun kegiatan lainnya. 

 

          Dari penjelasan informan di atas kerja sama dan bakti sosial di Kelurahan 

Pota berjalan dengan baik dan tidak saling mengganggu ketika bertemu dalam 

kegiatan-kegiatan sosisal,  ini sudah menjadi budaya masyarakat Pota. 

3. Musyawarah Mufakat 

      Salah satu cara membina kerukunan umat beragama adalah musyawarah, 

karena dengan musyawarah maka semua persoalan akan berjalan lancar karena 

semua keputusan berdasarkan hasil musyawarah, tanpa musyawarah mufakat 

maka hasilnya kan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. 
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                     Dari hasil penlitian di Kelurahan Pota yang biasa menjadi hasil 

musyawarah mufakat adalah kegiatan sehari-hari, misalnya ketika masyarakat 

akan mengadakan pesta atau acara keluarga, mengadakan kegiatan olahraga. 

Sedangkan untuk kehidupan sosial dan keagamaan adalah gotong royong, hari 

raya keagamaan dan dialog antar umat beragama yang sering diadakan oleh 

pemerintah Kelurahan Pota. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar musyawarah di Kelurahan Pota 3 kegiatan  

Hal-hal yang berhubungan dengan masyrakat tentu dengan harus 

mengadakan musyawarah mufakat karena setiap orang memiliki pendapat yang 

berbeda, olehnya itu sangat perlu untuk di musyawarahkan bersama untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil wawancara yang di peroleh dari beberapa 

informan seperti yang disebutkan oleh Bapak Syarifuddin adalah: 
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Hasil   lonto leok tombo da’eng ca keta ta ngoeng d roeng ai sangger d  

hitu ata poli sepakat cama tau, cama neho du duat d roeng so beda imbi 

gu mori,ngoeng kerja cama agu lonto leok au.
53

 

Artinya: 

Hasil musyawarah adalah satu hal yang diharapkan semua masyarakat 

karena semuanya didasarkan pada keputusan bersama. Seperti halnya 

dalam suatu kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan apabila inigin 

mengadakan kerja bakti maka harus dengan musyawarah karena dengan 

adanya musyawarah tentunya kesepakatan akan tercapai. 

Kegiatan musyawarah mufakat ini, dilakukan agar semua masyarkat bisa 

mengambil keputusan yang disepakati sesuai dengan harapan masyarakat, ketika 

mengadakan suatu kegiatan dalam hal keagamaan, sosial , budaya dan lainnya. 

Hal inilah yang perlu di musyawarahkan bersama agar mencapai tujuan yang 

diinginkan oleh masyarakat Kelurahan Pota. Seperti yang diungkapkan  oleh 

Bapak Syarifuddin  mengenai musyawarah adalah: 

Lonto leok dian de hitu one mai tara kao haer me ne nggo ise te muslim  

ato Kristen manngaa acara ase kae  jading ga olong keta pnong kta taungs 

de kut toe manga ta toe ganggu tau one  mai ise ta manga acara so cupu 

mai.
54

 

Artinya: 

Musyawarah mufakat sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan, 

misalnya ketika dari umat Islam maupun umat Kristen mengadakan acara 

keluarga maka harus dimusyawarahkan ke tetangga terdekat agar tidak 

merasa terganggu dengan hiburan yang ditampilkan. 

 

       Berdasarkan hasil penelitian mengenai musyawarah mufakat, bahwa setiap 

ada permasalahan baik itu berkaitan dengan kehidupan sosial maupun keagamaan 

maka harus melalui musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. 

