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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 Sa s es (dengan titik diatas) ث

 Jim j je ج

 Ha h ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh Ka dan ha خ

 Dal d de د

 Zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es ش

 Syin sy es dan ye ش

 Sad s es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d de (dengan titik di bawah) ض

 Ta t te (dengan titik di bawah) ط

 Za z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q qi ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 mim m em م

 Nun n en ى

 wau w we و

ٍ Ha h ha 

 hamzah ‟ apostrof ء

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

 ا َ

fathah a a 

 

 ا

kasrah i i 

 

 ا َ

dammah u u 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ىَ 

 

fathah ai a dan i 

 وَ 

 

kasrah au a dan u 

 Contoh: 

َْف  kaifa: ك 

ُ وْلَ   :haula 

 
3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

...ىَ|...اَ  

fathah dan alif atau ya ā  a dan garis di atas 

 

 ى

kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
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 وَ 

dammah dan wau ū u dan garis di atas 

Contoh: 

ات   māta: ه 

ه ي   ramā: ر 

َْل َ   qīla: قِ

4. Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk  tā‟ marbūtah ada dua, yaitu: tā‟ marbūtah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkantā‟ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

   Kalau pada kata yang berakhir dengantā‟ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْف الَِ اَلأَ   ََ وَْض   raudah al-atfāl :  ر 

الْف اَ  ََ ٌٍْ دَِ ضِل َ َالْو    : al-madīnah al-fādilah 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydid (  َّ )dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

Contoh  

بٌَّ ا  rabbanā : ر 

ٌَْ ا  najjainā : ً جَّ

نَ   al-haqq : ً ع ِ
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Jika hurufىber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah( ًَ

(maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

Contoh:  

َِ  ٌ لِ  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)‟: ع 

َِ  ٌ بِ  Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)‟: ع ر 

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 di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّوْصَ 

ل َ ا َ  َلْس  لسَّ  : al-zalzalah (al-zalzalah) 

ف َ َ     al-falsafah : ا لْف لْس 

7. Hamzah  

   Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

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

وْىَ  ر   : ت أهْ 

 : ا لٌَّوْع َ

ءَ  ٌْ  : ش 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

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

sudah 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 (darial-Qur‟an), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-

katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Zilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah )ُ  اللَّه

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

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

ََِ َاللََّّ ٍْي  dīnullāh billāhَِدِ  بِاللَّّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

 

Contoh: 

ََِ ََِاللََّّ حْو  َر  ٌْ ُ نَْفِ hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital  
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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 dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK,DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi‟a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur‟ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihi Wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H   = Hijrah 
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M   = Masehi 

I.   = Sebelum Masehi 

W   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-„Imrān/3:4 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Harianti 

Nim  : 50100115073 

Judul  :“Penerapan Pola Komunikasi Dalam Meningkatkan Kinerja 

Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Makassar” 

 
Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanam penerapan pola 

komunikasi dalam meningkatkan kinerja pegawai kantor Kementerian Agama Kota 
Makassar?, Kemudian pokok masalah tersebut diuraikan dalam beberapa submasalah 
yaitu: Bagaimana Penerapan Pola Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai 
di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar?,Bagaimana Faktor Penghambat 
Penerapan Pola Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor 
Kementerian Agama Kota Makassar? 

Jenis  Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan komunikasi dan sosiologi. Adapun sumber data yang digunakan adalah  
sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan 
dan analisis data dilakukan dengan  melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, 
penyajian  data, dan penariakn kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pola komunikasi 
pimpinan terhadap pegawai di Kementerian Agama Kota  Makassar menggunakan 
pola komunikasi rantai atau formal secara struktural. Dimana pola komunikasi rantai 
merupakan suatau proses komunikasi yang bersifat resmi yang biasanya dilakukan 
dalam  lembaga formal sesuai dengan garis perintah atau struktur. Komunikasi secara  
struktural yakni proses komunikasi yang adanya tahapan dalam pengambilan 
keputusan dengan mengadakan rapat formal atau rapat kerja agar program-program 
setiap seksi dapat berjalan dengan baik Sehingga tercapai tujuan instansi, Pola 
Komunikasi Roda yakni Pimpinan dalam kondisi tertentu langsung memberikan 
instruksi ke Pegawai dan melihat langsung kinerja pegawai.. Hambatan dalam pola 
komunikasi  rantai, pimpinan terhadap pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai 
yaitu. (a) Miss Communication; (b) Hambatan Pemilihan Bahasa yang tepat; dan (c) 
Hambatan fisik. 

Implikasi penelitian dalam skripsi ini yaitu:(1) Dalam berkomunikasi kepala 
Kementerian Agama Kota Makassar lebih mengefesienkan pola komunikasi yang 
ditetapkan agar dapat selalu meningkatkan kinerja pegawai, (2) Para pegawai dapat 
mengembangkaan koordinasi dengan kepala Kementerian Agama Kota  Makassar 
maupun Kepala Seksi masing-masing agar pola komunikasi yang diharapkan dapat 
terealisasi dengan baik, (3) Kepala Kementerian Agama Kota  Makassar dan pegawai 
mengedepankan adanya tindakan memperbaiki hubungan dalam berkomunikasi 
sehingga terwujud komunikasi yang efektif di Kementerian Agama Kota  Makassar. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi terhadap masyarakatnya, artinya 

memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan orang lain, karena 

manusia merupakan keluarga besar yang berasal dari satu keturunan Adam dan 

Hawa. Oleh karena itu sifat sosial yang dimiliki manusia sesuai dengan fitrahnya, 

yaitu adanya kesediaan untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. 

Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau 

mengerti suatu pesan antara komunikator dan komunikan. Biasanya diakhiri dengan 

hasil sering disebut sebagai efek komunikasi. Komunikasi yang merupakan 

komunikasi sosial, terkait dengan hubungan antar manusia di dalamnya. Disana 

dipelajari pernyataan antar manusia yang bersifat umum dengan menggunakan 

lambang-lambang atau simbol yang memiliki arti. Esensinya adalah kesamaan 

makna atau pengertian di antara orang berkomunikasi. 

Kegiatan berkomunikasi perannya sangat besar.  Saat berkomunikasi dengan 

orang lain, secara sadar atau tidak kita sudah memperoleh hal-hal yang berguna 

untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Walaupun tidak jarang, dengan 

berkomunikasi juga memberikan efek negatif jika kita tidak ketat melakukan proses 

penyaringan.  Dengan seringnya melakukan komunikasi akan melatih kita bagaimana 

caranya berbahasa yang baik dan benar, sopan santun jika berbicara dengan orang 
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lain, serta membuat kita tidak lagi merasa canggung berbicara di hadapan orang 

banyak.  Tidak berlebihan jika beberapa ahli menggolongkan komunikasi sebagai 

salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan dan papan.  

Dalam al-Qur‟an telah menyatakan bahwa dalam aktivitas berkomunikasi 

hendaknya menggunakan perkataan yang baik dan benar, hal ini Allah berfirman 

dalam QS. Al-Ahzab/33:70 





 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar”.
1
 

 

Berdasarkan ayat di atas, manusia dalam aktivitas keseharaiannya dan 

perkataannya menggunakan perkataan yang benar dan lurus. Berkomunikasi dengan 

perkataan yang benar menjadi hal yang sangat penting, sebab akan mempengaruhi 

respon orang lain. 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada 

orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, 

baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Melihat pengertian 

di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan dari komunikasi yaitu untuk memberi 

tahu dan mengubah sikap, pendapat atau perilaku. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi bertujuan sebagai informatif dan persuasif. Pentingnya 

                                                                   
1
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya  (Bandung: Semesta Al-Qur‟an, 

2013), h. 427. 
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komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga halnya bagi suatu 

organisasi/ instansi/ lembaga. Dengan adanya komunikasi yang baik dalam suatu 

organisasi maka organisasi/ instansi/ lembaga tersebut dapat berjalan lancar dan 

berhasil dan begitu pula sebaliknya. Kurangnya atau tidak adanya komunikasi yang 

baik dalam suatu organisasi itu dapat berantakan.
2
 

Keberhasilan aktivitas komunikasi pada dasarnya tergantung kepada 

komunikator. Karenanya seorang komunikator harus memiliki berbagai kecakapan 

dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Komunikan tidak akan dapat memahami 

dan menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator jika 

komunikator tersebut tidak mampu melakukan komunikasi yang baik kepada 

komunikannya. Pastinya pesan-pesan yang disampaikan tidak dapat dipahami dengan 

benar oleh komunikan. 

Menurut Whitmore sebagaimana dikutip oleh Hamzah B. Uno dan Nina 

Lamatenggo mengemukakan, bahwa kinerja  adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, 

atau apa yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang nyata.
3
 

Kinerja merupakan masalah utama yang patut mendapat perhatian Instansi. 

Hal ini merujuk pada pemikiran bahwa kinerja dipandang mampu untuk 

meningkatkan peran serta dan sumbangan pegawai terhadap Instansi. Kinerja 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap instansi. Adanya kinerja juga 

menumbuhkan keinginan para pegawai untuk tetap tinggal dalam instansi. Penelitian 

                                                                   

2
Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, Cet. XII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 1. 

3
 Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, Teori Kinerja dan Pengukurannya (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015),  h. 60. 
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juga menunjukkan adanya hubungan positif antara praktek kualitas kehidupan kerja 

dengan kinerja pegawai. 

Pada dasarnya kinerja Pegawai merupakan tingkat pencapaian atau hasil kerja 

seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan sesuai 

dengan tanggung jawab masing-masing dalam kurun waktu tertentu. Kinerja pegawai 

juga dapat diartikan kemampuan  dalam melakukan pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. Faktor-faktor internal misalnya motivasi, tujuan, harapan dan lain-lain, 

sementara contoh faktor eksternal adalah lingkungan fisik dan non fisik instansi. 

Kinerja yang baik tentu saja merupakan harapan bagi semua instansi dan institusi 

yang mempekerjakan Pegawai, sebab kinerja Pegawai ini pada akhirnya diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan. 

Dalam suatu Instansi atau lembaga seringkali dijumpai produktivitas seorang 

pejabat atau pegawai mendapatkan sorotan terkait motivasi kerja, dan kedisplinan 

dalam bekerja, dimana tingkat penguasaan kinerja berkurang dan tidak profesional. 

Oleh karena itu Instansi membutuhkan sumber daya manusia yang kinerjanya 

profesional dan berkualitas dan masing-masing mengetahui bagaimana wilayah 

kerjanya dalam suatu organisasi sehingga menghasilkan tujuan yang efektif dan 

efisien.  

Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan tugas-tugas pegawai sangat di 

tentukan dari pola komunikasi dari instansi tersebut. Namun pola komunikasi yang 

diterapkan juga bisa membuat tantangan-tantangan tersendiri dalam penerapannya. 

Mulai dari hubungan dari pemimpin sampai pegawai  atau sebaliknya. Pola 
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komunikasi tercipta dari kebijakan interaski pimpinan yang menentukan kepada 

siapa dia akan berinteraksi lebih dahulu, dalam suatu hal yang formal pimpinan akan 

berinteraksi dengan pegawai yang jabatan dan pangkat yang ada di bawahnya.
4
 

Bertolak dari hal di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti penerapan 

pola komunikasi dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kementerian Agama 

Kota Makassar. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Penerapan Pola Komunikasi dalam Meningkatkan  

Kinerja Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar”. Jenis  penelitian ini 

adalah kualitatif. Oleh karena penelitian ini akan difokuskan pada penerapan pola 

komunikasi dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kementerian Agama 

Kota Makassar serta faktor pendukung dan penghambat penerapan pola komunikasi 

dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan 

berdasarkan substansi permasalahan dan substansi, bahwa dalam penerapan pola 

komunikasi dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kementerian Agama 

Kota Makassar sangat penting diketahui dan diterapkan di setiap Instansi 

                                                                   
4
Stephen P. Robbins, Pelaku Organisasi, Edisi 16 (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 227. 
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kepemerintahaan berdasarkan pada penerapan pola komunikasi yang baik sehingga 

dapat terlihat dengan transparan yang  secara efektif dan efisien. 

Dengan demikian, peneliti akan mendeskripsikan fokus penelitian, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi penelitian ini diartikan  sebagai bentuk atau model dari suatu 

kegiatan penyebaran informasi dan seorang komunikator terhadap komunikan 

atas dasar pengaturan-pengaturan sesuai dengan bidang masing-masing.  

2. Kinerja pegawai yakni kemampuan seseorang yang langsung digerakkan oleh 

manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan 

pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha 

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
5
 Dengan demikian 

berhasilnya suatu pekerjaan tergantung dari elemen penggerak yang 

memimpinnya dalam melaksanakan tugas- tugas serta kegiatan- kegiatan 

yang dilakukannya.  

 

C. Rumusan Masalah  

Melihat uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok 

masalah adalah Bagaimana Penerapan Pola Komunikasi dalam Meningkatkan 

Kinerja Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar ? 

Adapun yang menajadi sub masalah adalah:   

                                                                   
5
Musanef, Manajemen Kepegawaian Di Indonesia ( Jakarta: PT Gunung Agung: 1984), h. 4.  
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1. Bagaimana Penerapan Pola Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja 

Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar? 

2. Bagaimana Faktor Penghambat Penerapan Pola Komunikasi dalam 

Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

 

D. Kajian Pustaka / Peneliti Terdahulu 

Beberapa rujukan skripsi yang penulis jadikan pembanding mempunyai 

relevansi yang kuat ditinjau dari segi penerapan pola komunikasi dan kinerja 

pegawai, di antaranya : 

1. Skripsi Nurhikmah, dengan judul “Pola Komunikasi Organisasi Benteng 

Panynyua English Club Dalam Mempertahankan Solidaritas”. Pempunyai 

persamaan dan perbedaan dengan judul yang penulis angkat. Persamaannya 

yaitu sama-sama meneliti pola komunikasi dan mempunyai perbendaan yaitu 

masalah penelitian dan lokasi penelitian. Hasil penelitian Pola Komunikasi 

Organisasi Benteng Panynyua English Club dalam Mempertahankan 

Solidaritas menunjukkan bahwa pola komunikasi saluran total yakni semua 

anggota dapat saling berinteraksi dengan semua anggota lain. Banyak hal 

yang dapat meningkatkan solidaritas di antara anggota, seperti halnya 

memberikan masukan atau nasehat. Hambatan yang dilalui Benteng 

Panynyua English Club seperti miscommunication diantara anggota, selain itu 

fasilitas yang kurang memadai.  
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2. Skripsi  Wahyuni dengan judul “Pola Komunikasi Organisasianatara 

Pimpinan dan Karyawan dalam Mebangun Kepuasan Kerja di PT. Semen 

Tonasa Kabupaten Pangkep”mempunyai persamaan dan perbedaan dengan 

judul skripsi yang penulis angkat. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti 

pola komunikasi dan perbedaannya yaitu masalah yang diteliti dan lokasi 

penelitian. Hasil penenelitian Pola Komunikasi Organisasi Antara Pimpinan 

dan Karyawan dalam Mebangun Kepuasan Kerja Di PT. Semen Tonasa 

Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa pola dan proses komunikasi yang 

digunakan adalah pola rantai yakni pimpinan yang ingin menyampaikan 

informasi kepada karyawan tidak langsung ke karyawan tetapi melalui kepala 

departemen, hal ini karena perusahaan PT. Semen Tonasa sudah terstruktur. 

