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ABSTRACT 

6RFLDO� GLVDVWHU�� VXFK� DV� /DPSXQJ� FRQÀLFW�� LV� GDQJHURXV�� ,W� FDQ� OHDG� WR� PDQ\� ORVVHV��

HLWKHU�PDWHULDO�RU� LPPDWHULDO��DQG� WKH�KXPLOLDWLRQ�RI�KXPDQ�DQG�QDWLRQ�GLJQLW\��7KH�

FRQWHVWDWLRQ�RI�YDULRXV�SROLWLFDO�HFRQRPLF�LQWHUHVWV�ZLWK�FXOWXUDO�GLIIHUHQFHV�LPSOHPHQWHG�

E\� E\� HWKQLF� JURXSV� LQ� /DPSXQJ� KDG� UHVXOWHG� LQ� FRQÀLFW�� 7KH� PDLQ� TXHVWLRQ� RI� WKLV�

ZULWLQJ�LV�KRZ�WKH�FXOWXUDO�DFFXOWXUDWLRQ��RI�WKH�QDWLYHV�RI�/DPSXQJ�DQG�Balinuraga led 

WR�WKH�FRQÀLFW��7KH�DQVZHU�WR�WKH�TXHVWLRQ�ZLOO�KHOS�SHRSOH�WR�SUHYHQW�VLPLODU�FRQ¿FWV�RI�

RWKHU�UHJLRQV��7KLV�ZDV�HWKQRJUD¿F�UHVHDFK�ZKRVH�GDWD�ZHUH�FROOHFWHG�WKURXJK�LQ�GHSW�

LQWHUYLHZ��REVHUYDWLRQ��DQG�GRFXPHQW�DQDO\VLV��7KH�¿QGLQJV�VKRZHG�WKDW�WKH�IDLOXUH�RI�

FXOWXUDO�DFFXOWXUDWLRQ�EHWZHHQ�WKH�QDWLYHV�DQG�WKH�%DOLQXUDJD�ZDV�WKH�PDLQ�URRW�RI�WKH�

FRQÀLFW��

.H\ZRUGV��/DPSXQJ�&RQÀLFW�� DFFXOWXUDWLRQ�� VRFLDO� LQWHUDFWLRQ�� WKH� URRWV� RI� FRQÀLFW��

Balinuraga

ABSTRAK

%HQFDQD� VRVLDO�� VHSHUWL� NRQÀLN� /DPSXQJ�� VDQJDW� EHUEDKD\D�� NDUHQD� PHPEXDKNDQ�

EDQ\DN�NHUXJLDQ� MLZD��PDWHULDO��PHQWDO��GDQ�UHQGDKQ\D�SHPDUWDEDWDQ�PDQXVLD�GDQ�

EDQJVD��.RQWHVWDVL�EHUEDJDL�NHSHQWLQJDQ�ekonomi SROLWLN�GHQJDQ�SHUEHGDDQ�NHEXGD\DDQ�

GDODP� SROD� SLNLU�� SDQGDQJDQ� KLGXS� GDQ� SUDNWLN� EXGD\D� \DQJ� GLSUHVHQWDVLNDQ�

NHORPSRN�NHORPSRN� HWQLN� GL� /DPSXQJ� WHODK� PHQMDGL� SHQ\HEDE� SHFDKQ\D� NRQÀLN��

3HUVRDODQQ\D�� EDJDLPDQD� SURVHV� DNXOWXUDVL� NHEXGD\DDQ� DQWDUD� VXNX� DVOL� /DPSXQJ�

dengan %DOLQXUDJD� \DQJ� PHPHFDK� PHQMDGL� VHUDQJNDLDQ� NRQÀLN� LWX� GDSDW� WHUMDGL"�

-DZDEDQ�DWDV�SHUWDQ\DDQ� LQL�PHPXQJNLQNDQ�SDUD�SLKDN�GDSDW�PHQFLSWD�SHULQJDWDQ�

GLQL� SHQFHJDKDQ� NRQÀLN� VRVLDO� GL� EHUEDJDL� GDHUDK� \DQJ�PHPLOLNL� NHPLULSDQ� GHQJDQ�

NHDGDDQ� /DPSXQJ�� 3HQHOLWLDQ� NXDOLWDWLI� HWQRJUD¿V� PHODOXL� ZDZDQFDUD� PHQGDODP��

REHVHUYDVL��GDQ�SHQHOXVXUDQ�GRNXPHQ�WHODK�PHQHPXNDQ�EDKZD�NHJDJDODQ�akulturasi 

EXGD\D�DQWDUD�VXNX�/DPSXQJ�DGDODK�DNDU�PDVDODK�GDUL�NRQÀLN�/DPSXQJ�� ,QWHUDNVL�

VHPSLW�NDUHQD�NHWLDGDDQ�UXDQJ�UXDQJ�EHUVDPD�GDODP�SHUMXPSDDQ�OLQWDV�EXGD\D�WHODK�

PHQ\HEDENDQ� NHJDJDODQ� DNXOWXUDVL� \DQJ� PHPXQJNLQNDQ� WLGDN� SHUQDK� WHUFLSWDQ\D�

SHPDKDPDQ�GDQ�XSD\D�NRODERUDVL�EHUEDJDL�EXGD\D�GDSDW�GLODNXNDQ�

.DWD� NXQFL�� .RQÀLN� /DPSXQJ�� DNXOWXUDVL� EXGD\D�� LQWHUDNVL� VRVLDO�� DNDU� NRQÀLN��

Balinuraga

M. ALIE HUMAEDI
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PENDAHULUAN

Pasca lengsernya rezim Orde Baru, intensitas 

NRQÀLN� NRPXQDO� GL� EHUEDJDL� GDHUDK� VHPDNLQ�

tinggi. Hal ini terlihat khususnya pada dua dekade 

terakhir di wilayah yang memiliki peta rawan 

NRQÀLN�WLQJJL��VHLULQJ�WHUEXNDQ\D�VDOXUDQ�politik 

identitas ke partai politik ataupun tata kelola 

SHPHULQWDKDQ�� 6HWLGDNQ\D� WHUFDWDW� WLJD� NRQÀLN�

komunal yang menjadi catatan sejarah kelam 

bahwa bangsa Indonesia belum dapat mengelola 

perbedaan dan keragaman berbagai identitas 

LWX�� .RQÀLN� DJDPD� �,VODP�.ULVWHQ�� GL� $PERQ�

GDQ� 0DOXNX�� NRQÀLN� DJDPD� �,VODP�.ULVWHQ�� GL�

3RVR�� GDQ� NRQÀLN� VXNX� 'D\DN� GDQ� 0DGXUD� GL�

.DOLPDQWDQ�� PHUXSDNDQ� WLJD� SHULVWLZD� NRQÀLN�

yang berskala besar dan memakan korban ribuan 

MLZD� �+LNDP� ������ �������� .RQÀLN� ODLQ� \DQJ�

menghiasi wajah Indonesia seperti Sampang 

Madura, Cikeusik Banten, peperangan antardesa 

GDQ� XOD\DW� GL� 3DSXD� GDQ� 1XVD� 7HQJJDUD�� GDQ�

disusul tragedi lain di berbagai daerah dengan 

pola dan sebab yang berbeda. 

.HUXVXKDQ� \DQJ� EHUVLIDW� 6$5$� �6XNX��

$JDPD�� GDQ� 5DV�� LWX� ELVD� MXJD� PHQJHODERUDVL�

motifnya pada persoalan kesalahpahaman, 

penguasaan sumber daya, dan persoalan 

3HPLOXNDGD�GL�VXDWX�GDHUDK��+DULV���������������

Perkelahian atau amuk massa antarkampung di 

1XVD� 7HQJJDUD� GDQ� 6XODZHVL� VHSHUWL� NHMDGLDQ�

Palopo 2013, tidak semata dipahami sebagai 

perselisihan sekelompok pemuda tentang asmara, 

VHEDJDLPDQD�MXJD�PLVDOQ\D�DVXPVL�DVXPVL�\DQJ�

GLDMXNDQ�SDGD�NDVXV�SHQ\HEDE�NRQÀLN�6DPSDQJ�

Madura, atau pertentangan sekelompok massa 

WHQWDQJ� EDWDV�EDWDV� WDQDK�� $NDU� SHUVRDODQQ\D�

juga dapat diartikan sebagai suatu runtutan 

DNXPXODWLI� GDUL� SURVHV�SURVHV� \DQJ� GLVHEDENDQ�

oleh persoalan kompleks, termasuk di dalamnya 

SHUVRDODQ�6$5$�GDQ�NHSHQWLQJDQ�politik identitas 

yang mengatasnamakan itu. 

Pasca perdamaian Malino sebagai ikhtiar 

SHQ\HOHVDLDQ� NRQÀLN� 3RVR�� SHQXOLV� SHUQDK�

mengatakan dalam berbagai fórum ilmiah 

�81� 2&+$� ������ 81'3� ������ GDQ� +),� �������

EDKZD� VHWHODK� 3RVR�� NRQÀLN� VHSHUWL� LWX� DNDQ�

terjadi setidaknya di tiga wilayah lain. Wilayah 

tersebut adalah Lampung, Sumatera Utara, 

GDQ� 3DSXD�� 3HUNLUDDQ� WHUKDGDS� ZLOD\DK� NRQÀLN�

EDUX� GLGDVDUNDQ� SDGD� LQGLNDVL�LQGLNDVL� GDUL�

tingkat kerawanan sosial di tiga daerah yang 

luar biasa tinggi, sebagai akibat dari kegagalan 

pendidikan KDUPRQL��SURYRNDVL�DWDV�QDPD�politik 

LGHQWLWDV� �XQWXN� NHSHQWLQJDQ� 3HPLOXNDGD���

kesenjangan ekonomi antara penduduk lokal 

dengan warga pendatang, pemusatan enclave-

enclave komunitas kolonisasi, transmigrasi, dan 

wilayah tradisional yang didasarkan pada etnik 

dan agama, dan proses interaksi dan akulturasi 

dua atau lebih dari NDUDNWHU�NHEXGD\DDQ�PDVLQJ�

masing etnik yang tidak berhasil atau mengalami 

kegagalan dalam suatu irama kehidupan bersama. 

