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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat di bawah ini: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

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

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

یََْ   fatḥah dan ya Ai a dan i 

وَْ  َ  fatḥah dan wau Au a dan u 

Contoh : 

 kaifa : ك يْفَ 

ََ ھ وْلَ : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى  ...َ َاَ/َ...ََ 
fatḥah dan 

alif  atau ya 
Ā 

a dan garis  

di atas 

َ یَ   
kasrah dan 

ya 
Ī 

i dan garis   

di atas 

َو  َ  
ḍammah  

dan wau 
Ū 

u dan garis  

di atas 

Contoh: 

اتَ   māta :   م 

م ى  ramā :   ر 

 qīla :   ق يْلَ 

وْتَ   yamūtu :  ي م 
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4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha. 

Contoh:  

الأ طف ال ةَ  وْض   rauḍah al-aṭfāl :  ر 

ل ة َ الف اض  يْن ةَ  د   al-madīnah al-fāḍilah :  الم 

ة َ كْم   al-ḥikmah :  الح 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (َ  َ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن ا  rabbanā :  ر 

يْن ا  najjainā :  ن جَّ

قَ   al-ḥaqq :  الح 

جَ   al-ḥajj :  الح 

مَ   nu‘‘ima :  ن ع  

 aduwwun‘ :  ع د وَ 

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

kasrah ( َ ی َ    ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 
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Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  ع ل ىَ 

ب ى ََ ع ر    : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ  ال

(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti 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) :  الش مْسَ 

ل ة َ  al-zalzalah :  الزلْز 

 al-falsafah :  الف لْس ف ة َ

 al-bilādu :  الب لا د َ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

وْنَ  ر   ta’murūna :  ت أم 

 ’al-nau :  الن وْءَ 

 syai’un :  ش يْءَ 

رْتَ   umirtu :  أ م 
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8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, 

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

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َالله يـنْ   billāh   ب الل َ  dīnullāh   د 

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة َالله حـــْم  مَْف يَْر   hum fī raḥmatillāh    ھ ـ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

disebutkan sebagai nama  akhir  dalam  daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, Naṣr 

Ḥāmid Abū) 
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swt. = subhanahu  wa ta‘ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = Contoh: QS. al-Baqarah/2: 4 

HR =  Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 
 
Nama 
NIM 
Konsentrasi 
Judul Disertasi 

: 
: 
: 
: 

Ismaya 
80100319042 
Dakwah dan Komunikasi 
Literasi Komunikasi dalam Budaya Tudang Sipulung di 
Desa Patondonsalu Kabupaten Enrekang 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan proses 

dan model literasi komunikasi yang diterapkan dalam budaya tudang sipulung 

serta peranan literasi komunikasi dalam pengembangan nilai-nilai ajaran Islam di 

Desa Patondonsalu Kabupaten Enrekang.  

Penelitian ini dilakukan di Desa Patondonsalu Kabupaten Enrekang  

dengan metode  deskriptif kualitatif serta menggunakan pendekatan dakwah dan 

komunikasi. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik pengolahan dan analisis 

data yang dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dan model literasi komunikasi 

yang diterapkan selama ini dalam kegiatan tudang sipulung di Desa Patondonsalu 

masih kontemporer, yaitu belum memanfaatkan penggunaan teknologi informasi 

sama sekali didalamnya. Hal inilah yang menjadi pemicu mengapa peserta yang 

hadir dalam kegiatan tudang sipulung sangat jarang dijumpai yang berusia sekitar 

20-39 tahun, karena mereka adalah generasi milenial yang tidak terlalu tertarik 

dengan hal-hal yang tidak bersifat digital. Kemudian karena tidak adanya 

pemanfaatan teknologi informasi, sehingga tidak menghasilkan literatur/sumber 

referensi yang membahas budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu, baik itu 

literatur tercetak maupun non-cetak. Selanjutnya kemampuan literasi komunikasi 

seorang toa ade’ didalam memimpin kegiatan tudang sipulung sangat dibutuhkan 

agar dia mampu melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada 

masyarakat pelaku budaya tudang sipulung sehingga ritual yang bertentangan 

dengan ajaran Islam dapat diminimalisir serta mampu menanamkan dan 

mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam dengan baik dan benar tanpa 

meninggalkan budaya (local wisdom) yang sudah ada.  

Sebagai implikasi dari penelitian ini adalah peneliti akan melakukan 

kegiatan-kegiatan pengembangan, berupa pengenalan penggunaan teknologi 

informasi kepada masyarakat, penerbitan tulisan-tulisan terkait budaya tudang 

sipulung, serta memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan desa sebagai 

perpustakaan yang berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan indeks literasi 

masyarakat sebagai implementasi dari Perda Kabupaten Enrekang Nomor 1 

Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi.  

 

Kata kunci: literasi komunikasi; budaya; tudang sipulung; perpustakaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penerapan literasi komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam 

melestarikan kearifan lokal di suatu daerah. Dalam penerapan literasi komunikasi, 

manusia menggunakan beragam model. Model merupakan metode untuk 

menampilkan objek, di mana didalamnya dijelaskan kompleksitas sebuah proses, 

sebuah ide, dan hubungan antara elemen-elemen yang mendukungnya. Konstruksi 

model ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi, menggambarkan atau 

mengklasifikasikan komponen yang relevan dari proses. 1  Suatu model dapat 

dikatakan sempurna jika dapat menunjukkan semua aspek yang mendukung 

proses yang berlangsung. Misalnya, dapat menegakkan spesifikasi dan 

menunjukkan hubungan antara satu komponen dengan komponen lain dalam 

proses, dan itu benar-benar dapat menunjukkan keberadaannya. Misalnya dapat 

melakukan spesifikasi dan menunjukkan kaitan antara satu komponen dengan 

komponen lainnya dalam suatu proses, serta keberadaannya dapat ditunjukkan 

secara nyata.  

Menurut B. Aubrey Fisher,2 "model adalah analogi yang mengabstraksikan 

dan memilih bagian dari keseluruhan unsur, sifat atau komponen yang penting 

dari fenomena yang dijadikan model. Model adalah gambaran informal untuk 

menjelaskan atau menerapkan teori. Dengan kata lain, model adalah teori yang 

lebih disederhanakan, yang mampu menggambarkan suatu fenomena mungkin 

tanpa menanggalkan inti dari fenomena itu sendiri".  

                                                             

1Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 

39-40. 

2 B. Aubrey Fisher, Teori-teori Komunikasi, Penerjemah Soejono Trimo (Bandung: 

Remadja Karya, 1986), h. 93.   
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Keberadaan model literasi memungkinkan untuk mengidentifikasi 

berbagai komponen serta menunjukkan hubungan antar komponen. Model juga 

dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan literasi. Dari situ 

kita dapat memusatkan pada bagian tertentu ataupun keseluruhan model. 

Model literasi yang mengabaikan konteks sosial budaya Indonesia dapat 

mengakibatkan tidak efektifnya upaya pembelajaran di masyarakat. Apalagi jika 

literasi dimaknai secara minimal, tidak akan membawa manfaat yang luas. 

Model literasi yang lebih bermanfaat adalah model yang dibangun dalam 

pengertian yang lebih mendalam dan holistik dengan menyentuh halaman 

kesadaran individu dan kolektif. Masyarakat Indonesia setidaknya memiliki tiga 

konteks sosiologis dan antropologis yang dapat dijadikan tolak ukur dalam 

mengembangkan model literasi yang lebih kontekstual. 

"Pertama, meskipun angka buta huruf kecil, masyarakat kita belum 

sepenuhnya masuk ke dalam budaya tulisan. Budaya lisan masih dominan 

dihidupi oleh warga masyarakat. Kedua, masyarakat Indonesia memiliki karakter 

budaya komunal yang kuat. Dan ketiga, hampir di seluruh belahan dunia saat ini, 

tak terkecuali Indonesia telah menjadi bagian dari sebuah jaringan raksasa 

masyarakat digital dunia.3 Ketiga karakter ini bukan berarti kesalahan ataupun 

kelemahan, sebaliknya justru harus menjadi perhatian utama supaya dapat 

ditemukan pendekatan yang kontekstual dalam mencapai cita-cita pembangunan 

manusia Indonesia melalui literasi." 

Apabila model literasi tidak memperhitungkan kekuatan budaya lisan dan 

hanya fokus pada pendekatan tulisan, tampaknya cita-cita literasi akan lambat 

dicapai. Sebaliknya yang perlu dikembangkan adalah metode pembelajaran yang 

                                                             
3William L. Rivers, Jay W. Jensen & Theodore Peterson, Media Massa & Masyarakat 

Modern, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 300. 
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cukup seimbang memanfaatkan berbagai pendekatan lisan dan tulisan. Di sisi lain, 

pendekatan komunal sebenarnya dapat menjadi kekuatan dalam meningkatkan 

literasi. Untuk itu, dapat dipikirkan lebih lanjut berbagai pendekatan yang 

dilakukan secara komunal, sehingga literasi dapat menjadi bagian dari budaya.4 

Sedangkan model komunikasi sendiri menurut Sereno dan Mortensen 

merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya 

komunikasi. Model komunikasi mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting 

dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. 

Model komunikasi dapat diartikan sebagai representasi dari suatu peristiwa 

komunikasi. Akan tetapi, model tidak berisikan penjelasan mengenai hubungan 

dan interaksi antara faktor-faktor atau unsur-unsur yang menjadi bagian dari 

model. Penjelasannya diberikan oleh teori. Ini berarti terdapat kaitan antara teori 

dan model.5"  

Jika model memiliki kaitan yang sangat erat dengan teori, maka 

sehubungan dengan hal tersebut, Gardon Wiseman dan Larry Barker 

mengemukakan tiga fungsi model komunikasi, yaitu: " 

1. Melukiskan proses komunikasi  

2. Menunjukkan hubungan visual  

3. Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi  

Penguatan literasi komunikasi dalam budaya tudang sipulung di Desa 

Patondonsalu perlu untuk dilaksanakan. Hal tersebut dipicu oleh adanya ledakan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah membuka 

                                                             

4 Anggraini, S., Budaya Literasi dalam Komunikasi, Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu 

Komunikasi, 10`6, `5 (3), h. 264-279. 

5 Anggraini, S., Budaya literasi dalam komunikasi, WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu 

Komunikasi, 2016, 15 (3), h. 264-279. 
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babak baru dalam kehidupan masyarakat dan membuat banyak perubahan 

sehingga generasi muda di Desa Patondonsalu berpendapat bahwa budaya tudang 

sipulung tidak perlu lagi untuk dilaksanakan karena semua informasi yang 

dibutuhkan sudah ada di internet. Hal ini akan berdampak pada pelestarian 

kearifan lokal, padahal kearifan lokal sangat perlu dijaga keberadaannya karena 

kerifan lokal merupakan ciri khas dari suatu daerah, dimana daerah lain tidak 

memilikinya dan itu diwariskan secara turun menurun. Jadi jika kearifan lokal 

punah maka daerah tersebut tidak memiliki ciri khasnya tersendiri yang dapat 

membedakan daerah satu dengan yang lain. Kearifan lokal merupakan 

pengetahuan, gagasan, nilai, keterampilan, pengalaman, tingkah laku, dan 

kebiasaan adat yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tertentu.6 

Budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu dilaksanakan dalam rangka 

mendapatkan kesepakatan untuk memulai suatu pekerjaan, khususnya untuk 

memulai turun ke sawah. Tudang sipulung di Desa Patondonsalu merupakan 

tradisi masyarakat yang dilakukan pada awal musim tanam padi. Tudang sipulung 

dilaksanakan agar masyarakat secara bersama-sama turun menanam padi di sawah 

setiap tahunnya jika hujan sudah mulai turun. Oleh karena itu, tudang sipulung 

dapat dimaknai sebagai wadah bersilaturahmi dan bersama memasuki musim 

tanam.7 

Tradisi budaya lokal Bugis Makassar tudang sipulung secara harfiah 

diartikan berarti "duduk bersama" untuk mengambil keputusan dengan cara 

bermusyawarah, namun secara konseptual merupakan ruang kultural yang 

demokratis bagi publik (rakyat) untuk menyuarakan kepentingan kepentingannya 

                                                             

6Keraf, A.S.,Etika Lingkungan, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), h. 17. 

7Muh. Aziz Albar, Tribun Enrekang.com; http://bit.ly/whatshapptribuntimur, 14 Oktober 

2019. 

http://bit.ly/whatshapptribuntimur
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dalam rangka mencari solusi atas permasalahan permasalahan yang mereka 

hadapi. Dalam al-qur’án ditegaskan bahwa hendaklah mengambil keputusan 

dengan cara bermusyawarah, hal itu terdapat dalam QS. Ali ‘Imran/3: 159 : 

 

ِ لِنْتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظًّا غَ  وا مِنْ حَوْلِكَ فَ لْبِ لانْ لْقَ لِيظَ افبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه اعْفُ فضَُّ
َ توََكهلْ عَ مْتَ فَ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهمُْ فيِ الأمْرِ فإَذِاَ عَزَ  ِ إنِه اللَّه  يحُِبُّ لىَ اللَّه

لِينَ )  (١٥٩الْمُتوََكِِّ

Terjemahnya: 

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya."8 

"Ayat ini memiliki hubungan yang erat terhadap peristiwa perang uhud. 

Peristiwa tersebut menceritakan kekalahan telak kaum muslim yan dialami akibat 

hilangnya disiplin sebagian tentara Islam terhadap perintah yang telah ditetapkan 

Nabi, bahkan dalam satu riwayat pada waktu itu Nabi terluka sangat parah dan 

giginya rontok. Ayat ini serta beberapa ayat berikutnya merupakan penjelasan 

tentang sikap dan sifat nabi sebagai leader yang mesti diambil ketika menghadapi 

fakta yang tidak sesuai dengan instruksinya sekaligus sebagai sugesti dari Allah 

agar selalu optimis dalam perjuangan. Ayat ini merupakan ayat leadership dan 

musyawarah di tengah-tengah keadaan yang sangat darurat dalam peperangan, 

Nabi tetap mengedepankan hasil keputusan musyawarah bersama para sahabat 

tentang bagaimana mensiasati taktik perang di gunung Uhud. Dari hasil 

musyawarah tersebut Nabi mengikuti pendapat mayoritas sahabat, meskipun 

hasilnya sangat mengecewakan karena berakhir dengan kekalahan kaum muslim, 

                                                             
8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor, Dharma Art, 2007), h. 71. 



 

 

 

6 

saat itulah Rasulullah memutuskan untuk menghapuskan adanya konsep 

musyawarah. Namun dengan turunnya ayat ini, Allah berpesan kepada Nabi" 

bahwa tradisi musyawarah tetap harus dipertahankan dan dilanjutkan meskipun 

terbukti terkadang hasil keputusan tersebut keliru.9 

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka peneliti mengaitkannya dengan 

fenomena yang terjadi di Desa Patondonsalu. Dari hasil observasi, peneliti 

menemukan beberapa fenomena, fenomena pertama yaitu kurangnya literatur 

yang membahas terkait kegiatan tudang sipulung di Desa Patondonsalu, baik 

literatur dalam bentuk tercetak maupun tidak tercetak. Maka penelitian ini 

dilakukan guna menganalisis dan mengembangkan proses literasi komunikasi, 

karena jika hal itu dibiarkan maka pastinya akan berdampak pada pelestarian 

kaerifan lokal di Desa Patondonsalu pada khususnya dan Kabupaten Enrekang 

pada umunya. 

Fenomena yang kedua yaitu peserta yang hadir dalam budaya tudang 

sipulung pada umumnya adalah para tokoh masyarakat dan tetua yang berumur 

kisaran 40 – 70 Tahun. Sedangkan generasi muda yang berusia sekitar 20 – 39 

tahun itu sangat jarang dijumpai. Dengan demikian penelitian ini menjadi penting 

dilakukan untuk menganalisis dan mengembangkan model literasi komunikasi 

agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara merata oleh seluruh 

lapisan masyarakat dan generasi muda di Desa Patondonsalu dapat ikut berperan 

serta dalam kegiatan budaya tudang sipulung untuk melestarikan kearifan lokal 

(local wisdom) tersebut. 

Fenomena yang ketiga yaitu terdapat beberapa kegiatan ritual di dalam 

kegiatan tudang sipulung yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan nilai-nilai 

                                                             
9Waryono Abdul Ghofur, Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks, (Yogyakarta: 

Elsaq Press, 2005), h. 154-156. 
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ajaran Islam. Maka peneliti menganalisis bagaimana peranan literasi komunikasi 

guna pengembangan nilai-nilai ajaran Islam di Desa Patondonsalu Kabupaten 

Enrekang. 

"Penelitian literasi komunikasi sebelumnya telah ditulis oleh Indrya 

Mulyaningsih dalam artikelnya yang berjudul Peran Literasi Komunikasi Pada 

Suatu Komunitas. Di dalam artikelnya dibahas terkait perkembangan teknologi 

membawa perubahan besar dalam berkomunikasi. Salah satu perkembangan 

tersebut adalah komunikasi daring, seperti WhatsApp Messenger atau sering 

disingkat dengan WA. Group WA pada dasarnya adalah sama dengan diskusi atau 

seminar yang berfokus pada tema tertentu dengan beberapa pakar sebagai 

narasumber serta memiliki admin sebagai moderator. Di grup ini terdapat 

permasalahan yang dibahas, ditemukan solusi, serta diterapkan. Perbedaan 

mendasar pada bahasa yang digunakan. Jika seminar menggunakan media lisan, 

maka WA menggunakan media tulis. Peserta atau anggota pastilah memiliki 

minat terhadap permasalahan yang dibahas."Demi kelancaran komunikasi dalam 

berdiskusi, diperlukan kemampuan literasi para peserta atau anggotanya. 

Kelancaran bukan hanya pada penyampaian informasi, tetapi juga pada 

keberterimaan pesan serta tidak menyinggung perasaan peserta atau anggota lain. 

Oleh karena itu, anggota WA perlu meningkatkan diri dengan terus membaca, 

baik membaca teks yang tertulis maupun membaca konteks yang tidak tertulis.10 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Indrya Mulyaningsih hanya fokus 

terkait metode literasi komunikasi dalam menggunakan media teknologi (WA). 

Indrya Mulyaningsih tidak membahas bagaimana seharusnya proses dan model 

literasi komunikasi pada sebuah komunitas yang mana kegiatannya dilakukan 

                                                             
10Indrya Mulyaningsih, "Peran Literasi Komunikasi Pada Suatu Komunitas”, jurnal IAIN 

Syekh Nurjati Cirebon, h.97-104. 
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secara manual atau tatap muka dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi 

informasi.  

Penelitian ini membahas apa yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, 

yaitu terkait proses dan model literasi komunikasi serta peranan literasi 

komunikasi terhadap pengembangan nilai-nilai ajaran Islam. Berdasarkan hal 

tersebut, maka peneliti mengangkat judul “Literasi Komunikasi dalam Budaya 

Tudang Sipulung di Desa Patondonsalu Kabupaten Enrekang”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini berfokus pada proses serta model literasi komunikasi yang 

diterapkan dalam budaya tudang sipulung, serta peranan literasi komunikasi 

dalam budaya tudang sipulung untuk pengembangan nilai-nilai ajaran Islam di 

Desa Patondonsalu Kabupaten Enrekang. 

2. Deskripsi fokus  

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Proses literasi komunikasi dalam budaya tudang sipulung 

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami 

atau didesain menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya 

yang menghasilkan suatu hasil.11 Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan 

yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah 

pengaruhnya. Proses literasi komunikasi adalah bagaimana komunikator 

menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu 

persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses literasi 

                                                             
11Wisman, Y., Komunikasi Efektif dalam Dunia Pendidikan. Jurnal Nomosleca, 2017, h. 

3(2). 
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komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai 

dengan tujuan komunikasi pada umumnya).12 

Peneliti melakukan penelitian tentang proses literasi komunikasi yang 

diterapkan dalam budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu Kabupaten 

Enrekang. Tujuan peneltian proses literasi komunikasi adalah untuk menganalisis 

bagaimana proses pengiriman pesan dari komunikator (Toa Ade’) kepada 

komunikan (masyarakat), agar masyarakat bisa menerima dan memahami dengan 

baik pesan-pesan yang disampaikan dalam kegiatan budaya tudang sipulung, 

sehingga dapat tercipta persamaan persepsi atau kesamaan pemahamam antara 

Toa Ade’ dengan seluruh masyarakat di Desa Patondonsalu.  

b. Model literasi komunikasi dalam budaya tudang sipulung 

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam 

bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi 

informasi- informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk 

mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model literasi komunikasi adalah 

gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan 

antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya.13 

Peneliti melakukan penelitian tentang model literasi komunikasi dalam 

pelaksanaan budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu Kabupaten Enrekang. 

Tujuan dari penelitian model literasi komunikasi adalah untuk menganalisis 

bagaimana agar penyampaian informasi yang telah disampaikan oleh komunikator 

dan difahami oleh komunikan dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan 

penuh rasa tanggung jawab serta mengembangkan model literasi komunikasi agar 

                                                             
12Wisman, Y., Komunikasi Efektif dalam Dunia Pendidikan. Jurnal Nomosleca, 2017, h. 

3(2). 

13Kurniawan, D., Komunikasi Model Laswell Dan Stimulus-Organism-Response Dalam 

Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan. Jurnal Komunikasi Pendidikan, 2018, 2(1), h. 60-68. 
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dapat melibatkan seluruh masyarakat di Desa Patondonsalu utamanya para 

generasi muda yang selama ini tidak tertarik untuk terlibat dalam kegiatan tudang 

sipulung. 

c. Peranan Literasi komunikasi tudang sipulung dalam pengembangan nilai-nilai 

ajaran Islam  

Mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam sangat 

luas, karena nilai-nilai ajaran Islam menyangkut berbagai aspek dan 

membutuhkan telaah yang luas. Pokok-pokok yang harus diperhatikan dalam 

ajaran Islam untuk mengetahui nilai-nilai agama Islam mencakup tiga aspek yaitu 

nilai akidah, nilai syari’ah, dan nilai akhlak.14  

Peneliti melakukan penelitian tentang peranan literasi komunikasi dalam 

budaya tudang sipulung untuk pengembangan nilai-nilai ajaran Islam terkait 

aspek nilai akidah, nilai syariah dan nilai akhlak bagi masyarakat di Desa 

Patondonsalu Kabupaten Enrekang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus tersebut, 

maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana literasi komunikasi 

yang diterapkan dalam budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu Kabupaten 

Enrekang, dengan beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses literasi komunikasi tudang sipulung di Desa 

Patondonsalu Kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimana model literasi komunikasi tudang sipulung di Desa 

Patondonsalu Kabupaten Enrekang? 

                                                             
14 Jeumpa, N., Nilai-Nilai Agama Islam. Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan 

Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh, 2017, 4(2), h. 101-112. 
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3. Bagaimana peranan literasi komunikasi dalam budaya tudang sipulung 

untuk pengembangan nilai-nilai ajaran Islam di Desa Patondonsalu Kabupaten 

Enrekang? 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mulyaningsih, Indrya dalam peran literasi komunikasi pada suatu 

komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demi kelancaran komunikasi 

dalam berdiskusi pada suatu komunitas, diperlukan kemampuan literasi para 

peserta atau anggotanya. Kelancaran bukan hanya pada penyampaian informasi, 

tetapi juga pada keberterimaan pesan serta tidak menyinggung perasaan peserta 

atau anggota lain. Oleh karena itu, anggota pada suatu komunitas perlu 

meningkatkan diri dengan terus membaca, baik membaca teks yang tertulis 

maupun membaca konteks yang tidak tertulis.15  

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Indrya 

Mulyaningsih terletak pada kesamaan fokus penelitan yaitu literasi komunikasi. 

Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya fokus terhadap peran literasi 

komunikasi pada suatu komunitas, sementara peneliti sendiri fokus kepada proses 

dan model literasi komunikasi yang diterapkan dalam budaya tudang sipulung. 

2. Rahmawati, Laili Etika dalam urgensi literasi komunikasi dalam 

pengembangan tes kompetensi berbahasa Indonesia untuk mahasiswa asing. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengembangan tes kompetensi berbahasa 

                                                             
15Indrya Mulyaningsih, "Peran Literasi Komunikasi Pada Suatu Komunitas”, jurnal IAIN 

Syekh Nurjati Cirebon. 
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Indonesia untuk mahasiswa asing yang selama ini dilakukan masih mengarah 

pada pengembangan tes yang bersifat diskrit.16 

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Laili Etika 

Rahmawati adalah terletak pada kesamaan fokus penelitan yaitu literasi 

komunikasi. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya fokus pada urgensi literasi 

komunikasi dalam pengembangan tes kompetensi berbahasa Indonesia untuk 

mahasiswa asing. Seementara peneliti sendiri fokus kepada proses dan model 

literasi komunikasi yang diterapkan dalam budaya tudang sipulung. 

3. Fatmawati, P. dalam tudang sipulung sebagai media integrasi masyarakat 

Amparita di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tudang sipulung merupakan suatu tradisi penting 

dan sudah menjadi budaya turun-temurun oleh masyarakat di Kelurahan 

Amparita, Kabupaten Sidenreng Rappang. Tudang sipulung juga berfungsi 

sebagai media silaturahmi dan mengakrabkan beberapa kelompok sosial yang ada 

di Amparita, baik kelompok sosial yang menganut aliran kepercayaan Towani 

Tolotang, kelompok sosial Tolotang Benteng, maupun kelompok sosial Islam 

pada umumnya. Pada pelaksanaan tudang sipulung, ketiga kelompok sosial 

tersebut berbaur satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan 

dengan masalah pertanian.17  

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Fatmawati P. 

terletak pada kesamaan objek penelitan yaitu budaya tudang sipulung. 

Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya fokus pada tudang sipulung sebagai 

                                                             
16 Laili  Etika Rahmawati, "Urgensi Literasi Komunikasi Dalam Pengembangan Tes 

Kompetensi Berbahasa Indonesia Untuk Mahasiswa Asing”, jurnal The 1st International 

Conference on Language, Literature and Teaching 

17 Fatmawati P, "Tudang Sipulung Sebagai Media Integrasi Masyarakat Amparita di 

Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan”, jurnal WALASUJI Volume 9, No. 1, 

Juni 2018: 211—224. 
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media integrasi oleh masyarakat, sementara peneliti sendiri fokus kepada proses 

dan model literasi komunikasi yang diterapkan dalam budaya tudang sipulung 

tersebut. 

4. Syahruna, Alham R. dalam peranan budaya tudang sipulung/appalili dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi bergesernya nilai budaya pertanian di Sulawesi 

Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya "tudang sipulung/appalili" 

mempunyai peranan dalam menentukan harga margin minimum keuntungan 

daripada yang diperoleh oleh pesawah. Disamping itu, peranan budaya ini dapat 

lebih ditingkatkan lagi, jika ia diintegrasikan dengan berbagai institusi tani, seperti 

dengan koperasi unit kampung.18 

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Alham R. Syahruna 

terletak pada kesamaan objek penelitan yaitu budaya tudang sipulung. 

Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya fokus pada peranan budaya tudang 

sipulung/appalili dan faktor-faktor yang mempengaruhi bergesernya nilai budaya 

pertanian. Sementara peneliti sendiri fokus kepada proses dan model literasi 

komunikasi yang diterapkan dalam budaya tudang sipulung. 

5. Firdayanti dalam peran lembaga tudang sipulung dalam pengelolaan usaha 

tani di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil musyawarah 

ramalan Pananrang dan prediksi BMKG, hujan untuk musim rendengan (april-

september) hampir sama baik terkait awal mula turun sawah yaitu minggu ke IV 

april – awal agustus, hama penyakit yang akan menyerang penggerek batang, 

wereng dan tikus, teknologi yang digunakan atabela, trasplanter dan tanam 

langsung dalam mengelolah sawah serta varietas benih yang digunakan sektor 

Bone kota ciliwung, sektor Bone Barat ir 66, ciliwung dan inpari 30, sektor Bone 

                                                             
18Alham R. Syahruna, "Peranan Budaya Tudang Sipulung/Appalili dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Bergesernya Nilai Budaya Pertanian di Sulawesi Selatan”, SOSIOHUMANIKA: 

Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7(2) November 2014. 
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Selatan inpari 30, sektor Bone Timur Mekongga, sentani 14, ciliwung dan inpari 

30, sektor Bone utara ciliwung, inpari 30, inpari 33 dan cigelis.19  

Persamaan antara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdayanti 

yaitu terletak pada kesamaan objek penelitan yaitu budaya tudang sipulung. 

Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya fokus pada peran lembaga tudang 

sipulung dalam pengelolaan usaha tani, sementara peneliti sendiri fokus kepada 

proses dan model literasi komunikasi yang diterapkan dalam budaya tudang 

sipulung. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan memuat 

beberapa persoalan pada rumusan masalah maka perlu dikemukakan tujuan dan 

kegunaan penelitian. 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menganalisis serta mengembangakan proses literasi komunikasi tudang 

sipulung di Desa Patondonsalu Kabupaten Enrekang. 

b. Untuk menganalisis serta mengembangakan model literasi komunikasi tudang 

sipulung di Desa Patondonsalu Kabupaten Enrekang. 

c. Untuk menganalisis peranan literasi komunikasi dalam budaya tudang sipulung 

untuk pengembangan nilai-nilai ajaran Islam . 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan ilmiah 

Kegunaan secara ilmiah dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

kontribusi pemikiran tentang proses dan model literasi komunikasi dalam 

melakukan budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu Kabupaten Enrekang. 

                                                             
19 Firdayanti, "Peran Lembaga Tudang Sipulung dalam Pengelolaan Usaha Tani di 

Kabupaten Bone”, jurnal LA GEOGRAFIA VOL. 17 NO 3 Juni 2019.   
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Penelitian ini juga diharapkan dapat memiliki manfaat akademis 

(academic significant) yang akan menambah informasi dan memperkaya 

khazanah keilmuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya, terutama 

yang berkaitan dengan literasi komunikasi dan budaya tudang sipulung. 

b. Kegunaan praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya, dengan nantinya selesai 

penelitian ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang diharapkan 

dapat menjadi sumbangsih pemikiran kepada masyarakat, terutama kepada pihak-

pihak yang berkaitan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi dalam 

rangka pelaksanaan budaya tudang sipulung. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Literasi Komunikasi  

1. Literasi 

a.  Definisi literasi 

"Literasi bermakna luas, literasi dipahami tidak sekadar membaca dan 

menulis, tetapi lebih pada memanfaatkan informasi dan bahan bacaan untuk 

menjawab beragam persoalan kehidupan sehari-hari. Gerakan literasi berbasis 

masyarakat mampu bertahan dan berkembang di perkotaan hingga pedesaan 

karena berangkat dari kebutuhan masyarakat. Literasi dipengaruhi oleh budaya di 

mana kita tinggal. Untuk membedakan satu golongan masyarakat dengan 

masyarakat lainnya dapat dilihat dari pola pikir dan kemampuan berpikir logis 

mereka, kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam berkomunikasi.1" 

 Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat 

kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, 

menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, literasi tidak bisa dilepaskan 

dari kemampuan berbahasa. Menurut UNESCO, pemahaman seseorang mengenai 

literasi akan dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, 

institusi, nilai-nilai budaya serta pengalaman.2 

Istilah literasi berasal dari bahasa Latin Literatus, yang berarti "a learned 

person" atau orang yang belajar. Pada abad pertengahan, seorang literatus adalah 

                                                             
1Ma’mur, Lizamudin, Membangun Budaya Literasi, (Jakarta : diadit Media, 2010). h.89. 

2Andri Yanto, Pengenalan Literasi Guna Mengatasi Hoaks Saat Pandemi, (Dharmakarya, 

2021), h. 10-17. 
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orang yang dapat membaca, menulis dan bercakap-cakap dalam bahasa Latin. 

Perkembangan istilah literasi pernah memiliki cakupan yang sempit yaitu 

kemampuan minimal dalam hal membaca. Juga ada istilah "semiilliterate" bagi 

mereka yang dapat membaca tapi tidak dapat menulis. Dalam perkembangannya, 

istilah literasi tidak hanya pada hal membaca, tetapi juga kemampuan menulis. 

Perkembangan istilah terkini yang ditandai dengan serbuan teknologi informasi 

yang gencar, para pakar pendidikan menggunakan istilah multiliterasi, bahkan 

menggunakan istilah multiliterasi kritis (critical multiliteracies). Dapat dikatakan, 

istilah ini menunjuk pada kondisi mampu secara kritis menggunakan berbagai 

wahana dalam berkomunikasi.3 

"Literasi secara umum diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan 

menulis. Sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Oxford berikut: 4  Literacy is 

ability to read and write, yang bermakna literasi adalah kemampuan membaca 

dan menulis. Information is fact to talk, heart and discovered about 

somebody/something, yang bermakna fakta tentang seseorang atau sesuatu yang 

dibicarakan, didengar, dan dikemukakan. Jika berdasarkan pengertian di atas, 

literasi informasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang membaca dan 

menulis sesuatu yang sedang dibicarakan, didengarkan, dan dikemukakan 

(fakta)." 

Sulzby "mengartikan literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis. 

Pengertian lebih luas, literasi meliputi kemampuan berbahasa (menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis) dan berpikir yang menjadi elemen 

didalamnya." Menurut Unesco"seseorang disebut literate apabila ia memiliki 

                                                             

3Sri Triatri, Bunga Rampai Psikologi Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Perkembangan 

Pemahaman Bacaan, (Jakarta: Gunung Mulia, Tt), h. 45. 

4Pertiwi, Literasi Informasi Pemanfaatan e-Journal dan e-Book Universitas Diponegoro 

(Undip), Media Pustakawan, 2018, 25(2), h. 14-21. 
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pengetahuan yang hakiki untuk digunakan dalam setiap aktivitas yang menuntut 

fungsi literasi secara efektif dalam masyarakat, dan pengetahuan yang dicapainya 

dengan membaca, menulis, arithmetic memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi 

dirinya sendiri dan perkembangan masyarakat.5 

Menurut Ibrahim,"istilah literasi dalam bahasa Indonesia berarti 

kemelekan informasi atau keberaksaraan informasi. Literasi secara sederhana 

dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menyikapi 

berbagai informasi yang ada dalam masyarakat. 6 "Literasi dikenal dengan 

beberapa istilah. Istilah-istilah tersebut adalah orientasi perpustakaan 

(bibliographic instruction), pendidikan pengguna (user education), instruksi 

perpustakaan (library instruction), keterampilan belajar (study skills), 

keterampilan penelitian (research skill), dan pendidikan literasi informasi 

(information literacy education). Istilah-istilah tersebut meskipun berbeda, namun 

memiliki essensi yang sama dan cenderung digunakan dalam konteks pendidikan.7 

Definisi literasi menurut Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 

menyatakan bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengenal kebutuhan 

informasi untuk memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan 

pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi pengumpulan informasi, 

menetapkan informasi yang relevan, cocok dan otentik. Definisi ini menunjukkan 

bahwa literasi dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan informasi dalam rangka 

memcahkan masalah sehingga literasi menjadi kebutuhan setiap orang.8 

                                                             
5Ansari, K., Eksistensi Literasi dalam Kalangan Generasi Milenium, PENDETA: Journal 

of Malay Language, Education and Literature, 2020, 11(2), h. 18-25. 

6Andi Ibrahim, Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan, (Makassar: Gunadarma 

Ilmu, 2015), h. 45. 

7Andi Ibrahim, Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan, (Makassar: Gunadarma 

Ilmu, 2015), h. 46. 

8 Perpustakaan Nasional, Standar Nasional Perpustakaan, (Jakarta: Perpustakaan 

Nasional, 2011), h.12. 
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"Bahasa tulis atau literasi, dengan definisi yang paling umum, mengacu 

pada proses dari aspek membaca dan menulis. Literasi dalam pengertian luas, 

meliputi kemampuan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) 

dan berpikir yang menjadi elemen didalamnya. Menurut Unesco seseorang 

disebut literate apabila ia memiliki pengetahuan yang hakiki untuk digunakan 

dalam setiap aktivitas yang menuntut fungsi literasi secara efektif dalam 

masyarakat, dan pengetahuan yang dicapainya dengan membaca, menulis, 

arithmetic memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi dirinya sendiri dan 

perkembangan masyarakat." 

"Wells mengemukakan bahwa untuk menjadi literate yang sesungguhnya, 

seseorang harus memiliki kemampuan menggunakan berbagai tipe teks secara 

tepat dan kemampuan memberdayakan pikiran, perasaan, dan tindakan dalam 

konteks aktivitas sosial dengan maksud tertentu.9" 

Kern mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif sebagai berikut:10 

Literacy is the use of socially-, and historically-, and culturally situated 

practices of creating and interpreting meaning throughtexts. It entails at 

least a tacit awareness of the relationships between textual conventions 

and their context of use and, ideally, theability to reflect critically on those 

relationships. Because it ispurpose-sensitive, literacy is dynamic – not 

static – and variableacross and within discourse communities and cultures. 

It draws on awide range of cognitive abilities, on knowledge of written and 

spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge. 

(Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasisosial, dan historis, serta 

kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. 

Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang 

hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks 

penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis 

tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/tujuan, 

literasi itu bersifat dinamis – tidak statis – dan dapat bervariasi di antara 

                                                             
9Faradina, Nindya. 2017. Pengaruh Program Gerakan Literasi Sekolah Terhadap Minat 

Baca Siswa Di Sd Islam Terpadu Muhammadiyah An-Najah Jatinom Klaten. Jurnal Hanata 

Widya. Volume 60 (6) Nomor 8. 

10Kern, R., Literacy and Language Teaching. (Oxford: Oxford University Press, 2000), h. 

34. 
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dan di dalam komunitas dan kultur diskursus/wacana. Literasi memerlukan 

serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, 

pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kultural). 

"Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa literasi 

memerlukan kemampuan yang kompleks. Pengetahuan tentang genre adalah 

pengetahuan tentang jenis-jenis teks yang berlaku/ digunakan dalam komunitas 

wacana misalnya, teks naratif, eksposisi, deskripsi dan lain-lain. Terdapat tujuh 

unsur yang membentuk definisi tersebut, yaitu berkenaan dengan interpretasi, 

kolaborasi, konvensi, pengetahuan kultural, pemecahan masalah, refleksi, dan 

penggunaan bahasa. Ketujuh hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dari literasi." 

"Literasi dapat disimpulkan sebagai suatu aktivitas yang didalamnya 

menuntut berbagai macam kegiatan seperti berfikir, membaca, berbicara, menulis, 

menghitung, dan menggambar. Semua kegiatan itu ditujukan untuk mengetahui 

apa yang belum diketahui sehingga dapat menjadikan orang yang melakukannya 

menjadi sukses dan tercapai apa yang diinginkan." 

b.  Jenis literasi 

Ada beberapa jenis literasi, yaitu sebagai berikut:11 

1) Literasi visual 

Yang pertama ialah literasi visual artinya kemampuan untuk memahami 

dan menggunakan citra, termasuk kemampuan untuk berpikir, belajar, dan 

mengungkapkan diri sendiri dalam konteks citra. Literasi visual adalah 

kemampuan untuk memahami serta menggunakan citra visual dalam pekerjaan 

dan kehidupan harian. Literasi visual mencakup integrasi pengalaman visual 

dengan pengalaman yang diperoleh dari indera lain seperti apa yang didengar, apa 

yang dibau, apa yang dikecap, apa yang disentuh serta apa yang dirasakan. 

Kompetensi literasi visual memungkinkan seseorang untuk memilah serta 

                                                             
11Brian Ferguson, "Information Literacy: A Primer For Teachers, Librarians and Other 

Informed People” (A FreeEbook), h. 10-14. 
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menafsirkan berbagai tindakan visual, objek dan atau symbol, sehingga seseorang 

dapat berkomunikasi dengan orang lain, membuat pamflet, tengara, membuat 

halaman Web.12  

"Literasi visual secara umum berfokus pada penafsiran gambaran visual 

seseorang yang juga terkait dengan kemampuan membaca dan kemampuan 

menulis. Literasi visual memungkinkan anak yang baru masuk bangku sekolah 

untuk dapat menyusun buku-buku favorit ataupun bermacam alat mainannya yang 

berserakan disekitarnya. Namun, tentu saja kemampuan literasi visual 

dikembangkan jauh diluar kemampuan awal di atas. " 

2) Literasi media (media literacy) 

"Literasi media ialah kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai 

media guna mengakses, analisis serta menghasilkan informasi untuk berbagai 

keperluan. Seseorang dalam kehidupan sehari-hari akan dipengaruhi oleh media 

yang ada di sekitar kita berupa televisi, film, radio, musik terekam, surat kabar 

dan majalah. Media itu masih ditambah dengan internet bahkan kini pun melalui 

telepon seluler dapat diakses."  

"Definisi literasi media menggunakan pendekatan trikotomi yang 

mencakup 3 bidang yaitu literasi media bermakna memiliki akses ke media, 

memahami media dan menciptakan/mengekspresikan diri sendiri dengan 

menggunakan media. 13  Akses meliputi menggunakan serta kebiasaan media 

artinya kememapuan menggunakan fungsi dan kompetensi navigasi (mengubah 

saluran televisi, menggunakan sambungan internet): kompetensi mengendalikan 

media (misalnya menggunakan sistem terpasang interaktif, melakukan transaksi 

                                                             
12Siti Anggraini, "Budaya Literasi Dalam Komunikasi”, Jurnal WACANA Volume XV 

No. 3. September 2016, h. 181 – 279. 

13Davis, Charles H. Shaw, Debora, Introduction to information science and technology, 

(Medford,NJ: Information Today, 2011). 
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melalui internet); pengetahuan tentang legislasi dan peraturan lain dalam bidang 

tersebut (misalnya kebebasan berbicara, mengungkapkan pendapat, perlindungan 

privasi, pengetahuan mengenai materi yang mengganggu, perlindungan terhadap 

"sampah internet").14" 

"Pemahaman artinya memiliki kemampuan untuk memahami/menafsirkan 

serta memperoleh perspektif isi media serta sikap kristis terhadapnya. 

Menciptakan mencakup berinteraksi dengan media (misalnya berbicara di radio, 

ikut serta dalam diskusi di internet) juga menghasilkan isi media. Seseorang yang 

memiliki pengalaman mengisi berbagai jenis media massa membuat seseorang 

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dan pendekatan kritis terhadap isi 

media." 

"Literasi media adalah masalah keterampilan, pengetahuan dan 

kompetensi, juga tergantung pada institusi, lembaga dan teknik untuk mediasi 

informasi dan komunikasi. Secara analitis, konsep literasi media digunakan pada 

aras perorangan dan masyarakat. Istilah media mencakup semua media 

komunikasi, kadang-kadang digunakan istilah media massa merujuk ke semua 

media yang dimaksudkan untuk mencapai audisi sangat besar seperti televisi 

siaran dan bayar, radio, film, surat kabar dan majalah." "Kadang juga istilah 

"dalam semua media dan format" mengacu pada komunikasi dan diseminasi 

informasi dalam berbagai media berlainan serta berbagai format (teks, grafik, foto, 

tabel statistik dan lain-lain). Media interaktif memungkinkan pemakai berinteraksi 

langsung dengan gawai komunikasi atau telekomunikasi seperti model "layar 

                                                             
14 Martin, A., Literacies for tge digital age. Dalam A.Martin & D.Madigan, Digital 

literacies forlearning, (London: Facet, 2006). 
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sentuh", kini mulai banyak digunakan di restoran, hotel, pusat informasi wisata 

dan lain-lain.15" 

"Literasi media mencakup semuanya dari memiliki pengetahuan yang 

dipelrukan untuk menggunakan teknologi media lama dan baru sampai dengan 

memiliki hubungan kritis ke konten media. Tulisan seperti Buckingham, 

Livingstone menyatakan bahwa trikotomi untuk mendefinisikan literasi media 

adalah memeliki akses ke media, memahami media dan menciptakan, 

mengekspresikan diri sendiri menggunakan media. Literasi media mengakui 

pengaruh harian pada manusia yang berasal dari televisi, film, radio, musik, surat 

kabar, dan majalah.16" 

3) Literasi teknologi komputer (technology literacy) 

"Kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi, seperti 

peranti keras (hardware), peranti lunak (software) serta etika dan etiket dalam 

memanfaatkan teknologi. Berikutnya, dapat memahami teknologi untuk 

mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet."Berdasarkan praktiknya, 

juga pemahaman menggunakan komputer (computer literacy) yang di dalamnya 

mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola 

data, serta menjalankan program perangkat lunak. Berdasarkan definisi tersebut, 

maka literasi teknologi dapat dimaknai sebagai kemampuan yang terdiri dari 

aspek ilmu pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, serta pembuatan keputusan 

dalam upaya pemanfaatan teknologi/ inovasi hasil karya manusia secara efektif 

khususnya pada dunia pendidikan.17 

                                                             
15Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011), h. 

57. 

16Buckingham, D., Defining digital literacy: What do young people need to know about 

digital media, Nordic Journal of Digital Literacy, 2015(4), h. 21–34. 

17 Bystrom, Katrina, "Information and Information Sources in Tasks of Varying 

Complexity”, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2002 Vol. 

53. 
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4) Literasi jaringan 

"Merupakan literasi dalam menggunakan jaringan digital secara efektif, 

yang banyak berkembang berkat keberadaan Internet."Pustakawan mensyaratkan 

literasi informasi sebagai perubahan pikir, dari "kepemilikan" ke "akses" artinya 

informasi milik perpustakaan namun dapat diakses oleh publik sehingga 

menimbulkan pertanyaan seberapa jauh konsep kepemilikan itu. Berdasarkan 

konteks ekonomi informasi, hal itu menunjukkan ciri khas informasi dilihat dari 

segi ekonomi, misalnya informasi yang telah dijual akan tetap menjadi milik 

penjual. Hal itu berbeda dengan penjualan benda misalnya makanan, sekali dijual 

maka makanan itu pindah ke tangan pembeli.18 

"Literasi ini berarti seseorang memahami bagaimana informasi dihasilkan, 

dikelola, tersedia, dapat menelusur infromasidari jaringan dengan menggunakan 

berbagai alat telusur, memanipulasi informasi berjaring dengan kombinasi 

berbagai sumber, menambahnya atau meningkatkan nilai informasi dari situasi 

tertentu." 

5) Literasi kultural  

"Literasi kultural artinya pengetahuan mengenai, serta pemahaman 

tentang, bagaimana tradisi, kepercayaan, simbol dan ikon, perayaan dan sarana 

komunikasi sebuah negara, agama, kelompok etnik atau suku berdampak terhadap 

penciptaan, penyimpanan, penanganan, komunikasi, preservasi serta pengarsipan 

data, informasi dan pengetahuan dengan menggunakan teknologi. Pemahaman 

literasi informasi dalam kaitannya dengan literasi kultural adalah bagaimana 

faktor budaya berdampak terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan 

informasi secara efisien. Dampak itu dapat positif maupun negatif. Penyebaran 

                                                             
18 Kusnandar, Ade, "Pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran”, Modul-1 Pelatihan 

Pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran Tingkat Nasional Tahun 2008. Jakarta: Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Pendidikan - Departemen Pendidikan Nasional, . 2008. 
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televisi misalnya berdampak hilangnya permainan anak-anak yang secara 

tradisional dilakukan waktu terang bulan."Di segi lain, penyebaran telepon seluler, 

televisi dan komunikasi nirkabel terjadi sebagai hasil kemauan penduduk lokal 

untuk mengakui, menerima dan mengadaptasi teknologi tersebut dalam budaya 

masing-masing.19 

6) Literasi digital  

"Literasi informasi berbeda dengan literasi digital. Literasi informasi fokus 

pada pemahaman kebutuhan informasi seseorang, dilakukan dengan kemampuan 

untuk menemukan dan menilai informasi yang relevan serta menggunakannya 

secara tepat. Literasi informasi mulai banyak digunakan sejak tahun 1980-an. " 

"Istilah literasi digital mulai popular sekitar tahun 2005. Literasi digital 

bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam 

arti bacaan tak berurut berbantuan komputer. Istilah literasi digital pernah 

digunakan tahun 1980-an, secara umum bermakna kemampuan untuk 

berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti membaca non-sekuensial 

atau nonurutan berbantuan komputer."Gilster kemudian memperluas konsep 

literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari 

berbagai sumber digital, dengan kata lain kemampuan untuk membaca, menulis 

dan berhubungan dengan informasi dengan menggunakan teknologi dan format 

yang ada pada masanya. Penulis lain menggunakan istilah literasi digital untuk 

menunjukkan konsep yang luas yang menautkan bersamasama berbagai literasi 

yang relevan serta literasi berbasis kompetensi dan ketrampilan teknologi 

komunikasi, namun menekankan pada kemampuan evaluasi informasi yang lebih 

"lunak" dan perangkaian pengetahuan bersama-sama pemahaman dan sikap.  

                                                             
19Kemendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, (Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, 2016). 
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"IFLA ALP Workshop menyebutkan bagian dari literasi informasi adalah 

literasi digital, didefinisikan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan 

informasi dalam berbagai format dari sejumlah besar sumber daya tatkala sumber 

daya tersebut disajikan melalui komputer. Sesuai perkembangan internet, maka 

pemakai tidak tahu atau tidak mempedulikan dari mana asalnya informasi, yang 

penting ialah dapat mengaksesnya. Literasi digital mencakup pemahaman tentang 

Web dan mesin pencari. Pemakai memahami bahwa tidak semua informasi yang 

tersedia di Web memiliki kualitas yang sama, dengan demikian pemakai lambat 

laun dapat mengenali situs Web mana yang andal dan sahih serta situs mana yang 

tidak dapat dipercayai. Literasi digital ini pemakai dapat memilih mesin pemakai 

yang baik untuk kebutuhan informasinya, mampu menggunakan mesin pencara 

secara efektif (misalnya dengan "advanced search"). Secara singkat literasi digital 

adalah himpunan sikap, pemahaman, keterampilan menangani dan 

mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan secara efektif dalam berbagai 

media dan format." 

"Ada definisi yang menyertakan istilah hubung, berhubungan 

(coomunicating); mereka yang perspektisi manajemen rekod atau manajemen 

arsip dinamis menyebutkan istilah penghapusan (deleting) dan pelestarian 

(preserving). Kadang-kadang istilah penemuan (finding) dipecah-pecah lagi 

menjadi pemilihan sumber, penemuan kembali dan pengakaksesan (accessing). 