Faktor pendukung dalam membangun kepuasan kerja yaitu adanya 

komunikasi yang terbuka oleh pimpinan kepada karyawan, fasilitas yang 

diberikan perusahaan dan gaji yang cukup memuaskan. Adapun faktor 

hambatannya adalah miscomunication yang biasa terjadi antara pimpinan dan 

karyawan, hambatan semantik dan hambatan fisik. 

3. Skripsi Aan Srialam Irian, dengan judul “Pola Komunikasi Organisasi dalam 

Penerapan Visi Misi (Studi Kepemimpinan Dinas Perhubungan Kota 

Makassar”.Mempunyai persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang 

akan diangkat. Persamaanya yaitu sama-sama membahas terkait Pola 

Komunikasi, dan perbedaanya yaitu lokasi penelitian dan masalah yang 

diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi organisasi 
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yang diterapkan adalah pola komunikasi rantai (chain)pola komunikasi 

organisasi model “Y”. Kedua pola komunikasi yang telah diterapkan sudah 

berjalan dengan baik dan ada beberapa yang harus diperhatikan dalam 

menjalani hubungan antara pempinan dan pegawai.  

Dengan demikian yang membedakan peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang dengan berfokus bagaimana penerapan pola Komunikasi dalam 

meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

Serta Pendukung dan penghambat yang akan dihadapi dalam meningkatkan kinerja 

pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Persamaan perbedaan 

Nurhikmah Pola Komunikasi 

Organisasi Benteng 

Panynyua English Club 

Dalam 

Mempertahankan 

Solidaritas 

Ruang Lingkup 

Penelitian yakni 

tentang Pola 

Komunikasi. 

Jenis Penelitian 

adalah deskriptif 

kualitatif 

Permasalahan 

yang di angkat 

dan lokasi 

penelitian 

Wahyuni Pola Komunikasi 

Organisasianatara 

Pimpinan dan 

Karyawan dalam 

Mebangun Kepuasan 

Kerja di PT. Semen 

Tonasa Kabupaten 

Pangkep 

Ruang Lingkup 

Penelitian yakni 

tentang Pola 

Komunikasi. 

Jenis Penelitian 

adalah deskriptif 

kualitatif 

Permasalahan 

yang di angkat 

dan lokasi 

penelitian 

Aan Srialam Irian Pola Komunikasi 

Organisasi dalam 

Penerapan Visi Misi 

(Studi Kepemimpinan 

Ruang Lingkup 

Penelitian yakni 

tentang Pola 

Komunikasi. 

Permasalahan 

yang di angkat 

dan lokasi 

penelitian 
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Dinas Perhubungan 

Kota Makassar 

Jenis Penelitian 

adalah deskriptif 

kualitatif 

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian      

Adapun tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian yang dimaksudkan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang 

diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan di dalam 

perumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahuai penerapan pola komunikasi dalam meningkatkan kinerja 

pegawai di kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pola komunikasi dalam 

meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teorites 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang  

penerapan pola komunikasi dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang  faktor pendukung dan penghambat penerapan pola komunikasi dalam 

meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 
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3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti, 

dapat menambah khasanah keilmuan pendidikan dan sumbangan pemikiran 

dengan harapan dapat dijadikan bahan studi banding oleh peneliti lainnya. 

4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  ilmiah dalam 

upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan 

bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri  Alauddin Makassar khususnya 

pada mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam 

b. Kegunaan Praktis  

1) Sebagai bahan referensi dan masukan kepara para pegawai di kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar dalam meningkatkan kinerjanya 

khususnya dalam penerapan pola komunikasi yang diperpadukan dengan ilmu 

komunikasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik  secara efektif dan 

efisien. 

2) Memberikan pemahaman yang jelas bagi pegawai Kementerian Agama Kota 

Makassar tentang pentingnya penerapan pola komunikasi dalam 

menghasilkan kinerjanya. 

3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menerapkan pola 

dan model komunikasi di kantor Kementerian Agama Maupun dilembaga 

Lain.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Tentang Pola Komunikasi 

1. Pengertian Pola Komunikasi 

Pola dalam kamus bahasa Indonesia berarti sistem atau tata kerja. Adapun 

istilah sistem secara umum adalah susunan yang terdiri atau pilihan berdasarkan 

fungsinya, individu-individu yang mendukung membentuk kesatuan utuh. Tiap 

individu dalam sistem saling bergantung dalam saling menentukan. Pola komunikasi 

diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses 

pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami.
6
 

Istilah pola komunikasi biasa juga disebut sebagai model, yaitu sistem yang 

terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk tujuan 

pendidikan keadaan masyarakat. Pola adalah bentuk atau model (lebih abstrak, suatu 

set peraturan) yang bisa dipakai untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, 

khususnya jika ingin ditimbulkan cukup mencapai suatu jenis untuk pola dasar yang 

dapat ditunjukan atau terlihat.
7
 Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk 

mewakili kenyataan keterpautan unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungan, 

guna memudahkan pemikiran secara sistimatik dan logis. 

                                                                   
6
Djamarah dan Bahri Syaiful, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga 

(Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004), h. 1. 

7
Nabella Rundengan, “Pola komunikasi Antarpribadi Mahasiswa Papua di Lingkungan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi”, Jurnal Acta Diurna Vol 2 No 1 

(Desember 2013). 
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Pola Komunikasi adalah suatu pola hubungan antar dua orang atau lebih 

dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan 

yang dimaksud dapat dipahami.
8
 Pola komunikasi dilakukan dalam rangka upaya 

menemkan cara terbaik dalam berinteraksi ketika menyampaikan pesan. Walaupun 

tidak ada cara yang benar-benar paling baik secara universal di bidang komunikasi 

dikarenakan informasi dapat dikirimkan dengan tujuan yang berbeda-beda. 

Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan 

keterkaitan unsur-unsur yang dicakup serta keberlangsungannya, guna memudahkan 

pemikiran secara sistematik dan logis. Istilah pola komunikasi biasanya disebut juga 

sebagai model tapi maksudnya sama, yaitu sisitem yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencamai tujuan 

komunikasi.  

Sedangkan komunikasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata latin comminis 

yang berarti sama, communico, communicacion, atau communicare yang berarti 

mebuat sama (to make common). Istilah pertama (communis) yang paling sering 

disebut sebagai asal kata komunikasi yang merupakan akar dari kata-kata pikiran 

suatu makna atau pesan yang dianut secara sama.
9
 

Komunikasi adalah komunitas (community) yang juga menekankan kesamaan 

atau kebersamaan. Komunitas adalah sekelompok orang yang berkumpul atau hidup 

bersama untuk mencapai tujuan tertentu, dan mereka berbagi makna dan sikap. 

                                                                   
8
Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2004), h. 1.  

9
Deddy mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

h. 41. 
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Tanpa komunikasi tidak akan ada komunitas. Komunitas bergantung pada 

pengalaman dan emosi bersama, dan komunikasi berperan dan menjelaskan 

kebersamaan itu. Oleh karena itu, komunitas juga berbagi bentuk-bentuk komunikasi 

yang berkaitan dengan seni, agama dan bahasa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan 

pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapa 

dimengerti dan dipahami.
10

 

Adapun beberapa pengertian komunikasi yang di kemukakan oleh para ahli 

yaitu: 

a. Menurut Hovlan dkk sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ansar Akil 

dalam Bukunya Ilmu Komunikasi mendefinisikan Komunikasi adalah proses 

seseorang  (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-

kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku khalayak.
11

 

b. Menurut Harold Laswell mengemukakan bahwa suatu cara yang baik agar 

menjelaskan komunikasi yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

who say what in channel to whom with what effect? yang artinya siapa yang 

mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan efek yang ditimbulkan 

apa?
12

 

                                                                   
10

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), h. 585. 

11
Muhammad Ansar Akil, Ilmu Komunikasi: Konstruksi, Proses, dan Level Komunikasi 

Kontenporer (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 28. 

12
Dedy Mulyana,  Ilmu komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 

2005), h. 62.  
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Menurut Dedy Mulyana komunikasi adalah proses berbagi makna melalui 

perilaku verbal dan nonverbal.
13

 

c. Menurut Thomas M. Scheinder, manusia pada umumnya berkomunikasi untuk 

menyatakan dan mendukung identitas diri dan untuk membangun interaksi 

sosialdengan orang-orang yang berada disekitar kita serta untuk mempengaruhi 

orang lain untuk berfikir, merasa, atau bertingkah seperti yang diharapkan. 

d. Menurut Everett M. Rogers komunikasi adalah suatu suatu proses dimana suatu 

ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerimaan atau lebih dengan maksud 

untuk mengubah tingkah laku mereka. 

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Komunikasi merupakan medium penting bagi pembentukan atau 

pengembangan pribadi untuk kontak sosial, yang berarti dengan adanya komunikasi 

seseorang tumbuh dan belajar. Melalui komunikasi juga, seseorang bisa menemukan 

pribadi kita dengan orang lain, bersahabat, bermusuhan, mencintai atau mengasihi 

orang lain, dan sebagainya.   

Komunikasi tidak lain merupakan interaksi simbolik. Manusia dalam 

berkomunikasi lebih pada manipulasi lambang-lambang dari berbagai benda. 

Semakin tinggi tingkat peradaban manusia semakin maju orientasi masyarakatnya 

terhadap lambang-lambang. Secara sederhana komunikasi dapat dirumuskan sebagai 

proses pengoperan isi pesan berupa lambang-lambang dari komunikator kepada 

komunikan.  

                                                                   
13

Dedy Mulyana, Komunikasi Efektif: suatu pendekatan Lintas Budaya (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2004), h. 3. 
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2. Jenis-Jenis Pola Komunikasi 

Ada lima jenis pola komunikasi yang dikemukakan oleh Hummer dan akan 

dijelaskan sebagai berikut:
14

 

a. Pola Komunikasi Rantai 

Pola komunikasi lingkaran hanya berbentuk rantai merupakan sistem 

komunikasi birokrasi seperti pada umumnya yang mengikuti suatu pola komunikasi 

formal. Komunikasi berlangsung melalui saluran, sudah tentu mengikuti sistem 

hirarki organisasi secara ketat. Jika A ingin berkomunikasi dengan D, maka terlebih 

dahulu harus melalui B, dan C secara berurutan. Demikian pula dengan D jika ingin 

berkomunikasi dengan A, harus melalui C dan B secara berurutan pula, jadi A tidak 

langsung berkomunikasi dengan D. Pola Komunikasi Rantai bisa dilihat melalui 

gambar sebagai berikut. 

 

 

Gambar 1: Pola Komunikasi Rantai
15

 

b. Pola Komunikasi Lingkaran 

Pola atau jaringan komunikasi hanya merupakan penyambung mata rantai 

awal dan akhir jaringan komunikasi rantai. Jumlah yang harus dilewati anggota A 

menjadi pendek, karena sekarang dia dapat berkomunikasi langsung dengan F, tanpa 

harus melalui, B, C, D danE. Demikian pila jika A ingin berkomunikasi dengan D, 

                                                                   
14

Adam Ibrahim, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi (Bandung: Refika Aditama, 2010), 

h. 137. 

15
Adam Ibrahim, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, h. 137. 

A B D C 



17 

 

 

cukup hanya melewati D atau C atau E saja.  Pola komunikasi lingkaran bisa dilihat 

melalui gambar sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Pola Komunikasi Lingkaran
16

 

c. Pola Komunikasi Roda  

Pola atau jaringan komunikasi berbentuk roda sangat berbeda dengan rantai 

karena dalam pola komunikasi ini tingkat hirarki organisasi dikurangi. Jika E ingin 

berkomunikasi dengan D, dia cukup melalui A saja. Demikian halnya anggota lain 

dalam kelompok ini, cukup hanya melalai A saja untuk  berkomunikasi dengan 

anggota-anggota lain. Pola roda ini dapat diterapkan pada organisasi besar dengan 

membentuk suatu bagian sebagai pusat komunikasi yang mengendalikan jaringan 

kerja komunikasinya. Pola komunikasi roda bisa dilihat melalui gambar sebagai 

berikut. 
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Adam Ibrahim, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 137. 
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Gambar 3 : Pola Komunikasi Roda
17

 

d. Pola Komunikasi Y 

Jenis pola komunikasi ini tidak jauh berbeda dengan model rantai. Yaitu 

terdapat empat level jenjang hirarki, satu supervisor mempunyai dua bawahan dan 

dua atasan yang mungkin berbeda devisi atau department. Pola komunikasi Y dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Pola komunikasi Y
18
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e. Pola saluran total  

Pola komunikasi saluran total (all channel communication), dipakai beberapa 

istilah antara lain : free circle, interactive communication, komunikasi “manajemen 

partisipatif” (participative management communication), kadang-kadang pula 

disebut komunikadi “demokratis”.  

Pola komunikasi saluran total menjamin komunikasi diantara setiap anggota 

kelompok. Setiap anggota kelompok dapat secara langsung berkomunikasi dengan 

anggota-anggota lain tanpa melalui perantara. Jaringan kerja saluran total ini 

mencerminkan suatu lingkungan kelompok rekan kerja dan sistem manajemen 

partisipatik. Pola saluran total bias digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Pola Komunikasi Saluran Total
19

 

Adapun kelebihan-kelebihan pola komunikasi saluran total ini, adalah sebagai 

berikut:
20

 

1. Berorientasi pada penyelesaian tugas.  

2. Sangat baik untuk pengambilan keputusan.  

                                                                                                                                                                                            
18

Adam Ibrahim, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, h. 138. 
19

Adam Ibrahim, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, h. 138. 

20
 Sri Astuti Pratminingsih .Komunikasi Bisnis (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 18.  
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3. Dapat menghindari dan menyelesaikan konflik.  

4. Dapat berfungsi sebagai “information sharing”  

Adapun kelemahan-kelemahannya adalah sebagai berikut :  

1. Komunikasi formal yang telah direncanakan semula melalui struktur 

organisasi hampir tidak berfungsi.  

2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab hampir-hampir tidak jelas 

batasan-batasannya.  

3. Sukar untuk diterapkan pada organisasi yang besar seperti organisasi 

pemerintahan, yang mempunyai jaringan kerja cukup luas.  