Dugaan atau prediksi di atas pun terbukti 

benar, setidaknya untuk sementara pada satu 

ZLOD\DK�XWDPD��.HUXVXKDQ�DWDX�NRQÀLN�NRPXQDO�

antara suku Bali (walaupun direduksi menjadi 

%DOLQXUDJD� VDMD�� \DQJ� PHQHWDS� VHFDUD� WHUSLVDK�

dengan suku Lampung (yang digeneralkan oleh 

SDUD�HWQLN�SHODNX�PHQMDGL�ZDUJD�/DPSXQJ��\DQJ�

tersebar di beberapa kecamatan pecah pada 

tanggal 27 – 29 Oktober 2012 di Desa Balinuraga 

dan Sidoreno, Kecamatan Way Panji, Lampung 

Selatan. Pemicunya amat sederhana dari sebuah 

kejadian kecil yang multitafsir dan kemudian 

GLEHVDU�EHVDUNDQ� GHQJDQ� LVX� \DQJ� EHUEDX�

agama dan etnis, diiringi dengan kebencian 

DQWDUHWQLN� \DQJ� GLGDVDUNDQ� SDGD� SHULVWLZD�

peristiwa sebelumnya. Peristiwa ini tidak hanya 

menyebabkan jatuhnya korban jiwa, hilangnya 

harta benda, dan trauma berkepanjangan, tetapi 

juga menyebabkan segregasi antaretnik Bali dan 

Lampung di berbagai wilayah Lampung semakin 

jelas, dan meningkatnya angka kriminilitas 

perampokan dan pemalakan di berbagai wilayah 

yang sebelumnya tidak tinggi. 

Permasalahannya, bagaimana proses 

kegagalan akulturasi kebudayaan antara suku 

asli Lampung dengan Balinuraga yang memecah 

PHQMDGL� VHUDQJNDLDQ� NRQÀLN� LWX� GDSDW� WHUMDGL"�

Penelusuran penyebab kegagalan akulturasi 

budaya dan keterlibatan isu agama antara 
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berbagai pihak yang berdiam diri pada wilayah 

yang sama menjadi sangat penting untuk 

PHPEHULNDQ�UDPEX�UDPEX�DWDX�SHULQJDWDQ�GLQL�

SRWHQVL� NRQÀLN� EDJL�ZLOD\DK� ODLQ� \DQJ�PHPLOLNL�

karakter dan kondisi yang sama dengan Lampung. 

.RQÀLN�GDSDW�WHUMDGL�NDUHQD�DGDQ\D�EHUEDJDL�

IDNWRU�� .RQÀLN� WHUPDVXN� EHQFDQD� VRVLDO� � \DQJ�

kapan dan di mana pun bisa saja terjadi di 

wilayah yang memiliki kondisi keragaman etnik, 

agama, dan bahasa. Keragaman ini menjadi 

anugerah bagi khazanah peradaban, namun di 

sisi lain menjadi ancaman besar bagi kehidupan 

berbangsa, terlebih saat ada salah kelola dalam 

kebudayaan ataupun kebijakan pembangunan. 

Padahal komposisi penduduk Indonesia cukup 

beragam, yaitu dihuni ratusan etnik dan ribuan 

kelompok etniknya (termasuk marga dan IDP���

UDWXVDQ� EDKDVD� ����� EDKDVD� GDHUDK��� EHUDJDP�

agama dan kepercayaan, termasuk jenjang 

ekonomi berbeda antara satu kelompok etnik 

dengan etnik lain, dan bentangan wilayah luas 

dan strategis dalam lalu lintas perdagangan dan 

politik global. 

Secara alamiah, keragaman etnis, bahasa, 

suku, dan agama antara satu dengan lain 

tentu secara jelas dan tegas akan memiliki 

perbedaan substansial jika dilihat dari sisi sistem 

sosial, fungsional struktur sosial dan praktik 

kebudayaan. Sayangnya, keragaman itu belum 

dikelola secara baik. Sebaliknya, keragaman lebih 

WDPSDN�VHEDJDL�µVHVXDWX�\DQJ�ODLQ¶�\DQJ�NHUDSNDOL�

dipertentangkan. Konsepsi antara diri (VHOI�� DO�

ana�� GDQ� \DQJ� ODLQ� �other, al-akhar�� NHPXGLDQ�

secara tegas dipraktikkan dalam wujud nyata 

NHKLGXSDQ�EHUVDPD��7LGDN�OXSXW��politik identitas 

yang melekat pada batasannya pun dimainkan 

oleh antek kepentingan sebagai langkah taktis dari 

pemulus politik kekuasaan. Adalah keniscayaan, 

LQWHQVLWDV� DQFDPDQ� NRQÀLN� GL� PDV\DUDNDW�

pun semakin tinggi dan meluas cakupannya. 

5DQJNDLDQ� NRQÀLN� \DQJ� WHUMDGL� GL� EHUEDJDL�

wilayah Indonesia seakan tidak pernah terputus, 

dan semuanya tetap berujung pada kekerasan. 

Kekerasan sepertinya menjadi sebuah pentas 

paling digemari untuk memaksakan kehendak 

atas nama apapun. Dari sisi inilah, dua orang 

VHMDUDZDQ��&RORPELMQ�	�/LQEDOG� ������� VDPSDL�

pernah menyatakan bahwa ³,QGRQHVLD�LV�D�YLROHQW�

VWDWH´� �,QGRQHVLD� DGDODK� VHEXDK� QHJDUD� JDJDO���

)HQRPHQDQ\D�WLGDN�KDQ\D�EHUDGD�SDGD�NHORPSRN�

elite yang berkepentingan secara politik kekuasaan 

VDMD�� WHWDSL� MXJD� SDGD� NHORPSRN�NHORPSRN�

PDV\DUDNDW� ELDVD� \DQJ� WHUKLPSLW� ROHK�PDVDODK�

masalah kebutuhan hidup dan sebagainya. 

Dalam permasalahan  ini, menurut 

'DKUHQGRUI� ������� NRQÀLN� GDSDW� GLPDNQDL�

dalam dua perspektif. 3HUWDPD�� NRQÀLN� DGDODK�

konsekuensi atau akibat dari tidak tuntasnya 

proses integrasi di dalam suatu masyarakat. 

Kegagalan integrasi ini disebabkan salah satunya 

oleh proses akulturasi yang gagal di antara dua 

komunitas atau lebih yang memiliki sistem 

kebudayaan, agama, dan etnisitas yang berbeda.  

Kedua�� NRQÀLN� GDSDW� SXOD� GLSDKDPL� VHEDJDL�

sebuah proses alamiah dalam rangka proyek 

UHNRQVWUXNVL� VRVLDO�� 'DODP� NRQWHNV� LQL� NRQÀLN�

dilihat secara “fungsional” sebagai suatu strategi 

XQWXN�PHQJKLODQJNDQ� XQVXU�XQVXU� GLVLQWHJUDWLI�

di masyarakat yang tidak terintegrasi secara 

sempurna (*RQFLQJ��������

Banyak teori tentang penyebab atau akar 

PDVDODK�\DQJ�PHQFLSWDNDQ�NRQÀLN�GL�,QGRQHVLD��

6HODPD�LQL��NRQÀLN�XPXPQ\D�GLSDKDPL�VHEDJDL�

bagian tidak terpisahkan dari persoalan 

NHNXDVDDQ� GDUL� NHORPSRN�NHORPSRN� EHUWLNDL��

Padahal  ada beberapa penyebab lain yang 

perlu dicermati, yaitu pandangan mengenai 

perjuangan atas kebutuhan dasar (EDVLF�

needs�� VHSHUWL�NHDPDQDQ��SHQJDNXDQ� LGHQWLWDV��

penerimaan eksistensi, akses terhadap lembaga 

politik dan partisipasi ekonomi. Adanya Politik 

NHNXDVDDQ� \DQJ� LNXW� FDPSXU� GDODP� NRQÀLN�

LQGLYLGX� GDQ� NRPXQDO�� 'DODP� NDFDPDWD�

0DU[LDQ� �+DU\DWPRNR� ������� FDPSXU� WDQJDQ�

seperti ini tentu menjadi pola terstruktur untuk 

menjaga stabilitas dan kekuasaan kolonial. 