Walaupun literasi digital merupakan hal penting dalam abad tempat informasi 

berwujud bentuk digital, tidak boleh dilupakan bagian penting lainnya dari literasi 

digital ialah mengetahui bila menggunakan sumber non digital." 

c.  Makna literasi dalam al-qur’an 

"Sebuah keunikan tersendiri bagi al-qur’an yang diturunkan atau 

diwahyukan dengan menggunakan Bahasa Arab,"karena Bahasa Arab adalah 
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bahasa yang "istimewa", karena di samping redaksinya yang ringkas dan padat, al-

qur’an juga memiliki makna yang dalam. Pilihan Allah menjadikan Bahasa Arab 

sebagai bahasa al-qur’an tentu bukanlah suatu kebetulan. Nabi Muhammad yang 

dijadikan sebagai utusan terakhir telah dimudahkan untuk menerangkan misinya 

dengan menggunakan bahasa lisan kaumnya. Namun, meskipun al-qur’an 

menggunakan Bahasa Arab, tetapi tetap bersifat universal untuk seluruh umat 

manusia di dunia ini. 

"Al-Thabathaba’i menjelaskan bahwa al-qur’an berperan untuk 

menentukan jalan hidup manusia."Al-qur’an mengajarkan kepada manusia untuk 

memiliki tujuan dan target yang harus dicapai dalam hidup. Selain itu, al-qur’an 

juga mengarahkan manusia untuk mengikuti hukum-hukum dan tata cara tertentu 

serta mengharuskan manusia untuk mempelajari hukum-hukum dan tata cara 

tersebut dari Allah.20 Oleh karena itu, untuk mempelajari tentang informasi yang 

terdapat di dalam al-qur’an, maka seseorang harus berani "membaca". Saat 

membaca tidak hanya melata dalam teks, akan tetapi lebih diharapkan dalam 

bentuk realisasinya untuk mengungkapkan makna yang terkandung di dalam al-

qur’an. Meskipun ayat yang pertama kali turun adalah perintah membaca atau 

literasi (iqra’), namun pada kenyataannya setelah kita mempelajari lebih dalam, 

banyak rahasia-rahasia yang kita tidak ketahui, untuk itu membaca atau literasi 

menjadi lebih penting. 

"Makna membaca atau literasi baik secara hakiki atau majazi banyak 

terdapat di dalam al-qur’an. Akan tetapi, kata yang secara langsung diartikan 

kepada arti membaca dalam al-qur’an versi Indonesia hanya tiga yaitu Qa’a a 

                                                             
20Muhammad Husain al-Thabathaba’i, Mengungkap Rahasia al-Qur’an, terj. A. Malik 

Madani dan Hamim Ilyas, (Bandung: Mizan, 1994), h. 28. 
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 Ketiga kata tersebut terdapat makna .(ترتيلا  ) dan Tartila ,( تلاوة ) Tilawah ,(قرأ)

yang mendalam baik secara bahasa maupun istilah yaitu:" 

1) Qara’a ( قرأ) 

"Kata Qara’a (قرأ) muncul dalam al-qur’an dengan empat bentuk,sebanyak 

delapan puluh enam kali. Enam kali dalam bentuk madhi, lima kali dalam bentuk 

kata kerja mudhari’, enam kali dalam bentuk kata kerja amr, dan enam puluh 

sembilan kali dalam bentuk kata masdar.21" 

"Segi bahasa bentuk masdarnya adalah قرأن dan قرأة yakni bermakna 

mengumpulkan atau menghimpun dari suatu bagian ke bagian yang lain.22 Banyak 

pemaknaan dan pemahaman dari kata membaca (قرأ) yang akan disebutkan di 

bawah ini." 

"Kata Qara’a (قرأ) bermakna membaca dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia membaca dapat juga diartikan dengan aktivitas memahami.23 Menurut 

kamus Munawwir kata Qara’a (قرأ) bermakna membaca.24" 

"Kitab Mu’jam Mufradat alfadzu al-qur’an menjelaskan bahwa kata قرأ 

bermakna haid atau suci dari haid. Berdasarkan bentuk masdarnya yaitu    قرأن

yang bermakna mengumpulkan, dan juga mengatakan bahwa bentuk masdarnya 

tersebut adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Muhammad 

saw. yang pada akhirnya menjadi sebuah ilmu seperti yang kitab turun kepada 

Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Daud. Diberikan nama قرأن karena merupakan buah 

                                                             
21Muhammad Fu’ad Abd al-Baqai, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur’an al-Karim 

(Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1364 H), h. 539-540. 

22 Muhammad Yas Khudr al-Duri, Daqaiq al-Furuq al-Lughawiyah Fi al-Bayan al-

Qur’an (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), h. 224. 

23Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Besar... h. 114. 

24Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Cet Ke-14 (Surabaya: 

Pustaka Progresif, 1997), h. 1101. 
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dari kitab-kitab yang lain. Terdapat didalamnya seluruh keilmuan dan merupakan 

penjelas dari segala sesuatu." 

"Kata Qara’a dalam kitab al-Mu’jam al-Mausu’i li al-Fadzil al-qur’anil 

al-Karimwa Qira’atihi menjelaskan bahwa ia merupakan bentuk fi’il madhimabni 

ma’lum yang bermakna تلا yaitu membaca. Kata  إقرأ merupakan bentuk fi’il amr 

yang bermakna perintah membaca. Betuk dari kata قرأ dalam al-qur’an adakalanya 

fi’il madhi baik mabni ma’lum atau mabni majhu ( ق رأ), fi’il mudhari (  يقرأ), fi’il 

amr (إقرأ) dan adakalanya juga berbentuk masdar (  َقران). Semua kata tersebut 

bermakna membaca.25 Pada kitab yang lain juga dijelaskan bahwa makna  رقأsama 

dengan makna تلا yaitu membaca, begitupun sighat dari kata tersebut memiliki 

makna yang sama.26" 

"Pada kitab al-Mu’jam al-Mufasshal fi al-Mutadhaddat fi’ al-Lughat al-

‘Arabiyah disebutkan bahwa makna dari رقأ bermakna  فهم –علّم mengajarkan atau 

memahami.27 Kata Iqra (إقرأ) terambil dari kata Qara’a (قرأ) yang pada mulanya 

bermakna menghimpun. Apabila kata tersebut dirangkai dengan kata yang lain 

maka akan bermakna membaca. Realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan 

adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, dan tidak pula harus diucapkan 

sehingga terdengar oleh orang lain. Pada kamus banyak ditemukan ragam makna 

yaitu menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-

ciri sesuatu dan sebagainya.28 Dalam membaca itu harus dengan menyebutkan 

nama Allah dalam mendalami dan memahami dengan tujuan mengharapkan 

                                                             
25 Ahmad Mukhtar Umar, al-Mu’jam al-Mausu’i li al-Fadzi al-Qur’an al-Karim wa 

Qiraatihi, (Riyadh: Kingdom Of Saudi Arabia, 2002), h. 367. 

26Ibrahim Madzkur, Mu’jam al-Fadzi al-Qur’an al-Karim, (Kairo: Majma’ al-Lughat al- 

‘Arabiyah, 1988), h. 888. 

27Majid Tharad, al-Mu’jam al-Mufasshal Fi al-Mutadhadat Fi al-Lughat al-‘Arabiyah, 

(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), h. 529. 

28M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Cet. 

Ke-6. Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 392. 
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pertolongan-Nya dan mendapatkan hasil keilmuan yang diridhai oleh Allah 

sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat.29" 

"Berdasarkan dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa makna 

atau pendapat umum dari قرأ adalah membaca. Kata tersebut disamakan dengan 

kata تلا yang bermakna membaca. Jadi, kata membaca tersebut dapat disesuaikan 

dengan bentuknya, yaitu apabila fiil madhi maka bermakna hal yang telah terjadi, 

dan apabila fiil mudhari maka bermakna yang akan terjadi atau sedang 

berlangsung, dan apabila berupa fiil amr maka bermakna perintah. Namun, jika 

berbentuk masdhar maka artinya adalah berupa benda atau penegas." 

2) Tarti’la (  ترتيلا) 

"Lafadz Tarti’la ( ترتيلا ) terdapat dalam al-qur’an dengan dua bentuk, 

yakni dua kali dalam bentuk madhi’ dan dua kali dalam bentuk masdar. Lafadz 

tarti’la ( ترتيلا ) hanya terdapat dalam dua surat yakni, al Furqan ayat 32 dan al-

Muzammil ayat 4.30" 

"Kata tarti’la secara bahasa ( رتيلات ) merupakan bentuk masdar yang 

menunjukkan makna al-tansiq (tersusun) dan al-tartib (teratur) dalam 

menyampaikan sebuah kalimat. Kata ترتيلا di dalam kamus Munawwir dijelaskan 

bahwa berasal dari kata رتل yang bermakna tersusun rapi. Apabila diikutkan 

dengan kata-kata yang lain maka maknanya akan berbeda, seperti (القرأنرتل) 

membaca dengan tartil, (الكلام رتل) memperindah susunan, (الصلوات رتل) melagukan 

shalawat, ( القول في ترتل) pelan-pelan dalam berbicara.31" 

"Pada kitab al-Mu’jam al-Mausu’i li al-Fadzil al-qur’anil al-Karim wa 

Qiraatihi dijelaskan bahwa kata رتل adalah bentuk fiil madhi mabni ma’lum yang 

                                                             
29Kemenag RI, Al-qur’an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid. 10 (Jakarta: 

Widya Cahaya, 2011), h. 720. 

30Muhammad Fu’ad Abd al-Baqai, al-Mu’jam al-Mufahras... h. 300. 

31Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir.. h. 471. 
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bermakna menurunkannya dengan berangsur-angsur sesuai dengan sebab yang 

ada, dan diturunkan dengan pelan-pelan. Berdasarkan bentuk fiil amrnya dengan 

bermakna membaca dengan pelan-pelan, jelas dan teliti agar dapat diresapi oleh 

hati. Berdasarkan bentuk masdharnya bermakna sama yaitu membaca dengan 

pelan-pelan dan jelas. " 

Pada kitab al-Mu’jam al-Mufasshal fi al-Mutadhaddat fi al-Lughat al-

‘Arabiyah disebutkan bahwa makna dari  ّرتل bermakna  ندب  –بكى  –أعول  –نحب

(meratapi, menangis).32 

"Tartil adalah adanya peresapan hati ketika membaca, bukan asal 

mengeluarkan bunyi, dari tenggorokan dengan memoncong-moncongkan mulut 

dan muka dengan alunan lagu, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan pembaca-

pembaca al-qur’an zaman sekarang. 33  Kitab Lisan al-‘Arab menjelaskan yaitu 

menyusun dan memperbaiki susunannya dan pelan-pelan dalam membaca. Kata 

 "ini identik dengan al-qur’an.34 ترتيلا 

"Tartil adalah membaca dengan perlahan-lahan sambil memperjelas huruf-

huruf berhenti dan memulai, sehingga pembaca dan pendengar dapat memahami 

dan menghayati pesan-pesan yang dibaca. Jadi, membaca dengan tartil yaitu 

membaca dengan pelan-pelan, bacaan yang fasih, dengan merasakan makna dari 

ayat yang dibaca dengan tujuan memperindah bacaan sehingga berkesan di hati. 

Allah telah memerintahkan bahwa ketika membaca al-qur’an hendaklah membaca 

dengan tartil." 

 

 

                                                             
32Majid Tharad, al-Mu’jam al-Mufasshal... h. 324. 

33Kemenag RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya... h. 400. 

34Ibn Mandzur, Lisan al-‘Arab juz. V , (Bierut: Maktabah Tawfiqiyah, Tt), h. 154. 
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3) Tilaawah ( تلاوة) 

"Kata Tilaawah (تلاوة) yang ada dalam al-qur’an dengan lima bentuk yang 

disebutkan sebanyak enam puluh empat kali. Dua kali dalam bentuk ma’dhi, lima 

puluh tiga kali dalam bentuk kata kerja mudhari’, tujuh kali dalam bentuk amr’, 

satu kali dalam bentuk masdar dan satu kali dalam bentuk is’im.35" 

"Secara bahasa kata tilaawah تلاوة merupakan bentuk masdar yang 

bermakna mengikuti sesuatu untuk sesuatu. Pada umumnya kata tilaawah تلاوة 

digunakan untuk menunjukkan kemuliaan dan penghormatan.36 Kata tilawah تلاوة 

ini berasal dari kata تلا yang bermakna mengikuti ketika adanya dua benda. Benda 

yang mengikuti disebut تابع dan yang mengikuti disebut  متبع seperti bulan 

mengikuti matahari. Sedangkan bermakna membaca khusus kepada kitab, al-

qur’an atau wahyu." 

"Pada dasarnya kata tilawah تلاوة memiliki makna awal yaitu mengikuti تبع , 

secara langsung. Sedangkan makna khususnya adalah mengikuti kitab-kitab Allah 

baik dengan cara membacanya atau menjalankan apa yang ditetapkan didalamnya. 

Mengikuti dapat secara fisik atau bisa juga mengikuti secara hukum." 

Kata tilawah ini berasal dari kata تلا atau تلى yang bermakna mengikuti, 

kadang bermakna membaca. Contoh dari makna yang mengikuti yaitu ( تلاها إذا

 yaitu bulan yang mengikuti matahari dengan cara meniru yaitu dengan (القمر و 

memancarkan sinar. Sedangkan contoh dari makna yang membaca yaitu (  أياته

 yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat al-qur’an. Pada kitab Lisan (عليهم يتلوا

al-‘Arab dijelaskan bahwa makna تلاوة dan  تلا memiliki makna yang sama dengan 

penjelasan di atas. Makna yang dimaksud adalah membaca dan mengikuti. 

Sedangkan makna dari  تلاوة sendiri adalah membaca seluruh kalam yang ada 

                                                             
35Muhammad Fu’ad Abd al-Baqai, al-Mu’jam al-Mufahras... . h. 155-156. 

36Muhammad Yas Khudr al-Duri, Daqaiq al-Furuq... h. 224. 
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dalam al-qur’an. 37  Kitab al-Mu’jam al-Mausu’i li al-Fadzil al-qur’anil al-

Karimwa Qiraa tihi menjelaskan bahwa تلا jika mengikuti fiil madhi mabni 

ma’lum bermakna datang setelahnya atau mengikuti (تلاها اإذا لقمر و) , sedangkan 

jika fiil madhi mabni majhul maka akan bermakna membaca (  إيمانا زادتهم أيته

 dan (أيتكعليهم يتلوا) Apabila berbentuk fiil mudhari mabni ma’lum .(عليهمتليت إذا و

pada mabni majhul, fiil amr (الكتب من أوحي ما أتل) dan isim fail ataujama’ muannas 

salim  ذكرا فالتاليات serta berbentuk masdar (تلاوته حق يتلونه), semua makna di atas 

setara dengan kata تلاوة yang bermakna membaca.38 

"Makna تلاوة identik dengan membaca, akan tetapi lebih cenderung kepada 

membaca al-qur’an. Membaca yang dimaksud adalah dengan pelan-pelan dengan 

tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dari al-ur’an yang dibaca. Juga 

dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang terpadu baik secara verbal, 

intelektual maupun fisik terutama dalam memahami dan membaca al-qur’an 

dengan tujuan mengikuti dan mengamalkan ajaran yang terkandung didalamnya." 

"Berdasarkan beberapa derivasi dan penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kata-kata yang bermakna "membaca" dalam hal ini dibagi menjadi dua 

macam. Pertama: membaca al-qur’an sebagaimana yang dijelaskan oleh Raghibal-

Asfahani, yakni membaca yang ditunjuk dengan kata Qara a yang memiliki 

makna membaca, memahami, mempelajari, dan kata ini bisa juga bermakna 

membaca selain al-qur’an, sedangkan makna membaca yang ditunjuk oleh kata 

Tartil yaitu melafalkan suatu kalimat dari mulut dengan ringan dan konsisten 

(istiqamah). Sementara membaca yang ditunjuk dengan kata Tala lebih 

ditekankan pada wujud nyata dari yang dibaca (al-qur’an). Kedua, membaca kitab 

                                                             
37Ibn Mandzur, Lisan al-‘Arab juz. II... h. 55-56. 

38Ahmad Mukhtar Umar, al-Mu’jam al-Mausu’i ... h. 112-113. Pada kitab yang lain juga 

dijelaskan hampir sama, akan tetapi memiliki cara penulisan tersendiri dan dalam kamus memliki 

penjelasan tersendiri mengenai ayat-ayat dan maknanya. Ibrahim Madzkur, Mu’jam al-Fadzi... h. 

196 dan Muhammad Yusuf Ibn ‘Abdu ad-Daim, Umdatu al-Huffadz... h. 267-268. 
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(buku) yaitu suatu proses memahami dan mengambil makna dari suatu konsep, 

ide, atau gagasan yang telah dijelaskan oleh seorang dalam bentuk tulisan. Makna 

membaca dari ketiga kata tersebut lebih dikhususkan kepada lafadz Qara a, yang 

lebih pantas jika dikaitkan dengan makna literasi. Makna membaca dalam lafadz 

Qara a juga dapat bermakna menghimpun, menganalisa dan lain sebagainya. 

Maka dari itu lafadz Qara a jika dikaitkan dengan literasi sangat relevan, 

dikarenakan pada makna keduanya lebih diharapkan relaisasinya untuk 

menjadikan masyarakat Indonesia yang lebih cerdas." 

d.  Model literasi 

Model literasi ada 4 yaitu The Big 6, Seven Pillars, dan Empowering 8 dan 

The Seven Faces of Information Literacy, sebagaimana diusulkan oleh Bruce.39 

1) The Big 6  

The Big 6 dikembangkan di AS oleh dua pustakawan, Mike Eisdenberg 

dengan Bob Berkowitz. The Big 6 menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

untuk mengajar informasi dan keterampilan informasi serta teknologi. Model The 

Big 6 terdiri dari 6 tahap pemecahan masalah, pada masing-masing tahap 

dikelompokkan dua sub langkah atau komponen.  

a)  Definisi tugas 

(1) Definisikan masalah informasi yang dihadapi  

(2) Identifikasi informasi yang diperlukan  

b)  Strategi mencari informasi  

(1) Menentukan semua sumber yang mungkin  

(2) Memilih sumber terbaik  

c)   Lokasi dan akses  

                                                             
39Bruce, C.., The seven faces of information literacy, (Adelaide: Auslib Press, 1997), h.76.  
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(1) Tentukan lokasi sumber secara intelektual maupun fisik  

(2) Menemukan informasi dalam sumber  

d)   Menggunakan informasi  

(1) Hadapi, misalnya membaca, mendengar, menyentuh, mengamati  

(2) Ekstrak informasi yang relevan  

e)   Sintesis  

(1) Mengorganisasikan dari banyak sumber  

(2) Sajikan informasi  

f)   Evaluasi  

(1) Nilai produk yang dihasilkan dari segi efektivitas  

(2) Nilai proses, apakah efisien 

2) The Seven Pillars of Information Literacy  

SCONUL (Standing Conference of National and University Libraries) di 

Inggris mengembangkan model konseptual yang disebut Seven Pillars of 

Information Literacy. Bila di gambar nampak sebagai berikut:40 

Gambar 1.  

Seven Pillars of Information Literacy 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40Bruce, C.., The seven faces of information literacy, (Adelaide: Auslib Press, 1997), h. 

77. 
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Model Tujuh Pilar hendaknya dilihat dari segi peningkatan mulai dari 

ketrampilan kemelekan informasi dasar melalui cara lebih canggih memahami 

serta menggunakan informasi.  

Model 7 Pilar terdiri dari 2 himpunan keterampilan yaitu:  

a)   Mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya 

Empat pilar pertama terdiri atas ketrampilan dasar yang disyaratkan untuk 

menentukan lokasi serta akses informasi terdiri:  

(Pilar 1) merekognisi kebutuhan informasi, mengetahui apa yang telah 

diketahui, mengetahui apa yang tidak diketahui dan mengidentifikasi kesenjangan 

antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui.  

(Pilar 2) membedakan cara mengatasi kesenjangan, mengetahui sumber 

informasi mana yang paling besar peluangnya memuaskan kebutuhan.  

(Pilar 3) membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi. Contoh 

bagaimana mengembangkan dan memperbaiki strategi penelusuran yang efektif. 

(Pilar 4) menentukan lokasi dan akses informasi, mengetahui bagaimana 

mengakses sumbert informasi dan memeriksa alat untuk akses dan temu balik 

informasi.  

Empat pilar di atas dapat diuraikan dalam gambar sebagai berikut:41 

Gambar 2.  

Skills and IT Skills 

 

 

 

 

 

                                                             
41Bruce, C.., The seven faces of information literacy, (Adelaide: Auslib Press, 1997), h.78. 
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b)   Mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi.  

Pilar ke lima sampai ke tujuh merupakan keterampilan tingkat lanjut yang 

diperlukan untuk memahami serta menggunakan informasi secara efektif. Adapun 

ke tiga pilar tersebut ialah:  

(Pilar 5) membandingkan dan mengevaluasi, mengetahui bagaimana 

mengases relevansi dan kualitas informasi yang ditemukan.  

(Pilar 6) mengorganisasi, menerapkan dan mengkomunikasikan, 

mengetahui bagaimana merangkaikan informasi baru dengan informasi lama, 

mengambil tindakan atau membuat keputusan dan akhirnya bagaimana berbagi 

hasil temuan informasi tersebut dengan orang lain.  

(Pilar 7) sintesis dan menciptakan, mengetahui bagaimana 

mengasimilasikan informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan 

menciptakan pengetahuan baru.  

Tiga pilar di atas dapat di tampilkan dalam bentuk gambar, sebagai 

berikut:42 

Gambar 3.  

Basic Library 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42Bruce, C.., The seven faces of information literacy, (Adelaide: Auslib Press, 1997), h. 

79. 
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Keterampilan dasar literasi informasi (pilar 1 sampai 4) merupakan dasar 

bagi semua isu dan topik, dapat diajarkan pada semua tingkat pendidikan. 

Keterampilan tersebut juga diperkuat dan diperkaya melalui penggunaan berkala 

serta pembelajaran sepanjang hayat, umumnya melalui program dan sumber yang 

disediakan oleh perpustakaan. Guna mencapai pilar 5 sampai 7, tantangan yang 

dihadapi lebih besar karena keanekaragaman orang. 

3) Empowering Eight (E8) 

Empowering 8 menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk 

resource-based learning. Jika Empowering 8 ditampilkan dalam bentuk gambar 

maka akan tampak sebagai berikut:43 

Gambar 4.  

The Components of Empowering Eight 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43Bruce, C.., The seven faces of information literacy, (Adelaide: Auslib Press, 1997), h. 

80. 
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Empowering 8 jika dijabarkan dalam tabel akan tampil sebagai berikut:44 

Tabel 1.  

Empowering 8 

                                                             
44Bawden, D. & Robinson, L, The dark side of information: overload, anxiety and other 

paradoxes and pathologies, (Journal of Information Science, 35(2), 2009), h. 180-191. 

 

 

Langkah Komponen Hasil pembelajaran yang didemonstrasikan 

1 Mengidentifikasi  

 

a. Mendefinisikan topik/subjek 

b. Menentukan dan memahami sasaran 

penyajian. Memilih format yang 

relevan untuk produk akhir  

c. Mengidentifikasi kata kunci  

d. Merencanakan strategi penelusuran  

e. Mengidentifikasi berbagai jenis sumber 

informasi, di mana dapat ditemukan  

2 Eksplorasi  

 

a. Menentukan lokasi sumber yang sesuai 

dengan topik 

b. Menemukan informasi yang sesuai 

dengan topik 

c. Melakukan wawancara, kunjungan 

lapangan atau penelitian di luar lainnya  

3 Memilih  

 

a. Memilih informasi yang relevan 

b. Menentukan sumber mana saja yang 

terlalu mudah, terlalu sukar atau sesuai. 

c. Mencatat informasi yang relevan 
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dengan cara membuat catatan atau 

membuat pengorganisasian visual 

seperti cart, grafik, bagan, ringkasan 

dan lain-lain.  

d. Mengidentifikasi tahap-tahap dalam 

proses  

e. Mengumpulkan sitiran yang sesuai  

4 Mengorganisasi  

 

a. Memilah informasi  

b. Membedakan antara fakta, pendapat 

dan khayalan  

c. Mengecek ada tidaknya bias dalam 

sumber  

d. Mengatur informasi yang diperoleh 

dalam urutan yang logis  

e. Menggunakan pengorganisasi visual 

untuk membandingkan atau membuat 

kontras informasi yang diperoleh  

5 Menciptakan  

 

a. Menyusun informasi sesuai dengan 

pendapat dalam cara yang bermakna 

b. Merevisi dan menyunting, sendiri atau 

bersama-sama pembimbing. Finalisasi 

format bibliografis  

6 Menyajikan  

 

a. Mempraktekkan aktivitas penyajian 

b. Berbagi informasi dengan orang atau 

pihak yang sesuai 

c. Memaparkan informasi dalam format 
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yang tepat sesuai dengan hadirin  

d. Menyusun dan menggunakan peralatan 

yang sesuai  

 

7 Mengakses  

 

a. Menerima masukan dari siswa lain  

b. Swaases kinerja kita sebagai tanggapan 

atas asesmen karya dari pihak guru  

c. Merefleksi seberapa jauh keberhasilan 

yang telah mereka lakukan  

d. Menentukan apakah masih diperlukan 

ketrampilan baru  

e. Pertimbangkan apa yang dapat 

dilakukan lebih baik pada kesempatan 

berikut  

8 Menerapkan  

 

a. Meninjau masukan serta asesmen yang 

masuk 

b. Menggunakan masukan serta asesmen 

untuk keperluan pembelajaran/aktivitas 

berikutnya 

c. Mendorong menggunakan pengetahuan 

yang diperoleh dari berbagai situasi  

d. Menentukan ketrampilan sekarang 

dapat diterapkan pada subjek  

e. Tambahkan produk pada portofolio  

f. Produksi  
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Menurut model ini, literasi terdiri dari kemampuan untuk :  

a)   Identifikasi topik/subyek, sasaran audiens, format yang relevan, jenis-jenis 

sumber  

b)   Eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik   

c)   Seleksi dan merekam informasi yang relevan, dan mengumpulkan kutipan-

kutipan yang sesuai  

d)   Organisasi, evaluasi dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, 

membedakan antara fakta dan pendapat, dan menggunakan alat bantu visual untuk 

membandingkan dan mengkontraskan informasi  

e)   Penciptaan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri, edit, dan 

pembuatan daftar pustaka  

f)   Presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan  

g)  Penilaian output, berdasarkan masukan dari orang lain  

h)  Penerapan masukan, penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan 

yang akan datang; dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk 

berbagai situasi.  

4) The Seven Faces of Information Literacy 

Model literasi yang ke empat yaitu The Seven Faces of Information 

Literacy. Berikut 7 wajah literasi informasi jika digambarkkan dalam tabel:45 

 

 

 

 

 

                                                             
45Bawden, D. & Robinson, L, The dark side of information: overload, anxiety and other 

paradoxes and pathologies, ……. h. 201. 
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Tabel 2.  

Seven faces of information literacy  

 

Kategori satu: Konsepsi teknologi 

informasi 

Literasi informasi dilihat sebagai 

penggunaan teknologi informasi untuk 

keperluan temubalik informasi serta 

komunikasi 

Kategori dua: Konsepsi sumber ke 

informasi 

Literasi informasi dilihat sebagai 

menemukan informasi yang berada di 

sumber informasi 

Kategori tiga: Konsepsi proses informasi Literasi informasi dilihat sebagai 

melaksanakan sebuah proses 

Kategori empat: Konsepsi pengendalian 

informasi 

Literasi informasi dilihat sebagai 

pengendalian informasi 

Kategori lima: Konsepsi konstruksi 

pengetahuan 

Literasi informasi dilihat sebagai 

pembuatan basis pengetahuan pribadi 

pada bidang baru yang diminatinya 

Kategori enam: Konsepsi perluasan 

pengetahuan 

Literasi informasi dilihat sebagai 

berkarya dengan pengetahuan dan 

perspektif pribadi yang dipakai 

sedemikian rupa sehingga mencapai 

wawasan baru 
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Kategori tujuh: Konsepsi kearifan Literasi informasi dilihat sebagai 

menggunakan informasi secara bijak 

bagi kemudaratan orang lain 

 

Bruce menggunakan pendekatan informasi terhadap literasi informasi. Ada 

tiga strategi yang diusulkannya yaitu:46 

a)   Ancangan perilaku (behaviourist approach), menyatakan untuk dapat 

digambarkan sebagai melek informasi, seseorang harus menunjukkan karakteristik 

tertentu serta mendemonstrasikan ketrampilan tertentu yang dapat diukur. 

Pendekatan semacam itu dianut oleh ACRL dalam standarnya. 

b)   Ancangan konstrukvis (constructivist approach), tekanan pada pembelajar 

dalam mengkonstruksi gambaran domainnya, misalnya melalui pembelajaran 

berbasis persoalan. 

c)   Ancangan relasional, dimulai dengan menggambarkan fenomena dalam 

bahasa dari yang telah dialami seseorang. 

e. Proses Literasi  

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami 

atau didesain mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya 

lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh 

perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah 

pengaruhnya.47 Definisi lain dari proses adalah serangkaian kegiatan yang saling 

terkait atau berinteraksi yang mengubah input menjadi output. Kegiatan ini 

                                                             
46Bruce, C.. The Seven Faces Of Information Literacy. Adelaide: Auslib Press, 1997). h. 

35. 

47 Wisman, Y. (2017). Komunikasi efektif dalam dunia pendidikan, Jurnal 

Nomosleca, 2017, 3(2). 
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memerlukan alokasi sumber daya seperti orang dan materi. Input dan output yang 

dimaksudkan mungkin tangible (seperti peralatan, bahan atau komponen) atau 

tidak berwujud (seperti energi atau informasi). Output juga dapat tidak diinginkan 

seperti limbah atau polusi.48 

Soewarno mengemukakan pendapatnya bahwa proses adalah sesuatu 

tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan 

secara terus-menerus. Setiap proses yang berjalan selalu menghasilkan sesuatu. 

Hasil yang diciptakan tersebut bisa berupa hasil yang memang diinginkan atau 

hasil yang tidak diinginkan.49 Sedangkan menurut JS Badudu dan Sutan M Zain, 

proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan 

tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.50 

Proses literasi komunikasi menurut para ahli:51 

1. Aristoteles 

Proses literasi komunikasi menurut Aristoteles dimulai dari pembicara 

(speaker) yang mengutarakan pesan (speech) dalam suatu situasi (occasion) 

kepada khalayak (audience) yang kemudian menimbulkan dampak atau pengaruh 

(effect). 

2. Lasswell 

Proses literasi komunikasi menurut Lasswell dimulai dari pengirim pesan 

(sender) yang menyampaikan pesan (message) melalui media (medium) yang 

                                                             
48Thadi, R., Proses Komunikasi Instruksional dalam Pembelajaran Vokasional, JOEAI: 

Journal of Education and Instruction, 2019, 2(1), h. 49-55.  

49 Romadhan, M. I., Proses Komunikasi dalam Pelestarian Budaya Saronen kepada 

Ggenerasi Muda, Jurnal Pikom (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), 2020, 20(1), h. 1-12. 

50 Sahputra, Dedi, Manajemen komunikasi suatu pendekatan komunikasi, Jurnal 

Simbolika: Research and Learning in Communication Study, 2020, 6.2, h. 152-162. 

51 Syaipudin, Latif, Peran Komunikasi Massa di Tengah Pandemi Covid-19, Kalijaga 

Journal of Communication, 2020, 2.1, h. 14-34. 
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diterima oleh penerima pesan (receiver) yang kemudian menciptakan umpan balik 

(feedback) yang diberikan penerima pesan kepada pengirim pesan. 

3. Schramm 

Proses literasi komunikasi menurut Schramm dimulai dari pengirim pesan 

(encoder) yang mengirim pesan (message) kepada penerima pesan (decoder) yang 

kemudian secara bergantian mengirim pesan kepada pengirim pesan pertama. 

Proses literasi merupakan proses seseorang dalam mengolah dan 

memahami informasi saat melakukan proses membaca, menulis berbicara dan 

menyimak. Proses literasi melalui tiga (3) tahapan, yaitu pembiasaan, 

pengembangan dan pembelajaran. Proses literasi mengandung empat ciri 

universal sebagai berikut:52  

1) Tujuan tekstual, yaitu ada pesan komunikasi tertulis yang sesuai dengan 

tujuannya.  

2) Kesepakatan, makna dari pesan ditafsirkan ssesuai dengan yang 

dimaksudkan.  

3) Penggunaan bahasa yang bagus (seperti pada syair), untuk 

mengklarifikasi pesan harus menggunakan kemampuan bahasanya.  

4) Resiko yang diambil adalah menerima tantangan baru dalam berbahasa. 

Proses literasi literasi memiliki beberapa manfaat, yaitu:53 

1) Melatih dalam hal menulis, berbicara serta merangkai kata yang 

bermakna 

2) Menambah kosa kata 

3) Meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang 

                                                             
52Siti Angraini, Budaya Literasi dalam Komunikasi, Journal Moestopo, Vol. XV Nomor 

3, h. 181-279. 

53Iriantara, Yosal, Literasi Media (apa, mengapa, dan bagaimana), (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2017). h. 12. 



 
 

 

47 

4) Mengoptimalkan kerja otak 

5) Mempertajam diri didalam menangkap makna dari suatu informasi yang 

sedang dibaca dan didengar. 

6) Melatih kemampuan berpikir dan menganalisa 

7) Menambah wawasan dan informasi baru 

8) Mengembangkan kemampuan verbal 

9) Meningkatkan kemampuan interpersonal. 

Selain itu, proses literasi juga bertujuan: 

1) Dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil 

kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. 

2) Membantu orang berpikir secara kritis, dengan tidak mudah terlalu 

cepat bereaksi. 

3) Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara 

membaca. 

4) Membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti 

yang baik dalam diri seseorang. 

2.  Komunikasi 

a. Definisi komunikasi  

Secara etimologis, para ahli komunikasi sepakat bahwa kata 

"Komunikasi" berasal dari bahasa latin "Communication" yang berati 

"Pergaulan", Persatuan", "Peran serta", "Kerjasama"; bersumber dari isitilah 

"Communis" yang berarti "Sama makna", 54  atau membuat kebersamaan atau 

membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. 

Berkomunikasi berarti manusia berusaha untuk mencapai kesamaan 

makna dan manusia mencoba untuk berbagi informasi, gagasan, atau sikap 

                                                             
54Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 60. 
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dengan partisipan lainnya. Apabila tidak terjadi kesamaan makna antara 

komunikator dan komunikan yaitu komunikan tidak mengerti dengan pesan 

yang diterimanya maka komunikasi tidak terjadi atau tidak komunikatif.55 

Kendala utama dalam berkomunikasi adalah manusia sering mempunyai 

makna yang berbeda terhadap lambang yang sama. Oleh karena itu, komunikasi 

seharusnya dipertimbangkan sebagai aktivitas dimana tidak ada tindakan atau 

ungkapan yang diberi makna secara penuh, kecuali jika diindentifikasikan oleh 

partisipan komunikasi yang terlibat.56 

Walaupun kata "Komunikasi" sudah sangat akrab di telinga masyarakat 

namun untuk membuat definisi mengenai komunikasi tidaklah semudah yang 

dipikirkan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Stephen Lettlejohn, 

"Communication is difficult to define. The word is abstract and like most terms, 

posses numerous meaning (komunikasi sulit untuk didefinisikan. Kata 

"Komunikasi" bersifat abstrak, seperti kebanyakan istilah yang memiliki banyak 

arti).57 

Komunikasi menjadi peranan terpenting bagi kehidupan manusia dalam 

berinteraksi dikehidupannya sehari- hari, terutama komunikasi yang terjadi di 

dalam masyarakat terkecil yaitu keluarga. Feedback dalam sebuah komunikasi 

merupakan hal yang diharapkan, untuk mampu mencapai tujuan yang dimaksud 

dalam berkomunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa latin cum yaitu kata depan 

yang berarti dengan, bersama dengan, dan unus yaitu kata bilangan yang berarti 

satu. Berdasarkan kedua kata- kata itu terbentuk kata benda cummunio yang 

                                                             
55Onong Uchjana Efendi, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1993), h. 30. 

56Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paragidma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 251. 

57Morissan, Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), h. 8. 
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dalam bahasa Inggris menjadi cummunion yang berarti kebersamaan, persatuan, 

persekutuan, gabungan, pergaulan, hubungan.58 

Komunikasi sendiri dapat dipahami sebagai jalannya proses dimana 

seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah 

informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara etimologis, 

kata komunikasi berasal dari bahasa latin "communicare" yang artinya 

"menyampaikan". Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses 

penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui 

penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. 59 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi 

adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, 

dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Walaupun komunikasi bersifat abstrak, namun banyak para ahli 

komunikasi mencoba untuk mendefinisikan komunikasi dari berbagai perspektif, 

seperti Berelson dan Steiner, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, 

emosi, informasi, dan keahlian melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-

kata, gambar-gambar dan angka-angka.60 

Definisi singkat yang dibuat oleh Lasswell , komunikasi pada dasarnya 

merupakan suatu proses yang menjelaskan "Siapa (who?)", "Mengatakan apa 

(says whats?)", "dengan saluran apa (in which channel?)", "Kepada siapa (to 

                                                             
58 Kaitholil, G. Communion in Community: A Renewal Programme for Religious, 

(Mumbai: ST PAULS, 2002). h. 123. 

59 https://www.merdeka.com/jatim/komunikasi-adalah-proses-penyampaian-makna-pada-

orang-lain-ketahui-tujuan-dan-fungsi-kln.html?page=4, diakses pada 10 Desember 2020. 

60Onong Uchjana Efendi, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi…, h. 9. 
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whom?)" dan "dengan akibat atau hasil apa (with what effect?)",61 atau dengan 

kata lain komunikasi yaitu suatu proses penyampaian pesan dari komunikator 

yang ditujukan kepada komunikan melalui media atau saluran yang 

menimbulkan efek tertentu.62 

Onong Uchana mendefinisi komunikasi, yaitu proses penyampaian suatu 

pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai paduan pikiran dan perasaan 

yang berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan, dan sebagainya.  

63Hovland, Janis, dan Kelley komunikasi adalah suatu proses dimana individu 

(komunikator) meyampaikan pesan (biasanya verbal) untuk mengubah perilaku 

individu lain (khalayak).64 

Istilah komunikasi menurut pendapat Cherry dan Stuart sebagaimana 

dikutip Hafied Cangara berpangkal pada bahasa latin communis yang artinya 

membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau 

lebih. Komunikasi juga berakar dari kata communico yang artinya membagi.65 

Jhon B Hason, mengasumsikan bahwa komunikasi adalah pertukaran 

verbal, pikiran atau gagasan. Asumsi di balik definisi tersebut adalah bahwa 

sesuatu pikiran atau gagasan secara berhasil dipertukarkan. 66  Tubbs dan Moss 

mendefinisikan komunikasi sebagai proses penciptaan makna antara dua orang 

atau lebih. 67  Sementara Budyatna mendefinisikan komunikasi merupakan cara 

                                                             
61Rochanat Harun dan Elvinaro Ardianto, Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial: 

Perspektif Dominan, Kajian Ulang dan Teori Kritis (Jakarta: Kelapa Gading Permai, 2011), 23. 

62Onong Uchjana Efendi, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi…, h. 5. 

63Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi..., h. 60. 

64Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Anees, Filsafat Ilmu Komunikasi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offset, 2007), h. 18. 

65 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Edisi kedua (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,2014), h. 20. 

66Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2005), h. 55. 

67Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, h. 59. 
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manusia membangun realitas mereka. Dunia manusia tidak terdiri dari obyek-

obyek tetapi respon-respon manusia kepada obyek-obyek atau kepada makna-

maknanya.68 

Thomas M. Scheidel sebagaimana dikutip oleh Deddy Mulyana 

mengatakan bahwa komunikasi bertujuan untuk menyatakan dan mendukung 

identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang sekitar dan untuk 

mempengaruhi orang lain agar merasa, berpikir atau bertindak seperti yang 

diinginkan. Namun tujuan berkomunikasi adalah untuk mengendalikan 

lingkungan fisik dan psikologi. 69  Rumusan tujuan harus memuat: khalayak 

sasaran, cakupan jumlah sasaran dan perubahan perilaku yang diinginkan. 

Beberapa ahli memang memiliki pendapat berbeda-beda tentang definisi 

komunikasi karena latar belakang sosio kultur dan pendidikan, tetapi yang pasti 

ada titik temu di antara para ilmuan komunikasi yaitu komunikasi mencakup 

perilaku yang disengaja dan diterima.70 Secara garis besar komunikasi memiliki 

beragam bentuk atau tipe, diantaranya adalah komunikasi interpersonal, antar 

pribadi dan komunikasi khalayak. 71  Meskipun pada perkembangannya ada 

beberapa ahli yang menambahkan tipe-tipe tersebut diantaranya adalah 

komunikasi kelompok kecil dan komunikasi organisasi. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas jelas bahwa komunikasi secara umum 

mempunyai pengertian sebagai usaha mempengaruhi, mengajak sekaligus 

memindahkan pemikiran, ideologi, pengetahuan, perilaku dan perbuatan, agar 

dapat mengikuti ideologi, pengetahuan, pengertian serta perbuatan manusia. 

                                                             
68 Muhammad Budyatna, Teori-Teori Mengenai Komunikasi Antar Pribadi, (Jakarta: 

Kencana, 2015), h. 5. 

69Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, h. 4. 

70Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, h. 57. 

71Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, h. 34. 
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b. Bentuk komunikasi  

Menurut Hafied Cangara, para pakar komunikasi berbeda pendapat dalam 

menetapkan bentuk-bentuk komunikasi. Sebuah kelompok sarjana komunikasi 

Amerika membagi bentuk komunikasi kepada lima macam tipe, yakni komunikasi 

antarpribadi (interpersonal communication), komunikasi kelompok kecil (small 

group communication), komunikasi organisasi (organisation communication), 

komunikasi massa (mass communication) dan komunikasi publik (public 

communication).72 

Bentuk-bentuk komunikasi menurut Effendy, dirangkum ke dalam tiga 

jenis, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa.73 

1) Komunikasi pribadi  

Komunikasi pribadi terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, komunikasi 

intrapribadi (intrapersonal communication). Komunikasi intrapribadi adalah 

komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang yang bersangkutan 

berperan sebagai komunikator maupun sebagai komunikan, dimana dia berbicara 

pada dirinya sendiri. Pola komunikasi dengan diri sendiri terjadi karena seseorang 

menginterpretasikan sebuah objek yang diamatinya dan memikirkannya kembali, 

sehingga terjadilah komunikasi dalam dirinya sendiri.74 

Kedua, komunikasi antarpribadi (interpersonal communication), yaitu 

komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara dua orang atau lebih. 

Karakteristik komunikasi antar pribadi, yaitu: pertama dimulai dari diri sendiri. 

Kedua, sifatnya transaksional karena berlangsung serempak. Ketiga, komunikasi 

                                                             
72Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi,(Edisi 1 cet.5; Jakarta: Raja Grafindo 

Persada 1998), h. 29. 

73Onong Uchjana Effendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1993), h. 57-83. 

74Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, h. 30. 
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yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek-aspek isi pesan yang dipertukarkan, 

tetapi juga meliputi hubungan antar pribadi. Keempat, adanya kedekatan fisik 

antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kelima, adanya saling ketergantungan 

antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Keenam, tidak dapat diubah maupun 

diulang. Maksudnya jika salah dalam pengucapan mungkin dapat minta maaf, 

tetapi itu bukan berarti menghapus apa yang telah diucapkan.75 

2) Komunikasi kelompok  

Michael Burgoon dan Michel Ruffner seperti dikutip Sendjaya 

menjelaskan komunikasi kelompok sebagai: the face to face interaction of three 

or more individuals, for a recognized purpose such as information sharing, self 

maintenance, or problem solving, such that the members are able to recall 

personal characteristics of the other members accurately. (Komunikasi kelompok 

adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan tiga atau lebih individu guna 

memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, 

pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat 

menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat).76 

Berdasarkan definisi di atas dipahami bahwa ada empat elemen yang 

tercakup dalam komunikasi kelompok, yaitu interaksi tatap muka, jumlah 

partisipan yang terlibat dalam interaksi yang dilakukan, maksud dan tujuan yang 

dikehendaki dan kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik 

pribadi anggota lain.  

3) Komunikasi massa  

Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui 

saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, radio, televisi dan film yang 

                                                             
75 S. Djuarsa Sendjaja, Teori Komunikasi, (Jakarta: Universitas Terbuka Departemen 

Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1994), h.. 41. 

76S. Djuarsa Sendjaja, Teori Komunikasi, h. 91. 
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dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop.77 Oleh karena pesan yang disampaikan 

bersifat massal, maka karakteristik komunikasi massa adalah bersifat umum. 

Artinya, pesan yang disampaikan bersifat heterogen karena ditujukan untuk 

seluruh anggota masyarakat. Pesan yang disampaikan juga bersifat serempak dan 

seragam serta hubungan antar komunikan dengan komunikator sifatnya 

nonpribadi.78 

c. Metode komunikasi 

Metode komunikasi merupakan cara berkomunikasi, berikut akan 

dijelaskan beberapa metode komunikasi menurut ahli, menurut Rasulullah dan 

menurut al-qur’an. 

1) Metode komunikasi menurut ahli 

Alo Liliweri mengemukakan bahwa metode komunikasi ada 3, yaitu: 

informative communication, persuasive communication, coersive/instructive 

communication.79 

a)   Informative communication 

Informative communication lebih sering digunakan sebagai sarana 

bercerita tentang suatu aktivitas atau peristiwa, mungkin sekali dianggap kecil 

namun luput dari perhatian publik, aktivitas keseharian yang kecil dan tidak 

berarti yang dilakukan secara individu atau kelompok.80 

Berdasarkan dengan komunikasi yang bersifat informatif tujuan utamanya 

adalah mengurangi keragu-raguan dalam hal pengambilan keputusan. Dengan 

adanya informasi yang diperoleh akan dapat membantu mengurangi 

ketidakpastian. Informasi yang dicari manusia dalam kebanyakan komunikasinya 

                                                             
77Wiryanto, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta: Grasindo, 2001), h.1-3. 

78Wiryanto, Teori Komunikasi Massa, h. 5-8. 

79Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: Kencana, 2011),h. 273. 

80Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 282. 
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adalah"isi"nya. Isi komunikasi itu akan membantunya menyusun dan 

mengorganisasi beberapa aspek lingkungannya yang relevan dengan situasi di 

mana dia harus bertindak. Akibatnya, informasi yang diperolehnya akan 

memudahkan membuat keputusan. Informasi yang diperoleh dari adanya 

hubungan komunikasi yang dilakukan akan mengurangi ketidakpastian.81 

b)   Persuasive communication. 

Komunikasi yang bersifat persuasif dimaksudkan untuk mengarahkan 

pemakai (penerima pesan; komunikan) merubah beberapa gambaran atau kesan 

yang ada dikepalanya dan mungkin nantinya merubah tingkah lakunya.82 Untuk 

tujuan ini, dia mungkin memilih informasi yang cocok dengan kemauannya dan 

menyampaikannya kepada komunikan karena itulah yang dianggap terbaik. 

Persuasive communication dalam konteks komunikasi interpersonal, maksudnya 

adalah ketika seseorang mencoba membujuk orang lain supaya berubah, baik 

dalam kepercayaannya, sikapnya, atau perilakunya. Contohnya ketika Anda atau 

kita membujuk orang tua kita dengan maksud supaya mereka memberi kita uang, 

atau meluluskan keinginan-keinginan kita. Sedangkan persuasi dalam konteks 

komunikasi massa, maksudnya adalah ketika seseorang berusaha membujuk 

sekelompok orang agar mereka bisa berubah, baik dalam kepercayaannya, 

sikapnya, maupun perilakunya. Contohnya seperti orang-orang yang memiliki 

kharisma berpidato kepada sekelompok massa dengan tujuan untuk membujuk 

mereka agar mau mendukung kepentingan-kepentingannya. 

 

 

                                                             
81 Abdillah Hanafi, Memahami Komunikasi Antar Manusia, (Surabaya: Usaha 

Nasional,[s.a.]), h. 45.  

82 Abdillah Hanafi, Memahami Komunikasi Antar Manusia, (Surabaya: Usaha 

Nasional,[s.a.]), h. 54.  
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c)   Coersive/instructive communication 

Komunikasi instruktif atau koersif adalah teknik komunikasi berupa 

perintah, ancaman, sanksi dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang-

orang yang dijadikan sasaran (komunikan) melakukannya secara terpaksa, 

biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat fear arousing, yang bersifat 

menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk. Serta tidak luput dari 

sifat red-herring, yaitu interes atau muatan kepentingan untuk meraih 

kemenangan dalam suatu konflik, perdebatan dengan menepis argumentasi yang 

lemah kemudian dijadikan untuk menyerang lawan. Bagi seorang diplomat atau 

tokoh politik teknik tersebut menjadi senjata andalan dan sangat penting untuk 

mempertahankan diri atau menyerang secara diplomatis. 

2) Metode komunikasi menurut Rasulullah saw. 

Rasulullah sebagai pembawa risalah tentunya akan menyampaikan risalah 

yang ia bawa kepada umat manusia dan kepada orang-orang yang telah beriman 

kepadanya, yaitu para sahabatnya. Saat penyampaian risalah itu terjadi 

komunikasi. Rasulullah menyampaikan dakwahnya dengan beberapa metode, 

yaitu:83 

a) Two Ways Communication (komunikasi Dua Arah) 

Kehebatan Nabi saw. adalah keterampilan berkomunikasi dengan bahasa 

yang jelas, lugas, dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan sehingga mudah 

dicerna dan dipahami. Komunikasi dua arah yang berlangsung antara pembawa 

atau penyampai informasi dengan pihak yang menerima informasi 

berkesinambungan dengan media tertentu. Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, 

bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bertanya lebih dahulu: 

 

                                                             
83Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 273. 
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ُ بهِِ الْخَطَاياَ وَيَزِيدُ بهِِ فىِ الْحَسَناَتِ  قاَلوُا بَلىَ ياَ رَسُولَ  .«ألَاَ أدَلُُّكُمْ عَلىَ مَا يكَُفِِّرُ اللَّه

 ِ إسِْباَغُ الْوُضُوءِ عَلىَ الْمَكَارِهِ وَكَثرَْةُ الْخُطَا إِلىَ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ  »قاَلَ  .اللَّه

لاَةِ بعَْدَ الصه    84لاةَِ الصه

Artinya: 

"Maukah saya tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dapat menghapus 
kesalahan (dosa) dan menambah kebaikan. Para sahabat menjawab, ya 
mau. Beliau bersabda: "Menyempurnakan wudhu setelah melakukan 
sesuatu yang dilarang agama, memperbanyak langkah menuju masjid, dan 
menunggu shalat setelah shalat." 