Selain itu dalam sebuah komunikasi tentu berbicara tentang bagaimana 

komunikasi itu tersalurkan. Berikut saluran komunikasi organisasi yang dapat 

digunakan dalam berinteraksi agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan 

komunikasi tersebut dapat terstruktur dengan baik dan mudah dipahami.  

3. Unsur-Unsur Komunikasi 

Unsur atau elemen adalah bagian yang digunakan untuk membangun sebuah 

badan. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur Komunikasi, yaitu:
21

 

a. Sumber (Source) 

Sumber adalah dasar yang digunakan di dalam menyampaikan pesan yang 

digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber bisa berupa orang, 

lembaga, buku, dan sejenisnya. Hal sumber ini yang perlu kita perhatikan kredibilitas 

terhadap sumber (kepercayaan) baru, lala, sementara, dan sebagainya. apabila kita 

                                                                   
21

Zikri Fachrul Nurhadi, Teori Komunikasi Kontenporer (Depok: Kencana, 2017), h. 91. 
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salah mengamil sumber maka kemungkinan komunikasiyang kita lancarkan 

berakibat lain dari yang diharapkan. 

b. Komunikator (communikator = penyampai pesan) 

Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara, menulis, 

kelompok orang, organisasi komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan 

sebagainya. Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan kepada 

komunikan, yang memiliki sebagai encoding, yaitu orang yang mengolah pesan-

pesan atau informasi kepada orang lain.
22

 Komunikator dalam penyampaian pesan 

kadang-kadang komunikator dapat menjadi komunikan sebaliknya komunikan 

menjadi komunikator.  

Syarat-syarat yang perlu di perhatikan oleh seorang komunikator yaitu:
23

 

1) Memiliki kredibilitas yang tinggi bagi komunikannya.  

2) Kemampuan atau keterampilan berkomunikasi.  

3) Mempunyai wawasan pengetahuan yang luas  

4) Sikap.  

5) Memiliki daya tarik, dalam arti seseorang memiliki kemampuan untuk 

melakukan  perubahan sikap atau penambahan pengetahuan pada diri 

komunikan.  

  

                                                                   
22

Zikri Fachrul Nurhadi, Teori Komunikasi Kontenporer, h. 91-92. 

23
Uchjana Effendy Onong, Kepemimpinan dan Komunikasi (Jakarta: Alumni, 1975), h. 59.  
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c. Pesan (Message)  

Pesan adalah keseluruhan pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

Adapun yang dimaksud dengan pesan dalam proses komunikasi adalah suatu 

informasi yang akan dikirim kepada si penerima pesan. Pesan ini dapat berupa verbal 

maupun nonverbal. Pesan verbal dapat secara tertulis seperti surat, buku, majalah, 

memo, sedangkan pesan yang secara lisan dapat berupa percakapan tatap muka, 

percakapan melalui telepon, radio dan sebagainya. Pesan nonverbal dapat berupa 

isyarat, gerakan badan, ekspresi muka dan nada suara.
24

 

Ada beberapa bentuk pesan yaitu informatif, persuasif, dan koersif:
25

 

1) Informatif. 

Artinya memberikan keterangan-keterangan dan kemudian dapat mengambil 

kesimpulan sendiri. Dalam situasi tertentu pesan informatif lebih berhasil dari pada 

pesan persuasif misalnya pada kalangan cendikiawan. 

2) Persuasif 

Artinya membangkitkan  pengertian dan kesadaran seseorang bahwa yang 

seseorang sampaikan akan memberikan rupa pendapat dan sikap sehingga ada 

perubahan.tetapi perubahan yang terjadi itu atas kehendak sendiri, misalnya pada 

waktu diadakan lonnying, atau pada waktu makan bersama.   

  

                                                                   
24

Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 12.   

25
H. A. W. Widjaya, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

h. 14.  
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3) Koersif  

artinya memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. Bentuk yang terkenal 

dari penyampaian semacam ini yaitu dengan agitasi dengan penekanan-penekanan 

yang menimbulkan tekanan batin dan ketakutan diantara sesamanya dan pada 

kalangan publik.  

Pesan yang dianggap berhasil disampaikan oleh komunikator harus 

memenuhi beberapa syarat berikut ini:
26

 

a) Pesan harus direncanakan (dipersiapkan) secara baik sesuai dengan 

kebutuhan kita.  

b) Pesan dapat menggunakan bahasa yang dapat dimengerti kedua belah pihak.  

c) Pesan harus menarik minat dan kebutuhan pribasi penerima serta 

menimbulkan kepuasan. 

d. Saluran (Channel) 

Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat diterima melalui 

pancaindra atau menggunakan media. Pada dasarnya komunikasi yang sering 

dilakukandapat berlangsung dengan dua saluran, yaitu: saluran formal atau resmi dan 

saluran informal atau tidak resmi. Saluran formal biasanay mengikuti garis 

wewenang suatu organisasi, yang timbul dari tingkat paling tinggi dalam organisasi 

itu sampai ketingkat paling bawah. Komunikasi sebaiknya belangsung dalam dua 

jalur yakni dari atas ke bawah dan dari bawah juga diperhatikan untuk naik ke 

                                                                   
26

H. A. W. Widjaya, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi (Cet. II; Jakarta: Rineke Cipta, 2000), 

h. 102-103.  
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tingkat atas. Di samoing dari saluranyang disampaikan di atas juga terdapat saluran 

komunikasi yang bersifat mendatar (komunikasi horizontal).
27

 

e. Komunikan  (Communican = Penerima Pesan) 

Komunikan adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena 

komunikanlah yang menjadi sasaan dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima 

oleh komunikan, akan menimbulkan berbagai macam masalah yang sering kali 

menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan atau saluran.
28

 

Komunikan atau penerima pesan adalah orang yang menjadi sasaran dari 

kegiatan komunikasi.
29

 Komunikan atau penerima pesan dapat menjadi pribadi atau 

orang banyak. Komunikan biasa disebut dengan berbagai macam istilah seperti 

khalayak, sasaran, penerima, atau dalam bahasa Inggris disebut audience atau 

receiver.     

Komunikan atau penerima pesan dapat digolongkan menjadi tiga tiga jenis 

yakni persona, kelompok, dan massa. Atau dengan dengan perkataan lain dari segi 

sasarannyamaka komunikasi dapat dibagi menjadi:
30

 

1. Komunikasi Persona (Orang Seorang) 

Komunikasi yang tujukan pada sasaran yang tunggal, bentuknya dapat berupa 

tukar fikiran dan lain sebagainya. komunikasi persona efektivitasnya paling tinggi 

                                                                   
27

Zikri Fachrul Nurhadi, Teori Komunikasi Kontenporer, h. 96-97. 

28
Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2008), 

h. 39. 

29
YS. Gunadi, Himpunan Istilah Komunikasi (Jakarta: Gramedia, 1998), h. 7.  

30
Zikri Fachrul Nurhadi, Teori Komunikasi Kontenporer (Depok: Kencana, 2017), h. 98-99. 
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karena komunikasinya timbal balik dan terkonsentrasi, hanya kurang efesien 

dibandingkan bentuk lainnya. 

2. Komunikasi Kelompok 

Komunikasi yang tunjuka kepada kelompok yang tertentu. Kelompok adalah 

suatu kumpulan manusia yang mempunyai antar hubungan sosial yang nyata dan 

memperlihatkan struktur yang nyata pula. Bentuk komunikasi semacam ini adalah: 

ceramah, briefing, indoktrinasi, penyuluhan, dan lain sebagainya. komunikasi 

kelompok lebih efektif dalam pembentukan sikap persona dari pada komunikasi 

massa namun kurang efesien. 

3. Komunikasi Massa 

Komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang 

menggunakan media massa. Massa disini adalah kumpulan orang-orang yang 

hubungan antara sosialnya tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu. 

Komunikasi ini sangat efesien karena dapat menjangkau daerah yang luas dan 

pendengar yang praktis serta tidak terbatas. Namun komunikasi massa kurang efektif 

dipembentukan sikap persona karena komunikasi massa tidak dapat langsung 

diterimah oleh massa tetapi melalui opinion leader, ialah yang menterjemahkan yang 

disampaikan dalam komunikasi massa itu kepada komunikan. Pada waktu 

komunikasi ini dilancarkan, menghadapi komunikan perlu diperhatikan tiga hal 

yakni, keanggotaan kelompok, proses seleksi dan kecenderungan. Syarat-syarat yang 

harus dimiliki komunikan yaitu:  

a) Kereampilan dan kemampuan menangkap dan meruskan pesan. 
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b) Pengetahuan tertentu. 

c) Sikap. 

f. Hasil (Effect) 

Efek merupakan hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap atau tingkah 

laku orang, sesuai atau tidak dengan yang dilakukan oleh komunikator. Jika sikap 

dan tingkah laku orang lain itu sesuai, maka komunikasi berhasil demikian juga 

sebaliknya.    

Hal yang sangat penting dalam komunikasi ialah bagaimana cara agar suatu 

pesan yang disampaikan komunikator itu menimbulkan efek atau dampak tertentu 

pada komunikan. Dampak yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan menurut 

kadarnya, yaitu:
31

 

1. Dampak Kognitif, adalah yang timbul pada komunikan yang menyebabkan 

dia menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya.  

2. Dampak Afektif lebih tinggi kadarnya dari pada dampak kognitif. Tujuan 

komunikator bukan hanya sekedar supaya komunikan tahu, tetapi tergerak 

hatinya, menimbulkan perasaan tertentu, misalnya perasaan iba, terharu, 

sedih, gembira, marah, dan sebagainya.  

3. Dampak Behavioral, yang paling tinggi kadarnya, yakni dampak yang timbul 

pada komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan.  

  

                                                                   
31

Uchjana Effendy Onong, Dinamika Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, h. 7. 
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g. Umpan Balik 

Suatu proses komunikasi dalam kegiatan dan pelaksanaannya suatu yang 

berkesinambungan. Suatu komunikator yang menyampaikan pesan kepada 

komunikanya, pada pelaknaannya ia juga merupakan komunikan ketika komunikan 

tadi memberikan tanggapan kepadanya. Tanggapan ini ini disebut umpan balik.    

 Umpan balik memiliki peranan yang sangat penting, sebab dari umpan balik 

yang terjadi sebagai hasil komunikasi yang sedang dilancarkan oleh komunikator 

baik atau kurang. Umpan balik ada yang berupa positif yakni timbal balik yang 

menyenangkan komunikator dan yang bersifat negatif yang kurang menyenangkan 

komunikatornya.
32

 

 

B. Tinjaun tentang Kinerja Pegawai 

1. Pengertian Kinerja Pegawai 

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan 

pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun ,sebenarnya 

kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk 

bagaimana proses pekerjaan berlangsung.
33

 Kinerja juga dapat diartikan sebagai 

proses hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang didapat dicapai dengan 

melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya. 

                                                                   
32

Zikri Fachrul Nurhadi, Teori Komunikasi Kontenporer, h. 101. 

33
 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),  h. 7.  
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Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh 

peraturan perundang- undangan yang berlaku, kemudian diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas jabatan negeri atau tugas negara yang ditetapkan 

berdasarkan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dengan demikian setiap pegawai di suatu organisasi mampu 

memberikan kontribusi positif melaui kinerja yang dilakukan. 

Kinerja pegawai merupakan kemampuan dalam melaksanakan setiap 

pekerjaan atau prestasi kerja dengan membandingkan antara hasil kerja yang telah 

ditetapkan di organisasi. Pada dasarnya seorang pegawai melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya jika  diharapkan untuk menunjukkan suatu kinerja yang 

terbaik. Dengan itu, kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai maka dapat 

mempengaruhi berbagai faktor yang sanagt penting untuk peningkatan hasil kerja 

dan menjadi tujuan dasar dari organisasi atau instansi dimana pegawai tersebeut 

bekerja.  

Dengan pelaksanaan kinerjanya yang baik, akan memberikan manfaat bagi 

organisasi, tim, maupun individu. Sebab manajemen kinerja akan mendukung 

seluruh organisasi menyelesaikan setiap pekerjaannya.  

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

  Adapun beberapa Kinerja pegawai  dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, 

meliputi:
34

 

  

                                                                   
34

Prawirosentono, Suryadi, Kebijakan Kinerja karyawan (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. .27. 
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1. Efektifitas dan Efisiensi 

Dalam suatu organisasi sangat penting memperhatikan tujuan yang akan di 

capai, bila suatu tujuan bisa di capai maka kegiatan tersebut dapat berjalan secara 

efektif, dan apabila terjadi akibat-akibat yang tidak diinginkan dalam kegiatan 

menilai yang peting dari hasil kerja yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan 

walaupun efektif di sebut juga tidak efesien. Oleh karena itu, efektif dan efisien harus 

saling mengimbangi satu sama lain. 

2. Otoritas (Wewenang) 

Otoritas adalah suatu perintah atau komunikasi dalam suatu organisasi yang 

formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk 

melakukan suatu ekgiatan kerja sesuai dengan kontribusinya.  

3. Disiplin  

Dispilin adalah taat kepada hukum atau terhadap aturan yang berlaku. Jadi 

dispilin pegawai memberikan prestasi kerja yang optimal terhadap organisasi. Di 

siplin dalam bekerja dapat di jadikan tolak ukur dalam melaksanakan perkerjaan 

yang telah dibebankan kepadanya. 

4. Inisiatif  

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya fikir dan kreatifitas dalam membentuk 

ide gagasan untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi 

tersebut. 

Untuk menghasilkan kinerja pegawai yang baik dan secara obyektif perlu 

dievaluasi melalui tolak ukur tingkat kerja. Melalui pengukuran tersebut maka setiap 
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pegawai mengatahui sejauh mana tingkat kinerja mereka selama bekerja di suatu 

organisasi. Kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap berhasilnya suatu 

organisasi atau instansi pemerintahan dalam menjalankan fungsi , tugas dan 

kedudukan instansi. 

b. Indikator Kinerja Pegawai 

Menurut Suhartini Eka, Adapun indikator-indikator kinerja pegawai yang 

perlu diperhatikan dan dipahami secara seksama, meliputi
35

: 

1. Kualitas Kerja, (Quality Of Work) 

  Kualitas kerja yang diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan. Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat- syarat kesesuaian 

dan kesiapannya yang tinggi pada gilirannya akan emlahirkan penghargaan dan 

kemajuan serta perkembangan organisasi mellaui peningkatan pengetahuan dan 

teknelogi yang semakin berkembang dengan pesat. 

2. Ketetapan Waktu ( Pomptness)  

   Berkaitan denagn sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan 

target waktu yang direncanakan. Oleh karena itu setiap pekerjaan diusahakan untuk 

selesai dan sesuai dengan rencana gar tidak menganggu pekerjaan yang lain. 

3. Inisiatif (Initiaive) 

  Mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan 

tugas-tugas dan tanggung jawab bawahan atau pegawai dapat melaksanakan tugas 

tanpa harus bergantung terus menerus kepada atasan. 

