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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S se س

 Syin Sy se nad ss ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G se غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
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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 Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah dan alif atau ا | ى

ya 

A a dan garis di atas 

 ى

 

Kasrah dan ya I i dan garis di atas 

 Dammah dan wau U u dan garis di atas و

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ً), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

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

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

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

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

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

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDK dan DR).  
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ABSTRAK 

Nama  : Amiruddin 
Nim : 50500114006 
Judul : Upaya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Makassar dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Wartawan. 

 

  

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui konsep profesionalisme 

wartawan menurut pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Makassar. (2) 

untuk mengetahui upaya pengurus PWI Makassar dalam meningkatkan 

profesionalisme wartawan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif secara deskriptif. Adapun yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah terletak pada upaya PWI Makassar dalam 

meningkatkan profesionalisme wartawan, dengan menggunakan pendekatan 

komunikasi. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumen serta temuan data yang relevan, yang berkaitan 

dengan penelitian. Teknik pengolahan data analisis data yang relevan, yang berkaitan 

dengan penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Miles dan Haberman yaitu reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display), teknik analisis perbandingan 

(kompratif), dan penarikan kesimpulan (conclution/verificasion).  

 Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi yaitu, pengurus PWI Makassar 

dalam meningkatkan profesionalisme wartawan, PWI Makassar melakukan pelatihan 

dasar, platihan lanjutan, dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).  

Uji Kompetensi Wartawan diadakan setiap setahun sekali. Pelatihan ini 

bersifat membangun dan memperluas wawasan tentang ilmu kejurnalistikan, juga 

dalam meningkatkan ilmu pengetahuan profesionalitas seorang wartawan dalam 

melakukan tugasnya. 

  

 Imlikasi dari penelitian ini adalah agar PWI Makassar dapat meningkatkan 

pemahaman wartawan tentang konsep profesionalitas seorang wartawan dan 

mendorong secara aktif dalam perannya dalam membina dan melahirkan wartawan-

wartawan yang bekerja secara profesional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbicara tentang profesionalisme seorang wartawan, dewan pers indonesia 

telah mengeluarkan peraturan Dewan Pers No 01 peraturan-DP/II/2010 tentang 

standar kompetensi wartawan. Peraturan tersebut berisi tentang pedoman dan standar 

kompetensi wartawan. Lahirnya aturan tersebut tentunya dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia. 

Secara umum ada empat fungsi utama pers. Pers dapat memberikan informasi 

(to inform), mendidik (to educate) menghibur (to entertaint), mempengaruhi (to 

influence),
1
 keempat fungsi utama pers tersebut tertulis dalam pasal 3 UU pokok pers 

no 40 tahun 1999 ayat 1 yang bunyinya “Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai 

media informasi, pendidik, hiburan dan kontrol sosial.”
2
  

Fungsi yang pertama ialah informasi, maksudnya adalah setiap pers atau 

wartawan memiliki kebebasan mencari dan mengelolah suatu informasi dengan 

benar, akurat dan menarik untuk disampaikan kepada masyarakat atau publik. Fungsi 

yang kedua ialah mendidik, maksudnya adalah, setiap informasi yang disebar luaskan 

oleh pers kepada masyarakat atau publik melalui media, juga sebagai fungsi mendidik 

dan mencerdaskan, yang di mana di dalamnya mengandung nilai kebenaran sehingga 

dapat mendorong masyarakat dalam berbuat kebaikan. Fungsi yang ketiga ialah 

sebagai media hiburan, maksudnya adalah pers sebagai media untuk memberikan 

hiburan kepada masyarakat yang diperoleh melalui isi media yang dikemas oleh 

                                                             
1
Terarsip di https://www.beritasatu.com di akses  pada  0 9 September 2019. 

2
Terarsip di (UU-No.-40-Tahun-1999-tentang-pers.pdf). 

https://www.beritasatu.com/
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perusahaan pers  itu sendiri. Fungsi keempat yaitu memengaruhi, maksudnya adalah 

pers mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam berbagai segi kehidupan 

masyarakat.
3
 

Keempat fungsi pers itu bagaimanapun juga dapat diketahui melalui presentasi 

para wartawan sambil mengawasi data yang akan diteruskan ke masyarakat umum 

sesuai jenis dan kapasitasnya. Saat ini, masyarakat pada umumnya dapat mengenali 

informasi mana saja yang termasuk dalam kategori fungsi pers. 