Proses komunikasi dua arah, artinya proses komunikasi berlangsung secara 

timbal balik. Kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi sama-sama aktif, 

artinya pihak yang satu pada suatu saat berperan sebagai komunikator, tetapi 

disaat yang lain berperan sebagai komunikan, demikian pula pihak yang satu lagi 

dapat berperan sebagai komunikator dan sekaligus berperan sebagai komunikan. 

b) Body Language (Bahasa Tubuh) 

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abi Suwaid bahwa kakeknya Sufyan 

bin Abdullah ats-Tsaqafi bertanya, 

ياَ رَسولَ الله حَدِثنْيِ بأِمَْرٍ أعَْتصَِمُ بهِِ قاَلَ رَسولُ الله صلى الله عليه و سلم قلُْ 

يْ اللهُ ثمُه اسَْتقَِمْ قالََ ياَ رَسولَ الله مَا أكَْثرََ مَا تخََافُ عَليَه ؟ قالََ هذَ  ْْ ا وَأشََارَ رَبِ

 85ابن حبان إِلىَ لِسَانهِِ 

Artinya: 

"Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku sesuatu yang bisa memelihara 
diriku. Rasulullah saw. menjawab: "Katakanlah, Tuhanku adalah Allah, 
kemudian istiqamahlah. Sahabat bertanya lagi, apa yang paling banyak 
saya khawatirkan atas diriku? Beliau menjawab: (ini) hanya menunjuk 
lidahnya." 

                                                             
84Muslim dalam Kitab al Bir wash Shilah wal Adab, Bab Tahrim Zhulmil Muslim, juz 12, 

h. 426, hadis no. 4650. 

85Abu Abdillah Muhamad bin Ismail, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, 

Kitab Adab, Bab Man Kana Yu’minu Billahi wal Yaumil Akhir fala Yu’dzi Jarahu, juz 18, h. 437, 

Hadis no. 5559. 
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Diriwayatkan dari al-Harits bin Hisyam, katanya, ada seorang sahabat 

datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya: 

 

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ أخَْبِرْنيِ بأِمَْرٍ أعَْتصَِمُ بهِِ ، فقَاَلَ رَسُولُ اللَّه ،  "امْلِكْ هَذاَ  " :صَلهى اللَّه

 86الطبراني .وَأشََارَ إِلىَ لِسَانهِِ 

Artinya: 

"Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang bisa memelihara diriku. Beliau 
menjawab, kuasai ini sambil menunjuk lidahnya." 

Menunjuk lidah adalah gerakan atau bahasa tubuh, tanpa dijelaskan 

dengan kata-kata. 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ أمُِرْتُ أنَْ  ُ عَنْهُمَا قاَلَ قاَلَ النهبيُِّ صَلهى اللَّه عَنْ ابْنِ عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّه

كْبتَيَْنِ أسَْجُدَ عَلىَ سَبْعةَِ أعَْظُمٍ عَلىَ الْجَبْهَةِ وَأشََارَ بيَِدِهِ عَلىَ أنَْفِهِ وَالْ  يَديَْنِ وَالرُّ

  87رواه البخاري)وَأطَْرَافِ الْقَدمََيْنِ وَلَا نكَْفِتَ الثِّيِاَبَ وَالشهعَرَ 

 

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad, Nabi saw., ia bersabda: 

 

رواه )وَالْوُسْطَى ا وَكَافِلُ الْيتَيِمِ فىِ الْجَنهةِ هَكَذاَ وَأشََارَ بإِصِْبعَيَْهِ السهبهابةَِ أنََ 

 88البخاري

Artinya: 

"Saya dan orang yang menjamin anak yatim di dalam surga nanti seperti 
ini." Beliau menunjuk dengan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari 
tengah." 

                                                             
86Al-Hajjaj al-Qusyairi, al Jami’ ash Shahih, Kitab al Luqthah Bab adh Dhiyafah wa 

Nahwuha, Hadis no. 3255, juz 9, h. 139 (al- Maktabah asy-Syamilah). 

87 Imam Muslim dalam Kitab Iman Bab al Amru Biqitalinnas Hatta Yaqulu Lailaha 

Illallah, juz 1, h. 118, Hadis no. 33. 

88Abu Dawud Sulaiman bin al Asy’as, Sunan Abi Dawud, Kitab al Jihad Bab ‘Ala Ma 

Yuqatulul Musyrikuna, Hadis no. 2270, juz 7, h. 232. (al Maktabah asy- Syamilah). 
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Dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: 

 

َ وَأشََارَ مَالِكٌ باِلسه  بهابةَِ كَافِلُ الْيتَيِمِ لهَُ أوَْ لِغيَْرِهِ أنَاَ وَهوَُ كَهَاتيَْنِ فيِ الْجَنهةِ إذِاَ اتهقىَ اللَّه

  89 وَالْوُسْطَىرواه احمد

Artinya: 

"Penanggung anak yatim baik miliknya atau milik orang lain akan berada 
di surga denganku seperti dua jari ini, selama dia bertaqwa kepada Allah." 
Dan Malik mengisyaratkan dengan jari tulunjuk dan tengah." 

Penggunaan bahasa tubuh dalam berkomunikasi, biasa disebut sebagai 

komunikasi non-ujaran (non-verbal communication). Manajer perlu mengetahui 

cara menggunakan bahasa tubuh sebagai cara penekanan ekspresi pesan yang 

akan disampaikan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya distorsi 

informasi.90 

Ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ujaran (verbal 

communication) orang acap menggunakan bantuan gerak-gerik anggota tubuh 

(seperti mata, tangan, kepala, dan lain-lain). Kemampuan memanfaatkan anggota 

tubuh merupakan aset komunikasi dan bukan sekedar tampilan fisik. Jika 

digunakan secara tepat dan benar akan menimbulkan rasa tenteram (bagi diri 

sendiri atau pendengar), memperjelas bahasa ujaran dan sekaligus akan 

menghasilkan dampak positif yang mungkin tidak diduga. Sebagai contoh, cara 

berdiri, bergerak, menatap, dan tersenyum yang dimanipulasikan sedemikian rupa 

akan memberi nuansa komunikatif terhadap penampilan kata-kata.91 

                                                             
89Muslim dalam Kitab al Bir wash Shilah wal Adab, Bab Tahrim Zhulmil Muslim, juz 12, 

h. 426, hadis no. 4650. 

90S. Djuarsa Sendjaja, Teori Komunikasi, h. 91. 

91Nawir Yuslem, Metodologi Penelitian Hadis (Bandung: Citapustaka Media Perintis, cet. 

1, 2008), h. 12. 
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Salah satu dari banyak manfaat mempelajari bahasa tubuh adalah 

meningkatkan kesadaran dalam mengenal diri sendiri dan orang lain, sehingga 

dengan keadaan tersebut seseorang dapat membentuk suatu hubungan yang 

mantap dengan orang lain. Bila telah dapat menggunakan dan menafsirkan bahasa 

tubuh, maka tidak akan mudah tertipu oleh isyarat pesan palsu yang dikirimkan 

orang lain kepada kita. Di samping itu, dengan bahasa tubuh seseorang mampu 

memperoleh kepercayaan dari orang lain. 

(1) Bentuk-Bentuk Bahasa Tubuh 

Dalam penggunaannya, bahasa tubuh seringkali digunakan sebagai isyarat 

pesan palsu untuk tujuan tertentu. Hal ini dapat dihindari dengan mengenal jenis-

jenis bahasa tubuh yang ada. Bentuk dan tipe umum dari bahasa tubuh menurut 

Beliak dan Baker ada tiga, yaitu:92 

(a) Kontak Mata 

Kontak mata mengacu pada suatu keadaan penglihatan secara langsung 

antar orang saat sedang berbicara. Melalui kontak mata, seseorang dapat 

menceritakan kepada orang lain suatu pesan sehingga orang akan memperhatikan 

kata demi kata melalui tatapan. Misalnya pandangan yang sayu, cemas, takut, 

terharu, dapat mewarnai latar belakang psikologis kita. Penelitian menunjukkan 

bahwa seorang pendengar menggunakan kontak mata lebih sering daripada 

pembicara. 

(b) Ekspresi wajah 

Ekspresi wajah meliputi pengaruh raut wajah yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara emosional atau bereaksi terhadap suatu pesan. Wajah setiap 

                                                             
92Shalih bin Fauzan al Fauzan, Penjelasan Matan al Aqidah ath Thahawiyah Akidah 

Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Jakarta: Darul Haq, cet. V, 2013), h. 196. 
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orang selalu menyatakan hati dan perasaannya. Wajah ibarat cermin dari pikiran 

dan perasaan. Melalui wajah orang juga bisa membaca makna suatu pesan. 

Ekspresi wajah juga dapat dilihat ketika memandang seseorang yang 

dianggap sebagai orang yang polos/lugu atau dianggap kejam/dingin. Hal ini 

didasari oleh ada sebuah ekspresi wajah yang nampak pada seseorang tidak 

menunjukkan sebuah perubahan seperti yang dilakukan oleh orang lain ketika 

mendengar atau mengetahui suatu peristiwa, baik kesedihan maupun 

kegembiraan, keanehan atau kelayakan, kabaikan atau keburukan, dan sebagainya. 

(c) Gestures (Gerakan Tubuh) 

Gestures merupakan bentuk perilaku non-verbal pada gerakan tangan, 

bahu, jari-jari, dan kaki. Seseorang sering menggunakan gerakan anggota tubuh 

secara sadar maupun tidak sadar untuk menekankan suatu pesan. Ketika seseorang 

berkata "Pohon itu tinggi", atau "Rumahnya dekat", maka orang tersebut pasti 

menggerakkan tangan untuk menggambarkan deskripsi verbalnya. Lain halnya 

ketika seseorang berkata "Letakkan barang itu!", "Lihat pada saya!", maka yang 

bergerak adalah telunjuk yang menunjukkan arah. Ternyata manusia mempunyai 

banyak cara yang bervariasi dalam menggerakkan tubuh dan angota tubuhnya 

ketika sedang berbicara. Orang yang cacat bahkan berkomunikasi hanya dengan 

tangan saja. 

c) Komunikasi Verbal dan Intonasi 

Komunikasi verbal adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan 

kata atau bahasa baik secara lisan (terucap) maupun tulisan (tertulis). Bahasa baik 

lisan maupun tertulis dapat didefenisikan sebagai seperangkat simbol, dengan 

aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan 

dipahami suatu komunitas. Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan 

pikiran, perasaan dan suatu maksud. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang 
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merepresentasikan berbagai aspek realitas individual seseorang. Konsekuensinya, 

kata-kata adalah abstraksi realitas yang terjadi yang tidak mampu menimbulkan 

reaksi yang merupakan totalitas obyek atau konsep yang diwakili kata-kata itu.93 

Komunikasi nonverbal adalah segala bentuk komunikasi yang hanya 

menggunakan body language dan simbol-simbol yang sudah dipahami secara 

bersama di antara orang-orang yang berkomunikasi. Komunikasi nonverbal dapat 

dibagi kepada beberapa jenis yaitu komunikasi isyarat dan komunikasi visual. 

Komunikasi isyarat ialah makna yang dilahirkan oleh bunyi, gerakan anggota 

badan, mimik wajah, objek atau penggunaan simbol-simbol tertentu yang diluar 

penggunaan yang biasa oleh sistem bahasa yang formal. Komunikasi isyarat 

berbeda-beda maknanya mengikuti budaya suatu bangsa. Suatu gerakan tubuh 

yang biasa dilakukan oleh orang Melayu misalnya bisa berbeda maksudnya 

apabila dilihat dan ditafsirkan oleh suku bangsa lain. Selain itu, komunikasi visual 

merupakan komunikasi nonverbal dengan menggunakan hal-hal yang visual 

seperti gambar, lukisan atau illustrasi tertentu. Komunikasi visual dapat dibagi 

menjadi tiga jenis yaitu komunikasi grafik, image/gambar bergerak dan 

komunikasi yang dilakukan dengan tulisan. Komunikasi grafik biasanya 

disampaikan melalui media masa seperti surat kabar, majalah dan sebagainya. 

Sementara komunikasi image bergerak lazimnya digunakan oleh TV dan video.94 

Dalam keseharian Nabi Muhammad saw. ia selalu berkomunikasi dengan 

banyak orang, baik dengan sahabat maupun dengan keluarganya sendiri. Kedua 

bentuk atau jenis komunikasi yang telah disebutkan sebelumnya selalu tidak luput 

dari beliau. Bahwa ia menyampaikan pesan-pesan keislaman melalui kata-kata 

(hadis) adalah bagian dari tugasnya sebagai Rasulullah. Nabi saw. diwajibkan 

                                                             
93Liliweri, Komunikasi Serba Ada, h.274. 

94Moh. Zuhri dkk, Fiqh Empat Madzhab Bagian Ibadah (Semarang: Asy Syifa, 1993), h. 

304. 
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melakuan "tabligh" sesuai dengan sifat yang wajib bagi kerasulannya. Di samping 

itu pula penyampaian pesan keislaman terkadang tidak harus dengan kata-kata, 

tetapi juga dengan kiasan, sindiran halus, bahkan dengan diamnya Nabi juga 

merupakan bagian dari komunikasi beliau.95 

Dengan demikian, penyampaian pesan Nabi saw. dapat saja berlangsung 

dengan menggunakan jenis komunikasi verbal maupun nonverbal. Tentu saja 

tergantung kebutuhan dan situasi yang memungkinkan untuk itu. Terkait dengan 

hal tersebut, pembahasan selanjutnya akan dikemukakan tentang masing-masing 

salah satu hadis Nabi saw. yang terkait dengan komunikasi verbal dan nonverbal 

dengan keluarganya. 

Diriwayatkan dari Tsa’labah bin Zahdam al-Yarbu’i, ia menceritakan: 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ يخَْطُبُ فيِ أنُاَسٍ مِنْ الْأنَْ  ِ صَلهى اللَّه صَارِ فقَاَلوُا ياَ رَسُولَ كَانَ رَسُولُ اللَّه

ُ عَلَ  ِ هَؤُلَاءِ بنَوُ ثعَْلبَةََ بْنِ يَرْبوُعٍ قتَلَوُا فلَُاناً فيِ الْجَاهِلِيهةِ فَقاَلَ النهبيُِّ صَلهى اللَّه يْهِ اللَّه

 96رواه النسائي)وَسَلهمَ وَهَتفََ بِصَوْتهِِ ألََا لَا تجَْنيِ نَفْسٌ عَلىَ الْأخُْرَى 

Artinya: 

"Rasulullah saw. pernah berkhutbah di hadapan orang-orang Anshar 
(penduduk Madinah). Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, mereka 
Bani Tsa’labah bin Yarbu’ telah membunuh si fulan pada masa Jahiliyyah. 
Lalu nabi saw. menjawab dengan suara lirih, ketahuilah kalian, tidak 
seorang pun boleh menetapkan dosa atas diri orang lain." 

d) Komunikasi Audio Visual 

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: 

 

                                                             
95Wahbah az Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1 (Depok: Gema Insani, cet.3, 

2013), h.545. 

96Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, al Jami’ ash Shahih, Kitab al Adab Bab 

al Hijrah, Hadis no. 5612, juz 19, h. 21 (al- Maktabah asy- Syamilah). 
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ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ خَطًّا مُرَبهعاً وَخَطه فيِ وَسَطِ الْخَطِِّ خَطًّا  ِ صَلهى اللَّه خَطه لنَاَ رَسُولُ اللَّه

 خَارِجًا مِنْ الْخَطِِّ خَطًّا وَحَوْلَ الهذِي فيِ الْوَسَطِ خُطُوطًا فَقاَلَ هَذاَ ابْنُ آدمََ وَخَطه 

نْسَانُ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ عُرُوضُهُ إنِْ نَجَا  وَهَذاَ أجََلهُُ مُحِيطٌ بهِِ وَهَذاَ الهذِي فيِ الْوَسَطِ الِْْ

 97ُْ ارِجُ الْأمََلمِنْ هَذاَ ينَْهَشُهُ هَذاَ وَالْخَطُّ الْخَ 

Artinya: 

"Rasulullah saw. membuat garis kotak, di tengah-tengahnya beliau 
membuat satu garis, satu garis di luarnya dan beberapa garis di sekitar 
tengahnya lalu beliau bersabda: "Ini adalah anak cucu Adam, ini ajalnya 
mengitarinya, yang ada di tengah ini manusia dan garis-garis ini halangan-
halangannya, bila ia selamat dari yang ini ia digigit oleh yang ini 
(maksudnya kematian), sementara garis yang di luar adalah angan-angan." 

 

ِ صَلهى  ِ بْنِ مَسْعوُدٍ عَنْ النهبيِِّ ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ أنَههُ خَطه خَطًّا مُرَبهعاً وَخَطه عَنْ عَبْدِ اللَّه اللَّه

ِ الْمُرَبهعِ وَخَطٌّ 
ِ الْمُرَبهعِ وَخُطُوطًا إِلىَ جَنْبِ الْخَطِِّ الهذِي وَسَطَ الْخَطِّ

خَطًّا وَسَطَ الْخَطِّ

 ُ ِ الْمُرَبهعِ قاَلَ هَلْ تدَْرُونَ مَا هَذاَ قاَلوُا اللَّه
 وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ قاَلَ هَذاَ خَارِجٌ مِنْ الْخَطِّ

نْسَانُ الْخَطُّ الْأوَْسَطُ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الهتيِ إِلىَ جَنْبهِِ الْأعَْرَاضُ تنَْهَشُهُ مِنْ كُلِِّ  الِْْ

 الْخَارِجُ مَكَانٍ إنِْ أخَْطَأهَُ هَذاَ أصََابهَُ هَذاَ وَالْخَطُّ الْمُرَبهعُ الْأجََلُ الْمُحِيطُ بهِِ وَالْخَطُّ 

 98الْأمََلُ 

Artinya: 

"Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa 
beliau membuat sebuah garis persegi empat dan membuat garis di tengah 
garis persegi empat serta garis-garis di samping garis tengah persegi 
panjang dan garis di luar garis persegi panjang, seraya bertanya: "Tahukah 
kalian apa ini?\" mereka menjawab; Allah dan RasulNya lebih mengetahui. 
Beliau bersabda: \"Garis di tengah adalah manusia, garis-garis di 
sampingnya adalah tujuan dunia yang mengerogotinya dari setiap tempat, 
jika yang ini salah, ia akan mendapatkan yang ini, sementara garis persegi 
empat adalah ajal yang menguasainya sedangkan garis di luar adalah 
angan-angannya." 

                                                             
97Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, al Jami’ ash Shahih, Kitab al Adab Bab 

al Hijrah, Hadis no. 5613, juz 19, h. 22 (al-Maktabah asy-Syamilah). 

98Muslim dalam Kitab al Bir wash Shilah wal Adab, Bab Tahrim Zhulmil Muslim, juz 12, 

h. 426, hadis no. 4650. 
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Hadis ini secara teknis menunjukkan cara nabi saw. menjelaskan ajaran 

agama ini melalui gaya bahasa gambar, sekarang ini disebut audiovisual, televisi, 

dan lain-lain. Tidak selamanya dengan verbal, dengan lisan, tapi juga dengan 

gambar. Secara konten, isi pesannya menggambarkan bahwa kita ini selalu 

diingatkan bahwa kehidupan ini ada visi yang jauh itulah hakekat kehidupan abadi 

setelah hidup ini yaitu kematian menuju pada kehidupan kekal di akhirat. Yang 

digambarkan segi empat, manusia tidak boleh lalai dan bebas darinya. Sesibuk 

dan sehebat apa pun kita, tetap saja harus selalu ingat pada kematian. Begitu 

manusia lupa dan lalai dari peringatan kematian ini, maka manusia cenderung 

akan berbuat seenaknya. Kedua, diingatkan bahwa manusia panjang angan-angan 

atau cita-citanya. Menuju pada cita-cita ini banyak tantangan yang harus dihadapi. 

Menghadapi tantangan ini apalagi kondisi sekarang 1001 macam, maka 

solusinya ialah mengikuti dan meneladani kehidupan rasulullah saw. 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ فخََطه خَطًّا هَكَذاَ أمََامَهُ ِ صَلهى اللَّه  عَنْ جَابِرٍ قاَلَ كُنها جُلوُسًا عِنْدَ النهبيِِّ

ِ عَزه وَجَله وَخَطهيْنِ عَنْ يمَِينهِِ وَخَطهيْنِ عَنْ شِمَالِهِ قاَلَ هَذِهِ سَبيِلُ  فَقاَلَ هَذاَ سَبيِلُ اللَّه

وَأنَه هَذاَ صِرَاطِي  }الشهيْطَانِ ثمُه وَضَعَ يَدهَُ فيِ الْخَطِِّ الْأسَْوَدِ ثمُه تلََا هَذِهِ الْْيةََ 

اكُمْ بهِِ لعََلهكُمْ مُسْتقَِيمًا فاَتهبعِوُهُ  قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ ذلَِكُمْ وَصه  وَلَا تتَهبعِوُا السُّبلَُ فتَفََره

  99تتَهقوُنَ 

Artinya: 

"Dari Jabir berkata; Kami duduk bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
lalu beliau membuat garis seperti ini di depannya, lalu bersabda: "Ini 
adalah jalan Allah 'Azzawajalla", sedangkan dua garis di kanannya dan 
juga dua garis pada sisi kirinya, beliau bersabda: "Ini adalah Jalan setan." 
kemudian beliau meletakkan tangannya pada garis hitam, lalu membaca 
ayat, "Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, 
Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), 
Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. yang 

                                                             
99Abu Dawud Sulaiman bin al Asy’as, Sunan Abi Dawud, Kitab al Jihad Bab ‘Ala Ma 

Yuqatulul Musyrikuna, Hadis no. 2270, juz 7, h. 232. (al Maktabah asy- Syamilah). 
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demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (QS. Al-An’am: 
153). 

Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa hadis di atas bersifat umum, ia telah 

ditakhshis dalam QS. Al-baqarah/ 2: 257:  

 

 ُ لمَُاتِ اللَّه هُمُ ينَ كَفَرُوا أوَْلِياَؤُ ورِ وَالهذِ لىَ النُّ إِ وَلِيُّ الهذِينَ ءَامَنوُا يخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ

لمَُاتِ أوُلئَِ   رِ همُْ فيِهَا خَالِدوُنَ حَابُ النهاكَ أصَْ الطهاغُوتُ يخُْرِجُونهَُمْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّ

 

Terjemahnya: 

"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka 
dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang 
kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka 
dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya.100 

e) Korespondensi 

Korespondensi artinya surat menyurat yang dilakukan Rasulullah saw. 

sebagai bagian dari metode dakwah atau berkomunikasi dengan obyek dakwah. 

Para ahli sejarah telah mencatat tidak kurang dari 105 surat Nabi saw. Yang 

pernah dikirimkan kepada para tokoh atau pembesar suatu negeri. Misalnya: 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ بعََثَ بكِِتاَبهِِ رَجُ  ِ صَلهى اللَّه ِ بْنَ عَبهاسٍ أخَْبَرَهُ أنَه رَسُولَ اللَّه لاً أنَه عَبْدَ اللَّه

ا قرََأهَُ وَأمََرَهُ أنَْ يَدْفعَهَُ إِلىَ عَظِ  يمِ الْبَحْرَيْنِ فدَفَعَهَُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلىَ كِسْرَى فَلمَه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ أنَْ  ِ صَلهى اللَّه قهَُ فحََسِبْتُ أنَه ابْنَ الْمُسَيهبِ قاَلَ فدَعََا عَليَْهِمْ رَسُولُ اللَّه  مَزه

قٍ  قوُا كُله مُمَزه  101البخاري)يمَُزه

 

 

                                                             
100Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, h. 

101Imam Muslim dalam Kitab Iman Bab al Amru Biqitalinnas Hatta Yaqulu Lailaha 

Illallah, juz 1, h. 118, Hadis no. 33. 
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Artinya: 

"Ibn Abbas memberitakan bahwa Rasulullah saw. mengutus seseorang 
(Abdullah ibn Hudzaifah as-Sahmi) mengantarkan surat beliau kepada 
pembesar negeri Bahrain (al-Mundzir ibn as-Sawi). Kemudian oleh 
pembesar Bahrain surat itu dikirimkannya kepada Raja Persia (Ibrawiz ibn 
Hurmuz ibn Anusyirwan). Setelah Raja tersebut selesai membaca surat itu 
lalu dirobek-robeknya. Saya mengira bahwa Ibn Musayyab mengatakan, 
Karena perbuatan Raja Persia itu, Rasulullah saw. mendoakan semoga 
kerajaan mereka dirobek-robek pula oleh Allah sampai hancur sama 
sekali." 

3) Metode Komunikasi Menurut Al-qur’an 

Dalam al-qur’an pun dijelaskan tentang metode komunikasi yang baik dan 

benar. Berikut ini cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang baik 

menurut al-qur’an atau "komunikasi islam": 

a) Qaulan Sadida: perkataan yang benar 

Sadīdan tidak hanya bermakna benar tetapi juga tepat sasaran. Kata 

sadīdan yang mengandung makna meruntuhkan sesuatu kemudian 

memperbaikinya diperoleh pula petunjuk bahwa ucapan yang meruntuhkan jika 

disampaikan, harus pula dalam saat yang sama memperbaiknya dalam arti kritik 

yang disampaikan hendaknya merupakan kritik yang membangun atau pesan 

yang disampaikan haruslah baik dan mendidik.102 

Kata qaulan sadīdan disebutkan dua kali dalam al-qur`an yaitu dalam 

surat an-Nisa` ayat 9 dan al-Ahzab ayat 70. 

(1) QS. an- Nisa’/ 4: 9: 

 

يهةً ضِعاَ َ فوُا عَليَْهِ فاً خَاوَلْيَخْشَ الهذِينَ لَوْ ترََكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذرُِِّ وَلْيَقوُلوُا  مْ فَلْيتَهقوُا اللَّه

  قَوْلًا سَدِيداً

Terjemahnya: 

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

                                                             
102Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol 11…, h. 329-330. 



 
 

 

68 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Qaulan Sadida –perkataan yang benar".103 

Dalam Tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, as-sadid yaitu perkataan yang 

bijaksana dan perkataan yang benar. Dalam beromunikasi (berbicara) harus 

menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar saja, 

jujur, tidak berbohong, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. "Dan 

jauhilah perkataan-perkataan dusta".104 

Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat di atas menceritakan tentang 

keadaan anak-anak yatim yang pada hakikatnya berbeda dengan anak-anak 

kandung dan ini menjadikan mereka lebih peka, sehingga membutuhkan 

perlakuan yang lebih hati-hati dan kalimat-kalimat yang lebih terpilih, bukan saja 

perkataan yang kandungannya benar, tetapi juga perkataan yang harus tepat, 

sesuai dengan kondisi. Sehingga ketika menyampaikan pesan atau menegur 

mereka (anak-anak yatim), jangan sampai menimbulkan kekeruhan dalam hati 

mereka, tetapi teguran yang disampaikan hendaknya meluruskan kesalahan 

sekaligus membina mereka.105 

Adapun dalam Tafsīr al-Qur`ān al-‘Aẓīm, Alī bin Abī Thalhah 

meriwayatkan dari Ibnu Abbās, Ia berkata " Ayat ini mengenai seseorang yang 

meninggal, kemudian seseorang mendengar bahwa ia memberikan wasiat yang 

membahayakan bagi ahli warisnya. Maka Allah swt. memerintahkan orang yang 

mendengar hal itu untuk bertaqwa kepada Allah swt. dengan membimbing dan 

mengarahkannya kepada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha menjaga ahli 

waris orang tersebut, sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya 

                                                             
103Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 78. 

104Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 15. 

105Quraish Shihab, Tafsir al- Misbah, Vol 2…, h. 355. 
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sendiri apabila ia takut mereka disia-siakan. Demikianlah yang dikatakan oleh 

Mujahid dan para ulama lainnya.106 

Sayyid Quṭub mengatakan bahwa maksud qaulan sadīdan dalam ayat ini 

yaitu perkataan orang yang mengurus anak yatim yakni mengucapkan perkataan 

yang baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka pelihara yaitu anak 

yatim sebagaimana mereka memelihara harta mereka.107 

Imām al-Alūsī memperluas dalam menafsirkan ayat ini. Ia mengatakan 

bahwa ayat ini terkait dengan peristiwa menjelang kematian, ada orang yang 

menanti ajal, ada ahli waris, ada orang yang akan menjadi wali dari yang akan 

ditinggalkan dan ada penjenguk. Kepada semuanya Allah swt. memerintahkan 

mereka untuk bertakwa kepada-Nya dan mengucapkan perkataan yang benar. 

Qaulan sadīdan bagi ahli waris adalah dengan tidak membuat khawatir 

orang yang akan meninggal karena ribut membicarakan harta di hadapannya. 

Qaulan sadīdan bagi wali yang akan menerima amanah mengurus anak-anak yang 

ditinggalkan adalah dengan mengatakan perkataan yang baik dan memperlakukan 

mereka dengan adab yang baik seperti mereka memperlakukan anak mereka 

sendiri. Sedangkan bagi penjenguk, contoh qaulan sadīdan adalah menuntun 

orang yang sedang menanti ajal untuk bertobat, mengucapkan kalimat syahadat, 

berbaik sangka dengan Allah swt., menuntunnya untuk tidak berwasiat lebih dari 

sepertiga hartanya.108 

(2) QS. al-Ahzab/ 33: 70: 

ا ا يَ هَ ُّ َي ينَ  أ ذِ نُوا اله هقُوا آمَ َ  ات ُوا اللَّه قُول لًا  وَ وْ ا قَ يدً دِ سَ  

 

                                                             
106 Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-Fidā` Ismāil bin Kathīr al-Qurasyi al-Dimaqsyi, Tafsīr al-

Qur`ān al-‘Aẓīm, Jilid 1..., h. 403. 

107Sayyid Quṭub, fī Ẓilal al-Qur`ān, Jilid 3…, h. 242. 

108Imām Abī al-Faḍl Syihab al-Dịn al-Sayyid Mahmūd al-Alūsī al-Baghdādī, Tafsīr Rūh 

al-Ma’ānī, Jilid 2…, h. 214. 
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Terjemahnya: 

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar"109 

Ayat ini membahas tentang perintah untuk bertakwa dan mengucapkan 

perkataan yang benar (qaulan sadīdan) kepada orang-orang yang beriman. 

Sayyid Quṭub mengatakan yang dimaksud dengan qaulan sadīdan yaitu 

megucapkan perkataan yang benar, jelas, terperinci, mengetahui sasaran dan 

arahnya sebelum orang yang beriman mengikuti dan bergaul dengan orang yang 

munafik.110 

Dalam Tafsīr al-Qur`ān al-‘Aẓīm, kata qaulan sadīdan ditafsirkan dengan 

perkataan yang lurus, tidak bengkok dan tidak menyimpang artinya tepat. Dalam 

ayat ini Allah swt. menjanjikan kepada hamba-hamba-Nya yang bertakwa, 

beribadah serta mengucapkan perkataan yang benar, maka Allah swt. akan 

membalas mereka dengan diperbaikinya amal-amal mereka, yaitu dengan 

diberinya taufiq untuk beramal shalih, diampuni dosa-dosa yang lalu serta apa 

yang akan terjadi pada mereka dimasa yang akan datang.111 

Secara umum qaulan sadīdan bermakna perkataan yang tepat dengan 

kondisi yang ada, seperti menembakkan anak panah kesasaran yang dituju. 

Tidak semua kata yang benar menjadi tepat kalau ditempatkan pada posisi yang 

tidak benar. Misalnya seperti menceritakan atau membaritahu pasien tentang 

penyakit yang dialaminya. Meskipun pernyataan itu benar tetapi dalam kondisi 

seperti itu tidak "sadīdan" (tepat).112 

Qaulan sadīdan adalah perkataan yang benar, tepat sasaran, sesuai 

                                                             
109Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. . 

110Sayyid Quṭub, fī Ẓilal al-Qur`ān, Jilid 6..., h. 48. 

111 Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-Fidā` Ismāil bin Kathīr al-Qurasyi al-Dimaqsyi, Tafsīr al-

Qur`ān al-‘Aẓīm, Jilid 3…, h. 486. 

112Harjani Hefni, Komunikasi Islam..., h. 95. 
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dengan situasi dan kondisi si penerima pesan atau berita. Qaulan sadīdan adalah 

salah satu metode komunikasi yang diajarkan al-Qur`an kepada orang yang 

ingin menyampaikan pesan hendaknya menggunakan kata-kata yang pantas, 

jelas, tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi si penerima pesan. Qaulan 

sadīdan dalam ayat ini juga menginformasikan kepada orang yang beriman 

dituntut untuk mengucapan perkataan yang benar yaitu sesuatu yang dikatakan 

sesuai dengan apa terkandung di dalam hati dan apa yang dikeluarkan dari 

mulut. 

b) Qaulan Baligha – Berdampak, Efektif 

Metode layanan informasi harus bersifat Qaulan Baligha (tepat sasaran, 

komunikatif, to the point, mudah dimengerti). Sebagaimana dalam QS. an- Nisa’/ 

4: 63: 

ُ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ فأَعَْرِضْ  ئكَِ الهذِينَ يعَْلَمُ اللَّه وْلًا فسُِهِمْ قَ مْ وَقلُْ لهَُمْ فيِ أنَْ مْ وَعِظْهُ  عَنْهُ أوُلََٰ

 بَلِيغًا

Terjemahnya:  

"Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam 
hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka 
pelajaran, dan katakanlah kepada mereka Qaulan Baligha –perkataan yang 
berbekas pada jiwa mereka".113 

Ayat di atas menginformasikan kepada kita tentang kebusukan hati kaum 

munafik. Dimana mereka tidak akan pernah patuh kepada Rasulullah saw. 

sekalipun mereka bersumpah atas nama Allah swt., karena apa yang mereka 

kerjakan semata-mata hanya menghendaki kebaikan. Walaupun demikian, Allah 

swt. melarang Rasulullah saw. untuk menghukum mereka secara fisik (pengertian 

dari "berpalinglah dari mereka"), akan tetapi Allah swt. menganjurkan untuk 

memberi nasehat berupa ancaman bahwa kekejian mereka akan mengundang azab 

                                                             
113Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 88. 
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Allah swt.. Nasehat tersebut tentunya dengan qaulan baliga. Kata baliga 

merupakan bentuk masdar dari balaga,yang berarti sampai, atau sampainya 

sesuatu kepada sesuatu yang lain.114 

Para ahli balagah (ahli sastra) dalam hal ini–sebagaimana dikutip oleh 

Quraish Shihab –mengatakan bahwa suatu pesan atau perkataan baru dianggap 

baliga apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Kriteria-kriteria dimaksud 

adalah sebagai berikut ini: 

(1) Penggunaan kalimat mencakup seluruh pesan yang ingin disampaikan. 

(2) Kalimatnya tidak berulang-ulang, dan juga tidak terlalu pendek/singkat 

sehingga pengertiannya menjadi kabur. 

(3) Kosa kata yang digunakan tidak terkesan asing bagi komunikan. 

(4) Kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan komunikan. 

(5) Tata bahasanya tepat dan jelas.115 

Hamka menyebutkan bahwa ungkapan qaulan baligha bermakna ucapan 

yang sampai pada lubuk hati orang yang diajak bicara, yaitu kata-kata yang 

fashahat dan balaghah (fasih dan tepat); kata-kata yang membekas pada hati 

sanubari. Kata-kata seperti ini tentunya keluar dari lubuk hati sanubari orang yang 

mengucapkannya. Sementara al-Buruswi memaknai qaulan baligha dari segi cara 

mengungkapkannya. Lebih lanjut al-Maraghi mengaitkan qaulan baligha dengan 

arti tabligh sebagai salah satu sifat Rasul (Tabligh dan baligh berasal dari akar 

kata yang sama yaitu balagha), yaitu Nabi Muhammad diberi tugas untuk 

menyampaikan peringatan kepada umatnya dengan perkataan yang menyentuh 

hati mereka. Senada dengan itu, Katsir menyatakan makna kalimat ini, yaitu 

menasehati dengan ungkapan yang menyentuh sehingga mereka berhenti dari 

                                                             
114 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Edisi II, Cet. XXV; Surabaya: 

Pustaka Progressif, 2002), h. 107. 

115Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jilid II; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 468. 
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perbuatan salah yang selama ini mereka lakukan. Dari segi lain Asidiqi memaknai 

qaulan baligha dari segi gaya pengungkapan, yaitu perkataan yang membuat 

orang lain terkesan atau mengesankan orang yang diajak bicara.116 

Rahmat mengartikan ungkapan qaulan baligha dari sudut ilmu komunikasi 

sebagai ucapan yang fasih, jelas maknanya, tenang, tepat mengungkapkan apa 

yang dikehendaki, karena itu qaulan baligha diterjemahkan sebagai komunikasi 

yang efektif. Efektivitas komunikasi terjadi apabila komunikator menyesuaikan 

pembicaraannya dengan sifat-sifat khalayak yang dihadapinya. Qaulan baligha 

mengandung arti pula bahwa komunikator menyentuh khalayaknya pada hati dan 

otak sekaligus, sehingga komunikasi dapat terjadi secara tepat dan efektif.117 

Dengan demikian, kata baliga merupakan salah satu teknik berbicara atau 

penyampaian pesan dengan menggunakan ungkapan atau kalimat yang tepat 

sasaran, jelas dan tujuannya tercapai, sehingga komunikasinya menjadi efektif. 

Dengan kata lain, baliga merupakan suatu kalimat yang singkat, tepat, padat dan 

jelas. 

c) Qaulan Ma’rufa: Kata-Kata yang Baik 

Ungkapan qaulan ma’rufa terdapat dalam al-Qur`an sebanyak empat kali 

dengan menampilkan empat peristiwa yang berbeda-beda, yaitu terdapat dalam 

surat al- Baqarah ayat 235, an-Nisa` ayat 5 dan 8, dan al-Ahzab ayat 3. 

(1) QS. Al-Baqarah/ 2: 235: 

 

لَا  نَاحَ  وَ مْ  جُ كُ يْ لَ ا عَ يمَ ُمْ  فِ ضْت ره هِ  عَ نْ  بِ ةِ  مِ بَ طْ اءِ  خِ سَ ِ َوْ  النِّ ُمْ  أ ت نْ َ ن َكْ  فِي أ

مْ  كُ ُسِ ف َنْ مَ  ْ   أ لِ ُ  عَ مْ  اللَّه كُ َنه نه  أ ونَهُ رُ كُ َذْ ت نْ  سَ كِ ََٰ ل نه  لَا  وَ دُوهُ اعِ ُوَ ا ت رًّ َنْ  إِلاه  سِ  أ

                                                             
116 El-Syahida. "Qoulan Baliigho Dalam al-Qur’an”, Blog El-Syahida.http://www.el-

syahida.blogspot.com/2014/06/qoulan-baliigho-dalam-al quran.html (7 Januari 2021). 

117 El-Syahida. "Qoulan Baliigho Dalam al-Qur’an”, Blog El-Syahida.http://www.el-

syahida.blogspot.com/2014/06/qoulan-baliigho-dalam-al quran.html (7 Januari 2021). 
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ُوا َقُول لًا  ت وْ ا قَ وفً رُ عْ لَا  ْ   مَ وا وَ مُ زِ َعْ َ  ت ة دَ قْ احِ  عُ ِكَ هىَٰ  النِّ ت ُغَ  حَ ل بْ َ َابُ  ي ت كِ  الْ

هُ  لَ َجَ وا ْ   أ مُ لَ اعْ َنه  وَ َ  أ مُ  اللَّه لَ عْ ا يَ مْ  فِي مَ كُ ُسِ ف َنْ وهُ  أ ذَرُ احْ وا ْ   فَ مُ لَ اعْ َنه  وَ  أ

 َ فُورٌ  اللَّه يمٌ  غَ لِ  حَ

Terjemahnya: 

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 
sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) 
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 
mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan 
mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) 
perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk 
beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah 
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."118 

Imām al-Alūsī, mengatakan bahwa yang dimaksud pada ayat ini adalah 

Ini menunjukkan kepada bolehnya meminang, dan kata kecuali menunjukkan 

kepada dilarang (janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka) yaitu 

untuk menikah dengan janji tertentu (kecuali) dengan sebuah perjanjian yang 

ma’rūf atau (kecuali) perjanjian yang diiringi dengan ungkapan yang ma’rūf 

(baik), dan janganlah kalian mengatakan dalam perjanjian itu tentang jimak atau 

melarang mereka menikah dengan orang lain (kecuali) dengan perkataan kalian 

(perkataan yang baik) dan pengecualian disemua ini berhubungan.119 

Tafsīr al-Qur`ān al-‘Aẓīm mengungkapkan hal yang senada, dikatakan 

bahwa dalam ayat ini membicarakan tentang bolehnya mengkhitbah (melamar) 

wanita pada masa iddahnya dengan sindiran, tidak terus terang atau mengucapkan 

kepada mereka perkataan yang ma’rūf serta isyarat-isyarat jauh yang memberikan 

kesan kepada wanita tersebut bahwa laki-laki itu menginginkan dia untuk 

dijadikan isterinya setelah habis masa iddahnya. Namun dilarang ialah 

mengadakan janji nikah secara rahasia sebelum masa iddahnya karena hal tersebut 

                                                             
118Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38. 

119 Imām Abī al-Faḍl Syihab al-Dịn al-Sayyid Mahmūd al-Alūsī al-Baghdādī, Tafsīr 

Rūh al-Ma’ānī, Jilid 1…, h. 151. 
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mengacaukan kenangan terhadap suaminya.120 Diriwayatkan dari Ibnu „Abbās r.a 

bahwa perkataan yang ma’rūf  itu  seperti  mengatakan  "Saya  ingin  menikah", 

"Saya membutuhkan istri", "Saya ingin mendapatkan istri yang shalihah".121 

Qaulan ma’rūfan yang dimaksud dalam ayat ini adalah sekedar ungkapan 

seorang laki-laki yang berupa sindiran ketika ingin mengkhitbah seorang wanita 

yang masih berada dalam masa iddahnya. 

(2) QS. an- Nisa’/ 4: 5: 

 

ُ لَ  همُْ وَقوُلوُا زُقوُهُمْ فيِهَا وَاكْسُوياَمًا وَارْ كُمْ قِ وَلَا تؤُْتوُا السُّفهََاءَ أمَْوَالكَُمُ الهتيِ جَعَلَ اللَّه

 لهَُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً

Terjemahnya: 

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka Qaulan Ma’rufa –kata-kata yang 
baik."122 

Prinsip komunikasi Islam qaulan ma’rufa artinya perkataan yang baik, 

ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran (tidak kasar), dan tidak 

menyakitkan atau menyinggung perasaan. Qaulan ma’rufa juga bermakna 

pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan (maslahat). 

Dalam Tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, qaulan ma’rufa yaitu melembutkan kata-kata 

dan menepati janji.  

d) Qaulan Karima – Ucapan yang Mulia 

QS. al-Isra’/ 17: 23: 

 

                                                             
120 Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-Fidā` Ismāil bin Kathīr al-Qurasyi al-Dimaqsyi, Tafsīr al-Qur`ān 

al-‘Aẓīm, Jilid 3…, h. 2 

121Sayyid Quthb, fī Ẓilal al-Qur`ān, Jilid 1…, h. 200. 

122Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77. 
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لْكِبرََ أحََدهُمَُا اا يبَْلغُنَه عِنْدكََ سَاناً   إمِه نِ إحِْ وَقَضَىَٰ رَبُّكَ ألَاه تعَْبدُوُا إلِاه إيِهاهُ وَباِلْوَالِديَْ 

ٍ وَلَا تنَْهَرْهُ   رِيمًاا قَوْلًا كَ  لهَُمَ مَا وَقلُْ أوَْ كِلَاهمَُا فلََا تقَلُْ لهَُمَا أفُِّ

 

Terjemahnya: 

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orangtuamu 
dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua 
duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali kali 
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkatan ‘ah’ dan kamu 
janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Qaulan 
Karima –ucapan yang mulia"123 

Qaulan Karima adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa 

hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah-lembut, dan bertatakrama. 

Dalam ayat tersebut perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara dengan 

kedua orangtua. Kita dilarang membentak mereka atau mengucapkan kata-kata 

yang sekiranya menyakiti hati mereka. 

Qaulan Karima harus digunakan khususnya saat berkomunikasi dengan 

kedua orangtua atau orang yang harus kita hormati. Qaulan Karima adalah "kata-

kata yang hormat, sopan, lemah lembut di hadapan mereka" (Ibnu Katsir). 

e) Qaulan Layina - Lemah-Lembut 

QS. ta-Ha/ 20: 44: 

 فَقوُلَا لهَُ قَوْلًا ليَِّنِاً لعََلههُ يتَذَكَهرُ أوَْ يخَْشَىَٰ 
 

Terjemahnya: 

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan Qulan Layina –kata-
kata yang lemah-lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut".124 

Qaulan Layina berarti pembicaraan yang lemah-lembut, dengan suara yang 

enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati. Dalam 

                                                             
123Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 284. 

124Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 314. 
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Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang dimaksud layina ialah kata kata sindiran, 

bukan dengan kata kata terus terang atau lugas, apalagi kasar. 

Ayat di atas adalah perintah Allah swt. kepada Nabi Musa dan Harun agar 

berbicara lemah-lembut, tidak kasar, kepada Fir’aun. Dengan Qaulan Layina, hati 

komunikan (orang yang diajak berkomunikasi) akan merasa tersentuh dan jiwanya 

tergerak untuk menerima pesan komunikasi kita. 

Menurut Tafsir Al-Qurtubi, ayat ini merekomendasikan untuk memberi 

peringatan dan melarang sesuatu yang munkar dengan cara yang simpatik melalui 

ungkapan atau kata-kata yang baik dan hendaknya hal itu dilakukan dengan 

menggunakan perkataan yang lemah lembut, lebih-lebih jika hal itu dilakukan 

terhadap penguasa atau orang-orang yang berpangkat. 

f) Qaulan Maysura – Mudah Dipahami 

QS al-Isra’/ 17: 28: 

 

ا تعُْرِضَنه عَنْهُمُ ابْتغِاَءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَِ ترَْ    قوَْلًا مَيْسُورًا قلُْ لهَُمْ فَ وهاَ جُ وَإمِه

 
Terjemahnya: 

"Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 
Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka Qaulan 
Maysura –ucapan yang mudah".125 

Qaulan Maysura (Maisuran) bermakna ucapan yang mudah, yakni mudah 

dicerna, mudah dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. Makna lainnya adalah 

kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. 

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Qaulan Maysura adalah ucapan-ucapan yang 

pantas, halus, dan lembut. Menurut Tafsir Al-Azhar, ia adalah kata-kata yang 

                                                             
125Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285. 
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menyenangkan. Karena kadang-kadang kata-kata yang halus dan berbudi lagi 

membuat orang senang dan lega, lebih berharga daripada uang berbilang. 

d. Model komunikasi  

Dalam memahami suatu komunikasi antar manusia, ada beberapa model 

yang perlu diketahui, yang dinyatakan dalam macam-macam model komunikasi, 

sebagaimana berikut:  

1) Model Lasswell  

Salah satu model komunikasi yang paling tua tetapi masih digunakan 

orang untuk tujuan tertentu adalah model komunikasi yang dikemukakan oleh 

Harold Lasswell, seorang ahli ilmu politik dari Yale University. Dia menggunakan 

lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat proses 

komunikasi yaitu, who (siapa), says what (apa yang dikatakan), in which channel 

(saluran komunikasi), to whom (kepada siapa), with what effect (unsur 

pengaruh/efek). 126  Model komunikasi menurut Lasswell dapat digambarkan 

sebagai berikut:127 

Gambar 5.  

Model Komunikasi Menurut Lasswell 

 

 

 

Bila dilihat lebih lanjut maksud dari model Lasswell ini akan kelihatan 

bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan who tersebut adalah menunjuk kepada 

siapa yakni orang yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. Yang 

                                                             
126Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 6. 

 127Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, h. 9. 
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memulai komunikasi ini dapat berupa seseorang atau sekelompok orang seperti 

organisasi suatu persatuan.  

Pertanyaan kedua dari model Lasswell adalah says what atau apa yang 

dikatakan, pertanyaan ini berhubungan dengan isi komunikasi atau pesan yang 

disampaikan dalam komunikasi tersebut.  

Pertanyaan ketiga adalah to whom, pertanyaan ini maksudnya menanyakan 

siapa yang menjadi audience atau penerima dari proses komunikasi.  

Pertanyaan keempat adalah in which channel atau melalui media apa, yang 

dimaksudkan dengan media adalah alat komunikasi seperti berbicara, gerakan 

badan, sentuhan, kontak mata, radio, televisi, surat, buku, gambar, dan lain-lain.  

Pertanyaan terakhir dari model Lasswell ini adalah with what effect atau 

apa efek dari komunikasi tersebut. Pertanyaan mengenai efek komunikasi ini 

dapat menanyakan dua hal yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang dilakukan 

seseorang sebagai hasil dari komunikasi.128 

Model komunikasi dari Lasswell ini menunjukkan bahwa pihak pengirim 

pesan (komunikator) pasti mempunyai suatu keinginan untuk mempengaruhi 

pihak penerima (komunikan), dan karenanya komunikasi harus dipandang sebagai 

upaya persuasi. Setiap upaya penyampaian pesan dianggap akan menghasilkan 

akibat, baik positif ataupun negatif. Dan hal ini, menurut Lasswell banyak 

ditentukan oleh bentuk dan cara penyampaiannya. Salah satu kelemahan dari 

model Lasswell ini adalah tidak digambarkannya unsur feedback (umpan balik) 

sehingga proses komunikasi yang dijelaskan bersifat linear/searah.129 

 

 

                                                             
128Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, h. 5-7. 

129Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, h. 14. 
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2) Model Shannon dan Weaver  

Salah satu model awal komunikasi adalah model yang dikemukakan oleh 

Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam bukunya The 

Mathematical Theory of Communication. Model ini sering disebut model 

mathematis/model teori informasi, karena mempunyai pengaruh paling kuat dari 

model komunikasi lainnya. Model yang dikemukakan Shannon sebagaimana 

gambar berikut:130 

Gambar 6.  

Model Shannon 

 

Information  

Source        Transfer                                             Message       Destination 

 

                         Message                Signal             Received Signal     Message 

 

 

 

 

                                                             Noise Source 

 

Model/gambar di atas menunjukkan penyampaian pesan berdasarkan 

tingkat kecermatan. Diawali dengan pemancar (transmiter) yang mengubah pesan 

menjadi suatu sinyal, kemudian sinyal tersebut disalurkan atau diberikan pada 

penerima (received) dalam bentuk percakapan. Yakni melakukan operasi yang 

sebaliknya dilakukan transmitter dengan merekonstruksikan pesan dari sinyal. 

Sasaran (destination) adalah otak yang menjadi tujuan pesan tersebut. 

                                                             
130Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, h. 149. 
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Suatu konsep penting dalam model Shannon dan Weaver adalah gangguan 

(noise), yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki dapat 

mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Gangguan ini bisa berupa 

interferensi statis atau suatu panggilan telepon, musik yang sangat keras atau 

sirine di luar rumah. Menurut Shanon dan Weaver, gangguan ini selalu ada dalam 

saluran bersama pesan tersebut yang diterima oleh penerima.131 

3) Model Westley dan MacLean  

Model Westley dan MacLean merupakan model perluasan dari model 

Lasswell dan model Shannon and Weaver, yaitu dengan menambahkan jumlah 

peristiwa, gagasan, dan objek yang tidak terbatas, tepatnya model ini tidak 

membatasi pada tingkat individu, bisa juga terjadi pada aktivitas suatu kelompok 

atau suatu lembaga sosial, karena menurut pendapat Westley setiap individu, 

kelompok atau sistem mempunyai kebutuhan untuk mengirim dan menerima 

pesan sebagai sarana orientasi terhadap lingkungan. Lebih singkatnya model ini 

merumuskan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa.  

Konsep penting yang tercakup dalam model ini adalah memasukkan 

umpan balik. Perbedaan dalam umpan balik inilah yang membedakan antara 

komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Dalam komunikasi antar pribadi, 

umpanbalik yang diterima bersifat segera, sedangkan umpan balik dalam 

komunikasi massa bersifat tertunda.  

Dalam model Westley dan MacLean ini terdapat lima unsur, yaitu: objek, 

orientasi, pesan, sumber, penerima dan umpan balik. Sebagaimana gambar 

berikut:132 

 

                                                             
131Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, h. 150. 

132Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, h. 157. 
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Gambar 7.  

Model Westley dan MacLean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber (A) menyoroti suatu objek atau peristiwa tertentu dalam 

lingkungannya (X) dan menciptakan pesan mengenai hal itu yang ia kirimkan 

kepada penerima (B) pada gilirannya penerima mengirimkan umpan balik 

mengenai pesan kepada sumber.  

4) Model Osgood-Schramm  

Model proses komunikasi yang digambarkan oleh Osgood dan Schramm 

ini terutama berlaku untuk bentuk-bentuk komunikasi antarpribadi. Dijelaskan 

bahwa proses komunikasi berjalan secara sirkuler, di mana masing-masing 

pelaku secara bergantian bertindak sebagai komunikator/ sumber dan 

komunikan/penerima. Model sirkuler Osgood dan Schramm ini menggambarkan 

suatu proses yang dinamis. Pada model ini sumber dan penerima mempunyai 

kedudukan yang sederajat.133  

                                                             
133Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 18. 
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Proses komunikasinya dapat digambarkan demikian. Pertama, pelaku 

komunikasi pertama kali mengambil inisiatif sebagai sumber/komunikator 

membentuk pesan (encoding) dan menyampaikannya melalui saluran 

komunikasi tertentu kepada lawan komunikasinya yang bertindak sebagai 

penerima/komunikan. Saluran komunikasi yang dipergunakan dapat hermacam-

macam. Misalnya, telepon, surat, atau kalau bentuk komunikasinya adalah 

percakapan langsung secara tatap muka yang menjadi salurannya adalah 

gelombang udara. Kedua, pihak penerima/komunikan kemudian setelah 

menerima pesan akan mengartikan (decoding) dan menginterpretasikan 

(interpreting) pesan yang diterimanya. Apabila Ia (penerima/komunikan) 

mempunyai tanggapan atau reaksi maka selanjutnya ia akan membentuk pesan 

(encoding) dan menyampaikannya kembali. Kali ini ia bertindak sebagai sumber, 

dan tanggapan atau reaksinya disebut sebagai umpan balik. Ketiga, pihak 

sumber/komunikator yang pertama sekarang bertindak sebagai 

penerima/komunikan. Ia akan mengartikan dan menginterpretasikan pesan yang 

diterimanya, dan kalau ada tanggapan/reaksi, kembali ia akan membentuk pesan 

dan menyampaikannya kembali ke pasangan komunikasinya. Demikianlah 

proses ini berlangsung secara terus menerus secara sirkuler. Dengan demikian, 

menurut model ini masing-masing pelaku komunikasi akan terlibat dalam proses 

pembentukan pesan (encoding), penafsiran (interpreting) pesan, serta 

penerimaan dan pemecahan kode pesan (decoding).134 

Pesan ditransmisikan melalui proses encoding dan decoding. Hubungan 

antara encoding dan decoding layaknya sumber (encoder) dan penerima 

(decoder) yang saling mempengaruhi satu sama lain. Namun, pada tahap 

berikutnya penerima (encoder) dan sumber (decoder), interpreter berfungsi 

                                                             
134Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, h. 178. 
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ganda sebagai pengirim dan penerima pesan. Berbeda dengan model linear, 

dalam model ini semua pihak yang berkomunikasi saling memiliki peran sebagai 

pengirim. Hal ini dimungkinkan karena keduanya saling berbagi pengalaman, 

sehingga masing-masing juga mengharapkan respon dari pihak lainnya. 135 

Sebagaimana gambar berikut:136 

Gambar 8.  

Model sirkuler Osgood dan Schramm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  Model Interaksional  

Model interaksional berbeda dengan model linier lainnya, model ini 

menganggap manusia jauh lebih aktif. Para peserta komunikasi menurut model 

interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya 

                                                             
135Totok Mardikanto, Komunikasi Pembangunan: Acuan Bagi Akademisi Praktisi, dan 

Peminat Komunikasi Pembangunan, (Surakarta: UNS Press. 2010), h. 34. 

136Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, h. 152. 
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melalui interaksi sosial, tepatnya melalui apa yang disebut sebagai pengambilan 

peran orang lain. Diri berkembang lewat interaksi dengan orang lain, dimulai 

dengan orang terdekatnya seperti keluarga dalam suatu tahap yang disebut tahap 

permainan terus berlanjut hingga ke lingkungan luas dalam suatu tahap yang 

disebut tahap pertandingan.137 

e. Proses Komunikasi 

Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan 

kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna 

antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan 

untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan 

tujuan komunikasi pada umumnya). Proses komunikasi banyak melalui 

perkembangan.138 Secara linier, proses komunikasi sedikitnya melibatkan empat 

(4) elemen atau komponen sebagai berikut: 139 

1) Sumber/pengiriman pesan/komunikator, yakni seseorang atau 

sekelompok orang atau suatu organisasi/institusi yang mengambil 

inisiatif menyampaikan pesan. 

2) Pesan, berupa lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis atau secara 

lisan, gambar, angka, gestura. 

3) Saluran, yakni sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampaian/ 

pengiriman pesan (misalnya telepon, radio, surat, surat kabar, majalah, 

TV, gelombang udara dalam konteks komunikasi antarpribadi secara 

tatap muka). 

                                                             
137 Ali Nurdin, dkk, Pengantar Ilmu Komunikasi: Buku Perkuliahan Program S-1 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya: IAIN 

Sunan Ampel Press, h. 184-185. 

138Vardiyansah, 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia, h.78. 

139Vardiyansah, 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi ….. h.85. 

https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
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4) Penerima/komunikan, yakni seseorang atau sekelompok orang atau 

organisasi/ institusi yang dijadikan sasaran penerima pesan. 

Di samping keempat elemen tersebut di atas (lazim disebut sebagai 

model S-M-C-R atau Source-Message-Channel-Receiver, ada tiga elemen atau 

faktor Iainnya yang juga penting dalam proses komunikasi, yakni:140 

1) Akibat/dampak/ hasil yang terjadi pada pihak penerima/ komunikan. 

2) Umpan-balik/feedback, yakni tanggapan balik dari pihak penerima/ -

komunikan atas pesan yang diterimanya. 

3) Noise (gangguan), yakni faktor-faktor fisik ataupun psikologis yang dapat 

mengganggu atau menghambat kelancaran proses komunikasi. 

Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan 

ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Tahapan proses 

komunikasi adalah sebagai berikut:141 

1) Penginterpretasian. 

Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi, terjadi dalam 

diri komunikator. Artinya, proses komunikasi tahap pertama bermula sejak 

motif komunikasi muncul hingga akal budi komunikator berhasil 

menginterpretasikan apa yang ia pikir dan rasakan ke dalam pesan (masih 

abstrak). Proses penerjemahan motif komunikasi ke dalam pesan 

disebut interpreting. 

2) Penyandian. 

Tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak 

berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. 

                                                             
140Wiryanto, DR., 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi……h.138. 

141Wiryanto, DR., 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi…..h.125. 

 

https://lusa.afkar.id/proses-komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/proses-komunikasi
https://lusa.afkar.id/proses-komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikator
https://lusa.afkar.id/proses-komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikator
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikator
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
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Tahap ini disebut encoding, akal budi manusia berfungsi sebagai encorder, alat 

penyandi: merubah pesan abstrak menjadi konkret. 

3) Pengiriman. 

Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi, 

mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang disebut 

transmiter (alat pengirim pesan). 

4) Perjalanan. 

Tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan, sejak pesan dikirm 

hingga diterima oleh komunikan. 

5) Penerimaan. 

Tahapan ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui 

peralatan jasmaniah komunikan. 

6) Penyandian balik. 

Tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima 

melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil 

menguraikannya (decoding). 

7) Penginterpretasian. 

Tahap ini terjadi pada komunikan, sejak lambang komunikasi berhasil 

diurai kan dalam bentuk pesan. 

Proses komunikasi dapat dilihat pada skema di bawah ini:142 

 

 

 

 

 

                                                             
142Vardiyansah, 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi…, h.85. 

https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikan
https://lusa.afkar.id/tag/komunikan
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikan
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/proses-komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
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Gambar 9.  

Proses Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses komunikasi dapat dilihat dari beberapa perspektif:143 

1) Perspektif psikologis. 

Perspektif ini merupakan tahapan komunikator pada proses encoding, 

kemudian hasil encoding ditransmisikan kepada komunikan sehingga terjadi 

komunikasi interpersonal. 

2) Perspektif mekanis. 

Perspektif ini merupakan tahapan disaat komunikator mentransfer pesan 

dengan bahasa verbal/non verbal. Komunikasi ini dibedakan: 

a) Proses komunikasi primer 

                                                             
143 Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, cetakan ketiga, (Jakarta: Grasindo, 2006), 

h.132. 
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Proses komunikasi primer adalah penyampaian pikiran oleh komunikator 

kepada komunikan menggunakan lambang sebagai media.  

b) Proses komunikasi sekunder 

Merupakan penyampaian pesan dengan menggunakan alat setelah 

memakai lambang sebagai media pertama. 

c) Proses komunikasi linier. 

Penyampaian pesan ari komunikator kepada komunikan sebagai titik 

terminal. 

d) Proses komunikasi sirkular 

Terjadinya feedback atau umpan balik dari komunikan ke komunikator. 

Kesimpulan adanya proses komunikasi: 

(1) Komunikasi bersifat dinamis. 

(2) Tahapan proses komunikasi bermanfaat untuk analisis. 

(3) Proses komunikasi dapat terhenti setiap saat. 

(4) Pesan komunikasi tidak harus diterima. 

(5) Tindak komunikasi merupakan indikasi komunikasi. 

3. Literasi Komunikasi 

Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat 

kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, 

menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, literasi tidak bisa dilepaskan 

dari kemampuan berbahasa. Menurut UNESCO, pemahaman seseorang mengenai 

literasi akan dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, 

institusi, nilai-nilai budaya serta pengalaman.144 

                                                             
144 Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, cetakan ketiga, (Jakarta: Grasindo, 2006), 

h.138. 
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Elizabeth Sulzby, seorang professor dari University of Michigan 

memaknai literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang 

dalam berkomunikasi "membaca, berbicara, menyimak dan menulis" dengan cara 

yang berbeda sesuai dengan tujuannya.145 

Menurut Education Development Center (EDC) Education Development 

Center (EDC) menyatakan bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan baca 

tulis. Namun lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu untuk 

menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Dengan 

pemahaman bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata dan membaca 

dunia.146 

Ellis mengemukakan pendapatnya bahwa literasi komunikasi mengacu 

pada aspek berbicara dan menulis yang tercakup dalam aktivitas komunikasi 

ekspresif, menyimak dan membaca yang tecakup dalam akitivitas komunikasi, 

reseptif. 147  Istilah literasi komunikasi disebut juga sebagai language art, yaitu 

berimplikasi pada penggunaan bahasa sebagai seni berbahasa. Sebagaimana dalam 

seni, seorang artis harus memiliki dasar ketrampilan yang baik untuk dapat 

berkreasi mengekspresikan pengalaman, pikiran, dan perasaannya. Maka, 

language art bertujuan mengembangkan kemampuan berbahasa sebagai alat 

utama dalam berkomunikasi dan sebagai bentuk estetik dalam mengekspresikan 

diri. 148  Dengan demikian kemampuan berbahasa sebagai alat utama dalam 

berkomunikasi dan sebagai bentuk estetik dalam mengekspresikan diri. Dengan 

                                                             
145 Ellis, Arthur, Elementary Language Arts Instruction, (New Jersey: Prentice Hall, 

1998), h.178. 

146Brashear, N., Emergent Literacy, (Claremont Reading Conference (52nd yearbook), h. 

99-108. 

147 Ellis, Rod.. Understanding Second Language Acquisition, (New York: Oxford 

University, 1986), h. 23. 

148 Ellis, Arthur, Elementary Language Arts Instruction, (New Jersey: Prentice Hall, 

1989),  h. 123. 
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demikian, kemampuan berbahasa sangat penting dan dibutuhkan dalam segala 

bidang. Merupakan hal yang tidak mungkin, seseorang mempelajari sains, ilmu 

sosial, atau seni rupa tanpa kemampuan berbahasa. Menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis merupakan dasar untuk belajar tentang segala hal. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan/ 

literasi komunikasi adalah suatu keterampilan dalam kemampuan berbahasa dan 

berkomunikasi yang dibutuhkan oleh individu dalam menyampaikan pesan atau 

informasi kepada orang lain, sehingga proses komunikasi dapat berkembang dan 

individu yang terlibat saling melakukan timbal balik tentang informasi yang 

dibicarakan. 

a. Cara meningkatkan kemampuan literasi komunikasi 

Pada jajaran kemampuan yang perlu dimiliki oleh seseorang adalah salah 

satunya communication skill. Memiliki keterampilan komunikasi yang kuat 

membantu dalam semua aspek kehidupan, dari kehidupan profesional hingga 

kehidupan pribadi dan segala sesuatu yang ada di antaranya. Keterampilan 

komunikasi yang baik sangat penting agar orang lain dan diri Anda sendiri dapat 

memahami informasi dengan lebih akurat dan cepat. Berikut beberapa cara atau 

keterampilan literasi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita: 149 

1. Listening 

Untuk menjadi komunikator yang baik, penting untuk menjadi pendengar 

yang baik. Penting untuk berlatih mendengarkan secara aktif , perhatikan baik-

baik apa yang dikatakan orang lain dan klarifikasi ambiguitas dengan menyusun 

ulang pertanyaan mereka untuk pemahaman yang lebih baik. 

 

 

                                                             
149http://dip.fisip.unair.ac.id/id_ID/apa-pentingnya-keterampilan-berkomunikasi/ 
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2. Conciseness 

Sampaikan pesan Anda dengan kata-kata sesedikit mungkin. Jangan 

gunakan kata-kata pengisi dan langsung ke intinya. Bertele-tele akan 

menyebabkan pendengar menyimpang atau tidak yakin dengan apa yang Anda 

bicarakan. Hindari berbicara berlebihan dan jangan menggunakan kata-kata yang 

dapat membingungkan audiens. 

3. Body languages 

Penting untuk melatih bahasa tubuh yang baik, menggunakan kontak mata, 

menggunakan gerakan tangan, dan memperhatikan nada suara saat berkomunikasi 

dengan orang lain. Posisi tubuh yang rileks dengan nada bersahabat akan 

membantu membuat Anda terlihat mudah didekati oleh orang lain. Kontak mata 

penting dalam komunikasi, tatap matanya untuk menunjukkan bahwa Anda 

sedang fokus pada percakapan. Tetapi pastikan untuk tidak menatap orang 

tersebut karena dapat membuatnya tidak nyaman. 

4.  Confidence 

Percaya diri dengan apa yang Anda katakan dan dalam interaksi 

komunikasi Anda dengan orang lain. Percaya diri bisa semudah mempertahankan 

kontak mata, mempertahankan posisi tubuh yang rileks, dan berbicara dengan 

singkat. Cobalah untuk tidak membuat pernyataan terdengar seperti pertanyaan 

dan hindari mencoba terdengar agresif atau merendahkan. 

5. Openmindedness 

Dalam situasi di mana Anda tidak setuju dengan apa yang orang lain 

katakan, entah itu dengan atasan, rekan kerja, atau teman, penting untuk 

bersimpati dengan sudut pandang mereka daripada hanya mencoba 

menyampaikan pesan Anda. Hormati pendapat orang lain dan jangan pernah 

merendahkan orang yang tidak setuju dengan Anda. 
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Literasi komunikasi dapat difahami sebagai kemampuan atau keterampilan 

dasar yang harus dimiliki oleh seorang komunikator agar dalam melakukan 

kegiatan komunikasi, penerima informasi dapat mengerti tentang makna pesan 

yang ingin disampaikan dan tidak terjadi miskomunikasi. Menurut Cangara, 

keterampilan komunikasi merupakan kemampuan seseorang untuk menyampaikan 

pesan kepada khalayak (penerima pesan). 150  Selanjutnya menurut Nevizond 

Chata, keterampilan komunikasi merupakan kemampuan mengadakan hubungan 

lewat saluran komunikasi manusia atau media, sehingga pesan atau informasinya 

dapat dipahami dengan baik. Keterampilan komunikasi bukan merupakan 

kemampuan yang dibawa sejak lahir dan tidak muncul secara tiba-tiba, 

keterampilan perlu dipelajari dan dilatih.  

Keterampilan merupakan sebuah kemampuan dalam mengoperasikan 

pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Sedangkan komunikasi adalah aktivitas 

utama manusia dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi dengan tuhan, sesama 

manusia, dan makhluk lainnya. Komunikasi merupakan modal dan kunci sukses 

dalam pergaulan dan karir, karena hanya dengan komunikasi sebuah hubungan 

baik dapat dibangun dan dibina. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa 

keterampilan komunikasi adalah keterampilan utama yang harus dimiliki untuk 

mampu membina hubungan yang sehat di mana saja dan dengan siapa saja.151 

Keterampilan komunikasi adalah kemampuan seorang komunikator dalam 

memberi informasi yang didapat kepada komunikan secara efektif agar informasi 

yang disampaikan dapat dipahami oleh pihak komunikan, sehingga komunikasi 

berkembang secara mendalam dan individu yang terlibat didalamnya merasakan 

                                                             
150Cangara, Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 

h. 57. 

151Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), h. 

55. 

http://www.duniapelajar.com/2014/07/29/pengertian-kerjasama-menurut-para-ahli/
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kesatuan perasaan timbal balik yang hampir sempurna. Eggen mengemukakan 

pandangannya tentang keterampilan komunikasi diartikan ketika menggunakan 

pengetahuan melalui teknik komunikasi verbal, nonverbal serta melalui media 

komunikasi secara efektif. Proses atau kemampuan komunikasi merupakan bagian 

yang tidak dapat terpisahkan dari kehidapan manusia. Menurut Sulastri 

kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan penyampaian pesan, 

gagasan, atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut 

memahami apa yang dimaksudkan dengan baik, secara langsung lisan atau tidak 

langsung. Seiring betambahnya usia mengakibatkan semakin variatif dan juga 

kompleks kebutuhan serta kemampuan munusia akan komunikasi.152 

Keterampilan berkomunikasi bukan merupakan kemampuan yang dibawa 

sejak lahir dan juga tidak akan muncul secara tiba-tiba saat orang memerlukannya. 

Keterampilan tersebut harus dipelajari atau dilatih. Menurut Devito kemampuan 

komunikasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara 

efektif. Kemampuan ini mencakup hal-hal seperti pengertahuan tentang peran 

lingkungan (konteks) dalam mempengaruhi hubungan (kontent) dalam bentuk 

pesan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah salah satu kemampuan 

berbahasa dan berkomunikasi yang perlu dimiliki oleh individu yang selalu 

berhubungan dengan kegiatan yang menuntut terampil berbicara, seperti bertanya 

di dalam kelas, berdiskusi, pidato, ceramah, dan lain-lain.  

Keterampilan komunikasi seperti jurnalistik (menulis) dan public speaking 

(berbicara di depan umum) banyak dibutuhkan dalam bidang pekerjaan, bahkan 

menjadi karir tersendiri. Keterampilan komunikasi juga dibutuhkan dalam 

pengembangan usaha, pengembangan dan pemberdayaan diri. Komunikasi dalam 

                                                             
152Cangara, Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 

h.25. 
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bentuk yang paling sederhana ialah transmisi pesan dari suatu sumber kepada 

penerima.  

Individu yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan siapapun atau 

dimanapun, akan membawa pertumbuhan kepribadian. Sebaliknya individu yang 

tidak dapat berkomunikasi secara efektif, ia akan mengalami hambatan 

pertumbuhan kepribadian153 Antropolog terkenal, Ashley Montago (1967: 450), 

dengan tegas menulis: The most important agency throught which the child learns 

to be human is communication, verbal also noverbal. Artinya: Perantara yang 

paling penting ketika anak kecil belajar tentang komunikasi manusia, baik verbal 

maupun non verbal. Dengan demikian, agar komunikasi interpersonal berjalan 

lancar dan mendatangkan hasil yang diterapkan, baik pemberi maupun penerima 

pesan perlu memiliki kemampuan dan komunikasi interpersonal yang 

diperlukan. 154  Kompetensi komunikasi interpersonal adalah tingkat dimana 

perilaku kita dalam komunikasi interpersonal sesuai dan cocok dengan situasi dan 

membantu kita mencapai tujuan komunikasi interpersonal yang kita lakukan 

dengan orang lain. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan 

atau mengirim pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Untuk 

itu, agar mampu melakukan komunikasi yang baik, maka seseorang harus 

memiliki ide dan penuh daya kreativitas yang tentunya dapat dikembangkan 

melalui berbagai latihan dengan berbagai macam cara, salah satunya 

membiasakan diri dengan berdiskusi. 

 

                                                             
153Jalaluddin Rachmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung, 

1994), h.2. 

154Agus M. Hardjana, Komunikasi Intrapersonal & Interpersonal. 
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b. Jenis-jenis keterampilan/literasi komunikasi 

Keterampilan pada hakikatnya adalah cara seseorang untuk melakukan 

sesuatu.155 Setiap komunikasi yang dilakukan, tentunya diharapkan menghasilkan 

sesuatu yang bermanfaat bagi siapa saja yang terlibat dalam komunikasi tersebut. 

Komunikasi akan berjalan dengan dinamis, apabila disertai adanya suatu reaksi 

dari pihak penerima pesan. Reaksi ini menandakan bahwa pesan yang 

disampaikan mendapatkan tanggapan. 

Ruang lingkup keterampilan/literasi komunikasi meliputi keterampilan 

komunikasi lisan (oral communication), keterampilan komunikasi tulisan (written 

communication), dan keterampilan komunikasi visual (non-verbal 

communication):156 

1. Keterampilan komunikasi lisan 

Komunikasi lisan (oral communication) yaitu kemampuan berbicara 

(speaking) sehingga mampu menjelaskan dan mempresentasikan gagasan dengan 

jelas kepada bermacam-macam orang (audiens). Kemampuan ini meliputi 

keahlian menyesuaikan cara berbicara kepada komunikan yang berbeda, 

menggunakan pendekatan dan gaya yang pas, dan memahami pentingnya isyarat 

non-verbal dalam komunikasi lisan Komunikasi lisan membutuhkan keterampilan 

latar belakang (background skills) presentasi, pemahaman tentang audiens, 

mendengarkan secara kritis, dan bahasa tubuh (body language). 

Keterampilan komunikasi lisan sudah digunakan sejak zaman dahulu, 

sebab keterampilan komunikasi lisan menjadi hakikat komunikasi yang digunakan 

sejak manusia diciptakan. Komunikasi lisan menjadi sebuah budaya bagi 

                                                             
155 Ahman Sutardi & Endang Budiasih, Mahasiswa Tidak Memble Siap Ambil Alih 

Kekuasaan Nasional (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 62. 

156Adamčíková, V. & Tarábek, P. (2010). Educational Communication And Curriculum 

Process In Physics Education. http://lsg.ucy.ac.cy/. 
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masyarakat dalam menyampaikan pesan secara lisan atau kata-kata. Seperti 

halnya, kita berbicara kepada orang lain dalam masyarakat. 

2. Keterampilan komunikasi tulisan 

Komunikasi tulisan (written communication) yaitu kemampuan menulis 

secara efektif dalam konteks dan untuk beragam pembaca dan tujuan. 

Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menulis dengan gaya dan 

pendekatan yang berbeda untuk pembaca atau media yang berbeda. 

Kemampuan komunikasi tulisan juga termasuk keterampilan komunikasi 

elektronik seperti menulis SMS, menulis dan mengirimkan email, terlibat di 

"forum diskusi online" (discussion boards), ruang chating, dan pesan instan. 

Komunikasi tulisan memerlukan background skills seperti penulisan akademis, 

keahlian revisi dan penyuntingan (editing), membaca kritis, dan presentasi data. 

Keterampilan komunikasi lisan dan tulisan memiliki perbedaan, baik 

dalam media maupun cara penyampaian. Berikut tabel perbedaan komunikasi 

lisan dan tulisan:157 

Tabel 3. Perbandingan Komunikasi Lisan dan Tulisan 

Komunikasi Lisan Komunikasi Tulisan 

a. Umpan balik (feedback) dapat 

disampaikan secara langsung dari 

audien.  

b. Pesan relatif sederhana dan 

mudah diterima.  

c. Tidak memerlukan catatan 

permanen  

a. Tidak memerlukan umpan balik 

(feedback) segera.  

b. Pesan sangat rinci, kompleks, dan 

memerlukan perencanaan yang 

hati-hati.  

c. Memerlukan catatan permanen. 

d. Dapat mencapai audien yang luas. 

                                                             
157Adamčíková, V. & Tarábek, P. (2010). Educational Communication And Curriculum 

Process In Physics Education. http://lsg.ucy.ac.cy/. 
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d. Dapat mengumpulkan audien 

lebih mudah dan ekonomis 

e. Interaksi dapat dilakukan secara 

langsung 

 

e. Memperkecil kesalahan dlam 

penyampaian pesan 

Media Komunikasi Lisan Media Komunikasi Tulisan 

a. Percakapan secara langsung, pidato, 

pertemuan-pertemuan.  

b. Telepon dan surat suara  

(voice mail).  

c. Telekonferensi dan konferensi video. 

a. Surat-surat, memo, laporan, proposal,  

b. Surat reguler dan khusus  

c. Faksimile 

 

3. Keterampilan komunikasi visual 

Keterampilan komunikasi visual menurut Rakhmat Supriyono merupakan 

kemampuan seseorang dalam mengkomunikasikan pesan atau informasi dengan 

pembaca dengan berbagai kekuatan visual, seperti tipografi, ilustrasi, warna, garis, 

dan lain sebagainya dengan bantuan teknologi. Keterampilan komunikasi visual 

salah satunya dapat dilihat dari karya desain grafis. Desain grafis dapat 

dikategorikan sebagai commercial art, karena merupakan paduan antara seni rupa 

(visual art) dan keterampilan komunikasi untuk berbisnis. 

Desain grafis menjadi salah satu upaya penyampaian informasi atau pesan 

dengan menggunakan elemen-elemen visual , seperti huruf, garis, warna, gambar, 

dan bidang yang sudah disusun semenarik mungkin. Desain grafis ini juga dapat 

menjadi pesan yang komunikatif dan menarik saat diwujudkan dengan bantuan 

ilustrator, fotografer, visualizer, kartunis, dan lain sebagainya. 
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Dengan demikian, jenis-jenis keterampilan berkomunikasi tersebut dapat 

digolongkan menjadi dua bagian, yaitu keterampilan kasar (hard skill) dan 

keterampilan halus/lunak (soft skill). Keterampilan komunikasi tulisan termasuk 

dalam keterampilan kasar (hard skill), sedangkan keterampilan komunikasi lisan 

dan komunikasi non-verbal termasuk keterampilan halus/lunak (soft skill).158 

Keterampilan kasar atau hard skill cenderung lebih mudah dikuasai karena 

sifatnya teknis, misalnya kemampuan berbahasa asing, mengoperasikan mesin, 

memainkan alat musik tertentu, dan memasak. Sementara itu, soft skill terlihat 

dari tindakanmu sehari-hari. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Banyak sekali, 

misalnya kemampuan networking, berkolaborasi dengan banyak orang, 

berkomunikasi, berinteraksi, memimpin, membaca situasi, berstrategi, dan 

sebagainya. 

Kedua jenis skill tersebut bisa dipelajari dan dilatih sepanjang waktu. 

Lebih jauh lagi, keduanya harus dipadukan agar dapat membawa seseorang ke 

puncak kesuksesan. Bayangkan jika seseorang dikenal sangat menguasai teknis 

pemrograman komputer tetapi tak pernah dilibatkan dalam proyek-proyek 

penting. Bisa jadi, soft skill-nya dalam hal interaksi, kolaborasi, dan komunikasi 

dengan orang lain harus dipertanyakan. Sebaliknya, jika seseorang tampak pandai 

membawa diri dan bernegosiasi di depan banyak orang, tetapi ketika diberi 

tanggung jawab yang membutuhkan hard skill ternyata seseorang itu 

mengecewakan, reputasinya akan buruk di mata orang lain. 

Perpaduan antara kumpulan keahlian di atas (baik hard skill maupun soft 

skill), dilengkapi dengan pengetahuan dan pengalaman. Atribut yang diperlukan 

untuk menampilkan kinerja yang bagus, disebut kompetensi. Meskipun 

                                                             

158Apriani, Hani Solihah. Pengembangan Keterampilan Berbicara Melalui Teknik Reka 

Cerita Gambar Pada Anak Taman Kanak-kanak, (http://repository.upi.ed, diakses 20 Desember 

2021). 
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kompetensi bisa dibangun di dunia kerja, unsur- unsur di dalamnya seperti yang 

disebut di atas, dipupuk sejak masa sekolah. Semakin bagus kompetensi yang 

dimiliki, semakin besar pula peluang untuk terus melejitkan karier. 

Setiap orang di dunia pun pasti menginginkan demikian. Namun, pada 

kenyataannya, ada yang telah berhasil meraihnya dan ada pula yang belum 

berhasil tau bahkan telah merasa gagal dalam upaya meraih target- target capaian 

penting dalam hidupnya. Faktor penting yang sering terabaikan adalah tidak 

terolahnya keterampilan lunak (soft skill) dalam dirinya. Soft skill berperan dalam 

dua per tiga dari serangkaian kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai 

kesuksesan. Satu per tiga lainnya adalah hard skill. Dari pembagian ini saja bisa 

dilihat secara sederhana bahwa soft skill memiliki peran yang lebih banyak 

dibandingkan dengan hard skill. 

c. Peranan Hard Skill dan Soft Skill dalam komunikasi 

Keterampilan sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan seseorang. Dengan 

keterampilan yang ada, seseorang dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik 

untuk dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Secara umum, keterampilan 

manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu keterampilan teknis (hard skill) 

dan keterampilan mengelola diri dan orang lain (soft skill).159 

Hard skill sangatlah penting untuk dikembangkan, karena kemampuan 

seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan baik dan benar adalah 

tergantung bagaimana hard skill yang dia miliki. Tidak mungkin seseorang bisa 

membuat sebuah alat yang berguna jika dia tidak mengetahui cara pembuatan, 

tujuan, dan kegunaannya alat tersebut. ataupun tidak mungkin seseorang mampu 

memperbaiki sesuatu jika dia tidak tahu apa yang dia perbaiki. 

                                                             

159 Mudini, dkk., Pembelajaran Berbicara (Modul Suplemen KKG-Bermutu), (Jakarta: 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bahasa, . 2009), h. 

95. 
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Soft skill sering juga disebut keterampilan lunak adalah keterampilan yang 

digunakan dalam berhubungan dan bekerjasama dengan orang lain. Soft skill yang 

mumpuni mutlak harus dimiliki oleh manusia sebagai modal untuk mengarungi 

berbagai bidang kehidupan seperti pekerjaan, rumah tangga, organisasi 

masyarakat, dan lain-lain. Sebagai contoh, di dunia kerja dalam proses perekrutan 

karyawan baru, keterampilan teknis (hard skill) lebih mudah diseleksi berdasarkan 

daftar riwayat hidup, indeks prestasi, pengalaman kerja dan berbagai keterampilan 

yang dikuasai. Sedangkan soft skill dievaluasi berdasarkan psikotest dan 

wawancara mendalam.160 

d. Aspek-aspek kemampuan komunikasi  

Menurut Santrock aspek keterampilan komunikasi yaitu:161  

1. Keterampilan berbicara  

Keterampilan berbicara mencakup keterampilan berbicara di depan kelas 

dan berbicara dengan teman-temanya menggunakan gaya komunikasi yang tidak 

menimbulkan kesan menghakimi lawan bicara dan bersikap asertif.  

2. Keterampilan mendengar  

Keterampilan mendengar adalah kemampuan mendengar secara aktif. 

Keterampilan mendengar secara aktif diindikasikan dengan: 

a) Memberi perhatian cermat pada orang yang sedang berbicara misalnya 

mempertahankan kontak mata dan mencondongkan badan pada lawan bicara.  

b) Parafarasa yaitu menyatakan kembali apa yang baru saja dikatakan oleh lawan 

bicara dengan kalimat sendiri, misalnya "apakah maksudmu itu berarti bahwa..."  

                                                             
160Henry Guntur, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung. Angkasa, 

2008), h.35. 

161Effendy, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 

2009), h. 43. 
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c) Sinteksis tema dan pola yaitu meringkas tema utama dan perasaan lawan bicara 

yang disampaikan dalam percakapan yang panjang.  

d) Memberi umpan balik atau tanggapan yang kompeten yaitu memberi tanggapan 

secara cepat, jujur, jelas dan informatif.  

3. Keterampilan berkomunikasi secara non verbal  

Keterampilan berkomunikasi secara non verbal yaitu keterampilan 

berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan mata, sentuhan, ruang dan sikap diam. 

Keterampilan komunikasi melalui ekspresi wajah misalnya senyum, merengut, 

tatapan kebingungan. Komunikasi mata misalnya mempertahankan kontak mata 

ketika berbicara. Keterampilan komunikasi melalui sentuhan misalnya memberi 

sentuhan yang lembut kepada teman yang sedang sedih. Keterampilan komunikasi 

melalui ruang misalnya mampu memastikan bahwa anak memiliki ruang 

individual sendiri dan mereka harus menghormati ruang orang lain.  

Nelson mengungkapkan, aspek-aspek keterampilan komunikasi ada tiga, 

antara lain:162 

1. Keterampilan verbal, meliputi bahasa formal, bahasa informal, isi 

materi. 

2. Keterampilan vokal terkait dengan suara meliputi artikulasi, intonasi 

(tinggi-rendah), tempo (kecepatan bicara), aksentuasi (penekanan) dan volume.  

3. Keterampilan tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirim melalui 

gerakan tubuh sebagai ekspresi yang sedang diungkapkan meliputi, ekspresi 

wajah, kontak mata, gesture, dan penampilan. 

e. Faktor – faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi  

                                                             
162Nelson E. Paul Judy C.Pearson, dkk, Human Communication, (New York: McGrow-

Hill, 2003), h. 54. 
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Faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan komunikasi menurut 

Yusuf dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: latar belakang budaya, ikatan 

kelompok atau group, intelegensi, dan hubungan keluarga. Rincian lebih lanjut 

adalah:163 

1. Latar belakang budaya  

Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui 

kebiasaannya, sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator 

dengan komunikan maka komunikasi semakin efektif.  

2. Ikatan kelompok atau group  

Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi 

komunikasi.  

3. Intellegensi  

Semakin cerdas seorang anak, maka semakin cepat pula anak itu 

menguasai keterampilan berkomunikasi.  

4. Hubungan keluarga  

Hubungan keluarga yang dekat dan hangat akan lebih mempercepat 

keterampilan komunikasi pada anak daripada hubungan keluarga yang tidak 

akrab. 

Adapun menurut Lunardi mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi komunikasi diantaranya adalah sebagai berikut:164  

1. Citra diri, bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dalam hubungan 

dengan orang lain dalam situasi tertentu.  

                                                             
163Yusuf, Pawit M., Komunikasi Instruksional : teori dan praktek, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2010), h. 23. 

164Lunardi, A. G., Komunikasi Mengenai: Meningkatkan Efektifitas Komunikasi Antar 

Pribadi, (Yogyakarta: Kanisius, . 1994), h.67. 
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2. Citra pihak lain, bagaimana seseorang melihat pihak yang diajaknya 

berkomunikasi.  

3. Lingkungan fisik, tempat seseorang berada ketika berkomunikasi 

dengan pihak lain. 

4. Lingkungan sosial, keberadaan seseorang sebagai penerima komunikasi 

maupun hanya hadir disana kondisi fisik, mental, emosi, kecerdasan serta bahasa 

tubuh, gerakan tubuh yang berbicara tanpa kata-kata. 

B. Budaya Tudang Sipulung 

1. Budaya 

a. Konsep budaya 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal- 

hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa inggris 

kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata latin colere yaitu mengolah 

atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata 

culture juga kadang sering diterjemahkan sebagai "Kultur" dalam bahasa 

Indonesia. 165  Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kuntjaraningrat bahwa 

"kebudayaan" berasal dari kata sansekerta buddhayah bentuk jamak dari buddhi 

yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan 

sebagai hal- hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang 

berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi- daya yang artinya 

daya dari budi atau kekuatan dari akal.166 

                                                             
165 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993), h.153.  

166Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, h. 9.  
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Konsep awal kebudayaan yang bersumber dari studi tentang masyarakat-

masyarakat primitif tersebut mengandung sisi praktis, sebagai sumber kekuatan 

yang dimaksudkan untuk mempengaruhi rangkaian gagasan-gagasan dan 

tindakan-tindakan moderen. Menyusun suatu hubungan antara apa yang manusia-

manusia purbakala tak berbudaya pikirkan dan lakukan, dan apa yang manusia-

manusia moderen berbudaya pikirkan dan lakukan, bukanlah masalah ilmu 

pengetahuan teoretik yang tak-dapat-diterapkan, karena persoalan ini mengangkat 

masalah, seberapa jauh pandangan dan tingkah-laku moderen berdasarkan atas 

landasan kuat ilmu pengetahuan moderen yang paling masuk akal.167  

Kuntjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit 

tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai- nilai norma-norma 

peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya 

manusia.168 

Seorang ahli bernama Ralph Linton yang memberikan definisi kebudayaan 

yang berbeda dengan perngertian kebudayaan dalam kehidupan sehari- hari: 

"kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya 

mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih 

diinginkan".169 Jadi kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan, istilah 

ini meliputi cara- cara berlaku, kepercayaan- kepercayaan dan sikap- sikap dan 

juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok 

penduduk tertentu. Selain tokoh diatas ada beberapa tokoh antropologi yang 

mempunyai pendapat berbeda tentang arti dari budaya (Culture).  
                                                             

167Tylor, Edward Burnett, Primitive Culture. Vol. 1 & Vol. 2, (London: John Murray, 

1920), h. 43-44. 

168Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, h. 5.  

169 Tasmuji, Dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, 

(Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 151.  
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Sementara Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan 

kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya 

masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan 

jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar 

kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. 

Tylor mendefinisikan kultur sebagai suatu keseluruhan yang kompleks 

termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian,moral, hukum adat 

dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai 

seorang anggota masyarakat,170 sedangkan Kroeber dan Kluckhohn merumuskan 

definisi kultur dengan pola- pola tingkah laku dan pola- pola untuk bertingkah 

laku, baik yang eksplisit maupun yang implisit yang diperoleh dan diperoleh 

melalui simbol-simbol yang membentuk pencapaian yang khas dari kelompok- 

kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam benda- benda materi, Linton 

menerjemahkan budaya sebagai keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola 

perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota 

suatu masyarakat tertentu. 

Salah satu tokoh yang memberikan pandangan tentang kebudayan serta 

telah jauh memberikan landasan berfikir tentang arti budaya adalah Clifford 

Geertz, menurutnya kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang 

disusun dalam pengertian dimana individu- individu mendefinisikan dunianya, 

menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian- penilaiannya, suatu pola 

makna yang ditransmisikan secara historik, diwujudkan dalam bentuk- bentuk 

simbolik melalui sarana dimana orang- orang mengkomunikasikan, mengabdikan, 

dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem 

simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan. 

                                                             
170William A. Haviland, Antropologi, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 332.  
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Pemahaman terhadap kebudayaan meliputi pengertian "sempit" dan "luas." 

Dalam pengertian "sempit," kebudayaan dipahami sebagai "kesenian," sehingga 

seniman dianggap sebagai budayawan, pementasan kesenian sering disebut 

sebagai acara budaya, misi kesenian yang melawat ke luar negeri sering dikatakan 

sebagai misi kebudayaan. Pandangan dan 6 praktek demikian tentu mempersempit 

pengertian kebudayaan, terutama ditinjau dari unsur-unsur atau isi kebudayaan 

sebagai strategi perluasan kebudayaan. Pengertian demikian tidak sepenuhnya 

keliru karena kesenian pun merupakan unsur kebudayaan yang penting. Sosiolog 

Inggris terkemuka, Anthony Giddens mengenai kebudayaan dalam hubungannya 

dengan masyarakat menerangkan sebagai berikut:171  

When we use the term in ordinary daily conversation, we often think of 

„culture‟ as equivalent to the „higher things of the mind‟ – art, literature, music 

and painting… the concept includes such activities, but also far more. Culture 

refers to the whole way of life of the members of a society. It includes how they 

dress, their marriage customs and family life, their patterns of work, religious 

ceremonies and leisure pursuits. It covers also the goods they create and which 

become meaningful for them – bows and arrows, ploughs, factories and machines, 

computers, books, dwellings.  

Ketika kita menggunakan istilah tersebut dalam percakapan biasa sehari-

hari, kita sering berpikir tentang „kebudayaan‟ sama dengan „karya-karya akal 

yang lebih tinggi' – seni, sastra, musik dan lukisan.... konsepnya meliputi 

kegiatan-kegiatan tersebut, tapi juga jauh lebih banyak dari itu. Kebudayaan 

berkenaan dengan keseluruhan cara hidup anggota-anggota masyarakat. 

Kebudayaan meliputi bagaimana mereka berpakaian, adat kebiasaan perkawinan 

mereka dan kehidupan keluarga, pola-pola kerja mereka, upacara-upacara 

                                                             
171Giddens, Anthony,. Sociology. (Cambridge, UK: Polity Press, 1991), h.23. 
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keagamaan dan pencarian kesenangan. Kebudayaan meliputi juga barang-barang 

yang mereka ciptakan dan yang bermakna bagi mereka – busur dan anak panah, 

bajak, pabrik dan mesin, komputer, buku, tempat kediaman). 

b.  Unsur-unsur budaya 

Sementara ahli kebudayaan memandang kebudayaan sebagai suatu 

strategi.172  Salah satu strategi adalah memperlakukan (kata/istilah) kebudayaan 

bukan sebagai "kata benda" melainkan "kata kerja." Kebudayaan bukan lagi 

semata-mata koleksi karya seni, buku-buku, alat-alat, atau museum, gedung, 

ruang, kantor, dan benda-benda lainnya. Kebudayaan terutama dihubungkan 

dengan kegiatan manusia yang bekerja, yang merasakan, memikirkan, 

memprakarsai dan menciptakan. Dalam pengertian demikian, kebudayaan dapat 

dipahami sebagai "hasil dari proses-proses rasa, karsa dan cipta manusia." Dengan 

begitu, "(manusia) berbudaya adalah (manusia yang) bekerja demi meningkatnya 

harkat dan martabat manusia. Strategi kebudayaan yang menyederhanakan 

praktek operasional kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan sosial 

dilakukan dengan menyusun secara konseptual unsur-unsur yang sekaligus 

merupakan isi kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan tersebut bersifat universal, 

yakni terdapat dalam semua masyarakat di mana pun di dunia, baik masyarakat 

"primitif" (underdeveloped society) dan terpencil (isolated), masyarakat sederhana 

(less developed society) atau prapertanian (preagricultural society), maupun 

masyarakat berkembang (developing society) atau mengindustri (industrializing 

society) dan masyarakat maju (developed society) atau masyarakat industri 

(industrial society) dan pascaindustri (postindustrial society) yang sangat rumit 

dan canggih (highly complicated society). Unsur-unsur tersebut juga menunjukkan 

jenis-jenis atau kategori-kategori kegiatan manusia untuk "mengisi" atau 

                                                             
172Peursen, C. A. Van, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 1976), h. 55. 
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"mengerjakan," atau "menciptakan" kebudayaan sebagai tugas manusia 

diturunkan ke dunia sebagai "utusan" atau khalifah untuk mengelola dunia dan 

seisinya, memayu hayuning bawana – tidak hanya melestarikan isi alam semesta 

melainkan juga merawat, melestarikan dan membuatnya indah.173 

Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok 

budaya misalnya pendapat yang dikemukakan oleh Melville J. Herskovits bahwa 

unsur pokok budaya terbagi menjadi empat bagian yaitu: alat-alat teknologi, 

sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik.174 

Bronislaw Malinowski, menyebut unsur-unsur kebudayaan antara lain:175 

1) Sistem normal yang memungkinkan kerja sama antara para anggota 

masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. 

2) Organisasi ekonomi. 

3) Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, perlu diingat bahwa 

keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. 

4) Organisasi kekuatan. 

Tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal, yaitu: 

1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian perumahan, alat-alat 

rumahtangga, senjata, alat-alat produksi, transpor dan sebagainya.  

Sistem peralatan dan perlengkapan hidup (Teknologi) adalah cara atau alat 

yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya cara 

berburu, bertani, nelayan, industri dan lain-lain. 

                                                             
173 Kistanto, Nurdien H. 2008. "Sistem Sosial-Budaya di Indonesia,” Sabda – Jurnal 

Kajian Kebudayaan, Volume 3, Nomor 1, April: 99-105. 

174 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi, (Edisi 

Pertama; Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), h. 78. 

175Spradley, P.James, Metode Etnografi, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), h. 34. 
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Pengetahuan dan teknik-teknik suatu bangsa dipakai untuk membangun 

kebudayaan material. Dengan pengetahuan dan teknik-teknik yang dimilikinya, 

suatu bangsa membangun lingkungan fisik, sosial dan psikologis yang khas.176 

Saat ini teknologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap manusia, tidak hanya 

terhadap cara hidup manusia tetapi juga menentukan teknologi berikutnya. 

2) Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, 

peternakan,sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya). 

Sistem ini berkenaan dengan produksi, tenaga kerja dan distribusi. 

Berdasarkan tingkat teknologi yang dipakai, sistem produksi terdiri dari :  

a) Berburu dan meramu. 

b) Pertanian berpindah-pindah atau berladang.  

c) Pertanian insentif. 

d) Industri menggunakan mesin yang sederhana hingga modern.177 

Setelah suatu produk dan jasa diproduksi maka produk dan jasa akan 

masuk pada tahap pendistribusian. Pendistribusian hasil produksi dibagi kedalam 

tiga jenis, yakni: barter atau tukar menukar barang (terdapat pada masyarakat 

berburu dan meramu), misalnya seseorang menukar beras dengan daging tidak 

ada nilai barang tetapi berdasarkan kebutuhan yang diinginkan. Pada era modern 

dikenal dengan harapan ada balasan pada suatu waktu dengan barang yang tidak 

serupa: redistribusi, yaitu pengumpulan barang yang kemudian dibagikan 

kembali, dan dilakukan oleh pihak yang berwenang (disebut juga sistem pajak 

yang hasilnya berupa pembangunan jalan, sekolah dan sebagainya), sistem pasar, 

yakni proses jual beli suatu barang disuatu tempat dengan alat tukar berupa uang. 

                                                             
176Elly M. Setiadi, Kama Abdul Hakam dan Ridwan Efend, Ilmu Sosial Budaya Dasar, 

(Jakarta:Pranadamedia Group, 2014), h. 27. 

177Elly M. Setiadi, Kama Abdul Hakam dan Ridwan Efend, Ilmu Sosial Budaya Dasar, 

(Jakarta:Pranadamedia Group, 2014), h. 37. 
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3) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem 

hukum,sistem perkawinan). 

a) Keluarga  

Keluarga merupakan unit sosial terkecil, keluarga terbentuk dari 

perkawinan yang diresmikan atau diakui dalam suatu lembaga, sesuai dengan 

peraturan pemerintah, adat atau agama. Dalam antropologi sosiokultural ada dua 

konsep keluarga yang digunakan. Pertama, keluarga inti yang disebut juga 

keluarga batih yaitu keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-

anak yang belum menikah. Kedua, keluarga luas adalah keluarga inti dengan 

anggota kerabat lain seperti ayah,ibu dan anak yang belum dewasa, kakek, nenek, 

keponakan dan anak yang sudah menikah. 