                                                                   
35

Suharttini Eka, Motivasi, Kepuasan Kerja, Dan Kinerja, (Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 168-169. 
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4. Kemampuan (Capability) 

  Faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang dapat 

diintervensi atau diterapi melalui pendidikan dan latihan adalah faktor kemampuan 

yang dapat dikembangkan. 

5. Komunikasi (Communication) 

  Interkasi yang dilkaukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan 

saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Komunikasi 

akan menimbulkan kerjasama yang lebih baik dan akan terjadi hubungan semakin 

ahrmonis diantara para pegawai dan para atasan, yang juga dapat emnimbulkan 

perasaan senasib sepenanggungan. 

Kinerja merupakan perilaku yang ditampakkan oleh individu atau kelompok 

yang menurut Siagian (2004) dikatakan bahwa di tinjau dari segi perilaku, 

kepribadian seseorang sering menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk sikap, 

cara berfikir dan cara bertindak. Berbagai hal mempengaruhi kepribadian seseorang 

manusia  organisasional yang tercermin dalam perilakunya, yang pada gilirannya 

akan berpengaruh pada kinerjanya. 

Dengan demikian dapat dijabarkan, beberapa karakteristik kinerja pegawai 

yaitu:
36

 

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi 

2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi 

3. Memiliki tujuan yang realistis 

                                                                   
36

Mangkunegara, Anwar, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Remaja 

Rosdakarua, 2002), h. 260. 
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4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuannya 

5. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan 

kerja yang dilakukannya 

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah di programkan. 

  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai adalah 

kemampuan seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi atau instansi 

untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya seseuai tanggung 

jawabnya yang telah dibebankan kepadanya.  
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  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan  Lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah peneletian kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian 

kontekstual yang menjadikan informan sebagai instrumen, dan di sesuaikan dengan 

situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya 

bersifat kualitatif.
37

 

Penelitan kualitatif adalah suatu penyelidikan berdasarkan metode  yang jelas 

dalam memahami masala sosial atau masalah manusia. Penelitian kualitatif ini 

melihat secara kompleks, menyeluruh, melakukan analisi data, melaporkan 

pandangan partisipan dengan detail, dan memimpin proses belajar pada setting 

ilmiah.
38

 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

secara deskriptif analisis guna untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analisis 

dan akurat serta menginterprestasikan terkait penerapan pola komunikasi dalam 

meningkatkan kinerja Pegawai di Kementerian Agama Kota Makassar. Penelitian ini 

diarahkan untuk meneliti, mengungkapkan serta menjelaskan bagaimana penerapan 

pola komunikasi dalam meningkatkan kinerja Pegawai di Kemetrian Agama Kota 

Makassar. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus yaitu 
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penelitian yang melihat obyek penelitian sebagai kesatuan yang terintegrasi, yang 

penelahannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, emndalam, 

menyeluruh dan komptehensif.  

Dengan demikian Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang 

menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang ada di masyrakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya 

menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau 

gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.
39

 

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penenlitian 

Peneletian ini di lakukan di Kantor Agama Kota Makassar jalan Rappocini 

Raya No. 223 Makassar 90222.  Waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini 

berkisar sebulan,, terhitung sejak pengesahan draft proposal, penerbitan surat 

rekomendasi penelitian, hingga tahap pengujian riset. 

 

B. Pendekatan Peneletian  

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif, di mana yang tidak menerapkan teori 

sebagai alat yang hendak akan di uji, namun teori ini berfungsi sebagai pendekatan 

untuk memahami lebih dari konsep ilmiah yang lebih relevan dengan permasalah. 

Dengan tataran tersebut, maka peneliti menggunakan bebarapa jenis pendekatan yang 

dianggap dapat membantu mendapat informasi yang lebih mendalam. 
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1. Pendekatan Komunikasi  

Pendekatan komunikasi adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

berkomunikasi atau berinteraksi sesama manusia satu dengan yang lainnya, guna 

untuk menyampaikan dan bertukar informasi antara satu dengan lainnya. maka dari 

itu peneliti menggunakan metode pendekatan komunikasi ini kepada pihak-pihak 

yang di anggap relevan dijadikan narasumber untuk memberikan keterangan yang 

terkait penelitian yang dilakukan. 

2. Pendekatan Sosiologi  

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat 

perilaku sosial yang di tinjau pegawai satu dengan pegawai lainnya dengan 

memperhatikan simbol- simbol interaksi. Dengan melalui pendekatan sosiologi, 

peneliti menyelidiki bagaimana interaksi Manajer antara bawahannya dalam 

menerapkan pola komunikasi dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber utama. Dalam proses 

peneltian ini yang menjadi sumber utamanya adalah Kepala Kantor Kementerian, 

pegawai dan staf karyawan di kantor KementerianAgama Kota Makassar. 



35 

 

 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah hasil 

wawancara dengan kepala Kementerian, Pegawai dan Staf Karyawan, mengenai 

informan mengenai penerapan pola komunikasi dalam meningkatkan kinerja pegawai 

di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data tambahan yang dijadikan untuk melengkapi data 

yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah yang diambil 

dari berbagai kajian di artikel- artikel, dan di buku yang terkait dengan penelitian ini 

serta kajian pustaka dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansinya 

dengan pembahasan penelitian ini. 

Sumber data sekunder yang dijadikan acuan pustaka seperti jurnal, makalah, 

artikel, buku, majalah, koran, internet dan sumber data lain yang bisa dijadikan 

sebagai data pelengkap. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara – cara yang dapat 

digunakan untuk mencari data.
40

 Dengan demikian metode pengumpulan data sangat 

penting karena mampu menentukan baik tidaknya dalam proses suatu peneletian 

tersebut. 
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Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan peneliti untuk 

mengumpulkan data selama penelitian.Jenis pengumpulan Data yang digunakan dan 

dijadikan sangat relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi ( pengamatan) 

 Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
41

 Dengan 

melakukan Observasi maka data- data yang diteliti di lapangan bersifat fakta dan 

dapat dijadikan sumber data secara efektif. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 

teknik yaitu bagaimana mengetahui realitas penerapan pola komunikasi dalam 

meningkatkan kinerja pegawai kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Adapun 

alat dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan 

menganalisa secara sistematis. 

2. Wawancara  

Wawancara (interview) dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendapat 

secara lisan baik seseorang (yang lazim disebut responden) dengan berbicara 

Langsung ( face to face) dengan orang tersebut.
42

 

Dengan demikian, teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai 

mengumpulkan data- data melalui dengan tatap muka atau secara langsung,dimana 

teknisinya itu mengajukan sebuah pertanyaan lisan kepada informan kemudian 
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informan memjawabnya pula dengan lisan dengan informan guna mendapatkan data- 

data yang lengkap dan lebih mendalam. 

3. Dokumentasi  

Metode Dokumentasi adalah metode yag dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data di berbagai benda-benda tertulis seperti buku, majalah, 

dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan seharia dan sebagainya.
43

 

Data yang diperoleh dari metode dokumentasi adalah data mengenai 

gambaran umum lokasi penelitian dan historikalnya. 

 

E. Instrumen Penelitian  

Pemgumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian peneliti yang sebenarnya. 

Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang disengaa dikaji dan 

dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Menurut 

suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan 

data.
44

Data yang diperoleh melalui peneliti akan diolah menjadi suatu informasi yang 

merajuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu, amak dalam pengumpulan 

data dibutuhkan beberapa instrumen seabagai alat untuk mendapatkan data yang 

cukup valid dan akurat. 
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Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrumen yang 

digunakan. Oleh karena itu, untuk penelitian lapangan (Field research) yang meliputi 

pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan 

kamera, alat perekam dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen atau 

pena.  

 

F. Metode Analisis Data 

Analisa data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data juga dapat di 

artikan sebagai proses pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar.dengan itu, metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 

komunikasi, manajemen dakwah dan sosiologi. Dimana peneliti menghimpun setiap 

data- data yang dijelaskan masing-masing persepsi yang sesuai dengan judul 

penelitian tersebut.  

 Dengan demikian, dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu dengan cara menganalisa data 

yang bersifat khusus (fakta empiris) kemudian mengambil kesimpulan secara umum 

(tataran konsep).
45

 Jadi analisi data adalah suatu cara untuk mengolah data setelah 

diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan data yang 

faktual. 
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Proses analisis data ini dilakukan secara terus menerus bersamaan dengan 

pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai 

dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang 

dijelaskan Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sukmadinata yang terdiri dari 

empat tahapan yaitu:
46

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data adalah proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ditulis di lapangan. 

Proses ini berlangsung selama dan sesudah penelitian di lapangan. Dengan demikian 

reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menonjolkan 

hal-hal yang penting, dan menyisihkan hal-hal yang tidak penting, mengorganisirnya 

dengan lebih sistematis sehingga dapat diambil suatu pegertian yang bermakna. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat atau keadaan bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secara tertulis).
47

 

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang tersusun 

sehingga memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan demikian penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan 

dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh. 
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3. Analisis perbandingan ( Comparative) 

Dalam teknik analisis perbandingan, maka peneliti mengkaji data yang 

diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan 

data tersebut satu sama lain, antara informan yang satu dengan lainnya. 

4. Penarikan kesimpulan ( Conclusion Drawing/ verfication) 

Langkah selanjutnya adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi, 

setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang akan berubah bila 

diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kemudian kesimpulan –

kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan dapat diverfikasi selama penelitian 

langsung, dengan cara meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk 

penegasan kesimpulan yang dikonfirmasi ke informan. 
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  BAB IV 

PENERAPAN POLA KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA 

PEGAWAI KANTOR KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KOTA 

MAKASSAR 

 

A. Gambaran Umum Kantor Kepala Kementerian Agama Kota Makassar 

1. Letak Geografis Kota Makassar 

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan 

alur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah 

kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah Utara ke 

wilayah Selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada 

Koordinat 119 derajat bujur Timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian 

yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan 

daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat kearah barat, diapit dua 

muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai 

Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya 

berjumlah kurang lebih 175,77 km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar 

ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km2. 

Jumlah kecamata di Kota Makassar sebanyak 14 Kecamatan dan memiliki 

143 kelurahan. Diantaranya kecamatan tersebut, ada tujuh Kecamatan yang 

berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, 

Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
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2. Penduduk Kota Makassar 

Jumlah penduduk Kota Makassar terus mengalami peningkatan setiap tahun. 

Hal tersebut terlihat dari data yang dilansir dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 

Tahun 2015 jumlah penduduk Kota Makassar berada diangka 1.653.386. Angka 

Sedang tahun 2017 angka ini kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

sebesar 111.417. sehingga, jumlah penduduk di Kota Daeng hingga Maret 2017 

mencapai 1.769.920. 

3. Iklim 

Iklim di Kota Makassar adalah tropis. Terdapat curah hujan yang signifikan di 

sebagian besar bulan dalam setahun. Musim kemarau sehingga memiliki sedikit 

pengaruh pada iklim secara menyeluruh. Iklim di sini diklasifikasikan berdasarkan 

sistem Koppen-Geiger. Suhu rata-rata di Makassar adalah 26.2°C. presipitasi di sini 

rata-rata 2875 mm. 

4. Sejarah kantor Kementerian Agama Kota Makassar 

Lahirnya Departemen Agama Republik Indonesia (RI) tidak dapat dipisahkan 

dengan dasar Negara yakni pancasila dan undang-undang dasar 1945. Hal ini 

merupakan kristalisasi dan aspirasi dan tuntutan rakyat Indonesia yang religius. 

Pada departemen agama itulah terlihat dengan jelas sistem dan mekanisme 

ketatanegaraan kita yang unik, dimana Negara secara aktif dan positif 

mengembangkan kehidupan beragama maupun tidak menjadi Negara 

demokrasi.Keberadaan kantor jabatan agama daerah tersebut berlanjut, terbentuklah 
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kantor urusan agama kabupaten/kotayang bertugas melaksanakan pengawasan oleh 

PPN. 

Setelah negara kesatuan kita dinyatakan dalam keadaan yang aman yang 

ditandai terjadinya peralihan Negara RIS menjadi RI pada tahun 1950, maka pada 

pertengahan tahun 1951 (2 atau 3 bulan) pemberlakuan undang-undang no.22 tahun 

1946 (1 April 1951) untuk luar jawa dan Madura tersebut, lahirlah Departemen 

Agama Kota Makassar dengan nama kantor urusan agama kota besar Makassar yang 

beralamat jl. Karebosi Kantor Walikota Makassar sekarang ini. 

Masa ini disebut masa pembentukan dengan struktur organisasi kantor 

Departemen Agama yang masih sangat sederhana yang lebih dominan mengarah 

pada pelaksanaan tugas urusan penghuluan dan ibadah sosial. 

Para pejabat pertama ketika itu adalah sebagai berikut: 

a. Kepala kantor : Abdul Rahman Tahir 

b. Sekertaris : AR. Munir 

c. Bagian : Fahruddin HS 

d. Bagian Ibadah Haji : Abdul Rahim  

Selama masa pembentukan itu upaya sosialisasi, konsilidasi dan koordinasi 

senantiasa dilaksanakan berkat bantuan dan dukungan baik dari pemerintah kota 

Makassar yang dijabat oleh walikota Ahmad Dara Saharuddin maupun provinsi 

Sulawesi Selatan yang dijabat oleh Gubernur Sudiro. 

Keberadaan Kantor Urusan Agama kota besar Makassar secara deyure terjadi 

pada tahun 1952 setelah pindah ke kantor hadat tinggi (Kantor Poltabes sekarang). 
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Pada masa itu disebut masa konsilidasi yang ditandai dengan terbentuknya beberapa 

bagian baru yaitu, bagian keuangan dan kepegawaian. 

Bersamaan dengan tahun 1952 itu juga berdiri pada Kantor Urusan Agama 

Kabupaten Makassar yang merupakan kantor perwakilan beberapa daerah tingkat II 

dengan kepala kantor pertama adalah K.H.Muh. Husain Taba, keberadaan kantor 

urusan agama kantor kabupaten ini hanya berlangsung dari tahun 1956 s/d 1957 

setelah dilebur menjadi 4 Kantor Urusan Agama Kabupaten yaitu: 

1. Kantor urusan agama Kabupaten Gowa 

2. Kantor urusan agama Kabupaten Jentak 

3. Kantor urusan agama Kabupaten Maros 

4. Kantor urusan agama Kabupaten Pangkep 

Seiring dengan itu pula pada tahun 1952 mulailah dibentuk kantor urusan 

agama kecamatan yaitu: 

a. Kantor urusan agama Kecamatan Maros dengan pejabat pertama adalah K.H.Ali 

Mabhan Daeng Tojeng pada tahun 1952 

b. Kantor urusan agama Kecamatan Makassar dengan pejabat pertama adalah Baso 

Daeng Nangka pada tahun 1952 

Setelah 3 tahun Abdul Rahman Tahir menjabat sebagai kepala kantor yaitu 

sekitar tahun 1954 beliau dimutasi menjadi kepala jabatan urusan agama propinsi 49 

(JAURAP) dan sebagai pengganti beliau K.H. Husain Taba. Dalam kebijakan 

kepemimpinan K.H Husain Taha terjadi pergeseran para pejabat pembantu beliau 
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yaitu jabatan sekretaris yang sebelumnya dipegang oleh AR. Munir diganti oleh H. 