3ROLWLN� NHNXDVDDQ� PHUXSDNDQ� YDULDQ� SHQWLQJ�

dalam konsep NRQÀLN� VRVLDO� EHUNHVLQDPEXJDQ�

(SURWUDFWHG� VRFLDO� FRQÀLFW�36&��� VHEDJDLPDQD�

GLNHQDONDQ�ROHK�(GZDUG�$]DU���������
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Menurut Azar, sekurangnya ada empat 

YDULDEHO�SHQWLQJ�GDODP�36&��\DLWX���L��communal 

content and discontent, yaitu sikap puas atau tidak 

puas kelompok identitas tertentu terhadap realitas 

sosial dan politik yang ada. Salah satu upaya untuk 

PHUHGDP� NRQÀLN� WHUVHEXW� GDSDW� GLODNXNDQ� MLND�

masyarakat saling mengakui identitas kelompok 

PDVLQJ�PDVLQJ�� EDLN� NHORPSRN� PD\RULWDV�

maupun minoritas. Selain itu perlu dibuka 

akses terhadap dialog antarkelompok identitas 

GDQ� SURVHV� VRVLDOLVDVL� LGHQWLWDV� PDVLQJ�PDVLQJ�

kelompok hingga ke tingkat akar rumput atau 

lapisan paling bawah untuk meredam intensitas 

NRQÀLN� \DQJ� GLVHEDENDQ� ROHK� communal 

discontent� LQL�� �LL�� GHSULYDWLRQ atau degradasi 

VRVLDO�� \DLWX�SHQJLQJNDUDQ� WHUKDGDS�NHEXWXKDQ�

NHEXWXKDQ� VRVLDO� NHORPSRN�NHORPSRN� LGHQWLWDV�

yang ada. Keluhan yang muncul akibat degradasi 

sosial seringkali diekspresikan secara kolektif, 

VHSHUWL� SDGD� NDVXV� NRQÀLN�NRQÀLN� GL� ,QGRQHVLD��

Sebut saja misalnya Balinuraga Lampung, 

kasus Syiah Sampang Madura, dan kasus 

kelompok Ahmadiyah di Cikeusik. Pemicu 

utama degradasi sosial tersebut, salah satunya 

adalah pembangunan ekonomi yang bermasalah 

atau pembagian kue kesejahteraan yang 

tidak seimbang.  Hal ini dapat meningkatkan 

frustrasi sosial bagi kelompok lain untuk segera 

PHPXODL�NRQÀLN�GHQJDQ�SLKDN�\DQJ�GLDQJJDSQ\D�

GLXQWXQJNDQ� LWX�� �LLL�� WKH�TXDOLW\�RI�JRYHUQDQFH 

atau kualitas administratif lembaga pemerintah. 

Kapabilitas negara dalam mengkombinasikan 

penggunaan kekerasan, perangkat hukum, 

kekuasaan, legitimasi, dan sistem birokrasi 

dalam mengatur masyarakat, melindungi warga 

negara, menyediakan kebutuhan material, sangat 

penting dalam upaya memberikan kepuasan 

bagi berbagai kelompok identitas yang ada; 

GDQ� �LY�� � international linkage atau keterkaitan 

LQWHUQDVLRQDO�� \DLWX� DGDQ\D� KXEXQJDQ� NRQÀLN�

pada suatu wilayah tertentu dengan berbagai 

aktor dan peristiwa internasional. Hal ini terkait 

GHQJDQ�LVX�LVX�WUDQVQDVLRQDO�\DQJ�GLEDZD�GDODP�

NRQWHNV� ORNDO�� VHSHUWL� LVX� WHQWDQJ� 6XQQL�6\LDK��

ISIS, dan isu trans nasional lainnya. 

Oleh karena itulah, selain kepentingan 

NHNXDVDDQ�� VWLPXOXV� SHQ\HEDE� NRQÀLN� SXQ�

sepertinya memiliki kaitan erat dengan persoalan 

ODLQ�� VHSHUWL� SHQJDNXDQ� KDUJD� GLUL� �HNVLVWHQVL���

NHQ\DPDQDQ�EHUVDPD�GDODP�UXDQJ�UXDQJ�VRVLDO�

yang ada, aksesibilitas terhadap pembangunan, 

dan lingkungan sosial kebudayaan sekitarnya. 

7HUNDLW� SDGD� DNVHVLELOLWDV� SHPEDQJXQDQ��

SHQHOLWLDQ� /DPEDQJ� 7ULMRQR� ������� WHQWDQJ�

SHPEDQJXQDQ� VHEDJDL� SHUGDPDLDQ�� NRQÀLN�

EHUWXPSX� SDGD� GDVDU�GDVDU� NHWLGDNDGLODQ�

pembagian kue pembangunan itu. Wajar 

NHPXGLDQ� MLND� XSD\D� SHQ\HOHVDLDQ� NRQÀLNQ\D�

pun dikaitkan pada kemampuan dan tata kelola 

pemerintah dalam pembangunan tersebut. 

Namun secara umum, dapat dinyatakan bahwa 

HPSDW� YDULDEHO� 36&� GHQJDQ� SRUVLQ\D� PDVLQJ�

PDVLQJ� GDQ� GLWDPEDK� EHEHUDSD� YDULDQ� ODLQQ\D�

sangat terlihat pada kasus NRQÀLN�/DPSXQJ��

METODE PENELITIAN

3HQHOLWLDQ�HWQRJUD¿�NRQÀLN�/DPSXQJ�FXNXS�

berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian 

ini terdiri dari dua kali perjalanan dengan 

menggunakan skema berbeda. Penelitian 

SHUWDPD� GLIDVLOLWDVL� ROHK� +XPDQLWDULDQ� )RUXP�

,QGRQHVLD� �+),�� \DQJ� GLPXODL� WLJD� KDUL� SDVFD�

NRQÀLN� WHUMDGL� VDPSDL� KDUL� NH����� 6DDW� LWX��

SHQHOLWL� LNXW� EHUVDPD� &DULWDV� 7DQMXQJ� .DUDQJ��

8QLWHG� 1DWLRQ� 2UJDQL]DWLRQ� &RRUGLQDWLRQ�

+XPDQLWDULDDQ� $IIDLUV� �812&+$��� GDQ�

Muhammadiyah Disaster Management Center 

�0'0&�� GDODP� SURVHV� HYDNXDVL� GDQ� UHVSRQ�

PDV\DUDNDW� EHUGDPSDN�� 7XMXDQ� DZDO� UDSLG�

assesment mendukung pelayanan kemanusiaan. 

Pengumpulan data wawancara mendalam 

belum dilakukan ke masyarakat berdampak dan 

pelaku. Wawancara baru dapat dilakukan kepada 

masyarakat di sekitar wilayah berdampak. Ada 

sekitar 22 informan yang berasal dari kelompok 

%DOL� .2*$�� NRUEDQ� SHPLVNLQDQ� RUDQJ� %DOL� GL�

berbagai desa, aparat, dan kepolisian. Sementara 

pengumpulan data melalui pengamatan cukup 

VLJQL¿NDQ��NDUHQD�GDPSDN�GDQ�NHDGDDQ�ZLOD\DK�

SDVFD�NRQÀLN�EHQDU�EHQDU�WHUOLKDW�ODQJVXQJ��
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Setelah penelitian pertama selesai, Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia, memfasilitasi 

penelitian lanjutan tentang penyebab NRQÀLN�

Lampung. Wawancara mendalam pun telah dapat 

dilakukan kepada 30 orang informan, baik yang 

berasal dari pelaku penyerangan, masyarakat 

berdampak, jaringan lembaga kemanusiaan, 

tokoh masyarakat, dan lainnya. Pengamatan 

pun dilakukan pada proses pemulihan pasca 

NRQÀLN�� GDQ� EHEHUDSD� DNWLYLWDV� SHQGXNXQJ�

upaya perdamaian. Sementara penelusuran 

dokumen perjanjian, kesepakatan, pemberitaan 

media massa, keluar masuk bantuan, kebijakan 

pemerintah dan sebagainya menjadi bagian 

tidak terpisahkan dari teknik pengumpulan 

GDWD� NXDOLWDWLI� VHFDUD� HWQRJUD¿V� LQL�� 6HWHODK�

seluruh data terkumpul, maka kategorisasi data 

beserta analisisnya dilakukan secara seksama. 

Interpretasi terhadap beberapa data dilakukan 

dengan cara mengaitkannya dengan berbagai 

aspek, sehingga analisanya saling terkait satu 

dengan hal lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

.URQRORJL� .RQÀLN� .RPXQDO� %DOLQXUDJD�

/DPSXQJ

Sebuah wilayah teramat tenang yang berada 

di Kecamatan Way Panji Lampung Selatan 

yang hanya terdiri dari 4 desa, yaitu Sidoharjo, 

6LGRUHQR�� %DOLQXUDJD�� GDQ� 6LGR� 0DNPXU�� WLED�

tiba terkenal berskala nasional dan internasional 

karena kerusuhan. Kerusuhan itu dikenal 

“Kerusuhan Lampung” atau “Kerusuhan 

Balinuraga”. Sebutan Balinuraga yang melekat 

dalam kata kerusuhan, tidak hanya menunjuk 

pada suatu tempat kejadian, tetapi juga bisa 

menunjuk sebagai korban dan termasuk di 

dalamnya sebagai pemicu utama dari kerusuhan 

yang menewaskan 14 orang, 166 (data lain 

PHQ\HEXW� ����� UXPDK� KDQJXV� WHUEDNDU� GDQ�

ribuan orang mengungsi. Sebagai tempat 

NHMDGLDQ�� SDVWL�PXGDK�PHQJLGHQWL¿NDVL�� NDUHQD�

berhubungan dengan satu wilayah yang berada 

di Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. 