Selain konsep keluarga, dalam masyarakat juga terdapat beberapa bentuk 

perkawinan, yakni, Endogami (perkawinan berasal dari ras yang sama), Eksogami 

(perkawinan besar dari ras, suku bangsa yang berbeda), Homogami (perkawinan 

berasal dari lapisan sosial yang sama, dan Heterogami (perkawinan berasal dari 

lapisan sosial yang sama). 

b) Masyarakat 

Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab syaraka, yang artinya bearti 

saling bergaul, ikut serta dan berperan serta. Koentjaraningrat berpendapat, 

masyarakat ialah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem 

adat istiadat, sifatnya terus-menerus dan memiliki identitas yang sama. 

4) Bahasa (lisan maupun tertulis). 

Bahasa merupakan simbol atau lambang yang dipergunakan untuk 

menyampaikan ide, gagasan, pemikiran dan perasaan kepada orang lain. Bahasa 

merupakan sarana utama untuk menangkap, mengkomunikasikan, mendiskusikan, 

mengubah dan mewariskan arti-arti kepada generasi baru, itu artinya bahasa 



 
 

 

112 

merupakan suatu komponen penting yang digunakan untuk mewariskan budaya 

dari generasi ke generasi. 

Dalam kehidupan masyarakat kontemporer, bahasa semakin penting 

artinya, yakni sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan teknologi modern-

canggih. Tanpa bahasa ilmu dan teknologi modern tak dapat berkembang dengan 

maju. Kemampuan berbahasa secara baik dan benar merupakan syarat bagi 

perkembangan ilmu dan teknologi modern-canggih, bahasa yang kacau 

menunjukan kekacauan cara berpikir si pemakai bahasa.178 

5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).  

Setiap kebudayaan memiliki ekspresi-ekspresi artistik yang ditunjukkan 

melalui karya seni. Karya seni yang dimiliki setiap daerah tentu berbeda-beda 

karena karya seni tersebut dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik yang 

berbeda disetiap daerah, itu sebabnya karya seni setiap daerah memiliki ciri khas. 

Keterangan mengenai kesenian mulanya banyak ditemukan sebagai sarana dalam 

upacara, seperti upacara keagamaan. Sebagai contoh seni tari Jawa dan Bali tidak 

dapat dipisahkan dari kepercayaan Hindu dan Budha. 

Kesenian merupakan sarana untuk mengekspresikan rasa keindahan yang 

berasal dari dalam jiwa manusia. Melalui karya seni, seperti sastra, musik, tari, 

lukis dan drama, manusia mengekspresikan ide-ide, nilai-nilai, cita-cita, serta 

perasaanya yang mungkin sulit untuk diungkapkan secara rasional dan hanya 

dapat diungkapkan secara simbolik. Selain itu karya-karya seni juga merupakan 

Media komunikasi, melalui karya seni seorang seniman dapat 

mengkomunikasikan suatu permasalahan ataupun pengalaman batin kepada orang 

lain. 

 

                                                             
178Elly M. Setiadi, Kama Abdul Hakam dan Ridwan Efend, Ilmu Sosial Budaya Dasar, 

(Jakarta:Pranadamedia Group, 2014), h. 39.  
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6) Sistem pengetahuan. 

Sebagai makhluk yang paling mulia manusia diberikan kelebihan yang 

tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain yaitu adanya akal dan pikiran. Melalui akal 

dan pikiran manusia selalu bertanya tentang sesuatu dan memiliki rasa ingin tahu 

terhadap sesuatu. Pengetahuan lahir karena adanya rasa ingin tahu, rasa ingin 

tahun menimbulkan banyak pertanyaan dan untuk menjawab pertanyaan tersebut 

munculah sistem pengetahuan. 

Sistem pengetahuan manusia mengalami banyak perkembangan dan 

perubahan sejalan dengan pengalaman kehidupan. Ilmu pengetahuan bertujuan 

agar manusia lebih mengetahui dan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk 

kehidupan dimasa depan yang lebih baik. 

7) Religi (sistem kepercayaan). 

Keterbatasan manusia tentang sesuatu menyadarkan manusia bahwa ada 

suatu kekuatan di luar diri mereka, misalnya peristiwa kematian dan kelahiran, 

manusia berusaha untuk memahami kekuatan tersebut. Aktivitas manusia yang 

berkaitan dengan kepercayaan didasarkan pada getaran jiwa, getaran jiwa inilah 

yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai aktifitas keagaaman. Ada 

beberapa sistem kepercayaan manusia yang ada didalam masyarakat, yaitu: 

Animisme (kepercayaan kepada roh nenek moyang), Dinamisme (kepercayaan 

kepada kekuatan alam), Totemisme (kepercayaan kepada bintang yang suci) dan 

Shamanisme (kepercayaan kepada pelaksana upacara). 

Kepercayaan berkaitan dengan pandangan tentang bagaimnana dunia ini 

beroperasi. Kepercayaan itu bisa berupa pandangan-pandangan atau interprestasi- 

interprestasi tentang masa lampau, bisa berupa penjelasan di masa sekarang, bisa 

berupa prediksi-prediksi tentang masa depan, dan bisa berdasarkan common 

sense, akal sehat, kebijaksaan yang dimiliki suatu bangsa, agama, ilmu 
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pengetahuan atau untuk kombinasi antara semua hal tersebut.179 

Selain itu, beberapa unsur-unsur budaya atau kebudayaan, diantaranya 

adalah sebagai berikut:180 

1) Kebudayaan Material (Kebendaan), adalah wujud kebudayaan yang 

berupabenda-benda konkret sebagai hasil karya manusia, seperti rumah, mobil, 

candi,jam, benda-benda hasil teknologi dan sebagainya. 

2) Kebudayaan nonmaterial (rohaniah) ialah wujud kebudayaan yang tidak 

berupabenda-benda konkret, yang merupakan hasil cipta dan rasa manusia, 

seperti: 

a) Hasil cipta manusia, seperti filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang 

berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan 

dalamkehidupan masyarakat (pure sciences dan applied sciences). 

b) Hasil rasa manusia, berwujud nilai-nilai dan macam-macam 

normakemasyarakatan yang perlu diciptakan untuk mengatur masalah-

masalahsosial dalam arti luas, mencakup agama (religi, bukan wahyu), 

ideologi,kebatinan, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia 

sebagai anggota masyarakat.181 

c.  Ciri-ciri budaya  

Ciri- ciri kebudayaan adalah sebagai berikut: 

1) Kebudayaan adalah produk manusia. Artinya, kebudayaan adalah 

ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Kebudayaan diciptakan manusia melalui 

perasaan, kemauan/karsa dan karya/hasil. 

                                                             
179Elly M. Setiadi, Kama Abdul Hakam dan Ridwan Efend, Ilmu Sosial Budaya Dasar, 

(Jakarta:Pranadamedia Group, 2014), h. 43.  

180Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi, h. 154. 

181 Ary H. Gunawan, Sosiologi pendidikan: Suatu analisis sosiologi tentang pelbagai 

problem pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 17-18. 
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2) Kebudayaan selalu bersifat sosial. Artinya, kebudayaan tidak pernah 

dihasilkan secara individu, melainkan oleh manusia secara bersama, karena itu 

kebudayaan dikatakan sebagai suatu karya bersama, bukan karya perorangan. 

3) Kebudayaan diteruskan lewat proses belajar. Artinya, kebudayaan itu 

diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses belajar dan kebudyaan juga 

diperoleh melalui proses belajar. Kebudayaan berkembang dari waktu ke waktu 

karena kemampuan belajar manusia. 

4) Kebudayaan bersifat simbolik. Artinya, kebudayaan merupakan 

ekspresi, ungkapan kehadiran manusia. Sebagai ekspresi manusia kebudayaan itu 

tidak sama dengan manusia. Kebudayaan disebut simbolik, sebab 

mengekspresikan manusia dan segala upayanya untuk mewujudkan dirinya 

5) Kebudyaan adalah sistem pemenuhan sebagai kebutuhan manusia. 

Artinya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan berbagai cara 

yang tentu berbeda dengan hewan, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya 

dengan cara-cara beradab, pantas dan manusiawi.182 

Selain itu, masih ada beberapa macam ciri-ciri budaya atau kebudayaan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Budaya bukan bawaan tapi dipelajari. 

2) Budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke 

kelompok dan dari generasi ke generasi. 

3) Budaya berdasarkan simbol. 

4) Budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang terus berubah sepanjang 

waktu. 

5) Budaya bersifat selektif, merepresentasikan pola-pola perilaku 

pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas. 

                                                             
182Elly M. Setiadi, Kama Abdul Hakam dan Ridwan Efendi, Ilmu Sosial Budaya Dasar, 

(Jakarta:Pranadamedia Group, 2014), h. 48. 
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6) Berbagai unsur budaya saling berkaitan. 

7) Etnosentrik (menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau 

standar untuk menilai budaya lain).183 

Selain penjelasan ciri-ciri budaya atau kebudayaan di atas, kebudayaan 

yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia mempunyai ciri atau sifat yang sama. 

Dimana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri yang sama bagi semua 

kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau 

pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya dimanapun. 

Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut antara lain : 

1) Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. 

2) Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu 

dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. 

3) Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah 

lakunya.184 

Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, 

tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, 

dan tindakan-tindakan yang diizinkan. 

2. Tudang Sipulung 

Tudang sipulung dalam bahasa Bugis Makassar, secara harfiah dapat 

diartikan "duduk bersama", yaitu "tudang" (duduk) dan "sipulung" (berkumpul 

atau bersama sama), namun jika dihubungkan dengan persoalan hubungan 

ketatapemerintahan atau ketatakewarganegaraan, maka secara kultural politis hal 

tersebut berhubungan masalah ruang publik atau ruang bagi publik (rakyat) untuk 

                                                             

183Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2005), h. 122. 

184Elly M.Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Cet.II; Jakarta: 2007), h. 27. 
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menyuarakan kepentingan kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas 

permasalahan permasalahan yang mereka hadapi. Artinya bahwa tudang sipulung 

ini merupakan ruang yang dapat memediasi antara kepentingan publik dengan 

pemerintah (penguasa) karena berlangsung berdasarkan prinsip prinsip 

demokratis. 

Pelaksanaan tudang sipulung sudah dikenal sejak abad ke 13-14 Masehi 

sebelum Islam tersebar di Suku Bugis Makassar. Seperti termuat dalam lontara, 

tudang sipulung diperkenalkan oleh cendekiawan La Pagala atau lebih dikenal 

dengan nama Nenek Mallomo. 185  Dalam Lontara’ La Toa (Nenek Moyang) 

menyebutkan sekitar abad ke-14, To Manurung raja pertama di Bugis 

Makassar mengadakan tudang sipulung dengan para pemimpinan adat untuk 

membuat perjanjian mengenai dasar-dasar penyelenggaraan keseluruhan aktivitas 

politik pemerintahan dan kenegaraan Bugis Makassar . Di dalam perjanjian 

tersebut dimufakati batas-batas hak, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban 

raja dan rakyat. Penetapan status, fungsi, dan peran masing-masing. Hal ini 

dengan jelas menunjukkan sistem budaya politik yang dianut dengan memilih dan 

menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 186 Para tetua duduk 

dan berkumpul bersama untuk membicarakan suatu masalah dan mencari 

solusinya khususnya permasalahan kehidupan masyarakat yang dilandasi pada 

pemahaman bahwa hidup bermasyarakat memiliki aturan yang bermasyarakat 

pula. Artinya, segala sesuatu, baik pemecahan masalah maupun pengambilan 

suatu keputusan harus dikerjakan dengan cara berembuk atau bermusyawarah 

sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan dan diselesaikan dengan tudang 

                                                             
185Dollah, B., Tudang Sipulung sebagai Komunikasi Kelompok dalam Berbagi Informasi, 

Jurnal Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) 

Makassar. 

186Mattulada, "Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaannya”, dalam Terbitan Khusus 

Berita Antropologi No 16. Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UI, 1974. 
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sipulung, budaya bermajelis. Hasil keputusan melalui tudang sipulung tidak dapat 

diganggu gugat.187 

Proses penyampaian pesan-pesan dari pemimpin kegiatan kepada peserta 

tudang sipulung dilakukan dengan sesi tanya jawab. Pesan merupakan titik sentral 

dalam proses komunikasi termasuk dalam komunikasi antarbudaya. Pesan 

merupakan perwakilan dari image serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pesan 

merupakan titik temu antara sender dan receiver.188 

Tudang sipulung ini menjadi ruang demokrasi bagi publik untuk 

memperoleh kata mufakat atas pertikaian atau permasalahan yang sedang 

dihadapi. Jika melihat esensi tudang sipulung, maka ruang kultural tudang 

sipulung inilah yang dianggap oleh Habermas sebagai representasi ruang publik 

politis (political public sphere) pada awal abad ke 18 di Eropa, yang dapat 

memediasi antara kepentingan publik dengan pemerintah (penguasa), sebenarnya 

telah ada sejak berlangsungnya masa-masa kerajaan di Sulawesi Selatan. 

Pemahaman mengenai konsepsi ruang publik Bugis Makassar, tidak dapat 

dilepaskan sepenuhnya dari konteks nilai nilai tradisional yang masih dianut dan 

diakui oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan sampai sekarang. Nilai-

nilai adat yang menjadi landasan hukum dan filosofis kehidupan tersebut adalah 

ade’ (adat). Ade’, bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, merupakan 

kepribadian kebudayaan, 189  karena adatlah yang menjadi penggerak kehidupan 

suatu masyarakat. Hal senada disampaikan pula oleh Mattulada, bahwa adat itu 

                                                             
187Mattulada. H.A., Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Makassar: 

Hasanuddin University Press, 1998), h. 27. 

188 Rulli Nasrullah, Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber (Cet. 3; Jakarta: 

Prenamamedia Group, 2018), h.11. 

189A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis (Makassar: LEPHAS, 1985), 

h. 122. 
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itulah yang memberikan bentuknya dalam wujud watak masyarakat dan 

kebudayaan serta orang orang yang menjadi pendukungnya.190 

Referensi tentang sistem nilai nilai masyarakat (adat istiadat) Bugis 

Makassar, dapat ditemukan dalam naskah naskah klasik Lontara’ Bugis Makassar. 

Mattulada misalnya, yang mengkaji dan mengangkat Lontara’ La Toa (Nenek 

Moyang) sebagai disertasinya, menjelaskan bahwa keseluruhan sistem norma dan 

aturan adat Bugis Makassar tersebut disebut Panngadereng (sistem adat 

istiadat/adat normatif). 

Panngadereng ini dapat diartikan sebagai keseluruhan norma yang 

meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya dan 

terhadap pranata sosialnya secara timbal balik, dan yang menyebabkan adanya 

gerak (dinamis) masyarakat.191 Dengan kata lain, dalam konteks budaya politik, 

lontara’ La Toa menjelaskan bagaimana orang seharusnya bertingkah laku, 

bagaimana seorang penguasa memperlakukan rakyatnya, dan sebaliknya, serta 

bagaimana rakyat memperlakukan sesamanya, berdasarkan prinsip-prinsip sistem 

adat istiadat atau sistem normatif panngadereng.192 

Sistem panngadereng ini terdiri atas lima unsur pokok yang terjalin satu 

sama lain sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran masyarakat Bugis 

Makassar, yang memberi dasar sentimen kewargamasyarakatan dan rasa harga 

diri.193 Nilai sistem panngadereng ini semua dilandasi nilai siri’.194 Kelima unsur 

                                                             
190Mattulada,Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaannya, h. 315. 

191Mattulada, Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaannya, h. 30. 

192Abdullah Hamid, Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola 

Tingkah laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar, (Jakarta: Inti Dayu, 1985), h. 17-

18. 

193Mattulada, Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaannya, h. 30. 

194Beragam perspektif mengenai konsep Siri’ ini, namun semuanya ahli budaya Sulawesi 

Selatan sepakat menganggapnya sebagai nilai harga diri dan kehormatan yang teguh. 



 
 

 

120 

pokok sistem adat istiadat tersebut adalah ade’, bicara, rapang, wari’ dan sara’. 

Kelima unsur pokok di atas terjalin satu sama lain dan menjadi landasan hidup 

dan kehidupan masyarakat baik antar sesama maupun terhadap pranata sosialnya 

secara timbal balik, termasuk juga menyangkut persoalan budaya politik dan 

ruang publik masyarakat Bugis Makassar. 

Kelima unsur unsur adat normatif Bugis Makassar yang dimaksud adalah 

ade’ bicara, rapang, wari’ dan sara’, merupakan unsur yang saling mengisi satu 

sama lain dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Jika ade’ (adat) 

berfungsi preventif dalam pergaulan hidup untuk menjaga kelangsungan 

masyarakat dan kebudayaan, bicara (pertimbangan atau penafsiran ilmu hukum) 

berfungsi represif untuk mengembalikan sesuatu pada tempatnya, rapang (hukum 

perdata) berfungsi untuk stabilisator untuk kesinambungan pola peradaban, maka 

wari memberikan peranannya dalam mappallaiseng yaitu mengatur kompetisi 

masing-masing, sehingga tak terjadi saling bentrokan. Wari (hukum pewarisan) 

memberikan ukuran keserasian dalam perjalanan hidup kemasyarakatan. 

Dengan kata lain, ade’ memberikan tuntunan hidup, bicara memulihkan 

ketidakwajaran kepada kewajaran, rapang mempertahankan pola untuk 

kelanjutannya, dan wari memberikan keseimbangan antara oposisi oposisi yang 

terjadi dalam masyarakat. Sedangkan sara’ yang berasal dari hukum-hukum 

agama Islam, menjadi pelengkap dari ke 4 hukum adat Bugis Makassar di atas. 

Menurut Latoa bahwa sebelum Islam, ada empat unsur pangngadereng (sistem 

adat normatif) yang berlaku di masyarakat, dan setelah masuknya Islam di 

Sulawesi Selatan, sara’ menjadi unsur penggenap kelima panngadereng sehingga 

menjadi ade, bicara, rapang, wari, dan sara’.195 

                                                             
195Mattulada, La Toa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 382. 
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Dengan datangnya Islam dan diterimanya sara’ ke dalam panngadereng, 

maka pranata pranata kehidupan sosial budaya yang tumbuh dari aspek aspek 

panngadereng, memperoleh pengisian dengan warna yang lebih tegas, bahwa 

sara’ menjadi padu sebagai aspek panngadereng. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerimaan sara’ sebagai bagian dari panngadereng dianggap tidak mengubah 

nilai-nilai, kaidah-kaidah kemasyarakatan, dan kebudayaan yang telah ada. Apa 

yang dibawa Islam pada awal kedatangannya hanyalah menyangkut persoalan 

persoalan ibadah yang tidak mengubah pranata-pranata kehidupan sosial budaya 

masyarakat, sehingga terjadi kesesuaian antara nilai-nilai panngadereng sebelum 

Islam dengan nilai-nilai Islam tersebut, sebab nilai nilai yang dikandung 

panngadereng seperti diantaranya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keikhlasan, 

dan keadilan, yang bermuara pada prinsip siri’ (harga diri/rasa malu), dianggap 

sesuai dengan nilai nilai yang dibawa Islam, sehingga bagi masyarakat Bugis 

Makassar, Islam itu identik dengan kebudayaan Bugis Makassar.196 

Menurut Zainal Abidin dalam Lontara’ Wajo, disebutkan sifat sifat yang 

terkandung dalam setiap adat, yaitu "bicara yang jujur, perilaku yang benar, 

tindakan yang sah, perbuatan yang patut, pabbatang yang tangguh, kebajikan yang 

meluas. Pabbatang itu, merupakan sandaran bagi orang lemah yang jujur, namun 

juga menjadi halangan bagi orang kuat yang curang, ia juga menjadi pagar bagi 

negeri terhadap orang yang berbuat sewenang wenang".197 

Sifat sifat jujur, benar, sah, patut, tangguh, dan baik, adalah nilai nilai yang 

tampil dalam pengertian di atas. Nilai nilai ini kemudian akan nyata peranan dan 

realisasinya dalam setiap pelaksanaan setiap adat dan menjadi "roh" yang 

menghidupi persoalan budaya politik Bugis Makassar, termasuk persoalan ruang 

                                                             
196Mattulada, La Toa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, 

h. 382-383. 

197A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, h. 126. 



 
 

 

122 

publik. Seorang pallontara’ (penafsir lontara’), Andi Baharuddin menjelaskan 

dengan bahasa bugis bahwa:198 

"naiya riasenge tudang sipulung, iyanaritu mallari ade-e napogau 

toriolota’. Tudang maddepu deppungeng, tudang mallewo lewoang 

nasibawai akkatta maelo sipatanggareng nenniya maelo mala ada 

assimaturuseng". 

"yang dimaksud dengan tudang sipulung yaitu tradisi yang sering 

dilakukan orang dahulu (tetua kita). Duduk bersama-sama, berkumpul dengan 

tujuan hendak bermusyawarah untuk mufakat". 

Pemaparan tersebut mengindikasikan, bahwa tradisi tudang sipulung telah 

dilakukan sejak lama oleh masyarakat Bugis Makassar sebagai ruang bersama 

untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam rangka mencari solusi atas persoalan 

yang tengah dihadapi masyarakat. 

Pelaksanaan tudang sipulung dapat bersifat resmi maupun tidak resmi. 

Mulai dari tingkat paling kecil, dalam keluarga, antar keluarga, dalam 

kampung/negeri (wanua), antar kampung/negeri, dalam kerajaan, hingga antar 

kerajaan. Tudang sipulung yang sifatnya tidak resmi biasanya dilakukan dalam 

lingkungan keluarga atau antar keluarga, yang membicarakan persoalan persoalan 

keluarga seperti perkawinan, lamaran, dan sebagainya. Sedangkan hal yang 

menyangkut persoalan bermasyarakat atau keputusan-keputusan penting dalam 

suatu kampung antar kampung, atau kerajaan, biasanya dilaksanakan secara resmi 

yang dipimpin oleh seorang Matoa (yang dituakan menurut adat) sebagai 

pemimpin (raja) suatu kampung/negeri (wanua). 

                                                             
198Lihat penelitian AB. Takko & Mukhlis, "Hak Asasi Manusia dalam Budaya Bugis 

Makassar” dalam Laporan Penelitian Rutin Unhas (Makassar: Lembaga Penelitian Unhas, 2001) h. 

24. 
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Tudang sipulung yang dilaksanakan dalam suatu kampung disebut tudang 

wanua (duduk bersama dalam suatu kampung) yang dihadiri oleh seluruh 

masyarakat dan para penghulu-penghulu adat (pakketenni ade’). Ruang publik 

tradisional Bugis Makassar tudang sipulung atau tudang wanua ini berlangsung 

secara demokratis. Pimpinan tudang sipulung, yakni arung Matoa (ketua adat) 

berkewajiban meminta pendapat kepada peserta tudang sipulung. Peserta yang 

dimintai pendapat, berkewajiban mengemukakan pendapatnya walaupun 

pendapatnya tersebut sama dengan peserta lain atau telah dikemukakan terlebih 

dahulu oleh peserta sebelumnya. Apabila seorang peserta tidak setuju atas suatu 

hal, maka ia harus mengungkapkan secara langsung dalam musyawarah tersebut, 

ketidaksetujuannya dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima (rasional). 

Keputusan yang diambil dalam tudang sipulung tersebut, harus bertumpu 

dan berdasarkan pada prinsip massolong pawo, mangelle pasang, yang dapat 

diartikan sebagai apa yang terbaik bagi rakyat seharusnya berdasarkan kehendak 

rakyat itu sendiri, sehingga proses penyampaiannya pun harus berasal dari rakyat, 

dan kemudian hasilnya juga untuk kepentingan rakyat semata. Tugas pemimpin 

atau raja hanyalah menerjemahkan dan melaksanakan keputusan rakyat, yang 

hasilnya kemudian diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, yang artinya bahwa 

keputusan yang akan dicapai dalam "duduk bersama" (tudang sipulung) tersebut 

merupakan keputusan atas kehendak bersama dan untuk kepentingan bersama, 

yang diibaratkan seperti air pasang yang mengalir dari bawah (rakyat) ke atas 

(penguasa) (mangelle pasang) dan kemudian mengalir kembali ketempat dimana 

air pasang itu berasal (massolong pawo).199 Jadi, pengertian tentang pemerintahan 

"dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" sebagaimana yang dipahami secara 

                                                             
199Nurba, The influence of Tudang Sipulung, Public Accountability, and Transparancy to 

the Ragional Budget Performance of the Municipality of Parepare, (Management Science Letters, 

11.1: 49-56. 2000), h. 9-10. 
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umum dewasa ini (modern), sebenarnya sudah tertuang dalam prinsip mangngelle 

pasang dan massolong pawo tersebut. 

Tudang sipulung merupakan ruang publik tradisional bagi masyarakat 

Bugis Makassar untuk menyampaikan aspirasinya terhadap persoalan-persoalan 

penyelengaraan pemerintahan, dan mencari kesepakatan (kehendak bersama) 

terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Masyarakat datang berkumpul 

bersama mendiskusikan dan memperdebatkan secara rasional suatu permasalahan 

guna mendapatkan win-win solution, dengan tetap menghormati dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai pangngadereng (sistem adat). 

Jadi, konsepsi ruang publik politis sebagai perwujudan prinsip-prinsip 

demokrasi, sebenarnya telah ada dan telah dilaksanakan sejak berlangsungnya 

masa-masa kerajaan di Sulawesi Selatan sejak abad ke-14, yang menjadi sarana 

bermusyawarah bagi masyarakat untuk memperoleh kata mufakat atas pertikaian 

atau permasalahan yang tengah dihadapi, hanya konteks dan perwujudannya 

(pelaksanaannya) saja yang berbeda dengan konsep demokrasi ideal yang dikenal 

saat ini karena konsep demokrasi ala Bugis Makassar ini berlangsung pada masa 

berlangsungnya kerajaan-kerajaan di wilayah Bugis Makassar. 

Dalam lontara’ dijelaskan bahwa ketika kerajaan-kerajaan mulai 

bermunculan di Sulawesi Selatan pada sekitar abad ke-14, To Manurung 

mengadakan tudang sipulung dengan para pemimpin kaum untuk membuat 

perjanjian mengenai dasar-dasar penyelenggaraan keseluruhan aktivitas politik 

pemerintahan dan kenegaraan Bugis Makassar. Di dalam perjanjian tersebut 

dimufakati batas-batas hak, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban raja dan 

rakyat. Penetapan status, fungsi, dan peran masing-masing. Hal ini dengan jelas 

menunjukkan sistem budaya politik yang dianut dengan memilih dan menetapkan 
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rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 200  Secara konstitusional hal itu 

ditegaskan dengan ungkapan: 

"rusa’ taro-arung, tenrusa’ taro ade’ 

rusa’ taro ade’, tenrusa’ taro anang, 

rusa’ taro anang, tenrusa taro to-maega" 

(batal ketetapan raja, tak batal ketetapan adat 

batal ketetapan adat, tak batal ketetapan kaum, 

batal ketetapan kaum, tak batal ketetapan rakyat)201 

Perjanjian tersebut menandakan bahwa kehendak umumlah (volonté 

generale) yang menjadi ketetapan tertinggi dalam memutuskan suatu perkara. Hal 

ini berarti bahwa esensi ruang publik politis yaitu demokrasi sebagai 

pemerintahan rakyat, telah terumuskan dan tercermin dalam Perjanjian 

Tomanurung dengan Pemimpin Kaum tersebut. Perjanjian ini merupakan suatu 

bentuk Du Contract Social (kontrak sosial) antara penguasa dan rakyat terhadap 

proses penyelenggaraan aktifitas politik dan pemerintahan, sebagaimana yang 

telah dikemukakan oleh filsuf Prancis, Jean-Jacques Rousseau, pada abad ke-18 di 

Eropa. 

Pada salah satu sastra paseng yang berbentuk puisi, dikemukakakan nilai-

nilai dasar yang menjadi dasar bagi ruang kultural Bugis Makassar, yaitu:202 

Sadda mappabati ada 

Ada mappabati gauk 

Gauk mappanessa tau 

                                                             
200Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal 

(Makassar: Lephas, 2003), h. 167. 

201Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal 

(Makassar: Lephas, 2003), h. 157. 

202Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal, h. 

162. 
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Temmetto nawa-nawa majak 

Tellessuk ada-ada belle 

Temmakatuna ri padanna tau 

Tekkalupa ri apolEngenna203 

Suara (hati nurani) menjelmakan kata-kata 

Kata-kata menjelmakan perbuatan 

Perbuatan menjelaskan hakikat manusia 

Tidak ada keinginan (maksud) jahat 

Tidak ada kata-kata bohong 

Tidak dianggap hina sesama manusia 

Tidak lupa pada asal penciptaannya/asal muasalnya 

Dalam sastra paseng lainnya, disebutkan sejumlah nilai utama (kondisi-

kondisi) yang juga dijadikan pegangan dalam ruang publik politis tradisional 

masyarakat Bugis Makassar,204 nilai-nilai utama tersebut adalah: 

Upasengko makkatenning ri lima-E akkatenningeng: 

Mammulanna, riada tongengng-E 

Madduanna, rilempuk-E 

Matellunna, rigettengng-E 

Maeppakna, sipakatau-E 

Mallimanna, mappasona-E ri dewata seuwa-E 

Nigi-nigi makkatenning ri lima-E akkatenning, 

Salewangengngi lolangenna 

Ri lino lettu ri esso ri monri205 

                                                             
203Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal 

(Makassar: Lephas, 2003), h. 159.  

204Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal, h. 

161. 
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Nasehat untuk bersandar pada lima pegangan 

Pertama, pada kata-kata yang benar (perkataan yang jujur) 

Kedua, pada perbuatan yang lurus (perbuatan yang tidak curang) 

Ketiga, pada keteguhan/ketegasan (keteguhan pada keyakinan yang 

benar) 

Empat, saling menghargai (sesama manusia) 

Lima, berserah diri/bertawakkal kepada Sang Pencipta 

Barangsiapa yang bersandar pada lima pegangan tersebut, 

Maka kelak akan selamat di dunia hingga di hari kemudian (di akhirat) 

Di dalam kedua Sastra Paseng tersebut ditemukan lima nilai dasar utama 

yang disebut sebagai lima akkatenningeng (lima pengangan). Kelima nilai 

pegangan tersebut merupakan nilai dasar yang sifatnya primer di dalam ruang 

publik politis tradisional masyarakat Bugis Makassar. Penyelewengan terhadap 

nilai-nilai tersebut mengakibatkan seseorang dianggap kehilangan nilai dasar 

kemanusiaannya atau terdegradasi, turun martabatnya menjadi binatang (olok-

kolo’).206 

Kelima nilai dasar yang primer tersebut akan diuraikan satu persatu, dan 

kemudian akan dihubungkan dengan kondisi-kondisi ruang publik (politik) ideal 

yang ada dalam konsepsi tudang sipulung yang dilandasi nilai nilai dalam sistem 

nilai adat normatif masyarakat Bugis Makassar. 

Pertama, nilai dasar ada tongeng (perkataan jujur). Nilai dasar ini 

mencerminkan kondisi pertama yang ada dalam suatu ruang publik (tradisional) 

                                                                                                                                                                       
205Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal 

(Makassar: Lephas, 2003), h. 162.  

206Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal…, h. 

170. 
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harus berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran. Misalnya, peserta yang terlibat 

dalam tudang sipulung memberikan pandangan-pandangannya dalam bentuk 

informasi atau argumentasi "yang benar (jujur)". Informasi atau argumentasi yang 

diberikan bukanlah suatu rekayasa yang dibaliknya tersembunyi kepentingan-

kepentingan tertentu, sehingga tudang sipulung yang berlangsung "betul-betul" 

untuk mencari jalan keluar atas suatu permasalahan untuk kepentingan bersama. 

Kedua, nilai dasar lempuk (perbuatan lurus/jujur). Nilai dasar ini 

berhubungan dengan sikap atau perbuatan yang benar (lurus). Dalam pengertian 

ini, seorang peserta dalam suatu musyawarah tidak memiliki sifat dan perilaku 

yang curang/tipu muslihat. Dengan demikian, suatu ruang publik harus "steril" 

dari perbuatan curang, tipu menipu, sehingga kondisi yang tercipta adalah kondisi 

yang fair dalam suatu tudang sipulung. 

Ketiga, nilai dasar getteng (keteguhan/ketegasan). Nilai dasar yang ketiga 

ini menerangkan bahwa suatu ucapan, sikap, atau perbuatan harus bersandarkan 

(berpegang teguh) pada keyakinan yang benar/objektif (nilai nilai kebenaran/adat) 

sehingga kondisi ruang publik yang tercipta benar-benar mencerminkan kondisi 

objektif (yang sebenarnya), tidak subjektif, tidak memihak, atau berat sebelah. 

Keempat, nilai dasar sipakatau (saling memanusiakan/menghargai). Nilai 

dasar ini memiliki dimensi sosial yang mengindikasikan adanya interaksi yang 

bersifat egaliter dalam suatu ruang publik. Hal ini menunjukkan hubungan yang 

saling menghargai dan saling menghormati antar peserta dalam suatu ruang 

publik, yang mana setiap peserta memiliki kesempatan/akses yang sama untuk 

mengemukakan pandangan pandangannya tentang suatu permasalahan tanpa ada 

paksaan/tekanan dari pihak manapun juga. 

Kelima, nilai dasar mappesona ri Pawinruk sewua-E (berserah diri kepada 

Sang Pencipta. Nilai ini berdimensi religius dan transendental yang 
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mempedomani setiap aktivitas budaya politik, sehingga timbul keasadaran akan 

"pertanggung jawaban" setiap individu kepada Sang Penciptanya dalam setiap 

aktivitas budaya politiknya. Dengan adanya kesadaran vertikal tersebut, maka 

komunikasi yang terjadi dalam suatu ruang publik akan selalu bersandarkan pada 

nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. 

Jadi, pelaksanaan tudang sipulung sebagai sebuah ruang publik tradisional 

bagi kehendak rakyat, harus dilandasi oleh kondisi kondisi komunikasi ideal atau 

nilai nilai lima akkatenningeng (lima pegangan) sebagai sumber nilai normatif 

tradisional masyarakat Bugis Makassar, dan dihormati oleh semua unsur yang 

terlibat dalam tudang sipulung agar keputusan yang dihasilkan benar benar 

mencerminkan kehendak bersama dan bermanfaat bagi semua pihak. Nilai-nilai 

utama yaitu ada tongeng (perkataan jujur), lempu’ (perbuatan lurus/jujur), getteng 

(keteguhan pada kebenaran), sipakatau (saling menghargai), mappesona ri 

Pawinruk seuwa E (berserah diri pada Sang Pencipta) harus menjadi prasyarat 

bagi sebuah ruang publik (politis) agar proses komunikasi yang berlangsung dapat 

terjalin secara rasional, fair, kritis, sehat dan demokratis. Hal hal inilah yang 

dimaksudkan Habermas sebagai ciri ruang publik otentik yang muncul di Eropa 

pada sekitar abad ke 17, yang ternyata kondisi kondisi ruang publik otentik 

tersebut ada dan diterapkan dalam kehidupan budaya politik tradisional 

masyarakat Bugis Makassar, sejak ratusan tahun silam yang dimulai sekitar abad 

ke-14. 

C. Nilai-nilai Ajaran Islam 

Mengkaji Nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam sangat luas, 

karena nilai-nilai Islam menyangkut berbagai aspek dan membutuhkan telaah 
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yang luas. Pokok-pokok yang harus diperhatikan dalam ajaran Islam untuk 

mengetahui nilai-nilai agama Islam mencakup tiga aspek sebagai berikut:207 

1. Nilai Akidah 

Nilai akidah memiliki peranan yang sangat penting dalam ajaran Islam, 

sehingga penempatanya berada di posisi yang utama. Akidah secara etimologis 

berarti yang terikat atau perjanjian yang teguh, dan kuat, tertanam dalam hati yang 

paling dalam. Secara etimologis berarti credo, creed yaitu sebuah keyakinan hidup 

dalam arti khas, yaitu pengingkaran yang bertolak dari hati. Dengan demikian, 

akidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenaranya oleh hati, menentramkan 

jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. 

Akidah atau keimanan merupakan landasan bagi umat Islam, sebab dengan 

akidah yang kuat seseorang tidak akan goyah dalam hidupnya. Akidah dalam 

Islam mengandung arti adanya keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan 

yang wajib disembah, ucapan dalam lisan dan kalimat syahadat dan perbuatan 

dengan amal sholeh. Oleh karena itu, persyaratan bagi seseorang agar bisa disebut 

orang muslim dalam mengucapkan dua kalimah syahadat. Akan tetapi, pengakuan 

tersebut tidak sekedar pengucapan semata, tetapi juga harus disertai keyakinan 

yang kuat dalam hati dan dibuktikan dengan amal. 

Akidah sebagai sebuah kayakinan akan membentuk tingkah laku, bahkan 

mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Menurut Abu A‟la Al-Maududi, 

pengaruh akidah dalam kehidupan sebagai berikut: 

a. Menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik. 

b. Menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan 

dan situasi 

                                                             

207Nurul Jeumpa, Nilai-Nilai Agama Islam, (Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan 

Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh, 2017), 4.2, h.101-112. 
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c. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri. 

d. Menanamkan sifat kesatria, semangat dan berani, tidak gentar menghadapi 

resiko. 

e. Membentuk manusia menjadi jujur dan adil. 

f. Membentuk pendirian yang teguh, sabar, taat dan disiplin dalam menjalankan 

illahi. 

g. Mencipatakan sikap hidup damai dan ridha. 

Akidah atau keimanan yang dimiliki setiap orang selalu berbeda. Akidah 

mempunyai tingkatan-tingakatan yang berbeda pula. Tingkatan-tingkatan iman 

adalah:208 

a. Taqlid, tingakatan keyakinan berdasarkan pendapat orang lain tanpa dipikirkan. 

Dengan kata lain, keyakinan yang dimilikinya adalah meniru ada orang lain tanpa 

tahu dasarnya. 

b. Yakin, tingkatan keyakinan yang didasarkan atas bukti dan dalil yang jelas, 

tetapi belum menemukan hubungan yang kuat antara obyek keyakinan dengan 

dalil yang diperolehnya. 

c. Ainul yakin, tingkatan keyakinan berdasarkan dalil rasional, ilmiah dan 

mendalam sehingga mampu membuktikan obyek  keyakinan dengan dalil-dalil 

serta mampu memberikan argumentasi terhadap sanggahan-sanggahan yang 

datang. 

d. Haquul yakin, tingkatan keyakinan yang disamping berdasarkan dalil-dalil 

rasional, ilmuah dan mendalam, juga mampu membuktikan hubungan antara 

objek keyakinan dengan dalil-dalil, serta mampu menemukan dan merasakan 

keyakinan tersebut melalui pengalaman agamanya. 

                                                             

208 Ardian Asyhari, Literasi Sains Berbasis Nilai-Nilai Islam Dan Budaya Indonesia, 

(Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni, 2017), 6.1, h. 137-148. 
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2. Nilai Syari’ah 

Syari’ah menurut bahasa berarti tempat jalannya air, atau secara maknawi 

syariah artinya sebuah jalan hidup yang ditentukan oleh Allah sebagai panduan 

dalam menjalankan kehidupan dunia dan Akhirat. 

Syari’ah merupakan sebuah panduan yang diberikan oleh Allah swt. 

berdasarkan sumber utama yang berupa al-qur’an dan As-Sunnah serta sumber 

yang berasal dari akal manusia dalam ijtihad para ulama atau para sarjana Islam. 

Kata syari’ah menurut pengertian hukum Islam adalah hukum-hukum atau 

aturan yang diciptakan Allah untuk semua hamba-hamba-Nya agar diamalkan 

demi mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariah juga bisa diartikan sebagai 

satu sistem ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, 

hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Menurut Mamoud Syaltout dalam 

Muhammad Alim, syariah sebagai peraturan-peraturan atau pokok-pokoknya 

digariskan oleh Allah agar manusia berpegang kepadanya, dalam mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhanya, sesama manusia, alam dan hubungan 

manusia dengan kehidupan. 

Menurut Taufik Abdullah, syariah mengandung nilai-nilai baik dari aspek 

ibadah maupun mumallah. Nilai-nilai tersebut diantaranya:209 

a. Kedisiplinan, dalam beraktifitas untuk beribadah. Hal ini dapat dilihat dari 

perintah sholat dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. 

b. Sosial dan kemanusiaan. 

c. Keadilan, Islam sangat menjujung tingggi nilai-nilai keadilan. Hal ini bisa 

dilihat dalam waris, jual, haad(hukuman), maupun pahala dan dosa. 

                                                             
209Taufiq Abdullah, Pengaruh Cekaman Salinitas Terhadap Keragaan Varietas Kacang 

Hijau Pada Fase Perkecambahan, (In: Prosiding Seminar Hasil Penelitian Tanaman Aneka 

Kacang dan Umbi. 2013), h. 465-477. 
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d. Persatuan, hal ini terlibat pada sholat berjamaah, anjuran dalam pengambilan 

saat musyawarah. 

e. Tanggung jawab, dengan adanya aturan-aturan kewajiban manusia sebagai 

hamba kepada TuhanNya adalah melatih manusia untuk bertanggung jawab atas 

segala hal yang dilakukan. 

Jika syariah dikaji secara mendetail bahwa di dalamnya terdapat nilai-nilai 

dan norma dalam ajaran agama Islam yang ditetapka oleh ajaran Islam yang 

ditetapkan oleh Tuhan bagi segenap manusia yang akan dapat mengantarkan pada 

makna hidup yang hakiki. 

Hidup yang selalu berpegang teguh pada syariah akan membawa 

kehidupanya untuk selalu berperilaku yang sejalan dengan ketentuan Allah dan 

RasulNya. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas iman seseorang dapat dibuktikan 

dengan pelaksanaan ibadah secara sempurna dan terealisasinya nilai-nilai yang 

terkandung di dalam syariah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 

3. Nilai Akhlak 

Dalam agama Islam, akhlak atau perilaku seseorang muslim seseorang 

dapat memberikan suatu gambaran akan pemahamanya terhadap agama Islam. 

nilai-nilai akhlak sangatlah penting untuk diketahui dan diaktualisasikan oleh 

seseorang muslim atau seseorang ketika dalam proses pembinaan dan membentuk 

karakter yang tercermin sebagi muslim yang sejati. Secara etimologi, pengertian 

akhlak berasal dari bahasa arab yang berarti budi pekerti, tabi‟at, perangai, 

tingkah laku buatan, ciptaan. 

Adapun akhlak secara terminologi yang mengutip pendapat dari ulama Ibn 

Maskawaih dalam bukunya Tahdzib al-ahlak yang mendifinisikan bahwa akhlak 

adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan 

tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya dari Imam 
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Al-Ghazali kitabnya Ihya’ Ulum Al-Din menyatakan bahwa akhlak adalah 

gambaran tingkah laku dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan 

dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari pengertian 

diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ahklak adalah keadaan yang melekat pada 

jiwa manusia. Karena itu, suatu perbiatan tidak dapat disebut akhlak kecuali 

memenuhi beberapa syarat yaitu: 

a. Perbuatan tersebut telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah 

menjadi kepribadian 

b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini bukan berarti 

perbuatan itu di lakukan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, mabuk, 

atau gila. 

c. Perbuatan tersebut timbul dari dalam dorongan seseorang yang mengerjakanya 

tanpa ada suatu paksaan atau tekanan dari luar. 

d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main, pura-

pura atau sandiwara. 

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Akhlak 

diibaratkan suatu “buah” pohon Islam yang berakarkan aqidah, bercabang dan 

syari‟ah. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 menjelaskan tentang pentingnya akhlak:210 

“Dan Sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang agung”211 

Ruang lingkup ajaran akhlak tidak jauh berbeda dengan ajaran Islam itu 

sendiri, khususnya yang berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Akhlak 

dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek, dimulai akhlak terhadap Allah 

                                                             
210Yoke, Suryadarma, Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali, (At-Ta'dib, 2015), h. 

10-16. 

211Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 564. 
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hingga terhadap sesama manusia. Lebih jelasnya menurut Muhammad Alim 

sebagai berikut:212 

a. Akhlak Terhadap Allah 

Berbagai cara yang dilakukan untuk berakhlak kepada Allah dan kegiatan-

kegiatan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Allah. Diantara nilai-nilai 

keTuhanan yang mendasar adalah: 

1) Iman, sikap batin yang penuh keyakinan terhadap Allah bahwasanya 

selalu hadir atau bersama manusia dimanapun manusia itu berada. 

2) Ihsan, kesadaran yang tinggi akan kehadiran Allah bersama manusia 

dan dimanapun manusia itu berada. 

3) Taqwa, yaitu berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhoi Allah 

dengan menjauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang tidak diridhai Nya. 

4) Ikhlas, yatiu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan semata-

mata demi memperoleh keridhaan Allah dan bebas dari pamrih. 

5) Tawakkal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah denga penuh 

harapan dan keyakinan bahwa dia yang akan menolong manusia dalam 

memberikan jalan terbaik. 

6) Syukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih dan penghargaan atas 

semua nikmat dan karunia yang tak terhitung. 

7) Sabar, yaitu sikap tabah dalam menghadapi segala kepahitan hidup. 

Dengan kata lain, sabar adalah sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan 

asal dan tujuan hidup, yaitu Allah swt. 

 

 

                                                             

212 Ainna Khoiron, Hakikat, Nilai-Nilai Dan Strategi Pembentukan Karakter (Akhlak) 

Dalam Islam, (Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam, 2018), 1.2, h.325-346. 
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b. Akhlak Terhadap Manusia 

Nilai-nilai akhlak terhadap sesama manusia sangat banyak, dan berikut ini 

diantara nilai-nilai tesebut yang patut dipertimbangkan: 

1) Silaturahmi, yaitu sikap menyambung rasa cinta kasih sesama manusia. 

2) Persaudaraan (ukhuwwah), yaitu semangat persaudraan. Maksudnya 

manusia itu harus saling menjaga dan tidak mudah menganggapnya dirinya yang 

paling baik. 

3) Persamaan, (musawwah), yaitu pandangan bahwa semua manusia itu 

sama harkat dan martabat. 

4) Adil, Yaitu wawasan seimbang dalam memandang, menilai, atau 

menyikapi seseuatu atau seseorang. 

5) Baik sangka, yaitu sikap penuh baik sangka kepada orang lain. 

6) Rendah hati, yaitu sikap yang tumbuh karena kesadaran bahwa segala 

kemulyaan hanya milik Allah. 

7) Tepat janji (al-wafa), yaitu selalu menepati janji apabila membuat 

perjanjian dengan orang lain. 

8) Lapang dada (Insyrof), yaitu sikap penuh kesadaran menghargai 

pendapat orang lain. 

9) Dapat dipercaya, yaitu penampilan diri yang dapat dipercaya. 

10) Perwira, yaitu sikap denga penuh harga diri, namun tidak sombong, 

tetap rendah hati, dan tidak mudah menunjukkan sikap pemalas. 

11) Hemat, yaitu sikap yang bisa meminit dan tidak kikir dalam 

menggunakan harta. 

12) Dermawan, yaitu sikap meiliki kesediaan yang besar dalam menolong 

sesama manusia 
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Nilai-nilai akhlak terhadap sesama manusia diatas dapat membentuk 

peribadi seseorang dan juga dapat membentuk ketakwaan kepada Allah. Nilai-

nilai ditata yang mementuk akhlak masih bisa ditambah lagi dengan beberapa 

nilai yang masih banyak sekali          

c. Akhlak Terhadap Lingkungan 

  Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia, 

baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang tidak bernyawa. 

Pada dasarnya, nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan ini bersumber dari fungsi 

manusia sebagai khilafah. Sikap kekhalifahan ini menuntut adanya interaksi 

manusia dengan sesamanya dan juga alam. Kekhalifahan mengandung arti 

pengayoman, memelihara, serta bimbingan agar setiap mahkluk mencapai tujuan 

penciptanya. Berarti manusia dituntut untuk menjaga kesediaan alam yang ada. 

Yaitu mengantarkan manusia turut bertanggung jawab atas semua yang 

dilakukannya dan tidak boleh merusak terhadap lingkungan. Dari beberapa uraian 

diatas, didalam ajaran Islam akhlak itu sangat pentng dan bersifat komprehensif 

dalam mencakup berbagai mahkluk di muka bumi ini. Hal demikian dilakukan 

sebab seluruh makhluk saling membutuhkan dengan sesama makhluk yang lain. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai 

kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. 

Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi yaitu kurangnya literatur yang 

membahas budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu; peserta tudang 

sipulung di Desa Patondonsalu pada umumnya adalah para tokoh masyarakat dan 

tetua yang berumur kisaran 40 – 70 Tahun, sedangkan generasi muda yang 

berusia sekitar 20 – 39 tahun itu sangat jarang dijumpai; dan adanya beberapa 

kegiatan tudang sipulung yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan ajaran Islam. 
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Oleh karena itu, penguatan proses dan model literasi komunikasi perlu 

dilaksanakan dalam budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu tersebut. 

Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir penelitian dalam menjelaskan 

permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

Tabel 4.  

Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian secara 

teoritis tentang penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada usaha 

untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga 

hanya merupakan pengungkapan fakta.1 

Hal tersebut didasari pula pendapat Lexy J. Moloeng dalam metodologi 

penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.2 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Patondonsalu Kecamatan Maiwa 

Kabupaten Erekang. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena penulis 

ingin menganalisis dan mengembangkan literasi komunikasi yang diterapkan 

dalam budaya tudang sipulung di desa ini. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan 

Februari sampai dengan bulan Oktober 2021, dan sebelumnya peneliti telah 

melakukan observasi yaitu dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 

2021. 

                                                             
1Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Peserta Didik, 

(Cet. I: Jakarta: Gramedia Utama, 1997), hal.10. Lihat juga: Noeng Muhajir, Metode Penelitian 

Kualitatif (Cet. III; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 49. 

2Moloeng J. Lexi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi; Cet. 26; 2012), h. 6. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dakwah dan 

komunikasi. Jenis pendekatan dakwah dan komunikasi ini merupakan jenis 

pendekatan yang digunakan untuk meneliti dan memahami sebuah isu yang terjadi 

dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk 

mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.  

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi 

penelitian, berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan 

demikian data dan informasi yang diperoleh adalah yang validitasnya dapat 

dipertanggung jawabkan. Penelitian menggunakan istilah social situation atau 

situasi sosial dengan objek penelitian yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat 

(place), pelaku (actors), dan aktifitas (activity) yang berinteraksi secara 

bersinergi. Situasi sosial dalam penelitian ini adalah tempat, yakni Desa 

Patondonsalu Kabupaten Enrekang, pelaku yakni masyarakat Desa Patondonsalu, 

aktifitas yakni kegiatan budaya tudang sipulung. Penelitian ini difokuskan kepada 

literasi komunikasi dalam budaya tudang sipulung. 