Zinuddin. 

Demikian juga hanya jabatan kepenghuluan sebelumnya yang sebelumnya 

dipegang oleh Fahruddin HS diganti oleh Abu Bakar tahu1956 kantor urusan agama 

kota besar Makassar pindah ke jalan WR. Supratman dan berlangsung sampai 

dengan tahun 1973. 

Masa jabatan K.H. Husain Taha berjalan selama 12 tahun dari tahun 1954 s/d 

1966 pada saat beliau memasuki punabakti (pensiun) kemudian digantikan oleh M. 

Arsyad Daud pada awal tahun 1967 yang sebelumnya sebagai kepala jabatan 

penerangan agama Islam 

Para pejabat pembantu M. Arsyad Daud pada awal kepemimpinannya ketika 

itu adalah: 

1. Hamusta Ibrahim untuk jabatan sekretaris tata usaha. 

2. Abu Bakar untuk jabatan kepenghuluan, kemudian menjadi agama Islam. 

3. Bakrie Wahid untuk jabatan kepala penerangan agama Islam. 

4. Syafriel Suhaeli untuk jabatan kepala pendidikan agama Islam. 

Pada tahun 1968 setelah kurang lebih 1 tahun masa jabatan M. Arsyad Daud 

melalui walikota H.M. Daeng Patompo atas nama pemerintah kota menerangkan 

satu peristiwa sejarah berkenaan dengan dilaksanakan MTQ tingkat nasional 

pertama di 50 Kota Makassar. Seiring dengan perkembangan dan perluasan wilayah 

pemerintah Kota Madya Makassar ketika itu menjadikan sebagian Kabupaten Gowa 
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dan Kabupaten Maros khususnya di wilayah perbatasan dialihkan ke pemerintah 

Kota Madya. 

Ada 3 Kantor Agama (KUA) kecamatan peralihan dari Kabupaten Gowa dan 

Maros, masing-masing yakni: 

a. Kantor urusan agama Kecamatan Karuwisi yang berubah nama kantor urusan 

agama Kecamatan Panakukang Kabupaten Gowa pada tahun 1967 dialihkan ke 

Kota Madya Ujung Pandang pada tahun 1972 dengan pejabat pertama Ahmad 

Sembo. 

b. Kantor urusan agama Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa dialihkan ke Kota 

Madya Ujung Pandang pada tahun 1972 dengan pejabat pertama Ahmad Sembo. 

c. Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kabupaten Maros 

dialihkan ke Kota Madya Ujung Pandang tahun 1972 dengan pejabat pertama 

H.K. Usman. 

Sejak urusan agama Islam dinyatakan berdiri dan penghuluan berada 

dibawahnya, maka dibentuklah kantor Perwakilan Departemen (PERDEPAG) 

sebagai cikal bakal lahirya seksi-seksi yang terdiri dari: 

1. Penerangan agama Islam. 

2. Pendidikan agama Islam. 

3. Urusan agama Islam. 

Keberadaan kantor perwakilan tersebut menghilangkan istilah kantor urusan 

agama kota Makassar sebagai induk organisasi ketika itu dan menjadikan M. Arsyad 

Daud kembali dilantik untuk kedua kalinya sebagai kantor perwakilan. Sekitar tahun 



47 

 

 

1974 kantor perwakilan sempat berkantor di jalan Gunung Batu Putih selama kurang 

lebih 1 tahun dan kemudian berpindah ke jalan Nuri pada tahun 1975. 

Berselang beberapa bulan berada di jalan nuri kembali M. Arsyad Daud 

dilantik untuk ketiga kalinya sehubungan dengan adanya perubahan nama kantor 

Perwakilan Departemen Agama menjadi Kantor Departemen Agama yang merujuk 

kepada surat keputusan menteri nomor 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi 

dan tata kerja Departemen Agama (DEPAG) disempurnakan. 

Masa jabatan H.M. Arsyad Daud berlangsung selama 19 tahun, dari tahun 

1967 s/d 1986 setelah memasuki masa pensiun. 

Selama masa jabatan H.M. Arsyad Daud telah terjadi 5 kali pergantian 

walikota Makassar masing-masing yaitu: 

a. Walikota Arumpala. 

b. Walikota H. Muh. Daeng Patompo. 

c. Walikota H. Abustam. 

d. Walikota H. Yance Raib. 

e. Walikota H. Suwahyo.  

Pengganti H.M. Arsyad Daud adalah H. Mahmuddin yang sebelumnya beliau 

adalah kepala kantor departemen agama Kabupaten Sidrap. Masa jabatan H. 

mahmuddin berlangsung selama 2 tahun dari tahun 1986 sampai tahun 1988. 

Baik pada masa itu periode H.M Arsyad Daud maupun H. Mahmuddin orang 

paling banyak membantu keduanya dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi 

kantor kepala sub. Bagian tata usaha adalah Drs. H. Muh. Arief, Ms yang kemudian 
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menduduki jabatan Kepala Kantor Departemen agama mendapat tempat perkantoran 

yang sudah permanen, yakni di jalan Rappocini Raya No. 223 yang ditempati 

sekarang ini, telah terjadi pergantian beberapa kali pergantian kepala kantor. 

Adapun urusan pimpinan Kantor Departemen Agama Kota Makassar dijabat 

oleh Drs. H. Nurdin Baturante, M.Ag, terjadi perubahan struktur organisasi Kantor 

Departemen Agama Kota dan Kabupaten diseluruh Indonesia, termasuk Kantor 

Departemen Agama Kota Makassar. 

Dengan mengacu pada KMA 373 tersebut, maka struktur organisasi Kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar sebagai berikut: 

1. Kepala kantor 

2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha 

3. Kepala Seksi Urusan Haji dan Umrah 

4. Kepala Seksi Urusan Agama Islam 

5. Kepala Seksi Mapenda 

6. Kepala Seksi Penamas 

7. Kepala Seksi Pekapontren 

8. Penyelenggara Zakat dan Wakaf 

Kemudian dengan KMA 373 itu pula KUA kecamatan yang dulunya hanya II 

KUA, sekarang telah dimemarkan menjadi 14 KUA kecamatan dengan sususan 

sebagai berikut: 

a. KUA Kecamatan Mariso 

b. KUA Kecamatan Mamajang 
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c. KUA Kecamatan Tamalate 

d. KUA Kecamatan Rappocini 

e. KUA Kecamatan Makassar 

f. KUA Kecamatan Ujung Pandang 

g. KUA Kecamatan Wajo 

h. KUA Kecamatan Bontoala 

i. KUA Kecamatan Ujung Tanah 

j. KUA Kecamatan Tallo 

k. KUA Kecamatan Panakkukang 

l. KUA Kecamatan Biringkanaya 

m. KUA Kecamatan Manggala 

n. KUA Kecamatan Tamalanrea 

Pada tanggal 1 januari 2010 Kantor Departemen Agama (DEPAG) berubah 

menjadi Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) diseluruh bagian Kota Indonesia 

atas keputusan Menteri Agama. 

5. Visi Dan Misi Kementerian Agama Kota Makassar 

a. Visi Kementerian Agama Kota Makassar 

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan 

cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

b. Misi Kementerian Agama Kota Makassar 
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1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengalaman dan pelayanan 

kehidupan. 

2. Beragama. 

3. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan. 

4. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama. 

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. 

6. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan. 

7. Memperkokoh kerukunan umat beragama dan mengembangkan keselarasan 

pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.  

6. Strukstur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Makassar 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA 

MAKASSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber dari : Kantor Kementerian Agama Kota Makassar 2020. 

Kepala Kantor 
Dr. H.M. Arsyad Ambo Tuo, M.Ag 

Kepala Seksi Pend. Agama 
Drs. Alimuddin Akib, M.Ag 

Kepala Seksi Peny. Haji 
dan Umrah 

H. Ambo Sakka Ambo, 
A.Ag., M.Ag 

Penyelenggaraan Zakat 
dan Wafat 

Drs. Muhajir HM, M.Hi 
 

Kepala Seksi Pend. Diniyah 
dan pontren 

Afdal, S.Ag.,MM 

Kepala Seksi Bimas 
Islam 

Drs. H. Tompo, M.Hi 
 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Dr. H. Abdul Rafik, M.Pd 

Kepala Seksi Pend. 
Madrasyah 

Saidi, S.Pd.,M.Pd 

Penyelenggaraan 
Kristen Merpati 

Sampe Liling, S.Th 
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a. Pembagian Tugas (Job Deskription) 

Struktur organisasi yang telah dimiliki Kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi selatan melakukan penafsiran-penafsiran yang jelas dan 

kongkrit sehingga para pegawai atau bagian dalam organisasi mengerti dan 

menjelaskan tugas dan fungsinya sesuai yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian 

Agama Kota Makassar. Oleh karena itu berikut ini akan dijelaskan fungsi dan tugas 

berdasarkan struktur organisasi yang dibuat oleh Kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

1. Kepala Kantor 

a. Bertanggung jawab kepada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

b. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan para staf di Kantor Kementerian Agama 

Kota Makassar. 

c. Menandatangani surat-surat yang masuk setelah mendapatkan bubuhan 

tandatangan dari bagian tata usaha. 

d. Menghimpun kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

2. Sub. Bagian Tata Usaha (SUBAG.TU) 

a. Melakukan pelayanan, pembinaan. Dan bimbingan tugas pokok seksi tata usaha. 

b. Bertanggung jawab atas seksi tata usaha Melakukan penyusunan laporan kegiatan 

seksi tata usaha (TU). 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor atau atasan. 

3. Seksi Pendidikan Madrasah 
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a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan 

madrasah. 

b. Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan 

informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK. 

c. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan penyiapan pembinaan di bidang 

kurikulum dan evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, 

pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama, dan pengelolaan sistem, 

informasi pendidikan madrasah. 

d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah. 

4. Seksi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan 

diniyah dan pondok pesantren. 

b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan 

madrasah diniyah takmiliyah, diniyah, dan kesetaraan, pendidikan pesantren dan 

pendidikan al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan 

pondok pesantren. 

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok 

pesantren. 

5. Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) 

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan 

agama Islam. 
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b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama 

Islam pada pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah 

dasar/sekolah dasar luar biasa (SD/SDLB), sekolah menengah pertama/sekolah 

menengah pertama luar biasa (SMP/SMPLB), sekolah menengah atas/sekolah 

menengah atas luar biasa/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMALB/SMK), dan 

pengelolaan sistem informasi pendidikan agama Islam. 

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama Islam. 

6. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah  

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang 

penyelenggaraan haji dan umrah. 

b. Penyiapan pelayanan, bimbingan dan pembinaan, di bidang pendaftaran, 

dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, dan pembinaan, Jemaah 

haji dan umrah, serta pengeloaan sistem informasi haji dan umrah. 

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. 

7. Seksi Bimas Islam 

a. Melakukan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan tugas pokok seksi bimas Islam. 

b. Melakukan penyusunan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan aturan dan 

perkawinan. 

c. Melakukan penyusunan kegiatan pelayanan kepenghuluan. 

d. Melakukan penyusunan kegiatan pelayanan hisab dan rakyat. 

e. Melakukan penyusunan kegiatan bendahara menerima biaya pencatatan NR. 

f. Melakukan pelayanan penasehat perkawinan. 
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8. Penyelenggaraan syariah 

a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan pengembangan MTQ dan pembinaan 

sarana. 

b. Melakukan pelayanan dan bimbingan kerukunan ummat beragama. 

c. Pelaksanaan pelayanan urusan publikasi dakwah dan HBI. 

d. Melakukan pelayanan urusan penyuluh dan bimbingan dakwah. 

e. Melakukan pelayanan urusan pemberdayaan masjid. 

f. Melakukan pelayanan urusan siaran dan tamaddun. 

9. Penyelenggaraan Kristen Penyelenggaraan Kristen mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelola sistem informasi di 

bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan 

oleh Kepala Kantor Wilayah Kementeria Agama. 

Adapun beberapa bagian dari Kementerian kota agama Kota Makassar diluar 

struktur organisasi yang tercantum di atas yakni pelaksanaan umum, kepegawaian, 

dan keuangan. Memiliki tugas-tugas sebagai berikut; 

a. Sub Bagian Seksi Umum 

1. Mengkoordinir dan mengawasi surat masuk dan surat keluar lalu 

mendisposisikan surat msuk kemudian diarsipkan dalam catatan berdasarkan 

surat. 

2. Membuka dan menyortir surat-surat masuk yang bersifat rutin. 

3. Meneruskan surat-surat yang sudah disortir kepada sub unit urusan 

agenda/arsib. 
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4. Menyampaikan surat-surat yang sudah diagendakan kepada kepala 

kantor/kabag seketariat dan unit-unit kerja lainnya sesuai dengan kode yang 

telah ditentukan. 

5. Memelihara dan mengatur pemakaian cap dinas kantor. 

6. Menerima, meneliti dan mencatat semua konsep surat/ bahan-bahan yang 

akan diketik. 

7. Mengajukan atau menyampaikan surat-surat yang akan ditandatagani kepada 

pejabat-pejabat yang bersangkutan. 

8. menyusun laporan tentang hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum.  

9. Melakukan penyediaan penditribusian, pemeliharaan, dan usul penghapusan 

perlengkapan kantor. 

10. Menerima dan menyimpan ATK 

11. Menghimpun peraturan perundang-uandangan, surat keputusan, instruksi dan 

surat edaran. 

12. Mempersiapkan buku tamu, absen pegawai serta absen rapat. 

13. Menyusun data keagamaan. 

14. Mencatat dan mengatur kegiatan kepala kantor. 

b. Kepegawaian. 

1. Menghimpun, memlihara, peraturan pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

kepegawaian. 

2. Menyusun konsep usul mutasi. 

3. Menyiapkan bahan pelantikan pejabat dan penyumpahan PNS. 
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4. Menyusun data statistik kepegawaian dan daftar unit kepangkatan. 