                                                             
53

Syarifuddin (55 Tahun), Tokoh masyarakat, wawancara di Kelurahan Pota 14 

November 2020 
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Yovita (34 Tahun), Tokoh masyarakat, wawancara di Kelurahan Pota 12 November 

2020 
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Musyawarah adalah jalan untuk memberikan solusi damai pada semua masyarakat 

yang berbeda pendapat, karena musyawarah bertujuan untuk kepentingan bersama 

bukan untuk kepentingan sepihak semata dan bisa menghindar hal-hal yang tidak 

di inginkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan  hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Harmoni antar umat beragama di Kelurahan Pota telah terjadi sejak 

dahulu kala. Hal itu dikarenakan masyarakat Pota percaya bahwa mereka 

adalah satu rumpun keluarga. Sejak dahulu, perbedaan agama bukanlah 

permasalahan bagi masyarkat Pota. Bagi Nenek moyang mereka, pindah 

agama bukanlah hal tabu. Terbukti di masa lalu, dalam satu keluarga, kita 

akan menemukan keluarga yang berbeda agama. Ada yang saudaranya 

pindah ke Islam, demikian pula sebaliknya. 

2. Faktor pendukung terjadinya keharmonisan umat beragama di Kelurahan 

Pota ada beberapa hal. Pertama, faktor kesejarahan, yaitu masyarakat 

Pota memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain bahkan mereka 

memiliki hubungan darah dikarenakan mereka  berasal dari nenek 

moyang yang sama, dimana zaman dahulu terjadi pernikahan antara 

penganut Islam dan Kristen yang telah beranak cucu sampai sekarang 

sehingga membangun hubungan kekeluargaan yang dipegang teguh oleh 

masyarakat Pota. Kedua, adanya interaksi masyarakat dalam bentuk kerja 

bakti sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pota 

berinteraksi dengan rendah hati,saling menerima perbedaan dan 

mengedepankan nilai-nilai sosial kemanusian terhadap sesama 
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3. masyarakat tanpa melihat perbedaan. Ketiga, faktor family khinsip 

(kekerabatan) yaitu memiliki hubungan kekerabatan yang terjalin melalui 

perkawinan. Pengaruh perkawinan dapat memberi suatu hal yang baik 

bagi setiap umat beragama di Pota seperti seorang laki-laki muslim 

menikahi perempuan Kristen maka akan terjalin suatu hubungan 

kekeluargaan dari masa ke masa. Keempat, adanya peran tokoh 

masyarakat dalam bentuk ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan 

maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya, maka peran tokoh masyarakat 

sangat penting untuk ikut serta dalam menyatukan perbedaan. Karena 

adanya peran tokoh masyarakat keharmonisan antar umat beragama di 

Pota berjalan dengan baik terus sampai saat ini. Kelima, adanya peran 

organisasi pemuda dalam bentuk perayaan hari-hari besar Islam orang 

muda katolik (OMK) menjaga keamanan dan kenyamanan umat Islam 

yang sedang melaksanakan shalat idul fitri/idul adha dan sedbaliknya. 

4. Bentuk harmoni antar umat beragama di Kelurahan Pota dapat terlihat. 

Pertama, dalam bentuk kegiataan keagamaan seperti kegiatan halal bi 

halal di Pota, itu kemudian mengundang tokoh agama Katolik dan 

sebaliknya. Ini menandakan kerukunan di Pota berjalan dengan baik 

tanpa memandang apa agamanya. Kedua,   kerja sama dalam bakti sosial 

dalam bentuk ketika ada dari umat Islam membangun fondasi rumah itu 

kemudian mengundang umat Kristen untuk membantu bekerja sama 

begitupun sebaliknya. Ketiga, musyawarah mufakat dalam bentuk 
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kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial maka harus dengan musywarah 

mufakat untuk mencapai keputusan bersama. 

B. Implikasi Penelitian 

  Dari hasil data dan kesimpulan yang telah dituangkan di atas, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Interaksi atau kerjasama sosial antar umat beragama yang telah dilakukan 

masyarakat Kelurahan Pota, selama ini perlu di pertahankan terus. 

2. Toleransi antar umat beragama yang telah terjadi selama ini perlu 

ditingkatkan 

3. Suasana keharmonisan antar umat beragama masyarakat Kelurahan Pota 

yang hubungannya baik perlu dipertahankan terus. 
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