Demikian juga sebagai “korban”, orang akan 

mengenalnya secara mudah, karena hal itu terkait 

erat dengan orang dan wilayah yang terkena 

dampak langsung dari penyerangan banyak 

orang. Sementara berhubungan dengan pemicu 

utama kerusuhan, tentu memunculkan banyak 

WDIVLU�NKXVXVQ\D�ELOD�GLNDLWNDQ�GHQJDQ�SHULVWLZD�

SHULVWLZD� VHEHOXPQ\D� �+XPDHGL� ������ �������

Kerusuhan Balinuraga berlangsung tiga 

hari, yaitu dari Sabtu 27 Oktober sampai Senin 

29 Oktober 2012. Kerusuhan ini bermula dari 

kejadian jatuhnya dua orang gadis Lampung 

yang bernama Nurdiyana Dewi warga Desa Agom 

dan Emiliya Elisa warga Desa Negeripandan 

Kecamatan Kalianda dari motor pada pukul 17.00, 

hari Sabtu. Sebelumnya mereka hendak pulang 

ke rumahnya usai membeli peralatan kecantikan 

GL�VHEXDK�PLQLPDUNHW�GL�3DVDU�3DWRN�6LGRKDUMR��

Kecamatan Way Panji. Saat perjalanan pulang 

LWX�� GLVHEXW�VHEXW� DGD� VHNHORPSRN� SHPXGD�%DOL�

yang sedang berkerumun di atas jembatan jalan 

3DWRN�$JRP�:D\�$URQJ�\DQJ�PHQJJRGD�PHUHND�

dengan cara berusaha “memegang payudara”, 

sehingga akhirnya kedua gadis terjatuh. Cerita 

GHQJDQ� EDQ\DN� YHUVL� DNKLUQ\D� EHUNHPEDQJ�

luas dan telah memicu amarah warga Lampung 

lainnya.  

Penyerangan pertama dilakukan pada pukul 

22.00 sampai larut malam hari Sabtu, 27 Oktober. 

Sekitar 500 orang berbaju hitam dan mengendarai 

PRWRU� PHQ\HUDQJ� %DOLQXUDJD�� *HUDNDQ� PDVVD�

bermotor dari Desa Agom ini dilakukan untuk 

“memberi pelajaran” kepada pemuda Balinuraga. 

Namun, setelah ada perlawanan, kelompok ini 

mundur dan hanya mampu membakar rumah 

Ketua Parisadha Sidoreno. Karena penyerangan 

pertama gagal, persiapan penyerangan kedua 

SXQ� GLODNXNDQ�� 3DGD� SDJL� KDULQ\D�� 0LQJJX�� ���

Oktober, konsentrasi massa penyerang dalam 

MXPODK� ULEXDQ� RUDQJ� �DGD� VHNLWDU� ������ RUDQJ��

dengan berbagai jenis senjata (senjata rakitan, 

SDUDQJ��JRORN��SLVDX��FHOXULW��WRPEDN��GDQ�ODLQQ\D��

mulai berkumpul kembali di seputaran pasar 

3DWRN�6LGRKDUMR�� 0HUHND� GDWDQJ� GDUL� EHUEDJDL�

“wilayah tua” orang Lampung yang akan menuju 

Balinuraga. Aparat keamanan yang berjumlah 

ratusan orang tidak lagi bisa membendung massa 
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dalam jumlah ribuan itu. Sekitar pukul 11.00 

sampai 15.00 hari Minggu, serangan ke Balinuraga 

kembali dilakukan. Saat serangan kedua inilah, 

korban jiwa jatuh dari kelompok penyerang. 

Ada tiga orang yang tewas, yaitu: Marhadan 

bin Samsunir (warga Dusun Jembatbesi, Desa 

*XQXQJWHUDQJ� .DOLDQGD��� <DK\D� ELQ� $EGXOODK�

�ZDUJD� 'HVD� +DWLSHUPDL�� .DOLDQGD��� GDQ� $OZLQ�

ELQ� 6ROLKLQ� �ZDUJD� 'HVD� 6XNDUDMD�� 7DMLPDOHOD��

.HFDPDWDQ� 3DODV��� %HEHUDSD� RUDQJ� ODLQ� WHUOXND�

cukup parah. 

Dua kekalahan itu tidak menyusutkan 

semangat untuk melakukan serangan kembali. 

Serangan ketiga pun dilakukan pada Senin, 

��� 2NWREHU� ������ GDUL� SXNXO� �������������

Banyak cerita tentang serangan ketiga yang 

“harus dilakukan.” Menurut informan, ketika 

serangan kedua yang menewaskan tiga orang 

Lampung ini dilaporkan kepada seorang yang 

dianggap SHQJLKDQJ, sebut saja raden I (E dan 

'� GDUL� .HUDGHQDQ��� PHUHND� PHQMDGL� PXUND�

dan memerintahkan untuk memberi ”pelajaran 

berarti” bagi orang Balinuraga. Apa yang 

disampaikan oleh SHQJLKDQJ itu pun akhirnya 

menjadi semacam petuah atau restu agar seluruh 

orang yang berasal dari suku Lampung dari 

berbagai daerah harus membantu saudaranya, 

Lampung Agom, dalam pertempuran melawan 

orang Balinuraga. 

Akhirnya, senin siang, puluhan ribu (20.000 

RUDQJ�� PDVVD� VXNX� /DPSXQJ� GDUL� EHUEDJDL�

GDHUDK� GL� /DPSXQJ� 6HODWDQ�� /DPSXQJ� 7HQJDK�

dan Lampung Utara pun terkumpul di lapangan 

&DULQJLQ��-XPODK�LQL�WLGDN�PHQJDGD�DGD��NDUHQD�

ODSDQJDQ�VHOHEDU�����PHWHU�[����PHWHU�LWX�SHQXK�

manusia, dan massa pun meluap juga ke jalan 

yang ada di depannya, belum ditambah dengan 

orang yang telah menunggu terlebih dulu di 

VHSDQMDQJ� MDODQ� 3DWRN�:D\� $URQJ� LWX�� .DODX�

kejadian ini dianggap spontan, maka tidak akan 

ada koordinasi massa sebesar itu, di samping 

juga tidak akan ada yang mengkoordinasikan 

PHODOXL� SURYRNDVL� PHODOXL�PLQL� PLFURSRQ yang 

sudah disiapkan. Apalagi saat berlangsungnya 

SURVHV� SHQ\HUDQJDQ�� SHPHFDKDQ� NHORPSRN�

kelompok massa beserta para pemimpinnya pun 

telah dilakukan secara rinci. 

6HWHODK� PDVLQJ�PDVLQJ� NHORPSRN� PHPLOLNL�

koordinator dan pendamping lapangan, mereka 

mulai bergerak menuju arah Balinuraga. 

.HORPSRN�SHUWDPD�\DQJ�WHUGLUL�GDUL�������RUDQJ�

menjurus ke arah Balinuraga dari arah pasar 

Patok Sidoharjo yang berhadapan langsung 

dengan aparat keamanan yang sudah bersiap di 

pasar Patok dan Sidoreno. Pada awalnya, massa 

dari kelompok pertama ini untuk sementara 

berhasil dihadang aparat polisi dan tentara 

dengan kekuatan 1.500 sampai 2.000 personil. 

Namun, penghadangan itu tidak lebih dari 

setengah jam, karena massa terus merangsek 

membongkar barikade Dalmas, Brimob, dan 

mobil water cannon. Mereka pun segera menuju 

Desa Balinuraga yang berjarak 3 km dari pasar 

Patok. Dalam perjalanan itu, mereka menyisir 

dan membakar rumah orang Bali yang ada di 

Sidoreno, tetangga Desa Balinuraga. Ada sekitar 6 

rumah yang dibakar, dan tidak ada korban jiwa di 

Desa Sidoreno, karena di desa ini memang tidak 

ada perlawanan dari orang Bali, dan sebagian 

EHVDU� WHODK� PHQJXQJVL� NH� UXPDK�UXPDK� RUDQJ�

-DZD�GDQ�PDVMLG�DO�+LNPDK�

Aparat dan orang Balinuraga saat itu hanya 

berkonsentrasi pada massa dari kelompok 

pertama. Padahal dua kelompok lain juga telah 

bergerak menyerang Balinuraga dari dua sisi 

berbeda. Kelompok kedua menjurus ke arah 

Balinuraga dari arah samping kanan dengan 

mengambil rute wilayah belakang Sidoharjo dan 

Sidoagung yang melalui permukiman orang Bali 

.RUEDQ� *XQXQJ� $JXQJ� �.RJD��� 6DDW� GL� ZLOD\DK�

Bali Koga, massa penyerang tidak satupun 

menyentuh atau merusak rumah orang Bali 

itu. Mereka terus melanjutkan perjalanan ke 

Balinuraga dari arah samping kanan. Sementara 

kelompok ketiga menjurus ke arah Balinuraga 

dari arah Sidoreno bagian samping kiri. Akhirnya, 

massa dari kelompok kedua dan ketiga sampai 

lebih dahulu dibandingkan kelompok pertama. 

Keduanya dapat menohok kelompok orang 

Balinuraga dari arah samping dan belakang 



.HJDJDODQ�$NXOWXUDVL�%XGD\D�GDQ�,VX�$JDPD�GDODP�.RQÀLN�/DPSXQJ

M. Alie Humaedi

155

permukiman dan berhasil menghancurkan 

dan membakar rumah dan asset yang ada di 

seluruh Blok Pertama Balinuraga. Disebut 

blok pertama, karena ada satu blok lain yang 

dibatasi oleh tugu setinggi empat meter itu, dan 

tidak pernah disentuh oleh massa penyerang 

tersebut. Semua kelompok massa penyerang 

pun akhirnya memasuki Balinuraga dan berhasil 

menghancurkan dan membakar rumah. Selain 

itu, sembilan orang Balinuraga dinyatakan tewas 

�PHQJHQDVNDQ�� NDUHQD� SHUODZDQDQ� PHUHND�

ataupun tewas akibat ketidaktahuan mereka, 

ataupun tewas karena terlambat mengungsi. 

Di bawah ini disajikan ilustrasi peta dan arah 

kelompok massa penyerang yang menuju ke 

Balinuraga.