5. Menangani berkas guru honorer. 

6. Mengelola surat tugas laporan bulanan pengawas dan guru non Islam 

7. Menyusun konsep KGB. 

 

c. Sub Bagian Keuangan-Keuangan 

1. Mengatministrasikan gaji seksi mapenda dan urais. 

2. Membuat daftar pembayaran uang makan pegawai setiap bulan.  

3. Menghitung dan membagikan gaji tiap pegawai ditiap-tiap seksi.  

4. Melaksnakan pembukuan administrasi pajak.  

5. Membuat daftar gaji, lembur, dan honor pegawai.  

6. Melakukan pendataan buku khas umum dan melaporkannya.  

7. Bendahara pengeluaran yang dilakukan pelayanan buku khas atau buku bank 

pegawai berupa tabungan atau giro bank. 

7.Tabel jumlah Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.  

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Makassar 

No Seksi 
Golongan 

Jumlah 
II/a II/b II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b 

1 Kepegawaian  1 1 0 1 1 2 4 3 1 14 

2 Umum 3 0 1 2 7 1 1 1 0 16 

3 Kepegawaian  2 0 0 2 3 2 1 1 0 11 

4 Bimas Islam 2 0 0 1 2 1 2 3 0 11 
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 Berdasarkan Golongan Kepangkatan 

 

Tabel di atas yaitu jumlah pegawai Kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar berdasarkan golongan kepangkatan, yakni dari golongan II/a berjumlah 12 

orang, II/b berjumlah 2 orang, II/d berjumlah1 orang, III/a berjumlah 11 orang, III/b 

berjumlah 27 orang, III/c berjumlah 20 orang, III/d berjumlah 19 orang, IV.a 

berjumlah 16 orang, IV.b berjumlah 1 orang dan jumlah pegawai di kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar berjumlah 109 orang. 

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Berdasarkan 

Unit Kerja 

No Seksi L P Jumlah 

1 Kepegawaian  6 8 14 

2 Umum 10 5 15 

3 Kepegawaian  8 3 11 

4 Bimas Islam 7 4 11 

5 Haji dan Umrah 7 6 13 

6 Pend. Madrayah 4 8 12 

7 Pend.  Agama Islam 4 4 8 

8 
Pend. Diniyah dan Pondok 

Pesantren 
4 7 11 

9 Penyelenggaraan Syariah 5 3 8 

5 Haji dan Umrah 1 0 0 1 4 5 2 0 0 13 

6 Pend. Madrayah 0 0 0 0 5 1 5 1 0 12 

7 Pend.  Agama Islam 1 0 0 2 2 2 0 1 0 8 

8 
Pend. Diniyah dan Pondok 

Pesantren 
0 1 0 1 1 4 3 1 0 

11 

9 Penyelenggaraan Syariah 2 0 0 1 1 2 0 1 0 7 

10 Penyelenggaraan Kristen 0 0 0 0 1 0 1 4 0 6 

Total 12 2 1 11 27 20 19 16 1 109 
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10 Penyelenggaraan Kristen 3 2 5 

Total 58 50 108 

Sumber: Data diambil dari kantor Kementerian Agama Kota Makassar.  

Tabel di atas yaitu jumlah pegawai kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar berdasarkan unit kerja, yakni dari jenis kelamin laki-laki berjumlah 58 

orang 63 sedangkan perempuan berjumlah 50 orang dan jumlah pegawai di kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar berjumlah 108 orang. 

B. Penerapan Pola Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor 

Kepala Kementerian Agama Kota Makassar 

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari manusia. Komunikasi merupakan medium penting bagi pembentukan dan 

perkembangan pribadi dalam kontak sosial, yang berarti adannya komunikasi 

sehingga manusia sebagai masyarakat tumbuh dan belajar. Melalui komunikasi juga 

seseorang bisa menemukan pribadi dirinya dengan orang lain, sahabat, bermusuhan, 

mencintai atau mengasihi orang lain dan masih banyak lagi. 

Komunikasi tidak lain merupakan interaksi simbolik manusia. Seseorang 

dalam berkomunikasi lebih pada manipulasi lambang-lambang dari berbagai benda-

benda. Semakin tinggi peradaban manusia semakin maju orientasi fikiran masyarakat 

terhadap lambang-lambang yang ada di sekitarnya. Secara sederahana komunikasi 

dapat dirumuskan sebagai proses pengoperasian isi pesan beruapa lambang-lambang 

dari komunikator kepada komunikan. Dalam penerapan komunikasi di tengah-tengah 

masyarakat umum atauapun dalam sebuah kelembagaan harus sama-sama berbagi 
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ide-ide, dari komunikator ke komunikan atau sebaliknya. Penerapan pola komunikasi 

dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kepala Kementerian Agama Kota 

Makassar yaitu : 

1. Pola Komunikasi Rantai 

Komunikasi merupakan sarana paling utama dalam kehidupan manusia, yang 

berarti tak seorang pun dapat menarik diri dari proses ini baik dalam fungsi sebagai 

individu maupun makhluk sosial. Komunikasi itu sendiri ada dimana-mana seperti di 

rumah, sekolah, kantor, rumah sakit dan semua tempat yang melakukan sosialisasi. 

Artinya hampir seluruh kegiatan manusia selalu tersentuh komunikasi. Banyak pakar 

menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
48

 

Pola komunikasi rantai merupakan sistem komunikasi birokrasi  yang 

mengikuti suatu pola komunikasi formal. Pola Komunikasi Rantai disebut juga 

Komunikasi Formal/Birokrasi. Pola komunikasi rantai adalah proses komunikasi 

yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan dalam lembaga formal melalui garis 

perintah dari pimpinan. Berdasar pada struktur organisasi selaku yang berkomunikasi 

karena sebagai petugas organisasi dengan status masing-masing. berkomunikasi yang 

formal adalah komunikasi yang dilakukan dalam instansi dengan cara resmi yang 

dilakukan oleh pimpinan dengan bawahan.   

Menurut H. Alimuddin Alib selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam 

(PAIS) menyampaikan bahwa : 

                                                                   
48

Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi,( Jakarta: PT Rajaravindo Utama, 2007), h.1 
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“Dalam menyampaiakn ide, gagasan maupun informasi seputar Kepala 

Kementerian Agama Kota Makassar, maka pegawai harus 

menyamapaikannya melalui Kepala masing-masing Seksi lalu diteruskan ke 

Kepala Kementerian Agama Kota Makassar. Hal ini dilakukan bertahap/ 

secara bertahap karena ada struktur jabatan yang  harus kita hormati di 

Kementerian Agaman Kota Makassar, harus sesuai struktur. Artinya tidak 

dibenarkan langsung ke Kepala Kementerian Agama Kota Makassar untuk 

menyampaikan informasi dan lain-lain, kita harus menghormati Kepala Seksi, 

jadi pegawai harus melalui Kepala Seksi terlebi dahulu.”
49

 

Berdasarkan Pernyataan di atas bahwa, komunikasi formal atau pola 

komunikasi berantai telah menjadi ketentuan peraturan yang ada di Kepala 

Kementerian Agama Kota Makassar. Setiap pegawai yang ingin berkomunikasi 

secara langsung dengan Kepala Kementerian Agama Kota Makassar harus mengikuti 

Pola Komunikasi Rantai atau mengikuti struktur yang ada. Sehingga pegawai tidak 

dapat berkomunikasi langsung dengan dengan pimpinan tanpa melalui perantara 

Kepala Seksi.  

“Pegawai ingin menyampaikan masalah-masalah pekerjaan kepada Kepala 

Kementerian Agama Kota Makassar, terlebih dahalu kita harus 

menyampaikannya ke Kepala Seksi, tidak dapat langsung ke Kepala 

Kemenag Kota Makassar. Kita harus menghargai Kepala Seksi dan 

menghormati struktur yang ada disini. Baru setelah itu kita bisa mendapat 

jawaban atau solusi dari masalah yang disampaikan sebelumnya.”
50

 

Uraian di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa pola komunikasi secara 

formal yang di lakukan Kepala Kementerian Agama Kota Makassar dalam satuan 

kerja sudah berjalan dengan baik terhadap pimpinan maupun pegawainya. Karena di 

Kementerian Agaman Kota Makassar sudah memiliki strukur organisasi dan masing 

                                                                   

49
H. Alimuddin Alib (43 Tahun), Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS), 

“Wawancara”, Kemenag Kota Makassar, 03 September 2020 

50
H. Alimuddin Alib (43 Tahun), Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS), 

“Wawancara”, Kemenag Kota Makassar, 03 September 2020 
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karyawan sudah memiliki tugasnya masing-masing. Pola Komunikasi Rantai yang di 

Maksudadalah alur komunikasi yang terarah antara Kepala Kementerian, Kepala 

Seksi dan Staff. 

a. Kepala Kementerian 

Komunikasi Merupakan salah satu sarana bagi seorang pemimpin dalam 

upaya memberikan perintah kepada bawahannya, karena pemimpin memiliki tiga 

peran penting yakni peran antar pribadi, informasional dan pengambilan keputusan. 

Suatu orgainisasi, baik swasta maupun pemerintahan tentu memiliki pola komunikasi 

dalam menyapikan pesan dalam mencapai tujuannnya. Pola komunikasi dalam 

organisasi bermaksud untuk mengatur dan mengefektifkan tugas-tugas yang ada 

dalam organisasi tersebut. Selain itu diupayakan tidak ada saling berharap dalam 

menjalankan tugas-tugas yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Dr. H. M. Arsyad 

Ambo Tuo, M.Ag bahwa : 

 

“Dalam satuan kerja Kementerian Agama Kota Makassar, semua pegawai 

telah memiliki tugas masing-masing, sehingga pegawai yang ada bagian 

umum misalnnya tidak perlu memusingi masalah-masalah yang ada di bagian 

lainnya.”
51

 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai yang berada 

dalam satuan kerja Kementerian Agama Kota Makassar sudah memiliki tugas 

masing-masing. Oleh karena dalam instansi pemerintahan terdapat bermacam-

macam tugas, seperti instruksi, penjelasan, Laporan serta pembicaraan untuk 

mendapatkan informasi maka diterapkan pola Komunikasi Rantai atau komunikasi 

formal. 

                                                                   
51

H. M. Arsyad Ambo Tuo, (54 Tahun) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, 

“Wawancara” , 03 September 2020 
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b. Kepala Sub. Tata Usaha 

 Kepala Tata Usaha betugas mengantur jalannya proses tata Pelayanan, 

pembinaan dan bimbingan tugas dan pokok seksi tata usaha serta bertanggung jawab 

atas seksi tata melakukan penyusnuna laporan kegiatan  seksi tata usaha. Kepala tata 

usaha juga selalu siap melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh kepala 

Kementerian Agama.  

“Di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar juga  ada Kepala Sub tata 

Usaha yang bertugas diantaranya membimbing dan membina tugas-tugas 

Kepala Kementerian Agama Kota Makassar, penyusunan laporan tata usaha, 

dan selalu siap jika ada tugas yang diberikan pula oleh Kepala Kepala 

Kementerian Agama Kota Makassar”
52

 

 

Hasil pengamatan penulis, melihat bahwa Kepala Kementerian Agama Kota 

Makassar, Kepala Sub Tata Usaha telah menjalankan tugasnya dengan baik  dan 

sebagaimana mestinya. Hal bisa dilihat dari proses dan pencapaian kerja dari Kepala 

Kementerian Agama Kota Makassar. 

c. Kepala Seksi 

Dalam satuan kerja setiap Seksi yang terdapat di lingkup kerja Kepala 

Kementerian Agama Kota Makassar mempunyai tugas mengontrol masing–masing 

proses kerja pegawai yang terdapat di dalam seksi. Kepala Seksi bertanggung Jawab 

penuh terhadap seksi yang diberikan sekaligus menjadi jembatan pegawai yang ada 

diseksi Kementerian Agama dalam memberikan saran kepada Kepala Kepala 

Kementerian Agama Kota Makassar menyangkut tentang pekerjaan dalam lingkup 

organisasi. 
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“Masing-masing Kepala Seksi yang ada di lingkup Kantor Kepala 

Kementerian Agama Kota Makassar bertanggung jawab penuh dalam 

mengontrol seluruh proses kerja pegawai, serta mempertimbangkan seluruh 

program dengan seluruh kelengkapannya demi suksesnya program tersebut. 

Kebijakan dalam masing-masing seksi harus seiring dengan visi misi Kepala 

Kementerian Agama Kota Makassar. Dan kepala Seksi juga menjadi 

jembatan komunikasi saran dari pegawai ke pimpinan”.
53

 

 

Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Seksi, baik itu Seksi Pendidikan 

Madrasah, Seksi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi 

Pendidikan Agama Islam (PAIS), Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi 

Bimas Islam, Penyelenggaraan Syariah, dan Penyelenggaraan Kristen memiliki 

perharhatian dan tanggung jawab lebih dalam meningkatkan kinerja di masing-

masing pegawai seksi.  

Pimpinan, maupun pegawai sebagai komunikator, yaitu orang yang 

menyampaikan pesan kepada komunikan, dan memiliki sebagai encoding, yaitu 

orang yang mengolah pesan-pesan atau informasi kepada orang lain. Ini dapat juga 

berupa individu yang sedang berbicara, menulis, sekelompok orang, organisasi 

komunikasi seperti surat kabar, radio, film, dan lain sebagainya.
54

 

Dalam membangun suasana kerja yang efektif dan efesien komunikasi harus 

maksimalkan. Pegawai menyampaikan atau memproses hal-hal terkait kerjaan yang 

berkaitan dengan Kepala Kepala Kementerian Agama Kota Makassar harus melalui 

kepala masing-masing seksi. 
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d. Pegawai 

Menjalakan tugas dengan penuh tanggung jawab harus tetap dijunjung  tinggi 

dalam ruang lingkup tempat kerja. Pegawai harus mengetahui  dan mengusai 

tugasnnya dengan baik demi kepentingan tercapainnya kinerja yang baik sesuai yang 

diharapkan oleh pimpinan atau sesuai dengan visi misi instansi. di 

KantorKementerian Agama Kota Makassar setiap pegawai telah mengetahui dan 

menguasai yang menjadi tugasnya. 

Dalam menyacapai  kinerja yang baik diperlukan kerja sama antara semua 

pegawai serta pimpinan. Pegawai harus mampu menjalankan tugasnya dengan  baik 

dan komunikatif  dengan sesama pegawai dan pimpinan, sama-sama berkalaborasi 

demi mencapai tujuan bersama. 

2. Secara Sruktural 

Aktulisasi komunikasi yang terjadi di Kementerian Agama Kota Makassar 

tidak  terlepas dari kalaborasi yang dilakukan secara struktural.  Adanya tahapan 

dalam pengambilan keputusan dengan mengadakan rapat kerja agar program-

program kerja setiap seksi di Kementerian Agama Kota Makassar dapat 

terealisasikan dengan baik sehingga tidak terjadi kesulitan dan masalah. Dari seluruh 

kemaksimalan komunikasi yang terjadi sesuai dengan struktur yang ada akan lebih 

berdampak pada kinerja pegawai serta mendukung tercapainya tujuan Kementerian 

Agama Kota Makassar. 