Pada penelitian ini, informan yang penulis ambil berjumlah 10 (sepuluh) 

orang dengan rincian sebagai berikut: 2 (dua) orang dari pihak pemerintahan Desa 

Patondonsalu (Kepala Desa dan Staf Desa), 4 (empat) orang dari tokoh 

masyarakat/Kepala Dusun (Toa Ade’) sebagai pelaku tudang sipulung, 4 (empat) 

orang dari masyarakat Patondonsalu yang bekerja sebagai petani, karyawan 

swasta dan PNS. Dari ke 4 masyarakat tersebut ada yang rutin mengikuti kegiatan 

tudang sipulung dan ada juga yang baru beberapa kali. Untuk menentukan 

informan, penulis menggunakan tekhnik purposive sampling yaitu menentukan 
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informan dengan pertimbangan tertata yang dipandang dapat memberikan data 

secara maksimal dan bersedia untuk diwawancarai serta bersedia hasil wawancara 

mereka dipublikasikan dalam penelitian ini. Berikut data informan dalam 

penelitian ini: 

Tabel 5.  

Data Informan Penelitian 

 

Dari informan di atas, seluruhnya bersedia untuk diwawancarai dan 

seluruhnya juga bersedia hasil wawancara mereka dipublikasikan. Dalam 

penelitian ini, untuk menentukan informan penulis mengambil pertimbangan 

sebagai berikut: 

a. Bersedia menjadi informan. 

b. Terlibat langsung pada kegiatan tudang sipulung. 

c. Mengetahui tentang kegiatan tudang sipulung. 

d. Penulis mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa saja yang 

No Nama Informan Jabatan/Peran Koding Ket. 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Mukhlis, SE 

Erawaty 

Sainal Ballu 

Mansur Abdar 

Amiruddin 

Muhammad Musu 

Hardiman 

Naharuddin 

Maryam 

Amri 

Kepala Desa 

Staf Desa 

Tokoh Masyarakat/ Kepala Dusun 

Tokoh Masyarakat/ Kepala Dusun 

Tokoh Masyarakat/ Kepala Dusun  

Tokoh Masyarakat/ Kepala Dusun 

Masyarakat (Petani) 

Masyarakat (Petani) 

Masyarakat (Pegawai Swasta) 

Masyarakat (PNS) 

I1 

I2 

13 

I4 

I5 

I6 

I7 

I8 

I9 

I10 

 

 

 

Key 

Informan 

 

 

 

Secondary 

Informan 
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menjadi informan, bisa saja penulis membuang informan yang dianggap 

tidak layak. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang mendukung data primer, yakni data yang 

diperoleh dari literatur buku, jurnal, majalah ilmiah, maupun referensi yang 

berkaitan dengan literasi komunikasi dan budaya tudang sipulung. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai permasalahan penelitian ini maka 

teknik yang penulis akan gunakan dalam pengumpulan data, yaitu melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode ilmiah yang bisa diartikan sebagai pengamatan 

melalui fokus perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan sebuah alat 

indra. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka 

observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek lain.3 

Peneliti melakukan observasi dengan cara melakukan pendekatan secara 

acak kepada masyarakat di Desa Patondonsalu, baik itu yang terlibat langsung 

dalam kegiatan tudang sipulung maupun yang tidak pernah terlibat langsung. 

Hasil yang peneliti peroleh dari hasil observasi yaitu:  

a. Kurangnya literatur yang membahas terkait kegiatan tudang sipulung di Desa 

Patondonsalu, baik literatur berupa tercetak maupun tidak tercetak. 

b. Kurangnya masyarakat usia 20 - 39 tahun yang hadir pada kegiatan tudang 

sipulung. 

                                                             
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif R&D, Cet. 4; (Bandung: 

Alfabeta, 2008), h.145. 
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c. Terdapat beberapa kegiatan di dalam pelaksanaan budaya tudang sipulung yang 

dikhawatirkan tidak sesuai dengan nilai ajaran Islam. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.4 

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dalam suatu penelitian, 

mengadakan wawancara kepada seseoarang yang dianggap berkompoten dalam 

bidang yang sedang diteliti dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

secara mendalam untuk mengungkap hal yang sebenarnya, sedangkan peneliti 

mendengar dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.5 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. 6  Joko mendefinisikan interview adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Wawancara bermakna 

berhadapan langsung antara interview dengan informan, yang kegiatannya 

dilakukan secara lisan.7 Sedangkan S. Nasution memberikan definisi wawancara 

sebagai satu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi.8 

                                                             
4Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya, h.180. 

5Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya, h. 320. 

6Lexi J. Moloeng, Metode Penelitian Kuantitatif, h. 135. 

7P. Joko Subagyo, Metode Penelitin dalam Teori dan Praktek, (Cet. II 1997), h. 39. 

8S. Nasution, Metode Research, (Cet. II; 1996), h. 113. 
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Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah 

wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan 

melakukan interview menggunakan pertanyaan yang umumnya tidak terstruktur. 

Pertanyaan yang tidak terstruktur adalah daftar pertanyaan yang disusun 

sedemikian rupa sehingga seorang peneliti memiliki keleluasaan untuk 

menanyakan suatu masalah dengan menambah pertanyaan, bahkan dapat 

menghilangkan pertanyaan jika tidak relevan dengan penelitian.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah menunjukkan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan.9 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan dokumentasi berupa foto-

foto saat peneliti melakukan wawancara dengan informan. Sedangkan untuk 

dokumentasi atau foto-foto pelaksanaan kegiatan tudang sipulung itu sendiri, 

peneliti tidak berhasil menemukan karena menurut keterangan dari semua 

informan bahwa tidak ada yang menyimpan foto-foto kegiatan tersebut. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yaitu keseluruhan data yang diperlukan untuk 

menjelaskan keseluruhan sumber dimana data diperoleh, dan teknik pengumpulan 

data, serta berapa lama kerja di lapangan. 10  Instrumen penelitian juga berarti 

sebagai alat untuk memperoleh data. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis 

data yang diinginkan. Dengan kata lain instrumen adalah alat cara menjaring data 

yang diinginkan dan yang dibutuhkan. 

                                                             
9Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian(Cet.VII;2010), h. 31. 

10 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Cet. VI; (Jakarta: Raja 

GrafindoPersada, 2003), h. 110. 
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Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 

"divalidasi" seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun ke lapangan. Jadi peneliti adalah isntrumen kunci dalam 

penelitian kualitatif. Nasution dalam Sugiyono mengatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai 

instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum 

mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, 

hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat 

ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu 

dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan 

tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri alat satu-

satunya yang dapat mencapainya."11 

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah 

peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka 

kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah 

ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan 

sendiri, baik pada grand tour question, tahap foucused and selection, melakukan 

pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. 

Pada prinsipnya penelitian adalah pengukuran. Alat ukur dalam penelitian 

biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati.12 

                                                             
11Sugiyono, Metode Penelitian pedidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D 

(2008), h. 233. 

12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati R&D (Cet. 4, 2009), h. 102. 
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Agar data yang dikumpulkan baik dan benar, instrumen pengumpulan 

datanya pun harus baik. Ada beberapa instrumen pengumpulan data yaitu dengan 

pedoman observasi, pedoman wawancara dan angket sebagai instrumen penelitian 

agar dapat menuntun peneliti sekaligus dapat memperoleh informasi dari sumber 

data.  

1. Panduan observasi 

Panduan observasi termasuk instrumen penelitian, dan penelitian yang 

memanfaatkan metode observasi (pengamatan) membutuhkan alat bantu. Hal ini 

disebabkan manusia pada hakekatnya, secara khusus peneliti sendiri terbatas 

kemampuannya.13 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan instrumen dalam pengumpulan data, 

karena penulis menggunakan metode wawancara atau interview. Instrumen ini 

dimaksudkan sebagai upaya untuk mengantisipasi kejenuhan informan dan 

kelengkapan data yang ingin diperoleh. Tanpa adanya pedoman yang jelas dalam 

melaksanakan wawancara maka data yang diperoleh tidak akurat. 

3. Format Catatan Dokumentasi 

Arikunto mengemukakan bahwa dokumentasi adalah data yang diperoleh 

dari catatan-catatan atau arsip-arsip sebagai sumber data yang berhubungan 

dengan objek penelitian.14 

 

 

                                                             
13 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi ke Arah Ragam 

VarianKontemporer(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), h. 96. 

14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1992), h. 103. 



 
 

 

147 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan di lapangan diolah dengan analisis deskriptif 

kualitatif. Pengolahan data, melalui tiga tahapan. Sugiyono menjelaskan bahwa 

aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi.15 

2. Teknik Analisis Data 

Sugiyono menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.16 

Sedangkan menurut Paton yang dikutip Basrowi dan Suwandi bahwa 

analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu 

pola, dan satuan uraian dasar.17 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan selesai di lapangan. Analisis data 

menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang 

grounded. Namun dalam penelitian kulaitatif, analisis data lebih difokuskan 

selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data.18 

                                                             
15Sugiyono, Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D (Bandung: Alfabeta, 2007), 

h.183. 

16Sugiyono, Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, h.335. 

17Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif , (Cet.I, 2008), h.7. 

18Sugiyono, Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, h. 336. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data dengan model interaksi (interactive analysis model), Mils dan Huberman 

dalam Ramli L.19  Dimana komponen direduksi data bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen (reduksi data, 

sajian data, penarikan kesimpulan) saling berinteraksi. 

a. Reduksi data 

Jika data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mereduksi data. 

Menurut Sugiyono reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu.20 Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. 

Proses reduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dapat peneliti 

uraikan sebagai berikut: pertama, peneliti merangkum hasil catatan lapangan 

selama proses penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Kedua, peneliti menyusun satuan 

dalam wujud kalimat faktual sederhana berkaitan dengan fokus masalah. Langkah 

ini dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti membaca dan mempelajari semua 

jenis data yang sudah terkumpul. Penyusunan satuan tersebut tidak hanya dalam 

bentuk kalimat faktual tetapi berupa paragraf. Ketiga, setelah satuan diperoleh, 

peneliti membuat koding. Koding berarti memberikan kode pada setiap satuan. 

Tujuan koding agar dapat ditelusuri data atau satuan dari sumbernya. 

 

                                                             
19 Ramli L, "Peranan Guru Pedidikan Agama Islam dalam Pengembangan 

KerukunanantarUmat Beragam Peserta Didik SMP Negeri 1 Mamasa”, Tesis (Makassar: 

Universitas IslamAlauddin Makassar, 2014), h.74. 

20Sugiyono, Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, (Bandung: Alfabeta, 2007), 

h.338. 
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b. Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data yaitu 

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya untuk memudahkan memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. 

c. Conclusion Drawing/verification 

Setelah penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi, hal ini didasarkan pada reduksi yang merupakan 

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang akurat. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas 

internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmability (obyektifitas).21 

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data yang digunakan adalah uji 

kredibilitas yaitu dilakukam dengan menggunakan teknik triangulasi dan member 

check. 

                                                             
21Sugiyono, Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, h. 366. 
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1. Triangulasi, Moleong menyatakan triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.22 

Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 23  Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga macam 

triangulasi yaitu sebagai berikut: 

a. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 24 

Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut, menghasilkan data yangberbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena 

sudut pandangnya berbeda-beda. 

Triangulasi teknik ditempuh melalui langkah-langkah berikut: peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

untuk informan yang sama secara serempak. 

b. Triangulasi sumber 

Menurut Sugiyono triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

                                                             
22 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 330. 

23Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 327. 

24Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 373. 



 
 

 

151 

sumber.25 Peneliti akan menggunakan triangulasi sumber untuk memperoleh data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

c. Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih 

segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga 

kredibel/dipercaya. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dan wawancara, observasi atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan 

data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan 

kepastian datanya. 

2. Member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data.26 Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut 

valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan 

peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka 

peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya 

tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan 

apa yang diberikan oleh pemberi data. 

                                                             
25Sugiyono, Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, h. 373. 

26Sugiyono, Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, h. 375. 
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BAB IV 

LITERASI KOMUNIKASI DALAM BUDAYA TUDANG SIPULUNG  

DI DESA PATONDONSALU KABUPATEN ENREKANG 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kabupaten Enrekang 

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3014’36’’ – 3050’0’’ 

Lintang Selatan dan antara 119040’53’’ – 12006’33’’ Bujur Timur. Sedangkan 

ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan 

laut. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah: Utara : Kabupaten Tana Toraja; 

Timur: Kabupaten Luwu ; Selatan: Kabupaten Sidrap; Barat: Kabupaten Pinrang. 

Secara administrasi Kabupaten Kabupaten Enrekang merupakan bagian 

timur dari Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai luas wilayah 1.786,01 Km² 

dengan kepadatan penduduk ± 190.579 orang, penduduknya sebagian besar 

memeluk agama Islam dengan mata pencaharian uatam pada sektor pertanian 

kurang lebih 65% (Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2020), yang terdiri dari 12 

kecamatan dan dibagi lagi atas sejumlah 113 Desa dan 17 Kelurahan.1 

Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar 

terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu 

bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di 

Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan 

sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh 

penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di 

                                                             
1http://www.enrekangkab.go.id/ (diakses 25 Februari 2021). 
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Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan 

Maiwa dan Kecamatan Bungin.2 

Kabupaten Enrekang jika dilihat dari segi budaya masyarakatnya memiliki 

kekhasan tersendiri, hal ini dikarenakan kebudayaan Enrekang (Massenrempulu’) 

berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Jika diamati lebih 

lanjut beberapa masyarakat menanggapi bahwa perlu adanya penggantian nama 

Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu’, sehingga mencakup 

semua dari sisi sosial budayanya. 

Kabupaten Enrekang sendiri juga memiliki adat istiadat yang masih sangat 

kental, oleh karena itu masyarakat massenrempulu dimana pun berada tetap 

menjaga kebudayaan sesuai dengan perkataan Raja-Raja terdahulu dalam bahasa 

Bugis, Naiyya Enrekang Tana Rigalla, Lipu Riongko Tana Riabbusungi. Naiyya 

Tana Makka Tana Mapaccing Massenrempulu. Naiyya Tana Enrekang Tana 

Salama. 

Kabupaten Enrekang juga memiliki enam komunitas adat di kawasan 

Massenrempulu, yang sah diakui oleh negara setelah terbitnya Surat Keputusan 

(SK) Bupati Enrekang tertanggal 14 Februari 2018. Keenam komunitas tersebut 

antara lain, komunitas adat Baringin, Orong, Marena, Tangsa, Patongloan dan 

Pana.  

Luas wilayah adat yang memperoleh pengakuan antara lain, komunitas 

adat Baringin seluas 1.212, 96 ha, Marena seluas 676,32 ha, Orong seluas 

1.378,35 ha, Tangsa seluas 1.369,69 ha, Patongloan seluas 1.289,11 ha dan Pana 

seluas 973,93 ha. 

 

                                                             
2Ismaya dkk, Literasi Konten Lokal dan Budaya Kabupaten Enrekang: Do You Know? 

Literacy of Local Content and Culture of Enrekang Regency, (Enrekang: UNIMEN Press, 2021), 

h. 1-5. 
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2. Profil Desa Patondonsalu  

Desa Pattondonsalu merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Sidenreng Rappang berada di Kecamatan Maiwa, Kabupaten 

Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 28, 61 Km2. Secara 

Geografis Desa Pattondonsalu terletak:3 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bangkala 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Salo Dua 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap 

Desa Pattondonsalu secara orbitasi: 

a. Jarak ke ibukota Kecamatan Maiwa  = ± 5 Km 

b. Jarak ke ibu kota Kabupaten Enrekang = ± 38 Km 

c. Jarak ke ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan = ± 198 Km 

Keadaan topografi desa ini adalah berupa dataran sedang dengan 

ketinggian 50-100 m dpl dengan topografi datar. Jenis tanah umumnya berpasir, 

dengan tingkat kesuburan yang cukup. Curah hujan rata-rata 1500 mm. Musim 

penghujan biasanya terjadi pada periode Januari-Juli sementara bulan kering pada 

periode Agustus – Desember dengan suhu 25ºC - 35ºC dengan kelembapan 80%. 

Potensi utama yang dimiliki Desa Pattondonsalu yaitu dua sektor, yaitu sektor 

pertanian dan sektor peternakan.  

Desa Patondonsalu dipimpin oleh Bapak Mukhlis SE. yang menjabat 

sebagai Kepala Desa mulai tahun 2012 sampai sekarang (dua periode). Desa 

Patondonsalu secara administratif terbagi ke dalam empat (4) Dusun, yaitu: 

a. Dusun Santunan. 

                                                             
3http://timur-nusantara.blogspot.com/2012/08/desa-pattondonsalu-enrekang.html (diakses 

tanggal 20 Juni 2021). 
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b. Dusun Mattirowali. 

c. Dusun Salokaraja. 

d. Dusun Jambu. 

Masyarakat Desa Patondonsalu memiliki pekerjaan yang beragam, mulai 

dari pelajar, Ibu Rumah Tangga, petani/pekebun, Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

karyawan swasta, wiraswasta dan ada juga yang berstatus belum bekerja. Berikut 

diuraikan sebaran pekerjaan, jumlah penduduk, agama yang dianut, status 

perkawinan serta status pendidikan masyarakat Patondonsalu:4 

Tabel 6.  

Demografi Penduduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah penduduk sebanyak 1.195 orang dengan rincian, laki-laki sebanyak 

592 orang dan perempuan sebanyak 603 orang. 

 

                                                             
4https://profil.digitaldesa.id/patondonsalu-enrekang/pemerintah, (diakses pada tanggal 25 

Februari 2021). 
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Tabel 7.  

Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penduduk Desa Patondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang 

seluruhnya beragama Islam, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga 

orang tua, laki-laki dan perempuan. 

Tabel 8.  

Dusun 
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Desa Patondonsalu secara administratif terbagi ke dalam empat (4) Dusun, 

yaitu: 

a. Dusun Santunan, dipimpin oleh Bapak Sainal Ballu  

b. Dusun Mattirowali, dipimpin oleh Bapak Amiruddin 

c. Dusun Salokaraja, dipimpin oleh Bapak Muhammad Musu 

d. Dusun Jambu, dipimpin oleh Bapak Mansur Abdar 

Tabel 9.  

Perkawinan 

Perkawinan 

 

 

 

 

 

 

Status perkawinan masyarakat Patondonsalu yaitu sebanyak 599 orang 

yang berstatus kawin dan 520 orang yang belum kawin. 

Tabel 10.  

Pekerjaan 
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Pekerjaan masyarakat Patondonsalu urutan pertama adalah 

pelajar/mahasiswa sebanyak 353 orang, urutan kedua sebagai IRT sebanyak 331 

orang, kemudian disusul petani/pekebun sebanyak 201 orang. Kemudian ada 119 

orang yang belum/tidak bekerja, 109 orang yang bekerja sebagai wiraswasta dan 

terakhir 27 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Tabel 11.  

Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun status pendidikan masyarakat Patondonsalu yaitu: 407 orang yang 

tamat SD/sederajat, 263 orang yang tamat SLTA/sederajat, 212 orang yang tamat 

SLTP/sederajat, 123 orang yang tidak/belum sekolah, 102 orang yang belum 

tamat SD/sederajat, 61 orang yang Diploma IV/Strata I. 

Desa Patondonsalu terakhir melaksanakan kegiatan tudang sipulung secara 

besar-besaran pada tahun 2019. Acara tersebut dirangkaikan dengan penyerahan 

300 Sertifikat hak atas tanah rakyat dibagikan kepada masyarakat oleh Kantor 
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Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Enrekang. Pada kegiatan tersebut turut hadir 

Wakil Bupati Enrekang. Asman selaku Wakil Bupati Enrekang mengatakan, 

dengan adanya sertifikat sebagai dasar bahwa apa yang digarap masyarakat saat 

ini adalah betul-betul menjadi hak masyarakat. Sehingga, mereka lebih 

profesional dan produktif lagi dalam menggarap serta mengolah tanah dan 

lahannya, jangan biarkan lahan tidur, tapi harus produktif agar kesejahteraan 

meningkat.5 

Asman menjelaskan sepintas tentang tudang sipulung, bahwa tudang 

sipulung adalah tradisi masyarakat dari Desa Patondonsalu Kecamatan Maiwa 

yang dilakukan pada awal musim tanam padi. Menurutnya, tudang sipulung 

adalah tradisi kebersamaan agar masyarakat secara bersama sama turun menanam 

padi di sawah jika hujan sudah mulai turun. Sehingga tudang sipulung bisa 

dimaknai sebagai wadah bersilaturahmi dan bersama memasuki musim tanam. 

Asman pun berharap, acara seperti itu bisa terus dipertahankan untuk menambah 

khazanah budaya di Kabupaten Enrekang.6 

B.  Proses Literasi Komunikasi dalam Budaya Tudang Sipulung di Desa 

Patondonsalu Kabupaten Enrekang  

Untuk mengetahui terkait proses literasi komunikasi dalam pelaksanaan 

tudang sipulung di Desa Patondonsalu, maka peneliti melakukan observasi dan 

wawancara mendalam dengan beberapa informan. 

Proses adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi 

yang mengubah input menjadi output. Kegiatan ini memerlukan alokasi sumber 

daya seperti orang dan materi. Input dan output yang dimaksudkan mungkin 

                                                             
5https://enrekangkab.go.id/news/bpn-bagikan-300-sertifikat-tanah-saat-tudang-sipulung/. 

6https://makassar.tribunnews.com/2019/10/14/hadiri-tudang-sipulung-di-desa-

patondonsalu-ini-pesan-wabup-enrekang.  
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tangible (seperti peralatan, bahan atau komponen) atau tidak berwujud (seperti 

energi atau informasi). Proses literasi merupakan proses seseorang dalam 

mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca, menulis 

berbicara dan menyimak. Guna menganalisis proses literasi dalam pelaksanaan 

budaya tudang sipulung, maka peneliti mengumpulkan dan mengolah berbagai 

informasi dari informan dengan menggunakan teori proses literasi yang 

diungkapkan oleh Bruce. Bruce mengatakan bahwa proses literasi mengandung 

empat ciri universal: 

1. Tujuan tekstual 

Tujuan tekstual merupakan adanya pesan komunikasi tertulis yang sesuai 

dengan tujuannya. Untuk menganalisis terkait tujuan tekstual dalam pelaksanaan 

tudang sipulung di Desa Patondonsalu, maka peneliti melakukan wawancara 

dengan beberapa informan. Salah seorang Toa Ade’ menuturkan bahwa apa yang 

disampaikan dalam pelaksanaan tudang sipulung itu berdasarkan kebiasaan yang 

selalu mereka sampaikan dari tahun ke tahun, tidak ada pedoman tertulis yang 

dijadikan sebagai acuan kegiatan. Mereka hanya menggunakan naskah lontarak.7 

Staf desa juga menuturkan hal senada bahwa apa yang mereka sepakati 

bersama maupun yang mereka lakukan dalam kegiatan tudang sipulung itu tidak 

pernah dibuatkan semacam laporan tertulis.8 

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa tujuan tekstual belum terlaksana dalam kegiatan tudang 

sipulung di Desa Patondonsalu. 

 

 

                                                             
7Mansur Abdar (48 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Jambu), Wawancara, Patondonsalu, 

11 Juni 2021. 

8Erawaty (35 tahun), Staf Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 2021. 
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2. Kesepakatan 

Pada dasarnya, kesepakatan merupakan suatu persetujuan bersama untuk 

suatu tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Kesepakatan juga merupakan 

makna dari pesan ditafsirkan sesuai dengan yang dimaksudkan. Peneliti kemudian 

melakukan wawancara dengan beberapa informan guna mengetahui kesepakatan 

yang diperoleh dari pelaksanaan tudang sipulung. Salah seorang Toa Ade’ 

menuturkan bahwa tujuan utama diadakannya budaya tudang sipulung adalah 

guna menjalin kebersamaan antara seluruh warga desa Patondonsalu, baik yang 

berprofesi sebagai petani maupun yang bukan petani. Dan tujuan berikutnya yaitu 

bagaimana mereka bermusyawarah untuk mendapatkan sebuah mufakat agar bisa 

melakukan kegiatan penananman padi secara bersama-sama.9  

Wawancara selanjutnya, peneliti lakukan dengan salah seorang masyarakat 

yang berprofesi sebagai petani, beliau menuturkan bahwa mereka mendapatkan 

kesepakatan bersama dalam pelaksanaan tudang sipulung tentang waktu untuk 

memulai menanam padi.10 

Peneliti menyimpulkan bahwa ciri universal dari proses literasi yang kedua 

yaitu adanya kesepakatan, telah terlaksana dalam kegiatan tudang sipulung di 

Desa Patondonsalu. 

3. Penggunaan bahasa yang bagus (seperti pada syair) 

Penggunaan bahasa untuk mengklarifikasi pesan dalam proses literasi 

harus menggunakan kemampuan bahasanya. Guna menganalisis terkait 

penggunaan bahasa dalam pelaksanaan tudang sipulung di Desa Patondonsalu, 

peneliti melakukan wawancara dengan staf desa Patondonsalu, beliau mengatakan 

bahwa para pemimpin kegiatan tudang sipulung menggunakan bahasa yang 

                                                             
9Sainal Ballu (51 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Santunan), Wawancara, Patondonsalu, 

11 Juni 2021.  

10Hardiman (40 tahun), Masyarakat (Petani), Wawancara, Patondonsalu, 20 Mei 2021. 
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gampang difahami oleh seluruh peserta. Jadi seluruh peserta faham akan apa yang 

disampaikan oleh pemimpin kegiatan, baik itu oleh Toa Ade’, Kepala desa, 

ataupun oleh pejabat lain yang sempat hadir.11 

Guna mengklarifikasi hal yang telah diungkapkan oleh staf desa tersebut, 

maka peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat tani, 

beliau mengatakan bahwa mereka sangat faham dengan apa yang disampaikan 

oleh pemimpin tudang sipulung. Karena selain mereka menggunakan bahasa 

Indonesia yang sederhana dan gampang dicerna maksudnya, juga menggunakan 

bahasa daerah.12  

Ciri universal yang ketiga dari proses literasi yaitu penggunaan bahasa 

yang bagus (seperti pada syair) sudah diterapkan dalam kegiatan tudang sipulung 

di Desa Patondonsalu. 

4. Resiko yang diambil  

Ciri universal ke empat dari proses literasi adalah resiko yang diambil 

yaitu bagaimana menerima tantangan baru dalam berbahasa. Untuk ciri universal 

yang ke empat ini, peneliti melakukan analisis data dari hasil wawancara yang 

telah peneliti dapatkan sebelumnya. Dimana para informan mengungkapkan 

bahwa pemimpin tudang sipulung selalu menggunakan bahasa Indonesia yang 

mudah difahami oleh seluruh peserta, dan juga biasa menggunakan bahasa daerah 

(bahasa Enrekang).  

Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan 

kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna 

antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk 

                                                             
11Erawaty (35 tahun), Staf Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 2021. 

12Hardiman (40 tahun), Masyarakat (Petani), Wawancara, Patondonsalu, 20 Mei 2021. 
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menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada 

umumnya). Proses komunikasi banyak melalui perkembangan. 13  Proses 

komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada 

penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Tahapan proses 

komunikasi adalah sebagai berikut : 

1. Penginterpretasian 

Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi, terjadi dalam 

diri komunikator. Artinya, proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif 

komunikasi muncul hingga akal budi komunikator berhasil menginterpretasikan 

apa yang ia pikir dan rasakan ke dalam pesan (masih abstrak). Proses 

penerjemahan motif komunikasi ke dalam pesan disebut interpreting.  

Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Toa Ade’, beliau 

menuturkan bahwa sebelum mereka memulai pembicaraan dalam kegiatan tudang 

sipulung, para Toa Ade’ bersama pemimpin lainnya terlebih dahulu berunding dan 

menyepakati terkait informasi apa yang akan kami sampaikan kepada warga, agar 

kegiatan tudang sipulung tersebut bisa berjalan dengan efektif . 14 

Hal senada juga dituturkan oleh Kepala Desa Patondonsalu: bahwa 

sebelum kegiatan dimulai, para pemimpin mengadakan pertemuan terlebih dahulu 

untuk menyepakati beberapa hal, termasuk informasi-informasi apa yang akan 

disampaikan dalam kegiatan tudang sipulung.15 

Tahapan proses komunikasi yang pertama yaitu penginterpretasian telah 

terlaksana dalam kegiatan tudang sipulung di Desa Patondonsalu, yaitu dengan 

                                                             
13Vardiyansah, 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia, h.78. 

14 Muhammad Musu (50 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Salokaraja), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021. 

15Mukhlis (42 tahun), Kepala Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 

2021. 

https://lusa.afkar.id/proses-komunikasi
https://lusa.afkar.id/proses-komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/proses-komunikasi
https://lusa.afkar.id/proses-komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikator
https://lusa.afkar.id/proses-komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
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adanya persiapan dari para pemimimpin kegiatan terkait informasi apa yang akan 

disampaikan kepada peserta tudang sipulung. 

2. Penyandian 

Tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak 

berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. 

Tahap ini disebut encoding, akal budi manusia berfungsi sebagai encorder, alat 

penyandi: merubah pesan abstrak menjadi konkret.  

Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Toa Ade’, beliau 

menuturkan bahwa pada kegiatan pembukaan tudang sipulung, para pemimpin 

tudang sipulung menjadi pembicara., dan informasi yang telah mereka diskusikan 

serta sepakati sebelumnya itu disampaikan kepada warga dengan menggunakan 

bahasa yang mudah untuk difahami.16 

Hal senada juga diugkapkan oleh salah seorang Toa Ade’ yang lainnya 

bahwa mereka berkomunikasi dengan seluruh warga secara langsung atau tatap 

muka, jadi penyyampaian informasi secara lisan dengan menggunakan alat bantu 

berupa pengeras suara.17 

Proses penyandian dalam kegiatan tudang sipulung di Desa Patondonsalu 

sudah terlaksana dengan adanya penyampaian informasi yang sebelumnya masih 

bersifat abstrak menjadi konkret (nyata). 

3. Pengiriman 

Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi, 

mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang 

                                                             
16Mansur Abdar (48 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Jambu), Wawancara, Patondonsalu, 

11 Juni 2021. 

17 Sainal Ballu (51 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Santunan), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021. 

 

https://lusa.afkar.id/tag/komunikator
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikator
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
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disebut transmitter, alat pengirim pesan. Untuk tahapan proses komunikasi yang 

ke tiga yaitu pengiriman, peneliti melekakuan analisis data berdarakan hasil 

wawancara sebelumnya. Dimana salah seorang Toa Ade’ menuturkan bahwa 

proses pengiriman komunikasi dalam kegiatan tudang sipulung terjadi secara 

langsung (face to face) dengan menggunakan alat bantu pengeras suara. 

Berdasarkan analisis hasil wawancara tersebut, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa proses pengiriman lambang komunikasi dari komunikator 

(pemimpin tudang sipulung) ke komunikan (peserta tudang sipulung) telah 

terlaksana dengan baik. 

4. Perjalanan 

Tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan sejak pesan 

dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Toa Ade’, beliau memaparkan bahwa setelah acara pembukaan sebelum 

memulai kegiatan inti, terlebih dhulu diadakan sesi diskusi atau tanya jawab. Jika 

masih ada hal yang kurang dipahami oleh peserta/masyarakat, maka akan 

diberikan kesempatan untuk bertanya dan disitulah terjadi proses dialog antar 

perserta.18 

Tujuan dari sesi diskusi dan tanya jawab ini adalah untuk menghindari 

kesalahpahaman diantara Toa Ade’ dengan masyarakat tani. Dengan melakukan 

pembicaraan, akan saling bertautlah hati mereka sehingga hal ini berefek pada 

proses penanaman padi. Menurut Henry George Liddell dan Robert Scott dalam 

Wikipedia, dialog adalah sebuah literatur dan teatrikal yang terdiri 

dari percakapan secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih.19  

                                                             
18 Muhammad Musu (50 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Salokaraja), Wawancara, 

Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

19https://id.wikipedia.org/wiki/Dialog, (diakses pada tanggal 22 Mei 2021). 

https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikator
https://lusa.afkar.id/tag/komunikan
https://lusa.afkar.id/tag/komunikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Literatur
https://id.wikipedia.org/wiki/Percakapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dialog,
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Melalui dialog baik perorangan ataupun lebih dari itu, akan menghasilkan 

mufakat. Sebab, tanpa komunikasi tidak akan ada kerjasama yang baik. 

Sedangkan dalam membangun budaya, tidak lepas dari gagasan, peraturan, pola 

dan output berdasarkan gagasan kebudayaan dari Kuntjaraningrat.20 

Komunikasi sendiri dapat difahami sebagai jalannya proses dimana 

seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah 

informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar.  

1. Penerimaan. 

Tahapan ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui 

peralatan jasmaniah komunikan. Pemimpin kegiatan tudang sipulung merespon 

pertanyaan dari peserta jika ada. Berdasarkan wawancara dengan dengan salah 

seorang masyarakat, dipaparkan bahwa para pemimpin kegiatan tudang sipulung 

akan selalu merespon pertanyaan dari peserta, begitu juga ketika ada masukan dari 

peserta maka itu akan didiskusikan lagi jika memang sifatnya tidak melanggar 

dari aturan yang seharusnya.21 

Aturan yang dimaksudkan disini merupakan aturan tudang sipulung 

termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan didalamnya. Tudang 

sipulung mempertemukan antara Pimpinan dan masyarakat, komunikasi yang 

terjadi yaitu komunikasi vertikal, komunikasi dari atasan kepada bawahan dan 

sebaliknya komunikasi dari bawahan kepada atasan. Pelaksanaannya dapat 

bersifat resmi maupun tidak resmi. Mulai dari tingkat paling kecil dalam keluarga, 

antar keluarga, dalam kampung, antar kampung, dalam kerajaan hingga antara 

kerajaan. Tudang sipulung yang sifatnya tidak resmi biasanya dilakukan dalam 

lingkungan keluarga atau antar keluarga membicarakan persoalan-persoalan 

                                                             
20Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, h. 5.  

21Hardiman (40 tahun), Masyarakat (Petani), Wawancara, Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://lusa.afkar.id/tag/komunikan


 
 

 

167 

keluarga, seperti perkawinan, lamaran dan sebagainya. Sedangkan secara resmi 

dilaksanakan jika menyangkut persoalan masyarakat atau adanya keputusan 

penting dalam suatu kerajaan atau wilayah.22  

Proses musyawarah untuk mencapai mufakat berlangsung secara 

demokratis dimana pimpinan tudang sipulung berkewajiban meminta pendapat 

kepada peserta tudang sipulung. Peserta yang dimintai pendapat berkewajiban 

mengemukakan pendapatnya walaupun pendapat yang diberikannya sama dengan 

peserta lain atau telah dikemukakan terlebih dahulu oleh peserta sebelumnya. 

Apabila seorang peserta tidak setuju atas suatu hal, maka ia harus mengungkapkan 

secara langsung dalam musyawarah tersebut, apa yang menjadi alasannya 

sehingga tidak setuju.23 

Komunikasi yang terlihat pada tudang sipulung ini adalah interaksi baik 

secara verbal ataupun non verbal antara pemerintah dan masyarakat dengan 

suasana keakraban dan penuh kekeluargaan. Melalui tudang sipulung komunikasi 

kelompok dapat berbagi informasi, pengalaman, pengetahuan dengan anggota 

kelompok, dan bidang-bidang lainnya seperti peternakan, perkebunan, pengairan, 

dan sebagainya.24 

2. Penyandian balik 

Tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima 

melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil 

menguraikannya (decoding). 

Adanya penyandian balik atau umpan balik dari proses tudang sipulung 

merupakan pertanda bahwa proses mengkomunikasikan berhasil terlaksana. 

                                                             
22https://id.wikipedia.org/wiki/Tudang_Sipulung, (diakses pada tanggal 28 Mei 2021). 

23https://id.wikipedia.org/wiki/Tudang_Sipulung, (diakses pada tanggal 28 Mei 2021). 

24https://id.wikipedia.org/wiki/Tudang_Sipulung, (diakses pada tanggal 28 Mei 2021). 

https://lusa.afkar.id/tag/komunikan
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tudang_Sipulung,
https://id.wikipedia.org/wiki/Tudang_Sipulung,
https://id.wikipedia.org/wiki/Tudang_Sipulung,
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Menurut staf desa yang diwawancarai, disampaikan bahwa masyarakat yang 

mengikuti tudang sipulung sangat antusias bertanya dan kadang juga memberikan 

beberapa masukan yang bersifat membangun.25 

Umpan-balik atau penyandian balik (feedback) adalah suatu proses dimana 

sebagian dari output (keluaran) diloloh-balikkan ke bagian input (masukan). 26 

Efek dari proses komunikasi ini diharapkan mampu mengubah pengetahuan atau 

kepercayaan, kebiasaan, serta komunikasi antarpribadi dari khalayak. Dari sisi 

komunikator, pesan yang dirancang dapat diterima seutuhnya dan tanpa adanya 

distorsi atau gangguan kepada khalayak.  

Apa yang membedakan komunikasi kelompok dengan diskusi? Diskusi 

kelompok merupakan bagian penting dalam tradisi berdiskusi dan nampaknya 

merupakan langkah lanjut yang tak akan dapat dielakkan dalam pengembangan 

atau evolusi diskusi kelompok sebagai suatu bidang studi, penelitian dan terapan 

di dalam komunikasi lisan.  

3. Penginterpretasian 

Untuk proses komunikasi selanjutnya yaitu penginterpretasian pada diri 

komunikan, tahap ini terjadi pada komunikan sejak lambang komunikasi berhasil 

diuraikan dalam bentuk pesan. Peneliti kembali menganalisis beberapa hasil 

wawancara sebelumnya, dimana telah dijelaskan oleh informan bahwa dalam 

proses pelaksanaan tudang sipulung terjadi tanya jawab dan diskusi antara peserta 

dengan pemimpin tudang sipulung, dan pemimpin tudang sipulung akan selalu 

merespon apa yang diungkapkan oleh peserta. 

Berdasarkan analisis hasil wawancara tersebut, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa komunikan telah berhasil melakukan penginterpretasian 

                                                             
25Naharuddin (42 tahun), Masyarakat (Petani), Wawancara, Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

26https://id.wikipedia.org/wiki/Umpanbalik, (diakses pada tanggal 22 Mei 2021). 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masukan&action=edit&redlink=1
https://lusa.afkar.id/tag/komunikan
https://lusa.afkar.id/tag/komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Umpanbalik,
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balik atas informasi yang telah disampaikan dalam kegiatan tudang sipulung di 

Desa Patondonsalu. 

Pelaksanaan budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu Kabupaten 

Enrekang tidak lepas dari proses keterampilan/literasi komunikasi seorang 

komunikator, agar apa yang disampaikan oleh Toa Ade’ dapat dipahami dan 

diterima oleh masyarakat. Proses literasi komunikasi dalam budaya tudang 

sipulung di Desa Patondonsalu telah memenuhi unsur-unsur: kesepakatan, 

penggunaan bahasa yang bagus, penginterpretasian, penyandian, pengiriman 

lambang komunikasi, perjalanan komunikasi dan proses penerimaan komunikasi. 

Tetapi belum terdapat tujuan kontekstual atau pesan tertulis (notulen) yang 

dihasilkan dalam setiap kegiatan tudang sipulung serta belum ada resiko yang 

diambil sesuai dengan prinsip komunikasi.  

Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan informan, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa proses literasi komunikasi dalam budaya tudang sipulung 

di Desa Patondonsalu Kabupaten Enrekang dapat dideksripsikan sebagai berikut, 

pertama-tama sebelum pelaksanaan tudang sipulung, toa ade’ bersama para 

pemangku kepentingan dan beberapa tokoh masyarakat di Desa Patondonsalu 

melakukan musyawarah bersama untuk membahas dan menyepakati beberapa hal 

sebelum kegiatan tudang sipulung dilaksanakan, misalnya menyepakati tentang 

waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, siapa saja yang akan terlibat dan siapa 

saja yang akan diundang, dan juga menetukan tema kegiatan. Setelah kesepakatan 

berhasil didapatkan, selanjutnya disampaikan kepada masyarakat dengan melalui 

beberapa cara, misalnya melalui penyampaian dari mulut ke mulut dan 

penyampaian melalui pengumuman di masjid.  

Pada waktu pelaksanaan tudang sipulung berlangsung, komunikasi yang 

terjadi adalah komunikasi lisan (non-teks). Dan saat kegiatan selesai, tidak 
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terdapat pesan/naskah tertulis yang dihasilkan dari kegiatan ini. Padahal naskah 

tertulis sangat diperlukan sebagai bahan referensi atau sumber literatur generasi 

muda di masa yang akan datang. Tanpa adanya sumber referensi, baik itu dalam 

bentuk tercetak maupun non-cetak, maka generasi muda nantinya tidak akan 

mengenal budaya tudang sipulung dan per lahan-lahan budaya tersebut akan 

ditinggalkan. Hal ini akan berdampak pada memudarnya atau hilangnya budaya 

tudang sipulung sebagai kearifan lokal (local wisdom) di Desa Patondonsalu 

Kabupaten Enrekang. 

Peneliti menyimpulkan bahwa proses literasi komunikasi yang diterapkan 

dalam budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu masih bersifat 

manual/kontemporer tanpa melibatkan pemanfaatan media cetak maupun media 

teknologi informasi (TI) mulai dari pra-pelaksanaan, proses pelaksanaan sampai 

pada pasca-pelaksanaan.  

C. Model Literasi Komunikasi dalam Budaya Tudang Sipulung di Desa 

Patondonsalu Kabupaten Enrekang  

Untuk menganalisis terkait model literasi komunikasi dalam pelaksanaan 

budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu, maka peneliti melakukan 

observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang telah 

peneliti pilih sebelumnya.  

Dalam menganalisis terkait model literasi, maka peneliti menggunakan 

teori model literasi yang dikemukakan oleh Bruce, yaitu model Empowering 8 

dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk resource-based 

learning. Menurut model ini, literasi terdiri dari kemampuan untuk:27 

                                                             
27Bawden, D. & Robinson, L, The dark side of information: overload, anxiety and other 

paradoxes and pathologies, (Journal of Information Science, 35(2), 2009), h. 180-191. 
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1. Identifikasi topik/subyek, sasaran audiens, format yang relevan, jenis-

jenis sumber  

Untuk mengetahui topik/subyek yang dibahas dalam pelaksanaan tudang 

sipulung, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Toa Ade’, beliau 

mengatakna bahwa topik dan tujuan utama dalam pelaksanaan tudang sipulung di 

Desa Patondonsalu yaitu untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen dan 

juga untuk memperoleh kesepakatan kapan akan mulai turun ke sawah lagi untuk 

menanam padi. Karena untuk memulai menanam padi itu butuh waktu-waktu 

tertentu dan juga trik-trik supaya pekerjaan mereka berhasil.28 

Selanjutnya untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan yang menjadi 

sasaran audiens dalam pelaksanaan tudang sipulung, peneliti melakukan 

wawancara dengan staf desa, beliau mengatakan bahwa yang menjadi sasaran 

utama pelaksanaan tudang sipulung itu adalah para petani di Desa Patondonsalu, 

kemudian yang hadir adalah tokoh masyarakat (Kepala Dusun) atau dikenal 

dengan sebutan Toa Ade’. Kemudian juga ada beberapa masyarakat Patondonsalu 

yang bekerja sebagai petani, pegawai negeri dan juga ada beberapa dari golongan 

pelajar, dan juga biasanya diundang Bupati Enrekang atau dari instansi-instansi 

pemerintah.29 

Lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa untuk 

mengetahui terkait format yang relevan dan jenis-jenis sumber dalam pelaksanaan 

tudang sipulung, beliau menuturkan bahwa mereka menyampaikan secara lisan ke 

masyarakat melalui pengumuman di masjid, dan juga kepala dusun 

menyampaikan ke warga di dusun mereka masing-masing.30 

                                                             
28 Amiruddin (53 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Mattirowali), Wawancara, 

Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

29Erawaty (35 tahun), Staf Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

30Mukhlis (42 tahun), Kepala Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 20 Mei 

2021. 
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Jika dianalisis dari pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa model 

literasi yang digunakan adalah literasi media beserta kultural. Dengan melakukan 

penyampaian melalui pengumuman di masjid, berarti fungsi dari media pengeras 

suara itu telah terlaksana. Hal ini membuktikan adanya integrasi media 

didalamnya. Juga, pemahaman kultural masih bertahan dengan terlihatnya dari 

penuturan Kepala Desa yang mengatakan bahwa biasanya mereka juga 

menyampaikan kepada kepala dusun masing-masing. Hal ini senada dengan 

kebudayaan dalam arti luas, adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan 

hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 

manusia dengan belajar.31  

Peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi topik dari pelaksanaan tudang 

sipulung di Desa Pattondonsalu adalah mencapai mufakat untuk bersama-sama 

memulai menanam padi, dan yang menjadi peserta adalah seluruh masyarakat 

Desa Patondonsalu, baik yang berprofesi sebagai petani maupun yang bukan 

petani dengan menggunakan format literasi media beserta kultural. 

2. Eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik   

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara guna mengetahui terkait 

eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik pada pelaksanaan 

tudang sipulung di Desa Patondonsalu. Peneliti melakukan wawancara dengan 

salah seorang Toa Ade’ dan dikatakan bahwa kegiatan tudang sipulung di Desa 

Patondondalu merupakan kegiatan turun termurun yang rutin dilakukan setiap 

tahun setelah melakukan panen dan sebelum turun kembali menanam padi. 

Adapun yang menjadi dasar atau panduan mereka, yaitu berdasarkan pengalaman 

kegiatan dari tahun ke tahun. Kegiatan ini digilir tiap tahun ke setiap dusun, jadi 

                                                             
31Deni Irawan & Suriadi Suriadi, Komunikasi Dakwah Kultural di Era Millennial, h. 92. 
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mereka melakukan kegiatan tudang sipulung dengan berdasarkan apa yang sudah 

dilakukan oleh dusun sebelumnya pada tahun lalu.32 

Tudang sipulung atau duduk bersama membahas berbagai persoalan. Salah 

satu yang sering dilaksanakan secara periodik adalah membahas rencana 

menyangkut usaha tani padi yang rutin dilakukan petani padi. Pelaksanaannya 

dilakukan berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten. 

Seluruh petani atau perwakilan petani (kontaktani), pemerintah, penyuluh dan 

stakeholder lainnya duduk bersama guna menetapkan jadwal tanam yang tepat, 

jenis varietas yang akan digunakan, waktu tanam dan dosis pemupukan yang 

tepat. Tudang sipulung juga dilakukan untuk merumuskan paket rekomendasi 

teknologi komoditas padi setiap musim tanam.33 Berdasarkan hal ini, maka butuh 

waktu membicarakannya. Toa Ade’ mengatakan dalam wawancaranya, bahwa 

tudang sipulung daksanakan selama 1 hari 1 malam. Di pagi hari dimulai dengan 

pembukaan, setelah itu lanjut beberapa kegiatan-kegiatan ade’/ tradisi berupa 

syukuran panen dan musyawarah untuk memutuskan waktu kapan akan kembali 

memulai menanam padi. Kemudian ada permainan-permainan tradisional yang 

biasa berlangsung sampai malam. Selanjutnya diakhiri dengan kegiatan berdoa 

bersama.34 

Tradisi sebagai kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus 

menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok 

orang tersebut melestarikannya.35 Tradisi tudang sipulung bertujuan menetapkan 

                                                             
32Sainal Ballu (51 tahun), Toa Ade’(Kepala Dusun Santunan), Wawancara, Patondonsalu, 

11 Juni 2021. 

33 https://sulsel.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/info-aktual/420-tudang-

sipulung-musyawarah-tani, (diakses pada tanggal 27 Mei 2021). 

34 Muhammad Musu (50 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Salokaraja), Wawancara, 

Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

35https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi, (diakses pada tanggal 22 Mei 2021). 

https://sulsel.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/info-aktual/420-tudang-sipulung-musyawarah-tani,
https://sulsel.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/info-aktual/420-tudang-sipulung-musyawarah-tani,
https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi,
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hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan yang akan dilakukan oleh para petani 

pada masa akan datang. Misalnya, menetapkan waktu turun sawah, penetapan 

bibit-bibit yang akan ditanam, dan penetapan jadwal-jadwal ritual yang akan 

dilaksanakan. Bahkan, pelaksanaan tudang sipulung juga dapat dilangsungkan 

dalam rangka mengakomodir persoalan menyangkut hukum, termasuk pertikaian-

pertikaian yang ada dalam masyarakat dan perlu diselesaikan melalui 

musyawarah.36 

Peneliti menarik kesimpulan bahwa eksplorasi sumber dan informasi yang 

sesuai dengan topik pada pelaksanaan tudang sipulung di Desa Patondonsalu 

sudah terlaksanan walaupun masih berbatas pada pengalaman kegiatan 

sebelumnya saja. Belum ada kegiatan penjelajahan atau eksplorasi sumber 

informasi yang terkait dengan tudang sipulung melalui referensi buku, internet 

ataupun sumber referensi lainnya. 

3. Seleksi dan merekam informasi yang relevan, dan mengumpulkan 

kutipan-kutipan yang sesuai  

Seleksi dan perekaman informasi dalam sebuah kegiatan sangat 

diperlukan, hal ini dapat menjadi bukti otentik sebuah kegiatan atau aktifitas. 

Selain itu, hasil dokumentasi dan rekaman informasi dapat menjadi sumber 

referensi untuk kegiatan selanjutnya. Peneliti kemudian melakukan wawancara 

dengan beberapa informasn guna mengetahui dan mendeskripsikan terkait seleksi, 

dokumentasi dan rekaman informasi kegiatan tudang sipulung di Desa 

Patondonsalu. Staf desa mengatakan bahwa biasanya hanya masyarakat-

masyarakat sekitar yang meliput kegiatan tudang sipulung, dan mereka 

promosikan ke media sosial masing-masing.37 

                                                             
36 https://jurnalpangadereng.kemdikbud.go.id/index.php/pangadereng/article/view/74/53, 

(diakses pada tanggal 27 Mei 2021). 