*DPEDU���� Peta Penyerangan Balinuraga 

6XPEHU��+XPDHGL�����������

$QDWRPL� .RQÀLN�� 0HOLKDW� 3URVHV� .HJD�

JDODQ�$NXOWXUDVL�

Saat penyerangan Balinuraga yang dilakukan 

massa suku Lampung, setidaknya ditemukan 

OLPD� DVSHN� SHQ\XVXQ� DQDWRPL� NRQÀLN�� +DO� LQL�

dilakukan setidaknya untuk menjelaskan secara 

GHWDLO� YDULDEHO�YDULDEHO� 36&� \DQJ�GLDMXNDQ�$]DU�

��������������GL�DWDV��3HUKDWLDQ�DVSHN�LQL�SHQWLQJ�

dalam mengurai proses kegagalan akulturasi 

EXGD\D� GL� DQWDUD� SLKDN�SLKDN� \DQJ� EHUNRQÀLN��

3HUWDPD, saat ketiga kelompok massa penyerang 

itu bergerak menuju Balinuraga, sebenarnya 

semua kelompok itu melewati atau tahu tentang 

permukiman orang Bali yang berada di Bali Koga 

�.RUEDQ�*XQXQJ�$JXQJ��GDQ�6LGRPXO\D��QDPXQ�

rumah dan orang Bali di wilayah tersebut aman. 

Mereka tidak menjadikan orang dan rumah Bali 

Koga sebagai target sasaran serangan. 

Kedua,� VDVDUDQ� VDWX�VDWXQ\D� WHUWXMX� SDGD�

orang Bali yang berada di wilayah Balinuraga 

yang berada di blok pertama. Pertanyaannya, 

apakah blok kedua Balinuraga memang sengaja 

tidak diserang atau karena batas waktu yang 

ditetapkan pimpinan lapangan telah habis. Blok 

dua telah menjadi polemik dari peristiwa ini. 

Sebagian orang mengatakan bahwa blok kedua 

sengaja tidak diserang, karena masyarakat 

Balinuraga di blok dua dianggap tidak reseh 

atau bermasalah dengan kelompok etnik lain. 

Sebagian lain menyatakan massa penyerang tidak 

memiliki waktu untuk merusak dan membakar 

permukiman di blok dua itu. Alasan pertama 

lebih masuk akal, karena semua deret awal blok 

dua sama sekali tidak tersentuh, padahal deret 

terakhir dari blok pertama semuanya hancur. Hal 

ini berkaitan erat dengan anggapan orang Bali 

yang bermasalah dan tidak bisa bergaul adalah 

PHUHND� \DQJ� EHUDGD� GL� %ORN� SHUWDPD�� 2UDQJ�

orang itu seperti I Komang, Wayan Celang, 

Pure, dan lainnya. Karena itulah, pada peristiwa 

kerusuhan Lampung dan Bali, maka suku Bali 

direduksi hanya menjadi Balinuraga (dan Blok 

SHUWDPD���

Ketiga, Balinuraga sendiri dikenal sebagai 

suatu kelompok orang Bali yang berasal dari 

Nusa Penida yang dianggap dari kasta Sudra, 

memiliki karakter keras, tidak sopan, arogan, 

kerja keras, dan banyak memiliki ilmu hitam. 

Keuletan dan kerja kerasnya disebabkan kondisi 

lingkungan yang keras dan berbatu. Istilahnya, 

untuk menanam jagung atau ubi, mereka harus 

membawa tanah terlebih dahulu, diletakkan di 

atas batu, dan setelah itu baru diberi bibit ubi 

atau jagung. Dalam sejarahnya mereka tidak 

pernah dikuasai oleh kerajaan Majapahit ataupun 

tunduk kepada kerajaan lokal di Bali. Nenek 
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moyangnya dianggap sebagai pemberontak. 

Mereka pergi ke Lampung, tidak menggunakan 

sistem transmigrasi yang difasilitasi oleh 

pemerintah, tetapi berikhtiar dari pembiayaan 

sendiri. Sementara orang Bali yang menempati 

Sidomulyo adalah orang Bali yang menjadi korban 

GDUL�OHWXVDQ�*XQXQJ�$JXQJ�GDQ�GLEHUDQJNDWNDQ�

SHPHULQWDK�PHODOXL�SURJUDP�NRORQLVDVL��5HGXNVL�

dalam arti Orang Balinuraga diartikan sebagai 

target sasaran yang dianggap paling bersalah dari 

peristiwa kerusuhan yang seringkali terjadi. 

.HHPSDW, untuk menyelamatkan diri dari 

tuduhan sebagai pelaku kekerasan dan atau 

PHPLQLPDOLVLU�NRQÀLN�LQL�DGDODK�NRQÀLN�NRPXQDO�

atas nama suku, maka suku Lampung yang berasal 

dari 40 desa dari Kecamatan Kalianda, Palas, 

Sidomulyo, Penengahan, dan beberapa desa yang 

berada di Pringsewu Lampung Barat lalu mewajah 

diri secara general sebagai warga Lampung. 

Konsep warga Lampung, seperti konsep warga 

negara, menjadi konsep heteregonitas, dimana 

pelibatan banyak orang dalam penyerangan 

dimaknai berasal dari berbagai kelompok etnik 

dalam enclave kewargaan umum yang mengarah 

atau ditentukan pada musuh bersama seluruh 

NRPXQLWDV�� 2UDQJ� %DOL� �1XUDJD�� ODOX� GLDQJJDS�

musuh bersama dari semua kelompok warga 

Lampung, sehingga suku Lampung sebagai pelaku 

utama tertutup dalam wajah rupa kelompok 

etnik lain, seperti Jawa, Sunda, dan Banten. 

$UWLQ\D��ZDUJD�VXNX�/DPSXQJ�VHFDUD�VSHVL¿N�GDQ�

homogen digeneralkan menjadi warga Lampung 

yang terdiri dari banyak suku. 

Upaya generalisasi bagi kelompok penyerang 

menjadi “warga Lampung” bertujuan untuk 

menyatakan diri bahwa yang marah bukan hanya 

“orang suku Lampung” tetapi semua orang dari 

berbagai suku yang menjadi warga Lampung. 

Penggeneralan seperti ini dimaksudkan untuk 

menyebar argumen pembenaran bahwa apa 

yang dilakukan mereka didasarkan pada fakta 

kejengkelan terhadap suku Bali yang telah 

direduksi kembali hanya menjadi “Balinuraga”. 

Pemusatan hanya Balinuraga, semakin 

menegaskan bahwa kemarahan “warga Lampung” 

itu berasal dari kebencian semua pihak yang 

berada pada cakupan warga  Lampung. Kenyataan 

LQL� WHQWX� WHUNDLW� SDGD� YDULDEHO� VLNDS� SXDV� GDQ�

tidak puas (communal content and discontent) 

kelompok tertentu terhadap kelompok lain. 

Sikap seperti inilah yang menstimulus sejak awal 

sebuah proses kegagalan akulturasi antara suku 

Bali dan suku Lampung. 

Bahkan dalam wawancara dengan Penggiat 

-DULQJDQ� $GYRNDVL� 0DV\DUDNDW� /DPSXQJ��

informan K, bahwa pelaku penyerangan bukan 

semata orang yang berasal dari suku Lampung, 

tetapi semua warga berbagai suku yang 

WLQJJDO� GL� /DPSXQJ�� 'HQJDQ� PHUXQXW� ��� NDOL�

SHULVWLZD� NRQÀLN� \DQJ� PHOLEDWNDQ� RUDQJ� %DOL��

GDQ���GL�DQWDUDQ\D� WHUMDGL�GL�/DPSXQJ�6HODWDQ��

menunjukkan bahwa orang Bali telah menjadi 

musuh bersama semua warga Lampung. Oleh 

karena itu, orang Bali harus introspeksi diri, di 

VDPSLQJ� MXJD�PHPLQLPDOLVLU� DSD�DSD� VDMD� \DQJ�

membuat komunitas lain tidak mau bergaul atau 

menganggap mereka musuh bersama.

Kelima, persoalan SLLO� SHVLQJLUL yang 

dibangkitkan dan dikemas dengan isu pelecahan 

wanita berjilbab dari suku Lampung asli. 

Apalagi salah satunya berasal dari kampung 

7XD�.DOLDQGD��'H¿QLVL�SLLO�SHVLQJLUL sendiri sulit 

diterjemahkan. Ketika informan I dan N, ditanya 

tentang SLLO, mereka hanya memberikan contoh; 

�L�� ELOD� NDPX� WLGDN� GLXQGDQJ� GDODP� KDMDWDQ�

tetangga, ya secara SLLO� MDQJDQ� GDWDQJ�� �LL�� ELOD�

tetangga kamu tidak pernah datang dalam kerja 

masyarakat, maka secara SLLO kamu tidak perlu 

datang dalam kegiatannya. Apakah SLLO berarti 

³KDUJD�GLUL´"� ,QIRUPDQ� WLGDN�PHPEHQDUNDQ�DUWL�

NDWD� LWX�� $ZDOQ\D� VXOLW� PHQGH¿QLVLNDQ�� WHWDSL�

informan lain menyebutkan masalah ini adalah 

sebagai pandangan hidup. 

Dari segi falsafah hidup pada hakekatnya 

masyarakat Lampung memiliki kesamaan 

pandangan hidup yang disebut SLLO�SHVHQJLUL. 3LLO�

3HVHQJLUL adalah tatanan moral sebagai pedoman 

bersikap dan berperilaku orang Lampung dalam 

VHJDOD� DNWLYLWDV� KLGXSQ\D�� )DOVDIDK� KLGXS� SLLO�

SHVHQJLUL ini ada sejak terbentuk dan tertatanya 
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masyarakat��3LLO (SLLO $UDE��DUWLQ\D�SHULODNX��GDQ�

SHVHQJLUL maksudnya bermoral tinggi, berjiwa 

besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban (Syani 

������� 3LLO� SHVHQJLUL merupakan potensi sosial 

budaya yang memiliki makna sebagai sumber 

PRWLYDVL�DJDU�VHWLDS�RUDQJ�GLQDPLV�GDODP�XVDKD�

memperjuangkan nilai positif, hidup terhormat 

dan dihargai di tengah kehidupan masyarakat. 