“Dalam aktivitas kerja semisal ada masalah mengenai pekerjaan,  instansi dan 

kegiaan yang dilakukan, maka kita langsung mengadakan rapat formal 

dengan Kepala Kementerian, Kepala TU dan kepala Seksi-Seksi serta 

Beberapa staff yang ada di Kementerian Agama Kota Makassar. Di forum itu 
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staff juga bisa menyampaikan pendapat dan masukanya yang akan di 

tampung oleh notulensi dan setelah itu akan dicarikan solusinya bersama dan 

disepakati bersama pula oleh semua pihak di Kepala Kementerian Agama 

Kota Makassar.”
55

 

 

Dalam instansi pemerintahan arah arus pesan dapat berlangsung dari atas ke 

bawa atau dikenal dengan dari pimpinan ke bawahan, atau dari bawa ke atas atau 

dikenal dengan dari bawahan ke pimpinan. Kebanyakan pola atau arus komunikasi 

yang dilakukan atau berlangsung didalam instansi pemerintahan adalah  dari atas ke 

bawa, atau dari pimpinan  ke bawahan. Yang menunjukkan hal ini yaitu adanya 

dalam komunikasi pimpinan berupa arahan, instruksi, penjelasan dan sebagainnya. 

Hal ini disampaikan oleh; 

“Ketika pimpinan mengadakan rapat kerja dan kami pun diwajibkan hadir, 

disitu kita bisa mendapatkan informasi mengenai pekerjaan dan tugas-tugas 

lainnya serta di forum itu kita pegawai bisa memberikan masukan atau 

kritikan ke kepala-kepala seksi dan kepala Kepala Kementerian Agama Kota 

Makassar.”
56

 

 

Dari pernyataan di atas bisa dipahami bahwa informasi didapatkan melalui 

rapat kerja, kemudian diinformasikan secara merata kepada seluruh pegawai demi 

hadirnya kinerja yang meningkat.  Komunikasi dari atas kebawa atau komunikasi 

formal atapun pola komunikasi rantai telah efektif. keberlangsungan kinerja banyak 

bergantung pada arahan-arahan dari pimpinan, dari a Kepala Kementerian Agama 

Kota Makassar ke Kepala Seksi dan diteruskan ke pegawai-pegawai.  
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Pegawai menjalankan perintah pimpinan seperti yang telah disampaikan 

atau diarahkan. Pegawai menerima arahan dari pimpinan merupakan bentuk 

perwujudan dari  adanya pelaksanaan pola komunikasi rantai di Kepala Kementerian 

Agama Kota Makassar. Efektifitas kinerja pegawai di Kepala Kementerian Agama 

Kota Makassar telah menunjukkan peningkatan yang baik dan sesuai dengan arahan 

dari pimpinan Kementerian Agama Kota Makassar.   

“Tugas-tugas baik pekerjaan atau kegiatan yang terlaksana di Kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar merupakan instruksi dari Kepala 

Kementerian yang tentu disesuaikan dengan seksi-seksi masing-masing. Dan 

pekerjaan-pekerjaan yang diberikan atau diinstruksikan berjalan dengan 

efektif dan efesien.”
57

 

 

Pegawai dalam mencapai kinerja yang baik tentu sangat dibutuhkan instruksi 

dari pimpinan, atau diperlukan komunikasi dari atas ke bawah sangat di butuhkan. 

Hal ini menunjukkan bahwa arahan  dan instruksi dari pimpinan akan menopang 

pelaksanaan pekerjaan dengan baik sehingga bisa selesai denga cepat. Sebuah 

organisasi bisa selalu eksis melalui pencapai-pencapainnya tidak terlepas dari 

kesuksesan penerapan pola komunikasi.  

Komunikasi yang berlangsung di Kementerian Agama Kota Makassar yakni 

dari pimpinan ke seluruh kepala seksi dan keseluruh pegawai bermacam-macam 

maksud dan tujuannnya. Pada umumnya yang biasa di komunikasi adalah berupa 

usulan dan kritikan baik dari pimpinan ke bawakan ataupun dari bawahan ke 

pimpinan, hal ini semata demi hadirnya kinerja yang baik dan tercapainya tujuan 

dengan maksimal.  
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“Saya sebagai staff di seksi pendidikan Islam di sini, ketika memiliki keluhan, 

saran dan informasi, kami memiliki kesempatan untuk menyampaikan hal 

tersebut, dan kesempatan yang kami punya semata-mata bermaksud untuk 

mengembakan instansi ini kedepannya.”
58

 

 

Keharmonisan yang terbangun dalam satuan kerja di Kementerian Agama 

Kota  Makassar tidak terlepas dari komunikatifnya setiap pegawai, kepala seksi dan 

kepala Kementerian. Pola komunikasi yang berlangsung memberikan semangat kerja 

kepada seluruh pegawai dalam menjalankan instruksi dan pekerjaan yang telah 

diberikan. Anggapan umum bahwa dalam lingkungan pekerjaan begitu amat kaku 

dan begitu formal mengalami penyusupan yang berangsur dengan adanya kecairan 

komunikasi dalam satuan kerja di Kementerian Agama Kota Makassar.  

Hubungan formal ke bawah yang terdapat di Kementerian Agama Kota 

Makassar berarti komunikasi yang berlangsung dari kepala Kementerian ke kepala 

seksi-seksi lalu disampaikan ke pegawai di masing-masing seksi. Sebalikknya, 

komunikasi formal ke atas berarti bahwa  komunikasi yang berlangsung  dari 

pegawai ke kepala seksi dan diteruskan ke kepala Kementerian agama, hal ini berupa 

masukan, informasi dan kritikan terhadap perkembangan Kementerian Agama Kota 

Makassar. 

Komunikasi formal kebawah di tempatkan pada posisi bila keputusan-

keputusan yang bersifat instruksi ataupun pengarahan. Selain itu, komunikasi  

kebawah atau hubungan formal kebawah berupa informasi, kebijakan, peraturan 

sehingga menjadi dasar dalam melaksanakan tugas-tugas pegawai. Dengan demikian 
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komunikasi yang berlansung di Kementerian Agama Kota Makassar mengikuti arus 

struktur  organisasi  yang memperkuat penerapan pola komunikasi rantai atau 

komunikasi formal/birokrasi.  

pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau 

lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga 

pesan yang dimaksud dapat dipahami.
59

 

Dalam satu kesatuan kerja yang terorganisir perlu diikat dengan komunikasi 

yang baik. Peran komunikasi, membentuk pegawai atau anggota-anggota untuk 

mencapai tujuan instansi atau lembaga. Dalam mengimplementasikan perintah dan 

tugas-tugas organisasi diperlukan koordinasi yang baik antar sesama elemen instansi 

sebagai bentuk aktivitas instansi. menghargai prosedur dan aturan pekerjaan yang 

telah ditentukan diterapkanlah pola komunikasi rantai atau komunikasi yang bersifat 

formal. Seperti yang di katakan oleh.  

“Sesama pegawai-pegawai disini, kami sangat menghormati dan menjunjung 

tinggi struktur yang ada. Sehingga kita menempatkan komunikasi sesuai 

tempatnya. Dalam suasana pekerjaan atau dalam waktu-waktu kerja kami 

harus berkomunikasi sesuai struktur yang ada atau komunikasi formal, hal ini 

menunjukkan penghargaan juga kepada Kepala Seksi dan terutama Kepala 

Kementerian Agama Kota Makassar sehingga hal itupun membuat kinerja-

kinerja pegawai menjadi lebih baik, tugas-tugas bisa di selesaikan secara 

efektif dan efesien.”
60

 

 

Dari pernyataan di atas maka bisa di simpulkan bahwa hubungan pegawai 

kepala seksi dan Kepala Kementerian Agama Kota Makassar sangat menjunjung 
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tinggi struktur dan menghormati satu sama lain. Hal tersebut menguatkan bahwa 

penerapan pola komunikasi rantai di Kepala Kementerian Agama Kota Makassar 

memberikan dampak positif terhadap kinerja-kinerja pegawai. Tugas dan pekerjaan 

bisa di selesaiakan dengan efektif dan efesien hal ini tidak terlepas dari komunikasi 

yang mengikat keharmonisan dalam satuan kerja di Kementerian Agama Kota 

Makassar.  

Menjaga hubungan dengan berinteraksi antara pimpinan dan pegawai di 

perlukan memang penerapan pola komunikasi yang tepat sebab hal demikian akan 

menghadirkan keharmonisan dalam satuan kerja dan saling menghargai satu sama 

lain. Bukan itu saja, komunikasi yang baik dan saling menghargai akan mendukung 

perkembangan sebuah instansi melalui kinerja-kinerja yang baik. 

“Kami sangat menjaga keharmonisan dan selalu memperkuat ke akraban 

sesama pegawai dan dengan pimpinan, tekdanang ada waktu yang tidak di 

rencanakan kami bisa berdiskusi satu sama lain dan berbincang juga soal 

bagaimana selalu berada dalam proses peningkatan kinerja pegawai di 

Kementerian Agama Kota Makassar. Kondisi itu misalnnya  jam-jam 

istirahat, bertemu di luar lalu saling mennyapa kadang juga ngopi bersama di 

warkop-warkop.”
61

 

 

 Pimpinan dan pegawai memang soal perbincangan jabatan tetapi dua elemen 

ini sangat penting dan tidak bisa terpisahkan di lingkungan Kepala Kementerian 

Agama Kota Makassar. Meskipun posisi berbeda namun memiliki titik penting yang 

harus saling mendukung  satu sama lain. Di lingkungan Kepala Kementerian Agama 

Kota Makassar  keterbukaan pimpinan dan pegawai itu sangat perlu, demi hadirnya 

suasana kerja yang baik dan pegawai selalu mengalami peningkatan kinerja.  
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“Lingkungan pekerjaan memang harus ada keterbukaan agar masalah ataupun 

kendala-kendala yang dihadapi bisa terselesaikan lebih cepat. Belum lagi 

kalau ada hal-hal tertentu yang memang ada dasar internal seksi yang tidak 

bisa diketahui oleh semua pegawai. Contoh hal yang bisa di transparanskan 

yakni ada kegiatan yang memang bisa melibatkan semua elemen yang ada di 

Kementerian, itu harus di informasikan secara baik dan terbuka agar supaya 

pegawai bisa terlibat lebih maksimal dan bisa meberikan saran. Hal ini pun 

pastinya akan membangun kerjasama dan kesadaran bagi seluruh pegawai 

dan kinerja selalu ada peningkatan.”
62

 

 

Dari pernyataan di atas dipahami bahwa transparansi informasi telah di 

lakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Makassar. Artinya, keterbukaan 

pimpinan terhadap pegawai dalam aspek informasi telah dilaksanakan. Hal ini pun 

tentu akan menghidupkan kepercayaan dalam satuan kerja Kepala Kementerian 

Agama Kota Makassar, dan tidak ada yang bekerja dalam kecurigaan tidak ada 

informasi yang di tutup-tutupi.  

Kepala Kementerian Agama Kota Makassar dan pegawai selalu 

menghidupkan pola komunikasi yang  baik agar tercipta suasana kerja yang hangat 

dan harmonis. Kepekaan terhadap kondisi dan situasi kerja satu sama lain, saling 

komunikatif dan itu terjadi di Kementerian Agama Kota Makassar. Komunikasi yang 

kondusif mengarahkan pada kinerja pegawai yang baik dan  bertanggung jawab 

karena ada ketenangan di dalam lingkungan kerja. Hal di alami, itu pun akan menjadi 

upaya kongkrit dalam meningatkan pertahanan Kementerian Agama Kota Makassar 

serta melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan  sesuai dengan agenda yang ada.  

Tidak berhenti sampai disitu, pegawai-pegawai yang memiliki kinerja yang 

baik akan mendapatkan penghargaan dari Kepala Kementerian Agama Kota 
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Makassar. Penghargaan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap konsistensi  

dan dedikasi yang telah diberikan Kepada Kementerian Agama Kota Makassar. Hal 

ini pun menjadi semangat kepada pegawai yang lain untuk selalu berlomba-lomba 

meningkatkan kinerjanya.  

“Dalam acara tertentu pegawai yang dianggap memiliki kinerja yang paling 

baik akan mendapatkan penghargaan, tetapi pegawai yang lain tetap 

menerima penghargaan juga dari Kepala Kementerian Agama Kota Makassar, 

walaupun yang di terima berbeda antara yang kinerjanya paling baik. Namun 

yang kami banggakan yakni Kepala Kementerian Agama Kota Makassar 

selalu memberikan semangat dan perhaian kepada seluruh pegawainya.”
63

 

 

Dengan apa yang di sampaikkan di atas, dipahami bahwa pemberian 

penghargaan kepada seluruh pegawai akan meningkatkan rasa kepuasan kinerja 

pegawai. adanya hal ini, hubungan komunikasi antara pimpinan tetap harmonis 

walaupun berada dalam komunikasi formal yang sesuai dengan struktur yang ada, 

yang kerap kali di anggap komunikasi yang kaku. 

Dari hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa  pola komunikasi rantai 

telah diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Dengan tahapan 

komunikasi formal, struktural dan kekeluargaan sehingga meningkatnya kinerja-

kinerja pegawai di masing-masing seksi. Komunikasi dari bawahan ke pimpinan, 

atau sebaliknya dari pimpinan  ke bawahan mengikuti struktur organisasi yang ada 

dan hal tersebut menunjukkan penerapan pola komunikasi rantai.  

3. Pola Komunikasi Roda 
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Kalaborasi dalam menjalankan tugas instansi diperlukan agar ada proses 

saling mendukung satau sama lain. Dalam kondisi yang mendesak atau dadakan 

Kepala Kementrian Agama Kota  Makassar ada perintah yang segera di selesaikan 

tetapi kepala seksi tidak ada di kantor maka Pimpinan sendiri yang langsung 

berkomunikasi dengan pegawai. Keadaan dan kesibukan Kepala Kantor  Kementrian 

Agama Kota Makassar dengan Kepala Seksi yang bisa saja mengharuskan tidak 

dalam waktu yang sama ada di kantor.  

Perintah, arahan, instruksi dari Kepala Kemenag  yang ingin disampaikan ke 

pegawai yang biasanya melalui masing-masing Kepala Seksi maka dalam kondisi 

Kepala Seksi tidak berada di tempat maka Kepala Kemenag bisa berkomunikasi 

langsung dengan pegawai. Hal ini pula bisa  menjadi keadaan pimpinan bisa 

langsung melihat kinerja dan situasi-situasi di masing-masing seksi. Pegawai akan 

membangung persepsi bahwa  pimpinan tidak di ruangannya saja tetapi juga  

langsung ke bawahannya untuk memberikan instruksi dan melihat  situasi dan 

kondisi. 