37Erawaty (35 tahun), Staf Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

https://jurnalpangadereng.kemdikbud.go.id/index.php/pangadereng/article/view/74/53,
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Lebih lanjut, staf desa menambahkan bahwa tidak ada foto-foto yang 

disimpan di Kantor Desa, karena biasanya di setiap dusun ada panitia 

khususnya.38 

Hal senada juga dikatakan oleh Amiruddin salah seorang Kepala Dusun 

(Toa Ade’) di Desa Patondonsalu bahwa mereka tidak menyimpan foto-foto 

kegiatan.39 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, menandakan bahwa adanya 

kemandirian tiap dusun dalam pelaksanaan tudang sipulung dan hal itu juga 

berarti bahwa proses komunikasi di antara mereka berjalan dengan baik. Namun 

untuk proses perekaman informasi memang masih sangat kurang. 

Berdasarkan hal ini maka ditarik kesimpulan bahwa seleksi, perekaman 

dan pendokumentasian informasi untuk kegiatan tudang sipulung memang masih 

sangat minim. Peneliti menganalisis, bahwa faktor yang mempengaruhi hal ini 

adalah karena rendahnya daya literasi masyarakat setempat, dan jika dilihat dari 

data sebelumnya jumlah masyarakat Patondonsalu yang menyelesaikan jenjang 

pendidikan setingkat SD lebih dominan dibandingkan jenjang pendidikan yang 

lain. Sehingga, masyarakat memiliki kemampuan literasi untuk 

mendokumentasikan kegiatan tudang sipulung tidak ada dan tentu di suatu hari 

nanti akan sulit untuk membuktikan adanya budaya tersebut.  

4. Organisasi, evaluasi dan menyusun informasi menurut susunan yang 

logis, membedakan antara fakta dan pendapat, dan menggunakan alat bantu visual 

untuk membandingkan dan mengkontraskan informasi  

Kegiatan mengorganisasi dalam literasi sangat diperlukan untuk memilah 

informasi, membedakan antara fakta, pendapat dan khayalan, mengecek ada 

                                                             
38Erawaty (35 tahun), Staf Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

39 Amiruddin (53 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Mattirowali), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021. 
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tidaknya bias dalam sumber, serta mengatur informasi yang diperoleh dalam 

urutan yang logis. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan 

untuk memastikan apakah kegiatan mengorganisasi dalam model literasi tudang 

sipulung di Desa Patondonsalu sudah terlaksana. Salah seorang Toa Ade’ 

menuturkan bahwa semua pendapat dan masukan yang diberikan oleh peserta 

tudang sipulung akan ditampung dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan atau 

referensi dalam berdiskusi agar bisa menghasilkan mufakat.40 

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan staf desa, beliau 

mengungkapkan bahwa kegiatan tudang sipulung ada panitia khusus yang 

menangani, ada yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, moderator, pembicara 

dan notulen. Jadi ketika ada masalah, saran atau pertanyaan yang diungkapkan 

oleh peserta maka yang bertindak sebagai notulen akan mencatatnya.41 

Seorang masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan sekaligus sering 

menjadi panitia dalam kegiatan tudang sipulung juga mengungkapkan hal yang 

sama, bahwa dalam kegiatan tudang sipulung, mereka melakukan diskusi yang 

lumayan lama, hal itu terjadi karena biasa ada pendapat yang sangat perlu 

dipertimbangkan bersama apakah kira-kira ada manfaatnya jika itu dilakukan atau 

tidak.42 

Dari pemamaparan para informan di atas, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa kegiatan pengorganisasian dan evaluasi informasi di dalam 

budaya tudang sipulung sudah terlaksana, yaitu adanya musyawarah untuk 

mencapai mufakat agar hasil mufakat yang mereka sepakati tersebut dapat 

bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan tidak menimbulkan bias informasi. 

                                                             
40Mansur Abdar (48 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Jambu), Wawancara, Patondonsalu, 

11 Juni 2021. 

41Erawaty (35 tahun), Staf Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

42Hardiman (40 tahun), Masyarakat (Petani), Wawancara, Patondonsalu, 20 Mei 2021. 
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Tetapi belum tergambarkan adanya alat bantu visual yang digunakan untuk 

membandingkan dan mengkontraskan informasi. 

5. Penciptaan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri, edit, dan 

pembuatan daftar pustaka  

Penciptaan informasi merupakan tindak lanjut dari organisasi, evaluasi dan 

penyusuan informasi. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang 

informan guna mengetahui dan mendeskripsikan terkait penciptaan informasi dari 

hasil pelaksanaan budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu. Peneliti 

melakukan wawancara dengan salah seorang Toa Ade’ dan dikatakan bahwa 

mereka belum pernah mengundang wartawan atau pegiat Informasi lainnya untuk 

meliput kegiatan tudang sipulung.43 

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang masyarakat yang 

berprofesi sebagai pegawai swasta, beliau menuturkan bahwa pihak yang 

berwenang dalam kegiatan tudang sipulung di Desa Patondonsalu belum pernah 

mendatangkan pihak jurnalis atau pihak media untuk merekam atau pun 

mendokumentasikan kegiatan tudang sipulung.44 

Laku wartawan atau jurnalis lazim juga disebut etika jurnalis. Hal bicara 

tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang jurnalis 

dalam menjalankan profesinya secara profesional.45 Berdasarkan hal ini, mungkin 

pihak penyelenggara tudang sipulung masih mempertimbangkan perluasan 

penyebaran kegiatan tudang sipulung. Sejauh yang penulis dapatkan, pelaksanaan 

tudang sipulung hanya dipublish secara meluas di internet pada saat pelaksanaan 

                                                             
43 Muhammad Musu (50 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Salokaraja), Wawancara, 

Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

44Maryam (23 tahun), Masyarakat (Pegawai Swasta), Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 

2021. 

45Azwar, 4 Pilar Jurnalistik : Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik, h. 24. 
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tahun 2019 yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten Enrekang. 

Peneliti menarik kesimpulan bahwa penciptaan informasi dengan 

menggunakan kata-kata sendiri, edit, dan pembuatan daftar pustaka seperti yang 

diungkapkan oleh teori model literasi Bruce, yaitu model Empowering 8 dalam 

proses pelaksanaan tudang sipulung di Desa Patondonsalu belum terlaksana.  

6. Presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan  

Presentasi dan penyebaran informasi sebuah kegiatan sangat diperlukan 

sebagai bukti adanya kegiatan yang pernah terjadi. Terkait tudang sipulung di 

Desa Patondonsalu, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan 

untuk mengetahui terkait presentasi dan penyebaran informasi yang dihasilkan 

dari pelaksanaan tudang sipulung di Desa Patondonsalu tersebut. Menurut salah 

satu warga Patondonsalu yang bernama Maryam, mengatakan bahwa belum 

pernah ada yang meneliti apalagi sampai membuat buku, kalau yang menulis d 

web ada tetapi itu pun hanya beberapa. Hal ini juga juga menjadi pertanyaan bagi 

Maryam, kenapa budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu kurang 

dipublikasikan jika dibandingkan dengan kebudayaan-kebudayaan lain di 

Kabupaten Enrekang, seperti salah satunya kegiatan maccera manurung yang 

sangat banyak tulisan-tulisan yang memuat. Maryam lebih lanjut mengatakan 

bahwa mungkin mereka tidak tahu kalau di Desa Patondonsalu ada budaya tudang 

sipulung atau memang kurang menarik untuk diteliti.46 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sulzby, mengartikan literasi sebagai 

kemampuan membaca dan menulis. Bahwa literasi termasuk didalamnya menulis. 

Jadi untuk mengkomunikasikan tudang sipulung ke khalayak umum, maka 

                                                             
46Maryam (23 tahun), Masyarakat (Pegawai Swasta), Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 
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sewajarnya ada pendokumentasian. Hal senada diungkapkan oleh salah seorang 

Toa Ade’, beliau mengatakan bahwa peneliti merupakan orang pertama yang 

datang meneliti di Desa Patondonsalu terkait kegaiatan tudang sipulung. Padahal 

kegiatan tudang sipulung dilaksanakan setiap tahun, walaupun sejak pandemi 

covid-19 hanya dilakukan dengan skala kecil-kecilan.47 

Literasi merupakan sebuah kontinum, bukan sebuah kategori. Di dalam 

kontinum itu ada tingkatan-tingkatan tertentu dan kita semua menempati posisi di 

dalam kontinum melek media itu. Dalam persfektif belajar sepanjang hayat, melek 

media merupakan sebuah keterampilan potensial yang selalu berubah sepanjang 

hidup seseorang.48 

Kontinum atau rangkaian literasi ini bersifat adaptif, bergantung 

perorangan yang ingin meng-upgrade kemampuan literasinya. Dengan adanya 

kontinum ini, dapat dipahami bahwa batas budaya menyebarkan informasi sebagai 

output dikembalikan ke tingkatan melek media yang bersangkutan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, maka peneliti 

dapat mendeskripsikan bahwa presentasi, penyebaran atau display informasi yang 

dihasilkan dalam proses tudang sipulung di Desa Patondonsalu masih sangat 

minim. Peneliti merasa bahwa jika hal ini dibiarkan, maka tentu akan berdampak 

pada hilangnya budaya/konten lokal yang dimiliki Desa Patondonsalu pada 

khususnya dan Kabupaten Enrekang pada umumnya. 

7. Penilaian output, berdasarkan masukan dari orang lain  

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah seorang informan 

untuk mengetahui bagaiman penilaian output dari kegiatan tudang sipulung. Salah 

seorang warga yang bekerja sebagai pegawai swasta menuturkan bahwa kegiatan 

                                                             
47 Amiruddin (53 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Mattirowali), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021. 

48Yosal Iriantara, Literasi Media: Apa, Mengapa dan Bagaimana, h. 32.  
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tudang sipulung di Desa Patondonsalu belum pernah ada yang meneliti ataupun 

menulis ke dalam bentuk jurnal ataupu dalam bentuk buku. Jadi output dari 

kegiatan tudang sipulung selama ini hanya sebatas pada adanya kesepakatan hasil 

musyawarah secara lisan yang kemudian mereka akan lakukan bersama-sama.49 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang 

informan yang bekerja sebagai PNS, beliau juga mengungkapkan bahwa jika 

berbicara masalah literasi memang masih sangat kurang. Karena belum pernah 

menemukan ada sebuah referensi yang memuat terkait pelaksanaan tudang 

sipulung di Desa Patondonsalu. Yang ada hanya saat pelaksanaan di tahun 2019, 

itupun beritanya sangat terbatas dan lebih cenderung kepada pemberitaan 

pembagian sertipikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang, 

bukan kepada pelaksanaan tudang sipulung.50 

Peneliti kemudian menarik kesimpulan bahwa output dari pelaksanaan 

tudang sipulung masih sangat rendah dan hampir tidak ada sama sekali. Oleh 

karena tidak adanya output yang diasilkan, maka penilaian terhadap output 

tersebut juga masih minim. Para informan belum bisa memberikan penilaian 

output karena memang belumada output yang dihasilkan dalam kegiatan tudang 

sipulung selama ini. 

8. Penerapan masukan, penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk 

kegiatan yang akan datang; dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh 

untuk berbagai situasi.  

Untuk mengetahui penerapan masukan dan pengalaman yang diperoleh 

untuk kegiatan selanjutnya serta penggunaan pengetahuan baru, maka peneliti 

melakukan wawancara dengan berbagai informan. Maryam berharap, penelitian 

                                                             
49Maryam (23 tahun), Masyarakat (Pegawai Swasta), Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 

2021. 

50Amri (40 tahun), Masyarakat (PNS), Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 2021. 
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yang dilakukan ini dapat dipublikasikan baik dalam bentuk buku ataupun bentuk 

lainnya sehingga bisa menjadi sumber referensi bagi para generasi muda yang 

masih sangat minim pengetahuan terkait tudang sipulung. Maryam juga 

mengatakan bahwa mereka para generasi muda sebenarnya sangat butuh referensi-

referensi yang membahas konten lokal (local wisdom) yang ada di daerah 

mereka.51 

Senada dengan yang dikatakan oleh Mukhlis sebagai Kepala Desa 

Patondonsalu, beliau mengatakan bahwa semoga penelitian ini mampu 

mengangkat terkait budaya tudang sipulung yang dilakukan selama ini. Karena 

selama ini memang belum pernah ada yang datang meneliti di Desa Patondonsalu 

terkait budaya tudang sipulung.52 

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat di Desa Patondosalu 

beserta pemangku jabatan sangat mengharapkan adanya sumber referensi untuk 

kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti nantinya akan melakukan upaya 

penerbitan tulisan-tulisan terkait penelitian ini, agar dapat memberikan 

sumbangsih sebagai sumber referensi literasi bagi masyarakat Desa Patondonsalu 

khususnya dan Kabupaten Enrekang pada umumnya. 

Selanjutnya peneliti menganalisis terkait model komunikasi dengan  

menggunakan teori model komunikasi yang dikemukakan oleh Laswell. Salah 

satu model komunikasi yang paling tua tetapi masih digunakan orang untuk tujuan 

tertentu adalah model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell, 

seorang ahli ilmu politik dari Yale University. Pengertian yang dikemukakan 

Laswell bisa dikatakan lengkap dari pengertian para ahli lainnya karena 

                                                             
51Maryam (23 tahun), Masyarakat (Pegawai Swasta), Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 

2021. 

52Mukhlis (42 tahun), Kepala Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 

2021. 
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menjelaskan meungenai komunikator sampai dengan perubahan atau hasil yang 

ditimbulkan akibat komunikasi itu sendiri. Laswell menggunakan lima pertanyaan 

yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam model komunikasi yaitu:53 

1. Who (siapa), yaitu menunjuk kepada siapa yakni orang yang mengambil 

inisiatif untuk memulai komunikasi. 

Tudang sipulung dalam Bahasa Bugis Makassar, secara harfiah tudang 

dapat diartikan "duduk bersama", dan sipulung diartikan berkumpul atau bersama-

sama. Jika dihubungkan dengan persoalan hubungan ketata-pemerintahan atau 

ketata-warganegaraan, maka secara kultural politis hal tersebut berhubungan 

masalah ruang publik atau ruang bagi publik (rakyat) untuk menyuarakan 

kepentingan-kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan-

permasalahan yang mereka hadapi. Artinya bahwa tudang sipulung itu merupakan 

ruang yang dapat memediasi antara kepentingan publik dengan pemerintah 

(penguasa) karena berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip demokratis.  

Tudang sipulung pada mulanya dipelopori oleh tokoh-tokoh tani dan tokoh 

adat seperti Pallontara, yaitu orang-orang yang membaca dan mendalami masalah 

kuno orang Bugis. Papananrang, yaitu orang-orang yang ahli perbintangan 

tradisional. Mereka melakukan musyawarah dengan maksud agar timbul 

kesepakatan bersama dalam mengolah, memelihara, dan memetik hasil pertanian. 

Hasil kesepakatan tersebut bersifat mengikat, sehingga siapa pun yang melanggar 

dikenakan sanksi makcerak, yaitu memotong hewan piaraan seperti ayam, 

kambing, sapi atau kerbau.54 

Peneliti melakukan wawancara dengan Toa Ade’ untuk mengetahui sejak 

kapan ada budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu dan siapa yang memulai 

                                                             
53Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 6. 
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kegiatan budaya tersebut. Beliau mengatakan bahwa budaya tudang sipulung 

mulai dilaksanakan di Desa Patondonsalu sekitar tahun 1983 yang pertama kali 

diadakan oleh nenek buyut/tetua mereka dahulu yang saat itu berprofesi sebagai 

petani, dan itu rutin mereka laksanakan setiap tahun setelah memanen padi dan 

sebelum memulai menanam padi kembali.55 

Budaya tudang sipulung dimaksudkan sebagai wadah kebersamaan 

masyarakat merayakan hasil panen padi sekaligus untuk pengambilan keputusan 

untuk bersama-sama mulai menanam padi kembali dalam suasana yang sesuai 

budaya setempat, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa ada budaya 

positif yang terus dikembangkan dari zaman ke zaman.  

Peneliti lebih lanjut melakukan wawancara dengan staf desa guna 

mengetahui siapa yang memandu kegiatan tudang sipulung di Desa Patondonsalu. 

Beliau mengatakan bahwa tudang sipulung dipandu oleh tokoh masyarakat/ 

Kepala Dusun (Toa Ade’) didampingi oleh pemerintah setempat, seperti Kepala 

Desa beserta jajarannya dan kalau misalnya Bupati atau perwakilannya hadir, 

maka mereka juga kadang diberikan waktu untuk membuka kegiatan.56 

Peneliti menyimpulkan bahwa orang yang mengambil inisiatif untuk 

memulai komunikasi pada kegiatan tudang sipulung di Desa Patondonsalu adalah 

para Toa Ade’ bersama tokoh-tokoh tani di Desa Patondonsalu. 

2. Says what (apa yang dikatakan), pertanyaan ini berhubungan dengan isi 

komunikasi atau pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. 

Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat yang 

berprofesi sebagai petani dan rutin mengikuti kegiatan tudang sipulung untuk 

mengetahui terkait hal apa yang disampaikan dalam pelaksanaan tudang sipulung 
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di Desa Patondonsalu. Beliau mengatakan bahwa Toa Ade’ menjelaskan kepada 

peserta terkait hal-hal yang akan dilakukan selama satu hari satu malam. Jika ada 

peserta yang masih bingung, maka Toa Ade’ biasanya memberikan kesempatan 

untuk bertanya.57 

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai salah seorang Toa Ade’, beliau 

menuturkan bahwa pesan utama yang disampaikan dalam pelaksanaan tudang 

sipulung itu adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan diantara sesama warga, 

khususnya untuk memulai menanam padi kita harus bersama-sama.58 

Kesimpulan yang dapat peneliti deskripsikan terkait isi komunikasi atau 

pesan yang disampaikan dalam pelaksanaan budaya tudang sipulung di Desa 

Patondonsalu adalah bagaimana menjalin kebersamaan antara sesama warga Desa 

Patondonsalu, khususnya yang berprofesi sebagai petani agar bisa bersama-sama 

memulai kegiatan menanam padi. 

3. In which channel (saluran komunikasi) atau melalui media apa, yang 

dimaksudkan dengan media adalah alat komunikasi seperti berbicara, gerakan 

badan, sentuhan, kontak mata, radio, televisi, surat, buku, gambar, dan lain-lain.  

Bahasa yang digunakan dalam proses komunikasi merupakan kemampuan 

yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya 

menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan.59 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Toa Ade’, beliau mengatakan bahwa bahasa yang digunakan pada 

umumnya adalah bahasa Indonesia, apalagi di saat kegiatan pembukaan. Tetapi 

                                                             
57Naharuddin (42 tahun), Masyarakat (Petani), Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 2021. 

58 Sainal Ballu (51 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Santunan), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021. 

59https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa, (diakses pada tanggal 27 Mei 2021). 
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juga ada beberapa kegiatan ritual yang menggunakan bahasa daerah (Bahasa 

Enrekang).60 

Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk 

tujuan simbolis. Ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga 

berdasarkan tradisi dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam ritual 

biasanya sudah diatur dan ditentukan, dan tidak dapat dilaksanakan secara 

sembarangan. Olehnya, inilah alasan mengapa ada beberapa kegiatan yang tidak 

menggunakan Bahasa Indonesia pada umumnya.  

Komunikasi sendiri dapat dipahami sebagai jalannya proses dimana 

seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah 

informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Tentu, dari hal ini 

pula sehingga ada daerah yang digunakan sehingga orang yang dimaksud diajak 

berkomunikasi dapat memahami apa yang disampaikan.  

Menurut Effendy, bentuk-bentuk komunikasi dirangkum ke dalam tiga 

jenis, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. 

Komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaran ini merupakan komunikasi 

kelompok. Michael Burgoon dan Michel Ruffner seperti dikutip Sendjaya 

menjelaskan komunikasi kelompok sebagai:  

The face to face interaction of three or more individuals, for a recognized 

purpose such as information sharing, self maintenance, or problem solving, such 

that the members are able to recall personal characteristics of the other members 

accurately. (Komunikasi kelompok adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan 

tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki 

seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga 
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semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan 

akurat).61  

Dengan membangun komunikasi kelompok, ritual yang akan dilaksanakan 

dapat dipahami oleh setiap anggota yang mengikuti kegiatan tersebut sehingga 

mencapai komunikasi budaya yang menjadi tujuan dalam pelaksanaannya. 

Rumusan tujuan harus memuat: khalayak sasaran, cakupan jumlah sasaran dan 

perubahan perilaku yang diinginkan.  

Proses penyampaian pesan-pesan dari pemimpin kegiatan kepada peserta 

tudang sipulung dilakukan dengan sesi tanya jawab. Pesan merupakan titik sentral 

dalam proses komunikasi termasuk dalam komunikasi antarbudaya. Pesan 

merupakan perwakilan dari image serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pesan 

merupakan titik temu antara sender dan receiver.62 

Untuk mengetahui media komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan 

tudang sipulung, maka peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Toa 

Ade’. Beliau mengatakan bahwa tudang sipulung biasanya dilaksanakan dengan 

cara berkumpul di balai desa untuk proses pembukaan, kadang juga kalau cuaca 

bagus (tidak hujan), maka diadakan pembukaan di lapangan yang terletak di dekat 

kantor desa. Setelah itu, mereka lanjut ke Dusun yang telah ditunjuk sebagai 

pelaksana. Jadi di Desa Patondonsalu ada empat dusun, itu digilir setiap tahun 

sebagai pelaksana atau tuan rumah.63 

                                                             
61S. Djuarsa Sendjaja, Teori Komunikasi, h. 91. 

62 Rulli Nasrullah, Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber (Cet. 3; Jakarta: 

Prenamamedia Group, 2018), h.11. 

63Mansur Abdar (48 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Jambu), Wawancara, Patondonsalu, 

11 Juni 2021. 
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Peneliti selanjutnya melakukan juga wawancara dengan Kepala Desa, 

beliau mengatakan bahwa karena tudang sipulung dilaksanakan secara tatap 

muka, maka alat komunikasi yang biasa digunakan yaitu berupa pengeras suara.64 

Kesimpulan terkait saluran komunikasi atau media yang digunakan dalam 

pelaksanaan budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu yaitu menerapkan 

prinsip titik temu antara sender dan receiver. Dimana Toa Ade’ sebagai sender 

menggunakan komunikasi lisan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan 

juga menggunakan bahasa daerah (bahasa Enrekang) untuk kegiatan ritual 

tertentu. Kemudian karena pelaksanaannya diadakan secara tatap muka (face to 

face), maka untuk memudahkan warga (receiver) untuk mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh sender, maka digunakanlah media pengeras suara. 

4. To whom (kepada siapa), pertanyaan ini maksudnya menanyakan siapa 

yang menjadi audience atau penerima dari proses komunikasi.  

Pelibatan audience dalam kegiatan tudang sipulung dimaksudkan agar 

kegiatan ini dapat terlaksana secara turun temurun sebagaimana pada wawancara 

sebelumnya yang mengatakan bahwa budaya tudang sipulung mulai dilaksanakan 

di Patondonsalu sejak sekitar tahun 1983 dan rutin dilakukan setiap tahun setelah 

memanen padi dan sebelum kembali menanam padi. Tentunya, hal ini sebagai 

wadah masyarakat untuk merayakan rasa syukur atas hasil panen padi dan juga 

demi terlaksananya mufakat di antara mereka untuk kembali bersama-sama 

menanam padi, terlebih hal ini sudah merupakan budaya di antara mereka. Model 

komunikasi yang mereka gunakan adalah penyampaian melalui sound sistem dan 

dari mulut ke mulut terutama melalui kepala dusun masing-masing sehingga 

tersampaikanlah informasi yang dimaksudkan.  

                                                             
64Mukhlis (42 tahun), Kepala Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 

2021. 
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Audience atau penerima dari proses komunikasi telah peneliti tanyakan 

sebelumnya, namun untuk lebih meyakinkan tentang siapa yang menjadi sasaran 

audience utama dalam pelaksanaan tudang sipulung, maka peneliti kembali 

melakukan wawancara dengan salah seorang Toa Ade’. Beliau mengatakan bahwa 

yang menjadi peserta dalam kegiatan tudang sipulung, yaitu masyarakat Desa 

Patondonsalu pada umumnya, baik itu yang berprofesi sebagai petani maupun 

yang bukan petani. Karena selain untuk menyepakati waktu mulai menanam padi, 

juga ada acara syukuran panen, biasanya mereka memotong sapi, kerbau, ayam, 

ataupun kambing. Jadi seluruh masyarakat walaupun bukan petani akan diundang 

agar mereka turut merasakan hasil panen dari petani.65 

Hal senada juga diungkapkan oleh staff desa Patondonsalu, beliau 

menyampaikan bahwa yang terlibat dalam kegiatan tudang sipulung, ada beberapa 

tokoh masyarakat (Kepala Dusun) atau dikenal dengan sebutan Toa Ade’. 

Kemudian juga ada beberapa masyarakat Patondonsalu yang bekerja sebagai 

petani, pegawai negeri dan juga ada beberapa dari golongan pelajar, dan juga 

biasanya diundang Bupati Enrekang atau dari instansi-instansi pemerintah.66 

Tokoh masyarakat atau dikenal dengan sebutan Toa Ade’ adalah orang 

yang dituakan sebagai Kepala Dusun dalam setiap dusun di Desa Patondonsalu. 

Menurut KBBI online, tokoh adalah rupa (wujud dan keadaan); macam atau 

jenis.67 Berdasarkan pengertian ini, maka tokoh adalah perwujudan seorang atau 

beberapa orang yang dianggap mampu mengayomi masyarakat sekitar dan dapat 

diandalkan dalam menjadi penerang, penerus budaya dalam sebuah tempat. 

                                                             
65 Muhammad Musu (50 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Salokaraja), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021. 

66Erawaty (35 tahun), Staf Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 2021. 

67https://kbbi.web.id/tokoh, (diakses pada tanggal 20 Juni 2021). 

https://kbbi.web.id/tokoh,
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Termasuk, yang dimaksudkan disini adalah perannya sebagai mediator, 

komunikator.  

Menurut KBBI online, mediator adalah perantara (penghubung, 

penengah). Jadi di setiap pertemuan, terutama dalam pertemuan-pertemuan yang 

notabene budaya, tidak terlepas dari yang namanya tokoh setempat. Alasannya, 

sebab mereka adalah penyambung lidah dari nenek moyang untuk terus menjaga 

budaya tersebut selagi tidak menyimpang dari kebiasaan setempat atau masih 

related dengan zaman. Di daerah manapun, tokoh setempat memiliki peranan 

penting dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ihwal budaya setempat. 

Tidak luput juga mengikutsertakan petani sebagai warga yang turun langsung ke 

lapangan terkhusus sawah dalam mengolah sawah.  

Begitu pentingnya kegiatan tudang sipulung, sehingga Bupati setempat 

pun diundang. Hal ini menunjukkan bahwa tudang sipulung memiliki pengaruh 

besar terhadap kesejahteraan masyarakat setempat baik desa maupun kecamatan 

secara umum.  

Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk 

kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni 

kepala daerah untuk daerah kotamadya.68 Pada dasarnya, Bupati memiliki tugas 

dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat di kabupaten setempat.  

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Bupati disini adalah pilihan 

rakyat yang berfungsi ke depan bagaimana kontribusinya sebagai kepada daerah 

agar nilai budaya terutama dari bidang sosial dan pertanian tetap konsisten dan 

produktif setiap tahunnya.  

                                                             
68https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati, (diakses pada tanggal 22 Mei 2021). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati,
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Agar Bupati selaku kepada daerah mampu konsisten dan produktif 

terhadap masyarakat di bawahnya, maka diundanglah Bupati ke acara tudang 

sipulung. Tentunya, hal ini agar komunikasi dapat terakomodir dengan baik dari 

seluruh jajaran masyarakat teratas hingga terbawa.  

Peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi audience atau penerima dari 

proses komunikasi dalam kegiatan tudang sipulung di Desa Patondonsalu adalah 

seluruh warga Desa Patondonsalu, baik yang berprofesi sebagai petani maupun 

bukan petani, walaupun yang berprofesi sebagai petani lebih dominan dibanding 

yang bukan petani 

5. With what effect (unsur pengaruh/efek) atau apa efek dari komunikasi 

tersebut. Pertanyaan mengenai efek komunikasi ini dapat menanyakan dua hal 

yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang dilakukan seseorang sebagai hasil dari 

komunikasi 

Apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tudang sipulung adalah 

merupakan tujuan. Tujuan adalah hal yang dijadikan target dalam sebuah proses. 

Tujuan adalah arah; maksud. 69  Tujuan utama dalam sebuah organisasi atau 

kelompok sudah jelas kesepakatan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Toa Ade’ 

dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa tujuan utama dalam tudang sipulung 

di Desa Patondonsalu yaitu untuk merayakan rasa syukur atas hasil panen dan 

juga untuk memperoleh kesepakatan kapan mulai turun ke sawah lagi untuk 

menanam padi. Karena untuk memulai menanam padi itu butuh waktu-waktu 

tertentu dan juga trik-trik supaya pekerjaan mereka berhasil.70 

Jika dilihat dari waktu pengadaan dan trik tudang sipulung, maka tidak 

terlepas dari budaya. Sebagaimana diketahui bahwa budaya adalah suatu cara 

                                                             
69https://kbbi.web.id/tujuan, (diakses pada tanggal 22 Mei 2021). 

70 Amiruddin (53 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Mattirowali), Wawancara, 

Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

https://kbbi.web.id/tujuan,
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hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan 

diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan sangat erat hubungannya 

dengan masyarakat.71 Tujuan pengadaan kegiatan tudang sipulung adalah untuk 

merayakan rasa syukur petani atas hasil panen dan selanjutnya meraih mufakat 

untuk bersama-sama turun ke sawah lagi menanam padi. Menanam padi ada 

tahapannya. Lahan bercocok tanam diolah untuk meningkatkan kesuburan tanah 

sebagai media tumbuh tanaman padi. Tahapan menanam padi adalah pembajakan, 

penyeleksian benih, persemaian, penanaman, perawatan, pemupukan dan analisa 

biaya.72 Dari proses tahapan menanam padi ini, dapat dianalisis bahwa sangat 

perlu dimusyawarahkan agar dapat berjalan dengan baik hal ini bukan persoalan 

pribadi melainkan persoalan orang banyak. Sehingga pada wawancara yang telah 

dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa proses tudang sipulung dalam menanam 

padi ini melibatkan lapisan masyarakat teratas hingga terbawah.  

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Toa Ade’ yang lainnya guna 

mengetahui apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tudang sipulung di Desa 

Patondonsalu. Salah seorang Toa Ade’ mengatakan bahwa mereka melakukan 

tudang sipulung dengan harapan agar masyarakat bisa menentukan waktu yang 

disepakati untuk memulai menanam padi. Mereka sengaja melakukan penanaman 

padi secara bersama-sama agar panennnya juga nanti bisa bersamaan. Karena 

model sawah di Desa Patondonsalu berbentuk hamparan, jadi kalau misalnya 

yang di tengah sudah panen sementara yang di pinggir belum panen maka akan 

menyusahkan mesin penggiling atau mobil pengangkut gabah untuk masuk.73 

                                                             
71https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya, (diakses pada tanggal 22 Mei 2021). 

72https://id.wikipedia.org/wiki/Budi_daya_padi, (diakses pada tanggal 22 Mei 2021). 

73 Sainal Ballu (51 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Santunan), Wawancara, 

Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya,
https://id.wikipedia.org/wiki/Budi_daya_padi,
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Selanjutya peneliti melakukan wawacara dengan salah seorang masyarakat 

yang berprofesi sebagai petani untuk mengetahui apa yang dilakukan sebagai hasil 

dari pelaksanaan tudang sipulung. Beliau menuturkn bahwa mereka selalu 

menanam padi secara bersama-sama, sesuai dengan hasil musyawarah pada 

kegiatan tudang sipulung, dan memang itu sudah menjadi kesepakatan mereka 

semua agar selalu melakukan penananam padi secara serentak, agar panennya 

juga bisa bersamaan nanti.74 

Efek dari komunikasi yang dihasilkan dalam kegiatan tudang sipulung di 

Desa Patondonsalu adalah bertambahnya rasa syukur atas hasil panen masyarakat 

tani dan selanjutnya terbentuk sebuah kesepekatan sebagai hasil mufakat bersama 

sehingga proses penanaman padi selalu dilaksanakan secara serentak oleh seluruh 

warga tani. 

Model literasi komunikasi dalam pelaksanaan budaya tudang sipulung di 

Desa Patondonsalu telah memenuhi unsur-unsur: identifikasi topik/subyek, 

sasaran audiens, format yang relevan, jenis-jenis sumber; eksplorasi sumber dan 

informasi yang sesuai dengan topik; organisasi, evaluasi dan menyusun informasi 

menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan pendapat, dan 

menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan mengkontraskan 

Informasi; who (siapa); says what (apa yang dikatakan); in which channel (saluran 

komunikasi); to whom (kepada siapa); dan with what effect (unsur pengaruh/efek) 

atau apa efek dari komunikasi tersebut. Tetapi model literasi komunikasi yang 

diterapkan belum menggunakan seleksi dan perekaman informasi yang relevan, 

penciptaan informasi juga belum terlaksana dengan baik, presentasi, penyebaran 

atau display informasi dari hasil kegiatan tudang sipulung juga belum ada, 

                                                             
74Naharuddin (42 tahun), Masyarakat (Petani), Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 2021. 
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kemudian penilaian output, berdasarkan masukan orang lain dari pelaksanaan 

budaya tudang sipulung masih sangat rendah dan hampir tidak ada sama sekali.  

Peneliti menganalisis, bahwa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah 

karena masih rendahnya kemampuan literasi masyarakat setempat, dan jika dilihat 

dari data sebelumnya jumlah masyarakat Desa Patondonsalu yang menyelesaikan 

jenjang pendidikan setingkat SD lebih dominan dibandingkan jenjang pendidikan 

yang lain. Sehingga, masyarakat memiliki kemampuan literasi untuk 

mendokumentasikan kegiatan tudang sipulung tidak ada dan tentu di suatu hari 

nanti akan sulit untuk membuktikan adanya budaya tersebut. Oleh karena itu, 

peneliti nantinya akan melakukan upaya penerbitan tulisan-tulisan terkait 

penelitian ini, agar dapat memberikan sumbangsih sebagai sumber referensi 

literasi bagi masyarakat Desa Patondonsalu khususnya dan Kabupaten Enrekang 

pada umumnya. 

Model literasi komunikasi yang diterapkan dalam budaya tudang sipulung 

di Desa Patondonsalu adalah model klasik yang menjadi warisan dari para 

pendahulunya, yaitu belum menggunakan teknologi informasi. Hal inilah yang 

menjadi pemicu mengapa peserta yang hadir dalam kegiatan tudang sipulung 

sangat jarang dijumpai yang berusia sekitar 20-39 tahun, karena mereka adalah 

generasi milenial yang tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang tidak 

menggunakan teknologi. 

D.  Peranan Literasi Komunikasi dalam Budaya Tudang Sipulung untuk 

Pengembangan Nilai-nilai Ajaran Islam  

Rentetan aktivitas yang dilakukan di dalam pelaksanaan kegiatan tudang 

sipulung sangat beragam. Sebagai sebuah budaya yang mencakup aturan-aturan 

yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan 

ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. 
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Nilai-nilai ajaran Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-

prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan 

kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait 

membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai-nilai 

ajaran Islam mencakup tiga aspek yaitu nilai akidah, nilai syari’ah, dan nilai 

akhlak.75 Seorang Toa ade’ sebagai pemimpin dalam kegiatan tudang sipulung 

dituntut untuk menganut prinsip “rioloi na patiroang, ri tengngai na paraga-raga, 

rimonriwi na paampiri”76 artinya di depan ia mempelopori, di tengah ia membina 

dan dibelakang ia mengarahkan. Termasuk didalamnya mempelopori, membina 

dan mengarahkan masyarakat dalam melakasanakan budaya tudang sipulung. 

Untuk menganalisis peranan literasi komunikasi dalam pengembangan 

aspek-aspek ajaran Islam tersebut, maka peneliti menggunakan teori Hairil 

Wiskawandi, yang mengatakan bahwa pelaksanaan tudang sipulung harus 

berlandaskan nilai dasar yang biasa disebut sebagai 5 akkatenningeng. Peneliti 

sengaja memilih teori tersebut karena peneliti menganalisis bahwa nilai dasar 

tersebut sesuai dengan kultur masyarakat di Desa Patondonsalu. 

Adapun nilai-nilai dasar atau falsafah tudang sipulung, yaitu:77  

1. Nilai dasar Getteng (keteguhan/ketegasaan) 

Nilai dasar menerangkan bahwa suatu ucapan, sikap, perbuatan harus 

bersandarkan (berpegang teguh) pada keyakinan yang benar/objektif. Getteng atau 

keteguhan yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai pendirian yang tetap atau 

                                                             
75Nurul Jeumpa, Nilai-Nilai Agama Islam, (Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan 

Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh, 2017), 4.2, h.101-112.  

76A. Abubakar Punangi, Nilai Luhur Kepemimpinan orang Bugis, dalam Bingkisan Bunga 

Rampai Budaya Sulawesi Selatan, (Ujungpandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1986), 

h.36.  

77Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal…, h. 

170. 
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setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian terhadap 

pengambilan kepuasan sehingga kondisi tudang sipulung yang tercipta benar-

benar mencerminkan kondisi objektif (yang sebenarnya) dan tidak subjektif, tidak 

memihak atau berat sebelah.  

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah seorang Toa Ade’ 

guna mengetahui dan mendeskripsikan terkait nilai dasar getteng di dalam 

pelaksanaan tudang sipulung di Desa Patondonsalu, beliau mengatakan bahwa 

salah satu tujuan mereka melakukan kegiatan tudang sipulung yaitu bagaimana 

mereka duduk bersama mengambil keputusan dan kesepakatan tanpa ada 

perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.78 

Selanjutnya, wawancara serupa juga peneliti lakukan kepada salah seorang 

petani. Beliau menuturkan bahwa di dalam pelaksanaan tudang sipulung, mereka 

semua diperlakukan sama oleh Toa Ade’, setiap ada yang memberikan usul 

misalnya maka itu akan ditampung oleh Toa Ade’ untuk selanjutnya 

dimusyawarahkan guna mencapai keputusan bersama.79 

Pendapat ini juga diperkuat oleh pernyataan salah seorang Toa Ade’, 

beliau mengungkapkan bahwa semua pendapat yang diungkapkan oleh peserta 

tudang sipulung akan dimusyawarahkan bersama untuk mencapai mufakat, 

selanjutnya hasil kesepakatan bersama itu dilaksanakan juga secara bersama-sama 

tanpa ada satu pun yang melanggar. Misalnya ketika sudah ditentukan jadwal 

mulai makkabekka galung, maka pada hari yang ditentukan itu mereka akan 

bersama-sama makkabekka.80 

                                                             
78 Amiruddin (53 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Mattirowali), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021. 

79Naharuddin (42 tahun), Masyarakat (Petani), Wawancara, Patondonsalu, 20 Mei 2021. 

80 Muhammad Musu (50 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Salokaraja), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021. 
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Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang berprofesi 

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), beliau menuturkan bahwa mereka betul-

betul merasakan rasa persaudaraan yang mendalam saat kegiatan tudang sipulung, 

walaupun dia bukan petani tetapi mereka ikut dilibatkan dalam kegiatan tudang 

sipulung dan kadang juga mereka dimintai pendapat dan itu semua akan 

diperbincangkan lebih lanjut pendapat mereka.81 

Berdasarkan hasil pemaparan beberapa informan tersebut, maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa nilai dasar getteng (keteguhan/ketegasaan) sudah 

tertanamkan di dalam pelaksanaan tudang sipulung di Desa Patondonsalu. 

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4:135: 

 

قِسْطِ   الْ ِ ينَ ب امِ ونُوا قَوَّ ينَ آمَنُوا كُ ا الَّذِ ُّهَ ا أيَ دَ  يَ ِ شُهَ فُ  اءَ لِِلَّ لىَٰ أنَْ سِكُمْ أوَِ وَلَوْ عَ

ا أوَْ فَقِ  ًّ يِ ينَ ۚ إنِْ يَكُنْ غَن رَبِ الْْقَْ ديَْنِ وَ الِ وَ ا الْ ُ أوَْ فَ يرً ا ۖ فلََ الِلَّ َّبِعُوا  لىَٰ بهِِمَ تَ ت

 ِ وا فإَ وا أوَْ تعُْرِضُ ُوا ۚ وَإنِْ تلَْوُ دِل وَىٰ أنَْ تعَْ َ الْهَ انَ نَّ اللَّّ ُونَ خَ   كَ مَل ا تعَْ  ابِيرً بمَِ

 

 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan.82 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada hamba-

hamba-Nya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka 

                                                             
81Amri (40 tahun), Masyarakat (PNS), Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 2021. 

 

82Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor, Dharma Art, 2007), h. 

100. 
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bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun, jangan pula mereka mundur dari 

menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang 

mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya 

berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, 

saling mendukung dan tolong-menolong demi keadilan. 

Peneliti menyimpulkan bahwa nilai dasar getteng dalam pelaksanaan 

tudang sipulung di Desa Patondonsalu sudah terlaksana, yaitu dengan adanya 

perlakuan yang sama antara seluruh warga dari Toa Ade’, selanjutnya apa yang 

menjadi hasil musyawarah dan kesepakatan dalam tudang sipulung mereka 

mematuhi dan melaksanakan bersama-sama. 

2. Nilai dasar Lempu’ (perbuatan lurus/jujur) 

Nilai dasar ini berhubungan dengan sikap atau perbuatan yang benar 

(lurus). Dalam pengertian ini, seseorang yang terlibat dalam tudang sipulung tidak 

memiliki sifat atau perilaku yang curang/tipu muslihat. Dengan demikian, peran 

tudang sipulung sebagai ruang publik steril dari perbuatan curang, tipu menipu, 

sehingga kondisi yang tercipta adalah kondisi yang fair dalam suatu tudang 

sipulung. 

Guna mengetahui dan menganalisis nilai dasar lempu’ yang terdapat di 

dalam kegiatan tudang sipulung, peneliti melakukan wawancara dengan salah 

seorang Toa Ade’, beliau menuturkan bahwa selama ini belum ada warga yang 

mencoba berbuat curang atau melanggar aturan, mereka harus melakukan 

penanaman padi secara bersama-sama agar panennya juga bersamaan. 83 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Toa Ade’ yang lain bahwa seluruh 

warga masyarakat tani di Desa Patondonsalu selalu melakukan penanaman padi 

                                                             
83 Sainal Ballu (51 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Santunan), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021. 
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bersama-sama, karena pastinya nanti akan menyusahkan diri mereka sendiri juga 

kalau mereka lebih duluan menanam. Misalnya susah untuk mendatangkan mesin 

penggiling padi atau pun kendaraan untuk mengangkut gabah, karena masih ada 

padi di sekitar sawah mereka yang belum dipanen, jadi pasti akan mengganggu.84  

Peneliti dapat mendeskripsikan bahwa nilai dasar lempu’ pada pelaksanaan 

tudang sipulung di Desa Patondonsalu sudah tergambarkan dalam sikap seluruh 

masyarakat tani di Desa Patondonsalu yang selalu mematuhi aturan yang telah 

ditetapkan dalam kegiatan tudang sipulung.  

3. Nilai dasar Ada’ Tongeng (perkataan jujur) 

Nilai dasar ini berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran. Kejujuran yang 

dimaksud adalah jujur dalam berkata atau menyampaikan sesuatu atau informasi. 

Semua pihak yang terlibat dalam suatu tudang sipulung memberikan pandangan-

pandangannya dalam bentuk informasi atau argumentasi yang benar (jujur). 

Argumentasi atau informasi yang diberikan bukanlah suatu rekayasa yang 

dibaliknya tersembunyi kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga tudang 

sipulung yang berlangsung betul-betul untuk mencari jalan keluar atas suatu 

permasalahan yang ada untuk kepentingan bersama.  

Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Toa Ade’ terkait nilai 

dasar ada’ tongeng’ (perkataan jujur) dalam pelaksanaan tudang sipulung di Desa 

Patondonsalu, beliau mengungkapkan bahwa semua peserta tudang sipulung 

diberikan kesempatan yang sama jika ada yang mau bertanya, ada yang mau 

mengungkapkan pendapat dan lain-lain. Mereka tidak membatasi peserta untuk 

berbicara dan berpendapat.85 

                                                             
84Mansur Abdar (48 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Jambu), Wawancara, Patondonsalu, 

11 Juni 2021. 

85 Muhammad Musu (50 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Salokaraja), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021. 
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Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Patondonsalu bahwa siapa 

pun yang mempunyai pertanyaan atau masukan, makan akan diberikan waktu dan 

kesempatan untuk berbicara. Dan itu sudah menjadi salah satu peraturan dalam 

kegiatan tudang sipulung.86 

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang 

masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), beliau juga 

mengungkapkan bahwa walaupun mereka bukan petani yang akan melakukan 

kegiatan penanaman padi, tetapi ketika mereka menghadiri kegiatan tudang 

sipulung dan mereka ada saran, maka mereka akan diberikan kesempatan untuk 

mengungkapkan saran itu. Selanjutnya saran mereka ditampung oleh pemimpin 

tudang sipulung dan selanjutnya didiskusikan.87 

Nilai dasar ada’ tongeng’ (perkataan jujur) dalam pelaksanaan tudang 

sipulung di Desa Patondonsalu sudah tercermin, yaitu dengan tidak membeda-

bedakan antara warga yang satu dengan yang lainnya untuk mengungkapkan 

pendapat dan saran. Semua warga diakomodir dengan baik oleh pemimpin tudang 

sipulung, sehingga pelaksanaan tudang sipulung betul-betul mencerminkan 

sebagai wadah untuk pengambilan kesepakatan bersama atau mufakat. 

4. Nilai dasar Sipakatau (saling memanusiakan/menghargai) 

Nilai dasar ini memiliki dimensi sosial yang mengindikasikan adanya 

interaksi yang bersifat egaliter dalam suatu ruang publik. Hal ini menunjukkan 

adanya rasa persaudaraan antara setiap peserta tudang sipulung, sehingga timbul 

hubungan yang saling menghargai dan saling menghormati antar sesama peserta 

tudang sipulung. Yang mana setiap peserta memiliki kesempatan/akses yang sama 

                                                             
86Mukhlis (42 tahun), Kepala Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 

2021. 

87Amri (40 tahun), Masyarakat (PNS), Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 2021. 
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untuk mengemukakan pandangan-pandangannya terhadap suatu permasalahan 

tanpa adanya paksaan maupu tekanan dari pihak manapun juga. 

Nilai dasar sipakatau (saling memanusiakan/menghargai) erat kaitannya 

dengan adanya ritual penyembelihan kerbau/sapi dalam kegiatan tudang sipulung, 

hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Toa Ade’, beliau mengungkapkan 

bahwa tujuan utama mereka memotong sapi, kerbau, kambing atau ayam itu 

adalah sebagai bentuk rasa syukur atas berhasilnya panen mereka. Dan juga tidak 

semua masyarakat di Desa Patondonsalu memiliki lahan sawah, sehingga mereka 

tidak bertani, oleh karena itu mereka memotong sapi, kerbau, kambing atau ayam 

sebagai bentuk solidaritas masyarakat agar warga yang tidak bertani bisa ikut 

merasakan hasil panen.88                                                     

Jadi, untuk berbagi kepada masyarakat yang tidak bertani tersebut (nilai 

dasar sipakatau), maka diadakanlah acara makan bersama dengan memotong 

sapi/kerbau. Itu merupakan hasil dari swadaya masyarakat yang mempunyai lahan 

sawah. Sehingga, tujuannya lebih kepada bagaimana berbagi rasa kepada 

masyarakat yang tidak bertani. Hal ini sejalan dengan QS. Al Hadiid/57: 7: 

 

قُوا فِ ولِهِ وَأنَْ ِ وَرَسُ الِلَّ ا جَعَلكَُمْ مُ  آمِنُوا بِ يسْتخَْ مِمَّ ينَ فِ ُ لَفِ ينَ آمَن الَّذِ وا مِنْكُمْ هِ ۖ فَ

مْ أجَْرٌ كَبِيرٌ  فَقُوا لهَُ  وَأنَْ

 
Terjemahnya:  

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. 
Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan 
(sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." 89 

                                                             
88 Amiruddin (53 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Mattirowali), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021. 

89Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor, Dharma Art, 2007), h. 

538. 
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Ayat ini jelas menunjukkan bahwa harta hanyalah titipan Allah karena 

Allah Ta’ala firmankah (yang artinya), "Hartamu yang Allah telah menjadikan 

kamu menguasainya." Hakikatnya, harta tersebut adalah milik Allah. 

Allah Ta’ala yang beri kekuasaan pada makhluk untuk menguasai dan 

memanfaatkannya. 

Al Qurthubi rahimahullah menjelaskan, "Ayat ini merupakan dalil bahwa 

pada hakekatnya harta itu milik Allah. Hamba tidaklah memiliki apa-apa 

melainkan apa yang Allah ridhoi. Siapa saja yang menginfakkan harta pada jalan 

Allah, maka itu sama halnya dengan seseorang yang mengeluarkan harta orang 

lain dengan seizinnya. Dari situ, ia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan 

amat banyak." 

Al Qurtubhi rahimahullah sekali lagi mengatakan, "Hal ini menunjukkan 

bahwa harta kalian pada hakikatnya bukanlah milik kalian. Kalian hanyalah 

bertindak sebagai wakil atau pengganti dari pemilik harta yang sebenarnya. Oleh 

karena itu, manfaatkanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk 

memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar sebelum harta tersebut hilang 

dan berpindah pada orang-orang setelah kalian.90 

Peneliti menyimpulkan bahwa nilai dasar sipakatau sudah tercermin dalam 

pelaksanaan tudang sipulung, yaitu dengan adanya kegiatan saling memanusiakan 

manusia misalnya makan bersama dengan seluruh masayarakat Desa 

Patondonsalu, sehingga masayarakat yang tidak berprofesi sebagai petani pun bisa 

turut menikmati hasil panen dari petani.  