Sebagai konsekuensi untuk memperjuangkan dan 

mempertahankan kehormatan, maka masyarakat 

Lampung berkewajiban untuk mengendalikan 

perilaku dan menjaga nama baiknya agar terhindar 

dari sikap dan perbuatan yang tidak terpuji.

3LLO� SHVHQJLUL sebagai lambang kehormatan 

harus dipertahankan dan dijiwai sesuai kebesaran 

Juluk-adek yang disandang (hak anggota 

masyarakat berdasar hirarki status pribadi dalam 

struktur kepemimpinan adat; 3HQJLUDQ��'DORP��

%DWLQ��7HPXQJJXQJ��5DGLQ��SHQJLKDQJ���0LQDN��

GDQ� .LPDV��� semangat nemui nyimah (sikap 

NHSHGXOLDQ� VRVLDO� GDQ� VHWLDNDZDQ��� nengah 

Q\DSSXU� �sikap suka bergaul, bersahabat dan 

WROHUDQ�DQWDUVHVDPD��PXV\DZDUDK�PXIDNDW��GDQ�

VDNDL� VDPEDL\DQ (tolong menolong dan gotong 

UR\RQJ�� GDODP� WDWDQDQ� QRUPD� 7LWLH� *HPDWWHL�

(jalan kebiasaan berupa keharusan, kebolehan 

dan larangan berbuat dalam penerapan elemen 

3LLO� 3HVHQJLUL��� 3LLO�SHVHQJLUL pada hakekatnya 

merupakan nilai dasar yang intinya terletak 

pada keharusan untuk mempunyai hati nurani 

\DQJ�SRVLWLI��EHUPRUDO�WLQJJL�DWDX�EHUMLZD�EHVDU���

sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis 

GDQ�HVWHWLV��6\DQL�������

$UWLQ\D��ELOD�GHVD�GHVD�GL�.DOLDQGD�GLDQJJDS�

kampung tua, maka kewajiban warga Lampung 

yang diposisikan sebagai adik untuk mendukung. 

Apalagi yang terganggu adalah kehormatan 

gadis dan keluarganya, maka isu itu menjadi 

semangat luar biasa bagi pengerahan massa. 

Alasan adanya SLLO� SHVLQJLUL menjadi penting 

GDODP�DQDWRPL�NRQÀLN��NDUHQD� LQL�EHUKXEXQJDQ�

dengan politik identitas dan kesakralan emik 

kelompok etnik tertentu. Bahwa seorang gadis 

Lampung terjatuh dari motor, tidak semata 

dilihat persoalan kecil yang bisa diselesaikan 

dengan mudah, tetapi menjadi persoalan yang 

sangat besar bila ia diletakkan dalam garis norma 

SLLO dan apalagi diperhadapkan dengan identitas 

lain yang dianggap sebagai anomi SLLOnya, yang 

anti pembauran, karena orang Bali dianggap 

tidak pernah bergaul dan menerima kebudayaan 

masyarakat pribuminya. 

Posisi Balinuraga yang anti pembauran atau 

adanya kegagalan proses akulturasi pada sisi 

lain, di mana prosesnya sangat bertentangan 

dengan QHQJDK�Q\DSSXU dalam SLLO� SHVLQJLUL�

orang Lampung, terlihat jelas dalam suatu 

enclave khusus yang mempraktikkan tradisi dan 

kebiasaan Bali tanpa sentuhan kebudayaan si tuan 

rumah, yaitu identitas kebudayaan Lampung; 

baik berupa simbol terlihat seperti siger, bahasa, 

dan sebagainya; ataupun praktik kebudayaan 

pembauran sebagaimana diamanatkan dalam 

VDNDL� VDPEDL\DQ� akan serta merta menjadi 

PXVXK�EHUVDPD�GDUL�VHWLDS�LQGLYLGX�\DQJ�WHUODKLU�

sebagai suku Lampung.

.HJDJDODQ�$NXOWXUDVL�DWDX�,VX�$JDPD

Melihat penyebab NRQÀLN� /DPSXQJ�� WHQWX�

tidak bisa berdiri pada satu aspek saja, tetapi 

bersifat perpaduan dari banyak aspek. Jika 

ditilik secara mendalam, setidaknya ada tiga 

penyebab NRQÀLN� /DPSXQJ�� \DLWX� �L�� DNXPXODVL�

persoalan dari berbagai kejadian atau benturan 

RUDQJ� %DOL� GHQJDQ� RUDQJ� /DPSXQJ�� �LL�� VLVWHP�

ekonomi rente yang dipraktikkan orang Bali telah 

membuat banyak orang Lampung dan suku lain 

EHUDGD� SDGD� SURVHV� SHPLVNLQDQ�� �LLL�� SHULODNX�

keroyokan orang Bali dalam penyerangan atau 

VHOLVLK� SDKDP�� .HWLJDQ\D� DGDODK� DVSHN�DVSHN�

yang terlihat nyata dalam kehidupan keseharian 

�+XPDHGL��������

Namun, ada juga aspek tidak kalah krusialnya 

yang membuat perselisihan antara orang Bali 

GHQJDQ�QRQ�%DOL��/DPSXQJ��LWX�VHPDNLQ�WDPSDN�

dan berusaha menemukan titik letupannya. 

Aspek itu adalah aspek interaksi dan relasi sosial 

yang amat terbatas dan kurang menemukan 

salurannya, sehingga ada kegagalan proses 

akulturasi budaya antara orang Bali dengan 
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RUDQJ�/DPSXQJ��2UDQJ�%DOL��1XUDJD��XPXPQ\D�

membuat enclave��SHUPXNLPDQ��WHUVHQGLUL�\DQJ�

didasarkan pada kesamaan agama, adat ritual 

dan SDVUDPDQ��SHPDQJNX�DGDWQ\D���3DGD�VHWLDS�

enclave�LQLODK�SXUD�EHVDU��SXUD�XWDPD��GLGLULNDQ��

di samping juga kewajiban setiap rumah untuk 

PHPEXDW� VDQJJDU�VDQJJDU� VHEDJDL� PHGLD� ULWXDO�

dan menjadi simbol “keimanan dan kesalehan 

seseorang”. 

6HEHOXP� NRQÀLN� 2NWREHU� ����� LWX�� SDGD�

kasus Balinuraga, keimanan dan kesalehan untuk 

sementara diartikan sanggar, tidak dilebarkan 

dalam pengertian memahami, berbuat baik, 

dan meletakkan dasar dharma bagi kepentingan 

manusia yang lintas batas. Bisa diartikan bahwa 

penghayatan masyarakat yang seperti ini adalah 

bentuk kegagalan dari pemangku Parisadha yang 

tidak menjadi teladan atau panutan masyarakat 

dalam proses pembelajaran dan keberagamaan, 

kecuali semata dalam urusan ritual saja. 

Kegagalan pembelajaran kemanusiaan ini 

juga berbuah tidak adanya kesadaran orang 

%DOLQXUDJD� WHUKDGDS� SHQJKRUPDWDQ� KDN�KDN�

orang lain, praktik kehidupan bersama dengan 

RUDQJ� 1RQ�%DOL�� GDQ� DVSHN� \DQJ� PHQJKDUJDL�

perbedaan karakter dan praktik budaya orang 

lain. Walaupun kegagalan tokoh agama Hindu 

�3DULVDGKD�� LQL� WLGDN� GLPDQIDDWNDQ� SDUD� SHODNX�

NHUXVXKDQ� XQWXN� PHUXVDN� VDQJJDU�VDQJJDU�

�WHPSDW�LEDGDK��RUDQJ�%DOL�WHUVHEXW��

Dalam kasus kerusuhan itu, memang 

ada beberapa sanggar yang dirusak, tetapi 

SHQJHUXVDNDQ� LWX� UDWD�UDWD� GLODNXNDQ� WLGDN�

disengaja, karena menjadi bagian dari rumah. 

Kalau NRQÀLN� /DPSXQJ� WHUVHEXW� GLGDVDUL� ROHK�

motif agama, maka pastilah semua sanggar, pura, 

dan sesaji yang ada di seluruh rumah orang Bali 

ataupun pura utama pastilah akan dirusak hebat. 

Kerusuhan Balinuraga akhirnya tidak didasari 

SDGD� PRWLI� �SHQJKLQDDQ�� DJDPD�� WHWDSL� PXUQL�

kejengkelan dan dendam yang membara atas 

SHULODNX� RUDQJ� %DOL� �1XUDJD�� \DQJ� DURJDQ� DWDX�

eksklusif secara kebudayaan dan sering menekan 

dalam urusan sosial ekonomi.

Kejengkelan itu disebabkan tidak adanya 

komunikasi, interaksi dan relasi sosial yang 

LQWHQV�DQWDUD�RUDQJ�%DOLQXUDJD�GHQJDQ�QRQ�%DOL��

Interaksi keduanya hanya diberlangsungkan 

pada urusan ekonomi, yang dirasakan 

PHQ\DNLWNDQ� EDJL� RUDQJ�1RQ�%DOL�� 5HQWH� LWXODK�

yang menyakitkan, walaupun perekrutan tenaga 

NHUMD�EHUED\DU�GDUL�RUDQJ�QRQ�%DOL�MXJD�VHEDJLDQ�

keuntungan yang dirasakan. Namun, ibarat 

”setitik tuba menghancurkan susu sebelanga”, 

maka keuntungan itu kalah menyakitkan dengan 

perilaku rente. Interaksi sosial yang dibangun 

hanyalah didasarkan pada keuntungan ekonomi, 

bukan suatu proses pembelajaran bersama 

memahami praktik dan NDUDNWHU�EXGD\D�PDVLQJ�

masing pihak. 