Penerapan pola  komunikasir roda yang penulis tekankan adalah komunikasi 

dengan  mengikuti tingkat hirarki dikurangi. Pimpinan terkadang memberikan 

instruksi langsung ke pegawai selain, Kepala Seksi tidak ada di tempat, Pimpinan 

ngingin berkomunikasi dan melihat langsung situasi dan kondisi proses kinerja 

pegawai. Hal ini akan mendukung bahkan menamba keharmonisa satuan kerja di 

Kantor  Kementrian Agama Kota Makassar. 
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C. Faktor Penghambat Penerapan Pola Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja 

Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar 

Manusia dalam setiap kehidupannya sehari–hari tidak bisa terlepas dari 

interaksi  satu sama lain. Dalam proses interaksi itu tentunya harus berkomunikasi 

agar bisa saling bertukar informasi  dan cara pandang terhadap sesuatu. Pada 

hakikatnya bahwa  sebagian besar manusia terbentuk secara pribadi dari hasil  

interaksi sosial dengan sesama masyarakat. Dalam kelompok atau instansi, sebagai 

suatu keadaan masyarakat yang lebih terorganisir dan berada dalam suasana 

kepemimpinan lebih  sistematis dan terarah tak lepas dari setiap persoalan-persoalan. 

Mencapai sebuah tujuan organisasi, pasti memiliki hambatan-hambatan yang 

bisa mengganggu kelangsungan hidup instansi atau organisasi. Persoalan atau  

hambatan yang dihadapi harus selalu dikomunikasikan agar supaya selalu ada proses 

kerja sama dalam menghadapi hambatan tersebut. Keadaan pegawai yang 

terorganisir, komunikatif, proaktif dan memiliki analisis yang akan menjadikan 

hambatan bisa dengan mudah diselesaikan. 

Proses kinerja pegawai di Kementerian Agama Kota Makassar dalam sisi 

penerapan pola komunikasi memiliki keadaan yang sama dengan organisasi atau 

instansi yang lain, pasti memiliki hambatan. Hambatan dalam penerapan pola 

komunikasi  yang di alami Kementerian Agama Kota Makassar dalam meningkatkan 

kinerja pegawai yaitu ; 
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1. Miss Communication 

Miss communication yang dihadapi oleh pimpinan dan pegawai Kementerian 

Agama Kota makassar dalam aktvitas kerja seluruh elemen, adanya proses 

komunikasi yang  bermasalah atau adanya kesalahan dalam proses komunikasi. 

Proses komunikasi kepala kemenag kota Makassar dengan kepala seksi dan 

diteruskan ke pegawai ketika mengalami kesalahan dalam komunikasi akan 

merdampak pula pada kinerja pegawai. Lebih dari itu, adanya masalah komunikasi 

akan mengganggu proses mencapainya visi, misi, dan tujuan yang telah disepakati 

sebelumnya. Kesalahan-kesalahan dalam membangun komunikasi  dalam sebuah 

organisasi  atau instansi  tentukanya akan berdampak pada setiap sisi-sisi kinerja dan 

pencapaian tujuan. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa hambatan pastinya akan dialami oleh semua 

organisasi yang sedang dalam proses mencapai tujuannya. Hambatan berupa miss 

communication, menjadihambatan yang paling lumra terjadi dan memang akan 

mudah terjadi. Komunikasi yang terjadi antara pimpinan ke pegawai atau sebaliknya, 

terkadang pasti akan mengalami masalah. Begitupun di  Kementerian Agama Kota 

Makassar miss communication menjadi hambatan yang lumra dan akan mengancam 

setiap saat proses-proses kerja. 

“Hambatan yang biasa terjadi di dalam proses komunikasi Kepala 

Kementerian Agama Kota Makassar yang kami alami yakni, penyampaian 

informasi atau apapun itu dari kepala kemenag ke kepala seksi dan di 

teruskan ke pegawai kadang kurang diterima atau ditangkap dengan  baik, 

artinya terkadang salah kapra, hal ini karena bisa jadi informasi dari kepala 
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kemenag yang ditujukan ke pewagai melalui perantara kepala seksi terlebih 

dahulu.” 
64

 

 

Komunikasi  yang setiap saat berlangsung di Kepala Kementerian Agama 

Kota Makassar tentu berdampak secara sentral terhadap satuan kerja. Hambatan 

dalam salah menerima informasi bisa di selesaikan dengan baik dan cepat. 

Komunikasi yang baik, sistematis  dan jelas antara  pimpinan ke pegawai akan 

menciptakan kalaborasi kerja yang baik dan akan lebih mudah meningkatkan  kinerja 

pegawai, berujung pada tercapainya tujuan. 

Komunikasi pimpinan ke pegawai  memang harus di perhatikan baik-baik 

sebagai upaya meminimalisir terjadinya miss communication. Kemampuan untuk 

memaham siapa yang menjadi lawan  bicara dan memperhatiakn dengan seksama 

yang sampaikan  harus menjadi hal utama. Besar kemungkinan ketika  kita tidak 

memperhatiakn hal tersebut dengan baik maka kesalahpahaman dan salah menerimah 

pesan akan lebih muda di alami dan menjadi hambatan. 

“Terkadang hambatan berupa kesalapahaman mudah terjadi karena adanya 

perbedaan asumsi dan persepsi antara pimpinan dan pegawai, dan ada yang 

kurang memperhatikan penyampaian. Tetapi hal tersebut bisa di atasi dengan 

cepat dan tepat. Penyelesaiannya berupa pertemuan secara langsung  antara 

pimpanan dan pegawai dan kemudian dikomunikasi dengan baik dan penuh 

penghormatan dan etika. Komunikasi yang penuh etika kami junjung tinggi 

juga kalo ada yang salah tangkap informasi maka diselesaikan dengan baik 

dan benar.”
65

 

 

Dari hasil wawancara di atas, terkait dengan adannya hambatan miss 

communication menjadi hal lumrah juga di alami dalam penerapan pola komunikasi 
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di KantorKementerian Agama Kota Makassar. Tetapi hal tersebut bisa segera diatasi 

dengan baik dan benar dengan pertemuan tanpa mengganggu kinerja secara 

siknifikan. Komunikasi juga harus mendapatkan perhatian serius agat bisa 

meminimalisir kesalahpahaman dalam saling bertukar informasi dan memberi 

instruksi. Setiap hambatan tentu memiliki solusinya dan dari awal antisipasi terhadap 

hambatan terus sudah ada sehingga bisa di selesaikan secara efektif dan efesien dan 

tidak berlarut-larut. 

Disimpulkan juga bahwa, dalam setiap kesalahpahaman menangkap pesan 

komunikasi antara pimpinan dan pegawai serta elemen kerja lainnya bisa 

diselesaikan dengan prinsip diskusi dan memberikan pemahan terhadap setiap orang 

yang menjadi lawan komunikasi. Satuan kerja di Kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar juga telah menyadari bahwa miss communication akan berdampak buruk 

terhadap sistematika kerja pegawai, hubungan dan memberikan dampak buruk 

terhadap instansi. maka dari itu, telah ada antisipasinya dan selalu ada upaya dalam 

menimalisir hambatan tersebut, kalaupun ada, tidak begitu berpengaruh secara 

siknifikan terhadap kinerja pegawai. 

2. Hambatan Mengucapkan Bahasa 

Komunikasi secara verbal melalui perantara bahasa antar pimpinan dan 

pegawai juga tidak bisa dianggap sepele. Ketidak hati-hatian dalam memilih bahasa 

dalam menyampaikan informasi atau instruksi akan mudah disalahpahami oleh lawan 

bicara. Yang akan terjadi dari kurangnya ketepatan memilih bahasa hal 

menyampaikan informasi terkait pekerjaan dalam suatu instansi yakni adalah adanya 
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persepsi yang berbeda dan akan ada tindak yang  juga tidak sesuai yang dimaksud 

sebenarnya. Kepala Kementerian Agama Kota Makassar terkadang ada kesalah  

pengucapan ketika memberikan informasi atau instruksi ke pewagai melalui kepala 

seksi akan melahirkan pendapat yang berbeda dan tidakan yang berbeda pula. 

Ketepatan memilih bahasa sebagai sarana komunikasi diharapkan mendapat umpan 

balik yang sesuai, maka dasar itu menuntut agar berhati-hati berbahasa dalam 

memberikan informasi karena bisa jadi umpan baliknya tidak sesuai  ketika  

pencapannya  berbeda. 

Kementerian Agama Kota Makassar adalah instansi yang besar dan memiliki 

banyak pegawai  dan memiliki beberapa pegawai yang susah memahami bahasa 

daerah, yang dimana bahasa daerah kadang tanpa disadari diucapkan dalam 

komunikasi. Perbedaan ini menjadi hambatan sehingga mendapat perhatian untuk 

bisa memilih bahasa dan pengucapkan dangan tepat dan benar. Kesalahpahaman 

akan mengahapiri dua orang atau lebih orang yang sedang berkomunikasi ketika ada 

lawan bicara yang tidak memahami bahasa daerah dan kita mengelurkan bahasa 

daerah tanpa diperjelas melalui bahasa Indonesia. Bahasa yang wajib digunakan 

memang sebagai saran komunikasi di Kementerian Agama Kota Makassar tentunya 

bahasa Indonesia, tetapi tanpa disadari karena asik berkomunikasi terkait kerjaan 

tanpa disadari berbahasa daerah yang bisa menimbulkan salah persepsi.  

“Terkadang kalau sudah asik bercerita dan memberiakn instruksi, tanpa di 

sadari saya berbahasa daerah, tetapi dengan segera saya meluruskan atau 

memperjelas dengan bahasa indonesia agar tidak ada salah persepsi dan bisa 
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dimengeri dengan baik, tapi ada juga yang kadang lupa untuk mempejeelas, 

tetapi biasa dibantu oleh pegawai yang lain untuk memperjelas.”
66

 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa,  hambatan dari segi 

ketepatan dalam mengucapkan bahasa tanpa memperhatikan lawan bicara akan 

mempengaruhi kinirja dan pelaksanaan tugas-tugas kerjaan. Kesadaran terkait 

dengan keadaan sesama pegawai atau pimpinan ke bawahannya sangat diperlukan 

dalam menghidari adanya salah persepsi  atau  pendapat terkait  informasi dan 

instruksi atapun apapun itu terkait kerjaan. Konsistensi dengan kesadaran selalu 

berbahasa Indonesia dalam menyapaikan kegiatan-kegiaan pekerjaan harus 

mendapatkan perhatian pula.  

3. Hambatan Cuaca dan Sinyal 

Hambatan selanjutnya yang kerap dialami dalam proses komunikasi  dalam 

ruang lingkup kerja Kementerian Agama Kota Makassar yakni proses komunikasi 

yang terhambat karena keadaan cuaca dan gangguan sinyal. Keberadaaan pimpinan 

yang tidak begitu menetap di Kantor Kemenag,  dikarenakan harus mengurus kerjaan 

di luar dan mengadakan kunjungan kerja yang memaksakan penyapaian informasi 

harus melalui telfon. Tetapi harus dipertimbangkan bahwa tidak setiap komunikasi 

lewat telfon selancar yang difikirkan, keadaan dimana cuaca dan sinyal terganngu 

akan mengganggu proses komunikasi  lewat telfon baik telfon langsung atau melalui 

media sosial.  

“Walaupun  kita ini kota besar tetapi kan kepala kemenag tidak terus menerus 

di kantor kadang harus keluar daerah karena da kunjungan kerja sehingga 
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ketika ada hla yang harus di informasikan baik dari pimpina ke pegawai 

begitupun sebaliknnya, ketiak cuaca da sinyal tidak mendukung maka 

instruksi nya juga tidak jelas dan membuat kita salah memahai atau harus di 

perjelas berulang kali.”
67

 

 

Pernyataan di atas yang menandakan bahwa kesulitan proses komunikasi bisa 

terjadi dikarenakan keadaan yang memaksa harus  berada di luar dan informasi di 

sampaikan melalui telfon atau media sosial. Hal  tersebut  akan menjadi hambatan 

dikarenakan cuaca dan sinyal tidak bisa di pastikan akan dalam  keadaan mebaik  

terus-menerus. Perlu diantisipasi bahwa cuaca dan sinyal bisa mengganggu proses 

komunikasi terkait kerjaan di Kementerian Agama Kota Makassar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan  bahwa: 

1. Pola komunikasi pimpinan terhadap pegawai di Kementerian Agama Kota  

Makassar menggunkan pola komunikasi rantai atau formal secara struktural. 

Dimana pola komunikasi rantai merupakan suatau proses komunikasi yang 

bersifat resmi yang biasanya dilakukan dalam  lembaga formal sesuai dengan 

garis perintah atau struktur. Komunikasi secara  struktural yakni proses 

komunikasi yang adanya tahapan dalam pengambilan keputusan dengan 

mengadakan rapat formal atau rapat kerja agar program-program setiap seksi 

dapat berjalan dengan baik Sehingga tercapai tujuan instansi. Pola 

Komunikasi Roda yakni Pimpinan dalam kondisi tertentu langsung 

memberikan instruksi ke Pegawai dan melihat langsung kinerja pegawai. 

2. Hambatan dalam proses peneraan pola komunikasi dalam meningkatkan 

kinerja pegwai  di Kepala Kementerian Agama Kota Makassar yaitu ; a). 

Adanya miss communication yang berarti bawah kesalahan-kesalahan dalam 

berkomunikasi seperti masalah dalam menyapaikan  informasi. b). Hambatan 

ketepatan memilih bahasa yang artinya antara pimpinan kepada bawahan  

agar bisa selalu  berkomunikasi dengan bahasa yang tepat sehingga lahirlah 

umpan balik. c). Hambatan fisik yang berarti pengaruh terhadap komunikasi 
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karena dengan adanya ganngguan berkomunikasi yang sampaikan kepada 

penerima pesan disebabkan keadaan cuaca aatau jaringan.  

 

B. Kritik dan Saran 

1. Diharapkan agar Kepala Kementerian Agama Kota Makassar lebih 

meningkatkan efektivitas komunikasi yang ditetapkan agar pegawai lebih 

meningkatkan kinerja sesuai yang diharapkan serta mampu menjaga 

kerjasama dengan pegawai dan mampu menjaga komunikasi dengan pegawai 

agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi dalam mewujudkan 

keberhasilanKementerian Agama Kota Makassar. 

2. Para pegawai diharapkan melakukan koordinasi dengan Kepala Kementerian 

Agama Kota Makassar maupun Kepala Seksi masing-masing agar peran 

komunikasi yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik dan mempunyai 

keterampilan dan kecakapan yang memadai dalam mengembangkan pola-

pola komunikasi yang diterapkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota 

Makassar 

3. Kepala Kementerian Agama Kota Makassar dan pegawai diharapkan agar 

adanya tindakan memperbaiki hubungan dalam berkomunikasi sehingga 

terwujud komunikasi yang efektif di Kementerian Agama Kota Makassar 
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Agama Kota Makassar 
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