 

 

                                                             
90https://rumaysho.com/1020-jangan-lupa-untuk-saling-berbagi.html 

https://rumaysho.com/1020-jangan-lupa-untuk-saling-berbagi.html
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5. Nilai dasar Mappesona ri Pawinruk Seuwae (berserah diri kepada sang 

Pencipta) 

Nilai ini berdimendsi religious dan transdental, sehingga timbul kesadaran 

akan "pertanggungjawaban" setiap individu kepada sang Penciptanya dalam setiap 

aktivitasnya. Dengan adanya kesadaran vertikal tersebut, maka komunikasi yang 

timbul dalam dalam suatu tudang sipulung akan selalu bersandarkan pada nilai-

nilai kejujuran dan kebenaran dan selalu bertawakkal kepada Allah swt. atas apa 

yang telah diusahakan.  

Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Toa Ade’ guna 

mengetahui dan mendeskripsikan nilai dasar Mappesona ri Pawinruk Seuwae 

(berserah diri kepada sang Pencipta) yang tertanam dalam pelaksanaan tudang 

sipulung di Desa Patondonsalu. Beliau mengatakan bahwa ada banyak acara 

dalam kegiatan tudang sipulung di Desa Patondonsalu. Jadi pertama-tama mereka 

berkumpul di balai desa atau lapangan untuk kegiatan pembukaan. Setelah itu 

lanjut ke Dusun yang ditunjuk sebagai tuan runah untuk acara pemotongan hewan, 

dilanjut masak-masak dan makan bersama. Setelah itu mereka lanjut kegiatan 

pembukaan lahan persawahan yang dikenal dengan istilah makkabe’ galung, 

mappalili’ atau maccera’ tanah, marakkala, kemudian lanjut proses penanaman 

padi secara simbolis. Selain itu, ada juga acara maddoa’ (ayunan besar) dan 

beberapa kegiatan permaninan tradisional lainnya yang berlangsung sampai 

malam.91 

Makkabekka’ adalah proses membuka lahan persawahan dengan 

membabat belukar dan pohon-pohon yang berada pada lahan tertentu. Sebelum 

memulai mengolah atau menanam padi, masyarakat biasanya tidak hanya 

                                                             
91 Sainal Ballu (51 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Santunan), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021. 
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mengandalkan pada tata cara pengolahan, tetapi juga sangat bergantung pada 

ritual yang berhubungan dengan doa-doa, seperti melakukan ritual mappalili’.  

Pada dasarnya, mappalili atau maccera’ tana dipimpin oleh sanro galung 

dengan membuat sesajen yang terdiri dari telur, daun waru (mparu), pinang 

(alosi), daun sirih (rekko ota), beras (berre’), kapur (puale) dan indo/datu ase. 

Sesajen ini kemudian diletakkan di dalam walasaji pada sudut sawah, dimana saat 

itu pula dipotongkan seekor ayam sebagai paccera tanah dengan doa keselamatan 

untuk padi. 

Setelah ritual mappalili dilakukan, maka dimulailah membajak sawah 

dengan menggunakan alat bajak (rakkala) yang ditarik oleh dua ekor kerbau.  Alat 

pengolahan sawah yang lebih modern adalah traktor tangan atau biasa disebut 

dengan dompeng (dalam istilah lokal Bugis). 

Ritual mappalili adalah salah satu bentuk upacara ritual yang berkaitan 

dengan keberadaan mitos tentang Dewi Sri "Sangiang Serri", mitos ini 

berhubungan dengan kepercayaan masyarakat, awal munculnya tanaman padi, 

terutama tentang tata cara pengolahan sawah dan penanaman padi. Jadi, sebelum 

masyarakat memulai aktivitas pertanian, masyarakat petani sudah melakukan 

suatu ritual yang namanya mappalili, ritual bersifat sakral (suci), sebagai pertanda 

bahwa mereka sangat menghormati dan menghargai yang namanya tanaman padi, 

sebagai sumber pemenuhan kehidupannya. Keyakinan masyarakat tani akan ritual 

mappalili, sebagai usaha memohon pertolongan Sang Maha Kuasa sebagai 

pencipta segala-galanya.  

Maddoa’ merupakan salah satu permainan tradisional yang tidak pernah 

ketinggalan saat pelaksanaan budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu. 

Maddoa’ adalah adanya ayunan raksasa setinggi 20 meter. Ayunan terbuat dari 

bahan batang pohon pinang, bambu, papan, dan rotan. Maddoa' pada umumnya 
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hanya kaum perempuanlah yang diayun. Dan lelaki bertugas sebagai penarik tali 

atau warga disana menyebutnya derek'. Namun tak jarang para lelaki juga 

penasaran ingin mencoba untuk maddoa'.  

Makna maddoa' adalah kerja sama antara laki-laki dan perempuan. 

Menunjukkan bahwa dalam kehidupan, laki-laki harus menjaga kaum perempuan. 

Maddoa' hanya ada saat pelaksanaan tudang sipulung, setelah pelaksanaan tudang 

sipulung selesai, maka ayunan wajib dibongkar lagi. 

Dari pembahasan di atas, apakah seluruh kegiatan di dalam tudang 

sipulung tidak menyimpang dari ajaran Islam? Berdasarkan wawancara dengan 

Toa Ade’, beliau mengatakan bahwa tidak ada kegiatan yang menyimpang dari 

ajaran Islam. Alasan utamanya adalah semua penduduk di Desa Patondonsalu 

beragama Islam. Jadi, tidak mungkin mereka mau melakukan hal-hal yang 

melanggar ajaran Islam.92 

Semua masyarakat di Desa Patondonsalu tidak ada yang memiliki agama 

selain agama Islam. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang masyarakat, 

beliau mengatakan bahwa semua warga Desa Patondonsalu beragama Islam, 

mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua itu semua beragama Islam.93 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Patondonsalu, beliau 

mengatakan bahwa seluruh warga di Desa Patondonsalu adalah muslim dan 

mereka semua taat beragama.94 

Jumlah penduduk di Patondonsalu sebanyak 1.195 jiwa. Banyaknya 

penduduk ini merupakan total dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang 

                                                             
92Mansur Abdar (48 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Jambu), Wawancara, Patondonsalu, 

11 Juni 2021. 

93Amri (40 tahun), Masyarakat (PNS), Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 2021. 

94Mukhlis (42 tahun), Kepala Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 

2021.  



 
 

 

205 

terbagi dalam 4 dusun. Kurang lebih seperdua (50%) penduduknya sudah 

menikah. Penduduk Patondonsalu seluruhnya beragama Islam. Berdasarkan 

wawancara dengan salah seorang masyarakat yang bekerja sebagai karyawan 

swasta dan merupakan alumni dari salah satu universitas di Makassar, ketika 

diwawancarai, beliau menuturkan bahwa ritual yang mereka lakukan tidak 

menyimpang dari ajaran Islam. Kenapa beliau berkata demikian, karena Maryam 

3 tahun terakhir ini rutin mengikuti kegiatan ritual itu dan semua masih dalam 

batas normal yang tidak menyimpang sama sekali dari ajaran al-qur’an maupun 

hadis. Selan itu, masyarakat di Desa Patondonsalu semua beragama Islam.95 

Sebagaimana pada penelitian sebelumnya yang dalam pelaksanaan tudang 

sipulung terbagi 2 pendapat, yaitu pendapat yang menganggap bahwa dalam tahap 

tudang sipulung terdapat ritual yang menyimpang dari ajaran Islam dan pendapat 

yang menganggap bahwa ritual tersebut adalah pesan nenek moyang yang harus 

dilestarikan. Sedangkan, dalam penelitian ini pelaksanaan tudang sipulung lebih 

ke bagaimana mengeratkan hubungan kerjasama diantara warga sebelum turun ke 

sawah. 

Sebagaimana dalam hasil wawancara dengan Kepala Desa, beliau 

mengatakan bahwa dulu pernah diwacanakan bahwa tidak usah lagi adakan 

kegiatan tudang sipulung sebelum memulai turun ke sawah, mereka langsung saja 

melakukan kegiatan penanaman padi. Tetapi, ada beberapa Toa Ade’ dan juga 

masyarakat petani yang menolak, alasan utamanya adalah kurangnya persatuan 

dan kebersamaan. Dan semangat yang petani rasakan akan berbeda ketika tudang 

                                                             
95Maryam (23 tahun), Masyarakat (Pegawai Swasta), Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 

2021.  
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sipulung dilaksanakan sebelum memulai menanam padi dengan tudang sipulung 

tidak dilaksanakan.96 

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat tani pada umumnya memiliki 

persatuan dan kebersamaan sebelum turun ke sawah baik sebelum menanam padi 

maupun saat memanen padi. Hal inilah kemungkinan mengkhawatirkan bahwa 

ada ritual yang terlarang didalamnya seperti yang disebutkan sebelumnya. 

Namun, berkaitan dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai meninggalkan 

ritual semacam tersebut karena adanya arus informasi.  

Menurut Amiruddin, salah seorang Toa Ade’ dan juga sebagai kepala 

dusun di Desa Patondonsalu, mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir ini, 

kegiatan-kegiatan yang seperti mappalili itu sudah mulai ditinggalkan oleh 

masyarakat.97 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyelennggara tudang 

sipulung di atas, didapatkan informasi bahwa terdapat ritual mappalili atau 

maccera’ tana yang dikhawatirkan bertentangan dengan nilai-niali ajaran Islam, 

baik itu nilai aqidah, nilai syari’ah maupun nilai akhlak. Sehingga keterampilan 

berkomunikasi seorang pemimpin (toa ade’) sangat dibutuhkan agar dia mampu 

melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada masyarakat pelaku 

budaya tudang sipulung sehingga ritual tersebut dapat diminimalisir dari 

pertentangan ajaran Islam.  

Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita harus memiliki literasi 

komunikasi tentang bagaimana cara berbicara atau berkomunikasi dengan baik 

                                                             
96Mukhlis (42 tahun), Kepala Desa Patondonsalu, Wawancara, Patondonsalu, 11 Juni 

2021.  

97 Amiruddin (53 tahun), Toa Ade’ (Kepala Dusun Mattirowali), Wawancara, 

Patondonsalu, 11 Juni 2021.  
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sesuai dengan norma dan aturan-aturan. Jangan sampai menyakiti hati orang lain, 

apa lagi kalau kita sebagai seorang pemimin (toa ade’), yang mana pemimpin 

adalah panutan para masyarakat. Berkomunikasi dengan tepat adalah dengan 

menggunakan hati nurani saat berkomunikasi. Ada beberapa alasan mengapa hati 

perlu dihidupkan dalam berkomunikasi dengan orang lain, yaitu setiap orang tidak 

hanya memiliki akal rasionalitas tetapi juga hati yang berfungsi untuk merasakan 

dan menimbang sesuatu, sehingga setiap kata atau sikap tidak hanya ditangkap 

oleh akal namun juga akan diolah oleh rasa. 

Kemampuan literasi komunikasi pemimin (toa ade’) pada hakekatnya 

adalah kemampuan untuk menuntun dan mempengaruhi perilaku masyarakat 

pelaku budaya tudang sipulung agar mampu menanamkan dan mengembangkan 

nilai-nilai ajaran Islam dengan baik dan benar tanpa meninggalkan budaya (local 

wisdom) yang sudah ada. Karena nilai-nilai budaya masyarakat bugis berpotensi 

untuk diaktualisasikan menjadi budaya Nasional bahkan Internasional. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Proses literasi komunikasi dalam budaya Tudang Sipulung di Desa 

Patondonsalu Kabupaten Enrekang 

.  Proses literasi komunikasi dalam budaya tudang sipulung di Desa 

Patondonsalu Kabupaten Enrekang dapat dideksripsikan sebagai berikut, pertama-

tama sebelum pelaksanaan tudang sipulung, toa ade’ bersama para pemangku 

kepentingan dan beberapa tokoh masyarakat di Desa Patondonsalu melakukan 

musyawarah bersama untuk membahas dan menyepakati beberapa hal sebelum 

kegiatan tudang sipulung dilaksanakan, misalnya menyepakati tentang waktu 

pelaksanaan, tempat pelaksanaan, siapa saja yang akan terlibat dan siapa saja yang 

akan diundang, dan juga menetukan tema kegiatan. Setelah kesepakatan berhasil 

didapatkan, selanjutnya disampaikan kepada masyarakat dengan melalui beberapa 

cara, misalnya melalui penyampaian dari mulut ke mulut dan penyampaian 

melalui pengumuman di masjid.  

Pada waktu pelaksanaan tudang sipulung berlangsung, komunikasi yang 

terjadi adalah komunikasi lisan (non-teks). Dan saat kegiatan selesai, tidak 

terdapat pesan/naskah tertulis yang dihasilkan dari kegiatan ini. Padahal naskah 

tertulis sangat diperlukan sebagai bahan referensi atau sumber literatur generasi 

muda di masa yang akan datang. Tanpa adanya sumber referensi, baik itu dalam 

bentuk tercetak maupun non-cetak, maka generasi muda nantinya tidak akan 

mengenal budaya tudang sipulung dan per lahan-lahan budaya tersebut akan 

ditinggalkan. Hal ini akan berdampak pada memudarnya atau hilangnya budaya 

tudang sipulung sebagai kearifan lokal (local wisdom) di Desa Patondonsalu 

Kabupaten Enrekang.  
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Dapat disimpulkan bahwa proses literasi komunikasi yang diterapkan 

dalam budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu masih bersifat 

manual/kontemporer tanpa melibatkan pemanfaatan media cetak maupun media 

teknologi informasi (TI) mulai dari pra-pelaksanaan, proses pelaksanaan sampai 

pada pasca-pelaksanaan.  

2. Model literasi komunikasi dalam budaya Tudang Sipulung di Desa 

Patondonsalu Kabupaten Enrekang 

Model literasi komunikasi dalam pelaksanaan budaya tudang sipulung di 

Desa Patondonsalu telah memenuhi unsur-unsur: identifikasi topik/subyek, 

sasaran audiens, format yang relevan, jenis-jenis sumber; eksplorasi sumber dan 

informasi yang sesuai dengan topik; organisasi, evaluasi dan menyusun informasi 

menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan pendapat, dan 

menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan mengkontraskan 

Informasi; who (siapa); says what (apa yang dikatakan); in which channel (saluran 

komunikasi); to whom (kepada siapa); dan with what effect (unsur pengaruh/efek) 

atau apa efek dari komunikasi tersebut. Tetapi model literasi komunikasi yang 

diterapkan belum menggunakan seleksi dan perekaman informasi yang relevan, 

penciptaan informasi juga belum terlaksana dengan baik, presentasi, penyebaran 

atau display informasi dari hasil kegiatan tudang sipulung juga belum ada, 

kemudian penilaian output, berdasarkan masukan orang lain dari pelaksanaan 

budaya tudang sipulung masih sangat rendah dan hampir tidak ada sama sekali.  

Model literasi komunikasi yang diterapkan dalam budaya tudang sipulung 

di Desa Patondonsalu adalah model klasik yang menjadi warisan dari para 

pendahulunya, yaitu belum menggunakan teknologi informasi. Hal inilah yang 

menjadi pemicu mengapa peserta yang hadir dalam kegiatan tudang sipulung 

sangat jarang dijumpai yang berusia sekitar 20-39 tahun, karena mereka adalah 
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generasi milenial yang tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang tidak 

menggunakan teknologi. 

3. Peranan Literasi komunikasi dalam Budaya Tudang Sipulung 

untuk pengembangan nilai-nilai ajaran Islam  

Dalam kegiatan tudang sipulung terdapat ritual mappalili atau maccera’ 

tana yang dikhawatirkan bertentangan dengan nilai-niali ajaran Islam, baik itu 

nilai aqidah, nilai syariah maupun nilai akhlak. Sehingga keterampilan 

berkomunikasi seorang pemimpin (toa ade’) sangat dibutuhkan agar dia mampu 

melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada masyarakat pelaku 

budaya tudang sipulung sehingga ritual tersebut dapat diminimalisir dari 

pertentangan ajaran Islam.  

Jadi kemampuan literasi komunikasi toa ade’ pada hakekatnya adalah 

kemampuan untuk menuntun dan mempengaruhi perilaku masyarakat pelaku 

budaya tudang sipulung agar mampu menanamkan dan mengembangkan nilai-

nilai ajaran Islam dengan baik dan benar tanpa meninggalkan budaya (local 

wisdom) yang sudah ada. Karena nilai-nilai budaya masyarakat bugis berpotensi 

untuk diaktualisasikan menjadi budaya Nasional bahkan Internasional. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini adalah mampu memaksimalkan keikutsertaan 

para generasi muda di Desa Patondonsalu dalam kegiatan budaya tudang sipulung 

serta mampu memberikan sumber rujukan atau referensi bagi masyarakat di Desa 

Patondonsalu terkait budaya tudang sipulung. Melihat selama ini, keikutsertaan 

generasi muda sangat minim disebabkan literasi komunikasi yang digunakan oleh 

toa ade’ masih sangat monoton dan tidak memanfaatkan media Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK), dan juga literatur yang membahas pelaksanaan 

budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu masih sangat kurang dan terbatas, 
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baik yang tercetak maupun yang tidak tercetak (online). Padahal referensi-

referensi itu sangat diperlukan guna pelestarian kearifan lokal (local wisdom) 

budaya tudang sipulung yang ada di Desa Patondonsalu. Dengan adanya 

penelitian ini, dapat berfungsi sebagai komunikasi ilmiah di kalangan akademik, 

peneliti dan orang-orang yang memiliki kepentingan serupa. Tentunya, ini 

menjadi perpanjangan tangan yang akan terus melestarikan budaya tudang 

sipulung. Penelitian ini akan dikemas ke dalam bentuk terbitan online dan offline, agar 

pelaksanaan budaya tudang sipulung di Desa Patondonsalu dapat dikenal oleh masyarakat 

luas, dan mampu menjadi sumber referensi bagi generasi selanjutnya yang ada di Desa 

Patondonsalu pada kususnya dan Kabupaten Enrekang pada umumnya.  

Peneliti juga akan melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan, berupa 

pengenalan penggunaan teknologi informasi kepada masyarakat, penerbitan 

tulisan-tulisan terkait budaya tudang sipulung, serta memaksimalkan pemanfaatan 

perpustakaan desa sebagai perpustakaan yang berbasis inklusi sosial untuk 

meningkatkan indeks literasi masyarakat sebagai implementasi dari Perda 

Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan 

Perpustakaan dan Gerakan Literasi.  
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Lampiran-lampiran 

Lampiran 1 

Panduan Observasi 

 

No Tinjauan Observasi 

1 

2 

 

Kegiatan budaya tudang sipulung 

Keadaan masyarakat Desa Patondonsalu 

 

 

Lampiran 2 

Pedoman dan Hasil Wawancara 

No Fokus 

Penelitian 

Indikator Daftar Pertanyaan Kode 

Inf 

Hasil Wawancara 

1 Proses 

literasi 

komunikasi 

dalam 

budaya 

tudang 

sipulung 

 

a. Proses 

literasi 

 

Apa yang disampaikan 

dalam kegiatan Tudang 

Sipulung ? 

I4 Apa yang kami 

sampaikan dalam 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung itu 

berdasarkan kebiasaan 

yang selalu kami 

sampaikan dari tahun ke 

tahun, tidak ada 

pedoman tertulis yang 

kami jadikan sebagai 

acuan kegiatan. Paling 

kami hanya 
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menggunakan naskah 

lontarak 

   Apakah ada semacam 

laporan tertulis terkait 

hasil pelaksanaan 

Tudang Sipulung ? 

I2 Apa yang mereka 

sepakati bersama 

maupun yang mereka 

lakukan dalam kegiatan 

Tudang Sipulung itu 

tidak pernah dibuatkan 

semacam laporan 

tertulis. 

   Apa tujuan utama yang 

ingin dicapai dalam 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung ? 

I3 Tujuan utamanya 

adalah menjalin 

kebersamaan antara 

seluruh warga desa 

Patondonsalu, baik yang 

berprofesi sebagai 

petani maupun yang 

bukan petani. Dan 

tujuan berikutnya yaitu 

bagaiman kita 

bermusyawarah untuk 

mendapatkan sebuah 

mufakat agar bisa 

melakukan kegiatan 

penananman padi secara 

bersama-sama 
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   Kesepakatan apa yang 

didapatkan dalam 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung ? 

I7 Kami mendapatkan 

kesepakatan bersama 

dalam pelaksanaan 

Tudang Sipulung 

tentang waktu untuk 

memulai menanam 

padi. 

   Bagaimana penggunaan 

bahasa yang digunakan 

oleh pemimpin kegiatan 

Tudang Sipulung ?  

I2 Para pemimpin kegiatan 

Tudang Sipulung 

menggunakan bahasa 

yang gampang difahami 

oleh seluruh peserta. 

Jadi seluruh peserta 

faham akan apa yang 

disampaikan oleh 

pemimpin kegiatan, 

baik itu oleh Toa Ade’, 

Kepala desa, ataupun 

oleh pejabat lain yang 

sempat hadir. 

   Apakah Anda faham 

tentang apa yang 

disampaikan oleh 

pemimpin Tudang 

Sipulug ? 

I7 Alhamdulillah, kami 

sangat faham dengan 

apa yang disampaikan 

oleh pemimpin Tudang 

Sipulung. Karena selain 

mereka menggunakan 
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bahasa Indonesia yang 

sederhana dan gampang 

dicerna maksudnya, 

juga menggunakan 

bahasa daerah 

  b. Proses 

Komunik

asi 

Bagaimana teknik yang 

dilakukan oleh 

pemimpin agar kegiatan 

Tudang Sipulung bisa 

berjalan efektif? 

I6 Sebelum kami memulai 

pembicaraan dalam 

kegiatan Tudang 

Sipulung, kami terlebih 

dahulu meramu terkait 

informasi apa yang akan 

kami sampaikan kepada 

warga, agar kegiatan 

Tudang Sipulung 

tersebut bisa berjalan 

dengan efektif 

   Apakah ada trik-trik 

khusus yang dilakukan 

oleh para pemimpin 

yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung ? 

I1 Biasanya sebelum 

kegiatan dimulai, kami 

para pemimpin 

mengadakan pertemuan 

terlebih dahulu untuk 

menyepakati beberapa 

hal, termasuk informasi-

informasi apa yang akan 

disampaikan dalam 

kegiatan Tudang 
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Sipulung. 

   Bagaimana metode 

penyampaian informasi 

dalam pelaksanaan 

Tudang Sipulung ? 

I4 Pada kegiatan 

pembukaan, kami para 

pemimpin Tudang 

Sipulung menjadi 

pembicara. Jadi 

informasi yang telah 

kami ramu sebelumnya 

itu kami sampaikan 

kepada warga dengan 

menggunakan bahasa 

yang mudah untuk 

difahami 

   Bagaimana cara Anda 

berkomunikasi dengan 

peserta Tudang 

Sipulung ? 

I3 Kami berkomunikasi 

dengan seluruh warga 

secara langsung atau 

tatap muka, jadi kami 

menyampaikan 

informasi secara lisan 

dengan menggunakan 

alat bantu berupa 

pengeras suara 

   Apakah ada umpan 

balik dari peserta dalam 

kegiatan Tudang 

Sipulung ? 

I6 Setelah acara 

pembukaan sebelum 

memulai kegiatan inti, 

kita buka dulu sesi 



 
 

 

222 

diskusi atau tanya 

jawab. Jika masih ada 

hal yang kurang 

dipahami oleh 

peserta/masyarakat, 

maka kita berikan 

kesempatan untuk 

bertanya dan biasanya 

terjadilah proses dialog 

antar perserta 

   Apakah pemimpin 

merespon pertanyaan 

peserta Tudang 

Sipulung ? 

I7 Pemimpin akan selalu 

merespon pertanyaan 

dari peserta, begitu juga 

ketika ada masukan dari 

peserta maka itu akan 

didiskusikan lagi jika 

memang sifatnya tidak 

melanggar dari aturan 

yang seharusnya 

   Apakah ada umpan 

balik dari peserta dalam 

kegiatan Tudang 

Sipulung ? 

I2 Iya, apalagi bagi 

masyarakat yang 

mungkin baru pertama 

kali mengikuti Tudang 

Sipulung, mereka sangat 

antusias bertanya dan 

kadang juga 
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memberikan beberapa 

masukan yang bersifat 

membangun 

2 Model 

literasi 

komunikasi 

kaitannya 

dengan 

komunikasi 

budaya 

 

a. Model 

literasi  

 

 

 

Apa topik yang menjadi 

tujuan utama dalam 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung ? 

I5 Topik dan tujuan utama 

dalam pelaksanaan 

Tudang Sipulung disini 

yaitu untuk merayakan 

rasa syukur atas hasil 

panen dan juga untuk 

memperoleh 

kesepakatan kapan kita 

mulai turun ke sawah 

lagi untuk menanam 

padi. Karena untuk 

memulai menanam padi 

itu butuh waktu-waktu 

tertentu dan juga trik-

trik supaya pekerjaan 

kami berhasil. 

   Siapa yang menjadi 

sasaran utama dalam 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung? 

I2 Yang menjadi sasaran 

utama pelaksanaan 

Tudang Sipulung itu 

adalah para petani di 

desa Patondonsalu, 

kemudian yang hadir 

adalah tokoh 
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masyarakat (Kepala 

Dusun) atau dikenal 

dengan sebutan Toa 

Ade’. Kemudian juga 

ada beberapa 

masyarakat 

Patondonsalu yang 

bekerja sebagai petani, 

pegawai negeri dan juga 

ada beberapa dari 

golongan pelajar, dan 

juga biasanya diundang 

Bupati Enrekang atau 

dari instansi-instansi 

pemerintah 

   Bagaimana cara 

menyampaikan ke 

masyarakat tentang 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung? 

I1 Biasanya kami 

menyampaikan secara 

lisan ke masyarakat 

melalui pengumuman di 

masjid, biasa juga 

kepala dusun masing-

masing langsung 

menyampaikan ke 

warga di dusun mereka 

masing-masing 

   Sejak kapan I3 Kegiatan Tudang 
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dilaksanakan kegiatan 

Tudang Sipulung dan 

kapan saja diadakan? 

Sipulung di sini 

merupakan kegiatan 

turun termurun yang 

rutin kami lakukan 

setiap tahun setelah 

melakukan panen dan 

sebelum turun kembali 

menanam padi. Adapun 

yang menjadi dasar atau 

panduan kami, yaitu 

berdasarkan 

pengalaman kegiatan 

dari tahun ke tahun. 

Apalagi kegiatan ini 

digilir tiap tahun ke 

setiap dusun, jadi 

biasanya kami 

melakukan dengan 

berdasarkan apa yang 

sudah dilakukan oleh 

dusun sebelumnya pada 

tahun lalu 

   Berapa lama kegiatan 

Tudang Sipulung 

berlangsung? 

I6 Tudang Sipulung 

daksanakan selama 1 

hari 1 malam. Jadi, di 

pagi hari dimulai 
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dengan pembukaan, 

setelah itu lanjut ke 

kegiatan-kegiatan ade’/ 

tradisi berupa syukuran 

panen dan musyawarah 

untuk memutuskan 

waktu kapan kita 

kembali memulai 

menanam padi. 

Kemudian ada 

permainan-permainan 

tradisional yang biasa 

berlangsung sampai 

malam. Selanjutnya 

diakhiri dengan 

kegiatan berdoa 

bersama 

   Apakah kegiatan 

Tudang Sipulung ini 

pernah dipublikasikan 

ke media? 

I2 Biasanya hanya 

masyarakat-masyarakat 

sekitar yang meliput 

kegiatan ini, dan 

mereka promosikan ke 

media sosial masing-

masing 

   Apakah ada foto-foto 

pelaksanaan Tudang 

I2 Tidak ada foto-foto 

yang kami simpan di 
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Sipulung yang telah 

terlaksana pada tahun-

tahun sebelumnya? 

kantor desa, karena 

biasanya di setiap dusun 

ada panitia khususnya 

   Apakah ada foto-foto 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung yang telah 

terlaksana pada tahun-

tahun sebelumnya? 

I5 Kami tidak simpan foto-

foto kegiatannya, tapi 

kami akan coba cari ke 

masyarakat siapa tau 

ada yang pernah foto 

dan masih disimpan 

sampai sekarang 

   Apakah saran atau 

pendapat peserta 

Tudang Sipulung 

diterima dalam forum? 

I4 Semua pendapat dan 

masukan yang diberikan 

oleh peserta Tudang 

Sipulung itu kami 

tampung dan 

selanjutnya kita jadikan 

sebagai bahan dalam 

berdiskusi sebentar agar 

bisa menghasilkan 

mufakat 

   Bagaimana proses 

pengaturan pelaksanaan 

Tudang Sipulung ? 

I2 Kegiatan Tudang 

Sipulung ada panitia 

kusus yang menangani, 

ada yang bertindak 

sebagai pemimpin 

kegiatan, moderator, 
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pembicara dan notulen. 

Jadi ketika ada masalah, 

saran atau pertanyaan 

yang diungkapkan oleh 

peserta maka yang 

bertindak sebagai 

notulen akan 

mencatatnya 

   Apakah pendapat dari 

peserta Tudang 

Sipulung didiskusikan 

oleh pemimpin kegiatan 

di dalam forum ? 

I7 Dalam Tudang Sipulung 

tersebut, kami biasa 

melakukan diskusi yang 

lumayan lama, itu 

terjadi karena biasa ada 

pendapat yang sangat 

perlu dipertimbangkan 

bersama apakah kira-

kira ada manfaatnya 

jika itu dilakukan atau 

tidak 

   Apakah pernah ada 

wartawan atau jurnalis 

yang diundang khusus 

untuk meliput kegiatan 

Tudang Sipulung ? 

I6 Kalau untuk 

mengundang semacam 

wartawan itu belum 

pernah kami lakukan 

selama ini 

   Apakah pernah ada 

wartawan atau jurnalis 

I9 Menurut sepengetahuan 

saya, memang pihak 
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yang diundang khusus 

untuk meliput kegiatan 

Tudang Sipulung ? 

yang berwenang dalam 

kegiatan Tudang 

Sipulung di sini belum 

pernah memanggil 

khusus pihak jurnalis 

atau pihak media untuk 

merekam atau pun 

mendokumentasikan 

kegiatannya 

   Apakah pernah ada 

yang datang 

sebelumnya untuk 

meneliti terkait 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung ? 

I9 Setau saya belum 

pernah ada yang 

meneliti apalagi sampai 

membuat buku. Kalau 

yang menulis d web ada 

tetapi itu pun hanya 

beberapa. Saya juga 

kadang bertanya tanya, 

kenapa budaya tudang 

sipulung di 

patondonsalu ini kurang 

dipublikasikan jika 

dibandingkan dengan 

kebudayaan-

kebudayaan lain di 

Enrekang, seperti 

maccera Manurung dan 
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lain-lain itu sangat 

banyak tulisan-tulisan 

yang memuat. Apakah 

memang mereka tidak 

tahu kalau di sini ada 

budaya ini atau kah 

memang kurang 

menarik untuk diteliti 

    I5 Saudari merupakan 

orang pertama yang 

datang meneliti di sini 

terkait kegaiatan 

Tudang Sipulung, 

padahal kegiatan ini 

kami laksanakan setiap 

tahun. Walaupun 

memang sejak corona 

kami hanya melakukan 

dengan skala kecil-

kecilan 

    I9 Sebagaimana yang 

sudah saya sebutkan 

sebelumnya bahwa 

kegiatan Tudang 

Sipulung di desa ini 

belum pernah ada yang 
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meneliti ataupun 

menulis ke dalam 

bentuk jurnal misalnya 

atau bentuk buku. Jadi 

saya anggap output dari 

kegiatan Tudang 

Sipulung selama ini 

hanya sebatas pada 

adanya kesepakatan 

hasil musyawarah 

secara lisan yang 

kemudian mereka akan 

lakukan bersama-sama 

   Bagaimana menurut 

Bapak terkait 

kemampuan berliterasi 

masyarakat di sini, 

khususnya dalam 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung ? 

I10 Kalau berbicara 

masalah literasi 

memang masih sangat 

kurang menurut saya. 

Karena saya belum 

pernah menemukan ada 

sebuah referensi yang 

memuat terkait 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung di desa kami 

ini. Yang ada itu hanya 

waktu tahun 2019, 

itupun beritanya sangat 
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terbatas dan lebih 

cenderung kepada 

pemberitaan pembagian 

sertipikat tanah dari 

BPN, bukan kepada 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung 

   Apa yang menjadi 

masukan atau harapan 

Anda dengan adanya 

penelitian yang saya 

lakukan ini untuk 

pengembangan dan 

pelestarian budaya lokal 

di sini? 

I9 Saya berharap, 

penelitian yang 

dilakukan ini dapat 

dipublikasikan baik 

dalam bentuk buku 

ataupun bentuk lainnya 

sehingga bisa menjadi 

sumber referensi bagi 

kami, khususnya untuk 

kami yang masih 

berusia terbilang muda 

ini sebenarnya sangat 

butuh referensi referensi 

yang membahas konten 

lokal yang ada di daerah 

kami 

    I1 Saya juga berharap 

penelitian ini mampu 

mengangkat terkait 
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budaya Tudang 

Sipulung yang kami 

lakukan selama ini. 

Karena selama ini 

memang belum pernah 

ada yang datang 

meneliti di sini terkait 

Tudang Sipulung 

  b. Model 

komunik

asi 

 

Sejak kapan Tudang 

Sipulung dilaksanakan 

di sini ? 

I6 Budaya Tudang 

Sipulung mulai 

dilaksanakan di sini 

sejak sekitar tahun 1983 

yang pertama kali 

diadakan oleh nenek 

moyang kami dahulu 

yang saat itu berprofesi 

sebagai petani, dan itu 

rutin kami laksanakan 

setiap tahun setelah 

panen padi dan sebelum 

memulai menanam padi 

kembali 

   Siapa yang memandu 

kegiatan Tudang 

Sipulung selama ini ? 

I2 Tudang Sipulung disini 

dipandu oleh tokoh 

masyarakat/ Kepala 

Dusun (Toa Ade’) 
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didampingi oleh 

pemerintah setempat, 

seperti Kepala Desa 

beserta jajarannya dan 

kalau misalnya Bupati 

atau perwakilannya 

hadir, maka mereka 

juga kadang diberikan 

waktu untuk membuka 

kegiatan 

   Apakah Toa Ade’ 

menjelaskan kepada 

peserta teknis 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung ? 

I8 Jadi, Toa Ade’ 

menjelaskan kepada 

peserta terkait hal-hal 

yang akan dilakukan 

selama satu hari satu 

malam. Jika ada peserta 

yang masih bingung, 

maka Toa Ade’ 

biasanya memberikan 

kesempatan untuk 

bertanya 

   Apa pesan utama yang 

disampaikan dalam 

pelaksaan Tudang 

Sipulung ? 

I3 Pesan utama yang 

disampaikan dalam 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung itu adalah 

bagaimana kita menjaga 
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kebersamaan diantara 

sesama warga, 

khususnya untuk 

memulai menanam padi 

kita harus bersama-

sama 

   Bahasa apa yang 

digunakan dalam 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung ? 

I5 Bahasa yang digunakan 

pada umumnya adalah 

Bahasa Indonesia, 

apalagi di saat kegiatan 

pembukaan. Tetapi ada 

beberapa kegiatan ritual 

yang menggunakan 

Bahasa daerah (Bahasa 

Enrekang) 

   Bagaimana teknis 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung ? 

I4 Tudang Sipulung 

biasanya dilaksanakan 

dengan cara berkumpul 

di balai desa untuk 

proses pembukaan, 

biasa juga kalau cuaca 

bagus (tidak hujan), kita 

adakan pembukaan di 

lapangan yang dekat 

kantor desa. Setelah itu, 

kami lanjut ke Dusun 
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yang telah ditunjuk 

sebagai pelaksana. Jadi 

kami di sini ada empat 

dusun, itu digilir setiap 

tahun sebagai pelaksana 

atau tuan rumah 

   Alat komunikasi apa 

yang digunakan dalam 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung ? 

I1 Karena Tudang 

Sipulung dilaksanakan 

secara tatap muka, 

maka alat komunikasi 

yang biasa digunakan 

yaitu berupa pengeras 

suara 

   Siapa saja yang menjadi 

peserta dalam kegiatan 

Tudang Sipulung ? 

I6 Yang menjadi peserta 

dalam kegiatan Tudang 

Sipulung, yaitu 

masyarakat 

Patondonsalu pada 

umumnya, baik itu yang 

berprofesi sebagai 

petani maupun yang 

bukan petani. Karena 

selain untuk 

menyepakati waktu 

mulai menanam padi, 

juga ada acara syukuran 
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panen, biasanya kita 

memotong kerbau, 

ayam kambing dan lain-

lain. Jadi sengaja kita 

mengundang seluruh 

masyarakat walaupun 

bukan petani agar 

mereka turut merasakan 

hasil panen dari petani 

   Siapa saja yang terlibat 

dalam kegiatan Tudang 

Sipulung ? 

I2 Yang terlibat itu, ada 

beberapa tokoh 

masyarakat (Kepala 

Dusun) atau dikenal 

dengan sebutan Toa 

Ade’. Kemudian juga 

ada beberapa 

masyarakat 

Patondonsalu yang 

bekerja sebagai petani, 

pegawai negeri dan juga 

ada beberapa dari 

golongan pelajar, dan 

juga biasanya diundang 

Bupati Enrekang atau 

dari instansi-instansi 

pemerintah 
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   Apa tujuan utama 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung ? 

I5 Tujuan utama dalam 

Tudang Sipulung disini 

yaitu untuk merayakan 

rasa syukur atas hasil 

panen dan juga untuk 

memperoleh 

kesepakatan kapan kita 

mulai turun ke sawah 

lagi untuk menanam 

padi. Karena untuk 

memulai menanam padi 

itu butuh waktu-waktu 

tertentu dan juga trik-

trik supaya pekerjaan 

kami berhasil 

   Apa yang menjadi 

harapan dilaksanakan 

kegiatan Tudang 

Sipulung ? 

I3 Kami melakukan 

Tudang Sipulung 

dengan harapan agar 

masyarakat bisa 

menentukan waktu yang 

disepakati untuk 

memulai menanam 

padi. Kami sengaja 

melakukan penanaman 

padi secara bersama-

sama agar panennnya 
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juga nanti bisa 

bersamaan. Karena 

model sawah di sini 

berbentuk hamparan, 

jadi kalau misalnya 

yang di tengah sudah 

panen sementara yang 

di pinggir belum panen 

maka akan 

menyusahkan mesin 

penggiling atau mobil 

pengangkut gabah 

untuk masuk 

   Apa yang menjadi hasil 

atau efek positif dari 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung ? 

I8 Kami selalu menanam 

padi secara bersama-

sama, sesuai dengan 

hasil musyawarah pada 

kegiatan Tudang 

Sipulung, dan memang 

itu sudah menjadi 

kesepakatan kami 

semua agar selalu 

melakukan penananam 

padi secara serentak, 

agar panennya juga bisa 

bersamaan nanti 
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3 
Model dan 

proses 

literasi 

komunikasi 

dalam 

budaya 

Tudang 

Sipulung 

sebagai 

bagian dari 

pengemban

gan nilai-

nilai ajaran 

Islam  

 

a. Model 

dan 

proses 

literasi 

kaitanny

a dengan 

ajaran 

Islam 

b. Model 

dan 

proses 

komunik

asi 

kaitanny

a dengan 

ajaran 

Islam 

Apa tujuan utama 

pelaksanaan kegiatan 

Tudang Sipulung ? 

I5 Salah satu tujuan kami 

melakukan kegiatan 

Tudang Sipulung yaitu 

bagaimana kita duduk 

bersama mengambil 

keputusan dan 

kesepakatan tanpa ada 

perbedaan antara yang 

satu dengan yang 

lainnya. 

Bagaimana menurut 

Anda perlakuan Toa 

Ade’ ke seluruh peserta 

Tudang Sipulung ?  

I8 Di dalam pelaksanaan 

Tudang Sipulung, kami 

semua diperlakukan 

sama oleh Toa Ade’, 

setiap ada yang 

memberikan usul 

misalnya maka itu akan 

diterima oleh Toa Ade’ 

untuk selanjutnya 

dimusyawarahkan guna 

mencapai keputusan 

bersama 

   Apakah pendapat yang 

diungkapkan oleh 

peserta Tudang 

I6 Semua pendapat yang 

diungkapkan oleh 

peserta Tudang 
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Sipulung direspon oleh 

pemimpin kegiatan? 

Sipulung akan 

dimusyawarahkan 

bersama untuk 

mencapai mufakat, 

selanjutnya hasil 

kesepakatan bersama itu 

dilaksanakan juga 

secara bersama-sama 

tanpa ada satu pun yang 

melanggar. Misalnya 

ketika sudah ditentukan 

jadwal mulai 

makkabekka galung, 

maka pada hari yang 

ditentukan itu kita 

bersama-sama 

makkabekka 

   Apakah Anda merasa 

bahwa dalam kegiatan 

Tudang Sipulung telah 

terdapat nilai-nilai 

ketegasan yang mana 

pemimpin Tudang 

Sipulung tidak 

membeda-bedakan 

peserta satu dengan 

I10 Iya kami betul-betul 

merasakan rasa 

persaudaraan yang 

mendalam saat kegiatan 

Tudang Sipulung, 

walaupun saya bukan 

petani tetapi kami ikut 

dilibatkan dalam 

kegiatan Tudang 
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yang lainnya ? Sipulung dan kadang 

juga kami dimintai 

pendapat dan itu semua 

akan diperbincangkan 

lebih lanjut pendapat 

kami 

Apakah selama ini, 

tidak pernah ada warga 

tani yang mencoba 

melanggar kesepakatan 

terkait jadwal 

penanaman padi ? 

I3 Alhamdulillah, selama 

ini belum ada warga 

yang mencoba berbuat 

curang atau melanggar 

aturan. Karena sekali 

lagi saya ulangi bahwa 

kami harus melakukan 

penanaman padi secara 

bersama-sama agar 

panennya juga 

bersamaan 

   Apakah betul bahwa 

warga tani selalu 

melakukan kegiatan 

penanaman padi secara 

bersama-sama sesuai 

jadwal yang sudah 

disepakati dalam 

Tudang Sipulung ? 

I4 Seluruh warga 

masyarakat tani di sini 

selalu melakukan 

penanaman padi 

bersama-sama, karena 

pastinya nanti akan 

menyusahkan diri 

mereka sendiri juga 

kalau mereka lebih 
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duluan menanam. 

Misalnya susah untuk 

mendatangkan mesin 

penggiling padi atau 

pun kendaraan untuk 

mengangkut gabah, 

karena masih ada padi 

di sekitar mereka yang 

belum dipanen, jadi 

pasti akan mengganggu 

   Apakah ada pembatasan 

bahwa hanya peserta ini 

yang boleh bertanya 

atau berbicara dalam 

kegiatan Tudang 

Sipulung ? 

I6 Semua peserta Tudang 

Sipulung diberikan 

kesempatan jika ada 

yang mau bertanya, ada 

yang mau 

mengungkapkan 

pendapat dan lain-lain. 

Kita tidak membatasi 

peserta untuk 

berpendapat 

   Apakah ada pembatasan 

bahwa hanya peserta ini 

yang boleh bertanya 

atau berbicara dalam 

kegiatan Tudang 

Sipulung ? 

I1 Siapa pun yang 

mempunyai pertanyaan 

atau masukan, maka 

akan diberikan waktu 

dan kesempatan untuk 

berbicara. Dan itu sudah 
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menjadi salah satu 

peraturan dalam 

kegiatan Tudang 

Sipulung 

   Ketika Anda ikut hadir 

dalam kegiatan Tudang 

Sipulung, apakah Anda 

diberikan waktu untuk 

mengungkapkan 

pertanyaan ataupun 

pernyataan ? 

I10 Walaupun kami bukan 

petani yang akan 

melakukan kegiatan 

penanaman padi, tetapi 

ketika kami menghadiri 

kegiatan Tudang 

Sipulung dan kami ada 

saran, maka kami akan 

diberikan kesempatan 

untuk mengungkapkan 

saran kami itu. 

Selanjutnya saran kami 

ditampung oleh 

pemimpin Tudang 

Sipulung dan 

selanjutnya 

didiskusikan 

   Saya dengar-dengar 

bahwa dalam 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung, ada kegiatan 

memotong kerbau, sapi 

I5 Tujuan utama kita 

memotong kerbau atau 

ayam itu adalah sebagai 

bentuk rasa syukur atas 

berhasilnya panen kami. 
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atau ayam. Apa tujuan 

dari kegiatan itu ? 

Dan perlu juga 

diketahui bahwa tidak 

semua masyarakat di 

Patondonsalu memiliki 

lahan sawah, sehingga 

mereka tidak bertani, 

oleh karena itu kami 

memotong kerbau atau 

ayam itu juga sebagai 

bentuk solidaritas 

masyarakat agar warga 

yang tidak bertani bisa 

ikut merasakan hasil 

panen 

   Acara-acara atau 

kegiatan apa saja yang 

berlangsung selama 

kegiatan Tudang 

Sipulung ? 

I3 Ada banyak acara 

dalam kegiatan Tudang 

Sipulung disini. Jadi 

pertama-tama itu kita 

berkumpul di balai desa 

atau lapangan untuk 

kegiatan pembukaan. 

Setelah itu lanjut ke 

Dusun yang ditunjuk 

sebagai tuan runah 

untuk acara memotong 

kerbau dan ayam, 
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dilanjut masak-masak 

dan makan bersama. 

Setelah itu kita lanjut 

kegiatan pembukaan 

lahan persawahan yang 

dikenal dengan istilah 

makkabe’ galung, 

mappalili’ atau 

maccera’ tanah, 

marakkala, kemudian 

lanjut proses 

penanaman padi secara 

simbolis. Selain itu, ada 

juga acara maddoa’ 

(ayunan besar) dan 

beberapa kegiatan 

permaninan tradisional 

lainnya yang 

berlangsung sampai 

malam 

   Kira-kira, apakah ada 

kegiatan ataupun ritual 

yang menyimpang dari 

ajaran Islam ? 

I4 Tidak ada kegiatan yang 

menyimpang dari ajaran 

Islam. Alasan utamanya 

adalah semua penduduk 

di Parondonsalu 

beragama Islam. Jadi, 
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tidak mungkin kita mau 

melakukan hal-hal yang 

melanggar ajaran Islam 

   Apakah warga desa 

Patondonsalu ada yang 

beragama selain agama 

Islam ? 

I10 Semua warga 

Patondonsalu beragama 

Islam, mulai dari anak 

kecil, remaja, dewasa, 

orang tua itu semua 

beragama Islam 

   Apakah warga desa 

Patondonsalu ada yang 

beragama selain agama 

Islam ? 

I1 Seluruh warga di desa 

Patondonsalu ini adalah 

muslim dan mereka 

semua taat beragama 

   Menurut Anda, apakah 

ritula-ritual atau acara 

yang dilakukan dalam 

pelaksanaan Tudang 

Sipulung tidak 

bertentangan dengan 

ajaran Islam ? 

I9 Menurut pengamatan 

saya, ritual yang mereka 

lakukan tidak 

menyimpang dari ajaran 

Islam. Kenapa saya 

berani berkata 

demikian, karena saya 3 

tahun terakhi ini rutin 

mengikuti kegiatan 

ritual itu dan semua 

masih dalam batas 

normal yang tidak 

menyimpang sama 
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sekali dari ajaran al-

Qur’an maupun hadis. 

Lagian, masyarakat di 

Patondonsalu ini 

alhamdulillah semua 

beragama Islam. 

   Kira-kia jika kegiatan 

Tudang Sipulung ini 

ditiadakan lagi, apakah 

ada dampak terhadap 

proses penanaman padi 

para petani ? 

I1 Dulu pernah 

diwacanakan bahwa 

tidak usah lagi adakan 

kegiatan ini sebelum 

memulai turun ke 

sawah, kita langsung 

saja melakukan 

kegiatan penanaman 

padi. Tetapi, ada 

beberapa Toa Ade’ dan 

juga masyarakat petani 

yang menolak, alasan 

utamanya adalah 

kurangnya persatuan 

dan kebersamaan. Dan 

semangat yang petani 

rasakan akan berbeda 

ketika Tudang Sipulung 

dilaksanakan sebelum 

memulai menanam padi 
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dengan Tudang 

Sipulung tidak 

dilaksanakan 

   Apakah beberapa tahun 

terakhir ini, semua 

ritual-ritual yang selalu 

dilaksanakan 

sebelumnya masih rutin 

berlangsung ? 

I5 Sebenarnya beberapa 

tahun terakhir ini, 

kegiatan-kegiatan yang 

seperti mappalili itu 

sudah mulai 

ditinggalkan oleh 

masyarakat. Walaupun 

murni tidak ada unsur 

yang bertentangan 

dengan ajaran Islam, 

tetapi pola hidup 

masyarakat sudah mulai 

modern 
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Lampiran 3 

Peta desa Patondonsalu  
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Lampiran 6 

Gambaran struktur administratif pemerintahan Desa Patondonsalu 

 

Struktur Pemerintah Desa Patondonsalu 
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Lampiran 7 

 

Pelaksanaan Tudang Sipulung di Desa Patondonsalu  

Tahun 2019 
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Lampiran 8 

Dokumentasi Wawancara 

 

Wawancara dengan Kepala Desa Patondonsalu 
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Wawancara dengan Staf Desa Patondonsalu 
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Lampiran 9 

Kantor Desa Pattondonsalu 
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Lampiran 10 

Izin Penelitian 
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Tengah Kabupaten Sinjai. Kemudian melanjutkan di SDN No. 
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kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sinjai 
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perpustakaan di UIN Alauddin Makassar. Tepat pada tahun 2019 Ismaya 

menyelesaikan pendidikan S2 bidang Perpustakaan dan Informasi Islam d UIN 

Alauddin Makassar yang diampuh selama 1 Tahun 8 Bulan 18 Hari.  

Saat ini, Ismaya menjalani aktivitas sebagai dosen tetap sekaligus 
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Ismaya juga saat ini masih aktif sebagai Asesor sekaligus sebagai Anggota BAN 
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"Literasi Konten Lokal dan Budaya Kabupaten Enrekang", buku kedua 

berjudul "Tahukah Anda? Literasi Konten Lokal dan Budaya Kabupaten 

Sinjai: Dibuat Untuk Meningkatkan Indeks Literasi Masyarakat". 

Pada Tahun 2021, Ismaya juga dipercayakan sebagai tim penyusun Naskah 

Akademik dan Peraturan Daerah yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Enrekang 
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