2UDQJ�QRQ�%DOL�PHUDVD�VDQJDW�WLGDN�Q\DPDQ�

masuk atau bekerja di rumah orang Bali, 

sebagai akibat banyaknya anjing dan babi yang 

berkeliaran. Dua binatang itu dianggap najis 

(najis mughaladhah�� ROHK� RUDQJ� QRQ�%DOL� \DQJ�

UDWD�UDWD� ,VODP�� 2UDQJ� %DOL� MXJD� GLNHQDO� WLGDN�

mengindahkan tata cara menyiapkan makanan 

halal. Anehnya, dua perilaku yang dianggap 

NXUDQJ� Q\DPDQ� ROHK� RUDQJ� 1RQ�%DOL� PDVLK�

VHODOX�GLSUDNWLNNDQ�RUDQJ�%DOL��1XUDJD���SDGDKDO�

sebelumnya telah ada peraturan desa, bahwa dua 

binatang itu harus dikandangkan dan tidak boleh 

berkeliaran. Praktik beternak babi dan merawat 

anjing dalam jumlah yang banyak di lingkungan 

UXPDK�LQLODK�\DQJ�WHODK�PHPEXDW�RUDQJ�QRQ�%DOL�

sangat malas untuk berkunjung ke rumah orang 

Bali, sekalipun telah dikenal akrab.

Artinya, telah terjadi kegagalan dalam proses 

akulturasi budaya antara orang Bali dengan 

orang Lampung, karena interaksi di antara 

mereka sangat sempit, dan seringkali terjadinya 

komunikasi yang buntu. Salah satu penyebab 

dari kegagalan akulturasi itu adalah karena 

WLGDN� DGDQ\D� UXDQJ�UXDQJ� SHUWHPXDQ� EHUVDPD�

GDODP� DUWL� LPDMLQHU� GDQ� ¿VLN� DQWDUD� VHOXUXK�

”warga Lampung”, khususnya antara suku Bali 

dengan suku Lampung. Apa yang disebut ruang 

pertemuan imajiner adalah satu perasaan bahwa 

orang Balinuraga adalah bagian tidak terpisahkan 
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dari komunitas bersama Lampung. Perasaan 

inilah yang menghadirkan penghargaan terhadap 

QLODL�nilai yang dianut bersama, dan mengatur 

posisi antara diri (al-ana��GDQ� OL\DQ� �al-akhar���

7HQWX�� SHUDVDDQ� GDQ� SHQJKDUJDDQ� LWX� DGDODK�

hasil dari satu proses bersama dan intens yang 

dilakukan oleh setiap kelompok suku yang ada.

Sementara apa yang disebut ruang pertemuan 

¿VLN�DGDODK�SHUMXPSDDQ�ODQJVXQJ�GDODP�DNWLYLWDV�

bersama, misalnya bermain bersama (pada usia 

DQDN�DQDN���QJREURO�EHUVDPD�ZDODXSXQ�VHNDGDU�

FDQGD�� ORPED�� EHUDNWLYLWDV� EHUVDPD� GDODP�

urusan sosial ekonomi, memecahkan persoalan 

bersama, jejaring organisasi, dan sebagainya. 

0HODOXL� SHUWHPXDQ� ¿VLN� LWXODK�� VLIDW� GDQ� QLODL�

nilai antara dua suku khususnya dapat diketahui, 

dan menghasilkan ikhtiar saling memahami dan 

mengerti. Sayangnya, dalam catatan masyarakat, 

UXDQJ�UXDQJ� SHUWHPXDQ� DQWDUD� VXNX� /DPSXQJ�

dan Balinuraga itu sangat tidak intens, sehingga 

selalu memunculkan syak wasangka dan dendam 

yang terus terpendam. 

Salah satu komunikasi buntu itu terlihat jelas 

pada pertemuan Sabtu malam 27 Oktober setelah 

dua gadis Lampung itu jatuh. Ketika kepala desa 

Agom, MS, dan keluarga N datang langsung ke 

Balinuraga untuk menemui pemuda dan orang 

tua Bali tanpa koordinasi ke pemangku wilayah 

setempat, baik kepala desa Balinuraga ataupun 

pemangku banjar. Demikian juga ketika utusan 

%DOLQXUDJD�GL�UXPDK�07�EHUVLIDW�DURJDQ�GDQ�WLGDN�

meminta maaf, dan mengkomunikasikan masalah 

ini dengan tenang, padahal di sekeliling mereka 

massa Lampung dari Desa Agom telah berkumpul 

dan meminta pertanggungjawabannya.  Sikap 

dari kelompok Balinuraga dalam mensikapi 

masalah gadis Lampung yang jatuh  telah 

menyebabkan kerusuhan dan penyerangan 

terhadap Balinuraga.

Soal interaksi yang sempit sehingga 

mempersulit proses pembauran berbagai 

komunitas juga dipengaruhi oleh model 

permukiman yang didasarkan pada etnik. 

Sebagaimana diketahui bahwa permukiman orang 

Balinuraga adalah hasil program transmigrasi 

swakarsa, di mana permukiman seluas 500 hektar 

itu disediakan pemerintah, dan biaya hidup 

dan perjalanan ditanggung sepenuhnya oleh 

kelompok transmigrannya. Wilayah transmigran 

%DOLQXUDJD�EHQDU�EHQDU�GLGLDPL�NHORPSRN�HWQLN�

Bali yang berasal dari Nusa Penida, tidak seperti 

wilayah transmigrasi lain yang dibaurkan dengan 

etnik lain atau kelompok Bali dari wilayah lain. 

0RGHO�SHUPXNLPDQ� LQL� WHODK�PHQFLSWDNDQ�VDWX�

kesatuan atas dasar ikatan primordial sebagai 

´RUDQJ�%DOLQXUDJD´�\DQJ�EHUDGD�GL�DWDV�UDWD�UDWD�

orang Bali pada umumnya, dan apalagi terhadap 

orang dari kelompok etnik lainnya.

Demikian pula apa yang terjadi dengan 

wilayah Agom pun memiliki kesamaan. Agom 

pada awalnya adalah wilayahnya tanah tidak 

bertuan, masuk dalam kategori tanah negeri, 

bukan tanah marga, mulai dibuka oleh seorang 

Cina yang memiliki pekerjaan menjadi pemburu. 

Kepindahan orang Cina ini akhirnya diikuti oleh 

NHORPSRN�NHORPSRN� PDV\DUDNDW� \DQJ� DGD� GL�

Lampung. Salah satu motif perpindahan mereka 

DGDODK� XQWXN� PHQGDSDWNDQ� WDQDK�WDQDK� EDUX�

\DQJ� ELVD� GLIXQJVLNDQ� VHEDJDL� NHEXQ�NHEXQ�

mereka. Banyak informasi yang mengatakan 

bahwa orang yang datang itu sebenarnya 

adalah orang yang berasal dari ”kelompok adik” 

yang tidak atau sedikit mendapatkan tanah 

dari pembagian waris keluarga. Sebagaimana 

diketahui bahwa dalam tradisi suku Lampung, 

warisan orang tua sepenuhnya dikuasai oleh 

kakak tertua, dan atas dasar kemauan atau 

kerelaaan kakak tertua itulah para adik bisa 

mendapatkan bagian kekayaan orang tuanya. 

Oleh karena itu, sebagaimana yang dialami 

transmigran Balinuraga yang datang ke wilayah 

baru untuk meningkatkan taraf hidup, orang suku 

Lampung yang datang ke Agom pun sebenarnya 

adalah pendatang yang sama berusaha mencari 

penghidupan. Walaupun saat ini, Agom relatif 

terbuka dengan adanya pendatang Jawa, Banten 

dan Sunda yang membeli rumah orang Agom, 

dibandingkan Balinuraga yang masih tertutup.

Orang Bali yang datang ke Agom hidup secara 

berkelompok dalam ikatan primordial. Menurut 
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%UHQGD�6$�<HRK����������������SROD�SHUPXNLPDQ�

yang didasarkan oleh ikatan etnik atau primordial 

lain merupakan ciri permukiman yang dibangun 

oleh kolonial. Bentuknya selalu enclave dengan 

menggunakan satu sistem sosial yang homogen. 

Motif awalnya didasarkan pada prasangka 

bahwa kelompok etnik itu akan menjadi sumber 

masalah bila digabungkan dengan kelompok 

HWQLN� ODLQ�� 5XSDQ\D�� FDUD� EHUSLNLU� NRORQLDO� LWX�

ditiru pemerintah Orde Baru, bahwa kelompok 

Balinuraga yang berasal dari Nusa Penida yang 

dikenal keras dan VWUHRW\Se lain itu dikumpulkan 

pada satu enclave tertentu. Walaupun alasan 

awal pengumpulan mereka pada satu tempat 

itu sebenarnya hanya alasan teknis, yaitu 

bisa beternak babi. Namun, alasan teknis itu 

sebenarnya wajahrupa dari mekanisasi kultural 

rezim yang didasarkan pada pertimbangan motif 

yang ada sebelumnya. 

Sementara model permukiman orang suku 

Lampung didasarkan pada model kampung 

tradisional, di mana kekuatan keluarga batih dan 

ikatan primordial hadir memperkuat hubungan 

diantara para pendatang itu. Perbedaannya 

dengan suku Bali, wilayah Agom tercipta dengan 

sendirinya, dan Balinuraga ”diciptakan” oleh 

suatu rezim. Akibatnya, ada akar kecemburuan 

sejak awal berdirinya dua perkampungan itu. 

Hal inilah yang memperkuat sifat arogan orang 

Balinuraga, dan menebalkan sifat rendah diri 

RUDQJ� /DPSXQJ� \DQJ� PDVLQJ�PDVLQJ� PHQFDUL�

VDOXUDQQ\D�� 6HODPD� EHUWDKXQ�WDKXQ�� VLIDW� LWX�

pun dipupuk, sifat arogan Balinuraga melahirkan 

sistem tertutup komunitas sehingga tidak mau 

bergaul dengan komunitas lain. Sementara sifat 

rendah diri masyarakat suku Lampung memupuk 

semangat ”politik identitas” untuk menampakan 

jati diri di tanahnya sendiri. Semuanya berproses 

PDVLQJ�PDVLQJ�� WDQSD�SHPEDXUDQ� VHEDJDL�EXDK�

interaksi yang gagal, sehingga prasangka etnik 

semakin menebal dan mencari letupannya. Salah 

VDWX� OHWXSDQ� LWX� DGDODK� KDUXV� GHQJDQ� NRQÀLN�

terbuka, karena boleh jadi mereka telah lama 

PHQDKDQ�NRQÀLN�ODWHQ�GL�DQWDUD�PHUHND�VHQGLUL��

Seluruh kenyataan yang ada sejajar dengan 

SHPLNLUDQ� $]DU� ������� PHQJHQDL� NRQÀLN� VRVLDO�

EHUNHVLQDPEXQJDQ�� GDUL� YDULDEHO� VLNDS� SXDV�

dan tidak puas terhadap kelompok tertentu. 

Menurutnya, berbagai kelompok identitas yang 

ada di dalam masyarakat; kelompok etnis, 

religius, dan kekerabatan, pada saat tertentu 

dapat merasakan bahwa kondisi sosial dan 

politik yang ada sesuai dengan apa yang mereka 

KDUDSNDQ�� WHWDSL� SDGD� VDDW� ODLQ� NHORPSRN�

kelompok tersebut dapat merasa kecewa atau 

bahkan frustasi terhadap situasi yang mereka 

anggap mengganggu eksistensi dan melecehkan 

identitas mereka. Ilustrasinya, hubungan 

sosial ekonomi antara orang Lampung dan Bali 

dalam jual beli janur, misalnya, akan dianggap 

memuaskan kedua belah pihak, tetapi praktik 

ekonomi rente, beternak babi, dan arogansi orang 

Bali dalam pergaulan sosial telah menghadirkan 

ketidakpuasan bagi orang Lampung.

Satu hal penting lainnya dalam melihat 

kegagalan akulturasi yang menyebabkan 

NRQÀLN� /DPSXQJ� DGDODK� WHUNDLW� GHQJDQ� LVX�

HWQRVHQWULVPH��+DPSLU�VHPXD�NRQÀLN�EHUQXDQVD�

etnis seringkali dikaitkan dengan semangat 

etnosentrisme yang sempit, sebagaimana yang 

ditampakkan oleh suku Lampung dan Bali dalam 

sejarah pergaulan sosialnya. Etnosentrisme 

adalah sebuah cara berpikir yang menjadikan 

kelompok sendiri sebagai pusat dari segalanya dan 

menjadi tolak ukur dalam menilai dan mengukur 

NHORPSRN�ODLQ��7LDS�WLDS�NHORPSRN�GLDVXPVLNDQ�

PHPXSXN�VHQGLUL�VHQGLUL�NHEDQJJDDQ�GDQ�KDUJD�

diri, merasa superior, mengagungkan kesucian 

kelompok sendiri dan memandang rendah 

NHORPSRN� ODLQ�� 7LDS� NHORPSRN� EHUSLNLU� EDKZD�

tradisi cara pikir dan tindak kelompoknya adalah 

yang paling benar sementara tradisi kelompok lain 

selalu dilihat dengan penuh kehinaan (Bertrand 

������ ������ GDODP� *RQFLQJ� ������� 6LNDS�

ketidakpuasan dan kepuasan juga didasarkan 

pada HWQRVHQWULVPH�NH�/DPSXQJ�DQ�GDQ�.H�EDOL�

an. Perhatikan sikap ¿LO dan semangat EDQMDU dari 

dua komunitas berbeda itu. Semuanya berujung 

pada pandangan etnosentrisme yang ketat, di 
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mana proses akulturasi budaya akan mengalami 

hambatan yang cukup hebat.

Etnosentrisme mengandung perilaku positif 

terhadap kelompoknya sendiri (LQJURXS�� GDQ�

perilaku atau penyikapan negatif terhadap 

kelompok lain (RXWJURXSV���6LNDS�etnosentrisme 

ditandai oleh kesetiaan pada kelompok, antipati 

terhadap kelompok lain, kompensasi yang nyata 

dan adanya manipulasi para pemimpin kelompok 

tersebut. “/HDGHU� PDQLSXODWLRQ” ditandai oleh 

adanya pemimpin yang seringkali melihat 

manfaat bagi diri sendiri atas etnosentrisme. Oleh 

karenanya ia berusaha meningkatkan spirit itu 

melalui eksploitasi rasa takut dan benci terhadap 

kelompok lain (%HUWUDQG� ������ ������ GDODP�

*RQFLQJ� ������� 6HPXD� DVSHN� LQL� WHODK� EHQDU�

benar menggagalkan akulturasi dua kebudayaan 

etnik itu, sehingga berujung pada pecahnya 

NRQÀLN�/DPSXQJ�

PENUTUP

Kegagalan akulturasi budaya antara suku 

Balinuraga dengan Lampung yang dimulai 

prosesnya dari ketiadaan ruang sosial bersama 

diyakini sebagai akar masalah NRQÀLN�/DPSXQJ��

Sayangnya, masalah ini seringkali tidak dilihat 

para pemangku kepentingan dan lembaga 

kemanusiaan dalam proses penyelesaian 

NRQÀLN� /DPSXQJ�� 3HQDQJDQDQ� \DQJ� DGD� KDQ\D�

berhubungan dengan kegiatan di masa tanggap 

darurat, yaitu pemberian bantuan makanan, 

akomodasi, dan jaminan keamanan. Para 

penangan bencana kemudian pergi meninggalkan 

masyarakat tanpa ada program lanjutan yang 

ELVD� PHPXSXV� DNDU� SHUVRDODQ� NRQÀLN�� DQWDUD�

Balinuraga dengan suku Lampung. 

Program aksi yang berusaha memupus 

DNDU� NRQÀLN�� NKXVXVQ\D�PHPEXND� UXDQJ� VRVLDO�

bersama dari dua belah pihak secara jangka 

panjang tidak begitu terlihat. Jangankan untuk 

akulturasi budaya yang membawa harmoni, 

interaksi sosial di antara mereka masih bersifat 

sempit. Padahal hal ini penting dilakukan untuk 

mengembalikan kehidupan masyarakat pada 

pemengertian hidup bersama pada wadah dan 

identitas kewarganegaraan Indonesia. Dengan 

jalan membuka interaksi sosial bersama pada 

ruang sosial bersama memungkinkan proses 

akulturasi budaya akan mungkin terjadi. 

Demi kepentingan di atas, penelitian ini 

menyarankan dua hal. 3HUWDPD, salah satu 

sarana membuka ruang sosial yang berimbas 

pada proses DNXOWXUDVL� EXGD\D� GDUL� NHORPSRN�

kelompok berbeda adalah pendidikan. 

Pendidikan itu tidak bersifat formal di sekolah, 

tetapi juga mencakup pendidikan keluarga, 

pendidikan di dalam komunitas, dan pendidikan 

non formal seperti pesantren dan SDVDUDPDQ. 

Konsep pendidikan di wilayah seperti Lampung 

yang dipenuhi heterogenitas etnik, budaya dan 

agama, yang diajukan harus berbeda dengan 

konsep pendidikan di tempat lain yang masih 

bersifat homogen secara kebudayaan. Pendidikan 

KDUPRQL� \DQJ� PHQJHGHSDQNDQ� LNOXVL¿VPH�

dalam budaya perlu dikembangkan pemerintah, 

lembaga kemanusiaan dan pendidik di wilayah 

Balinuraga dan Lampung. Pola dan praktik 

pendidikan eksklusif yang homogen harus segera 

ditinggalkan masyarakat, karena hanya akan 

menebalkan karakter kebudayaan awal dan 

perasaan primordialisme. 

Kedua��SHUOX�GLODNXNDQ�SHQHOLWLDQ�HWQRJUD¿V�

secara mendalam praktik kebudayaan dan 

sistem sosial masyarakat yang berdampak dan 

masyarakat yang berada di luar berdampak dari 

VLVL�SHPLFX�NRQÀLN��IDNWRU�NRQÀLN��GDQ�PHNDQLVPH�

internal yang bisa didorong untuk penyelesaian 

NRQÀLN�� 6HODLQ�PHUXPXVNDQ� SURJUDP� DNVL� \DQJ�

tepat, baik mikro ataupun makro, dengan sistem 

zonasi yang tepat dan strategis bagi kerja Satuan 

.HUMD�3HUDQJNDW�'DHUDK��6.3'��GDQ�SLKDN� ODLQ��

juga dapat menjadi bahan dasar pelaksanaan 

SURJUDP� ODQMXWDQ� WUDQVIRUPDVL� NRQÀLN� MDQJND�

panjang yang bisa ditiru oleh masyarakat 

penangan bencana dan pemerintah dalam 

kasus penyelesaian bencana sosial yang ada di 

Indonesia. 
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