Sepanjang Januari hingga April 2019 pers mencatat 16 aksi protes pelanggaran 

Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pelanggaran KEJ disampaikan oleh beberapa organisasi 

pers di Indonesia. Tenaga ahli Dewan Pers Komisi Pengaduan Dewan dan Etika Pers, 

Herutjahjo Soewardojo menuturkan, sebagian besar dari 16 aksi protes itu karena 

pemberitaan soal pemiliha legislatif dan pemilihan pers tahun 2019. Ada uji coba 

kebenaran data yang didistribusikan. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat 

pers merupakan salah satu  pilar demokrasi, tentunya harapan masyarakat setempat 

untuk mencari kebenaran.
4
 

Kunci dalam mengatasi masalah pers yang dirujuk di atas adalah 

Profesionalisme. Pada dasarnya, pers Profesional diperlengkapi untuk membuat 

siaran berita yang sehat. Di mana salah satu tujuan utama dari pemberitaan adalah 

memberikan berbagai macam data yang dapat membuat individu bebas dan siap 

untuk mengatur diri sendiri. Profesionalisme pers yang dapat dibuktikan dan 

didukung oleh administrasi yang baik, sifat pendirian pers, dan jelas Wartawan yang 

tunduk pada pedoman yang dinyatakan dalam Kode Etik Profesional (KEJ). Untuk 

mempertahankan kinerja wartawan membutuhkan profesionalisme yang dipoles 

                                                             
3
Terarsip di (UU-No.-40-Tahun-1999-tentang-pers.pdf).  

4
Terarsip di https://www.hariankepri.com  Diakses  pada  09 September 2019 

https://www.hariankepri.com/
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dalam memenuhi kewajiban Jurnalistik. Untuk melakukan kewajiban sebagai seorang 

wartawan, dia harus menjadi good person dan good action. Ini dapat berjalan jika ada 

Self regulatiaon mecanism yang kuat di dalam diri Wartawan. Untuk mengarang 

masyarakat berbasis suara diperlukan wartawan yang bekerja dengan profesional, 

menumbuhkan administrasi yang bersih dan menciptakan ruang publik. Sebagai 

wadah wacana terbuka antarindividu daerah setempat.  

Sebagai sebuah profesi, wartawan memiliki pertemuan untuk afiliasi, 

khususnya organisasi profesi wartawan. Pada tanggal 9 Desember Dewan Pers 

melakukan dialok yang disiarkan langsung oleh TVRI dengan tema “(Peran 

Organisasi Wartawan dalam Meningkatkan kinerja Pers)” Nezar Patria ( Perwakilan 

AJI), dan Kamsul Hasan (Perwakilan PWI) 

“organisasi wartawan/ organisasi pers harus mendorong anggotanya untuk 
menghasilkan berita berkualitas, aktif memantau penegakan kode etik, dan 
selektif dalam merekrut anggota. Jika langkah ini terus dilakukan, kualitas 
wartawan akan meningkat.”

5
 

Berdasarkan penjelasan di atas, ada hal-hal yang menarik untuk diteliti lebih 

dalam lagi tentang pentingnya profesionalisme wartawan yang dapat dibuktikan 

penulis dan sejauh mana organisasi wartawan dalam meningkatkan metodologi yang 

dipoles dari para wartawan. Kedua alasan inilah yang menjadi dasar pemikiran dari 

permasalahan dalam penelitian ini. Semua hal dipertimbangkan, untuk alasan apa 

metodologi yang dipoles wartawan sangat penting untuk presentasi penulis. Selain 

itu, penulis saat ini sangat termotivasi oleh organisasi PWI, bagaimana organisasi 

PWI sebagai organisasi wartawan lokal ikut serta dalam meningkatkan 

profesionalisme wartawan. Inilah pembenaran eksplorasi lebih lanjut tentang 

                                                             
5
Terarsip di http://www.dewanpers.or.id di akses  pada  09 September  2019 

http://www.dewanpers.or.id/
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pentingnya profesionalisme wartawan dan upaya PWI Makassar dalam meningkatkan 

profesionalisme wartawan. 

B. Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada peneliti antara lain: 

1. Bagaimana. konsep. profesionalisme. wartawan. menurut. pengurus. PWI 

Makassar.? 

2. Bagaimana. upaya. pengurus. PWI Makassar. dalam. meningkatkan. 

profesionalisme. wartawan.? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berikut pembatasan-pembatasan yang  diberikan peneliti agar pembahasan 

tidak keluar dari pokok masalah yang akan peneliti lakukan: 

1. Fokus Penelitian 

 Masalah utama dalam kajian ini adalah upaya organisasi wartawan dalam 

meningkatkan profesionalisme wartawan PWI Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat 

derajat bagian dari organisasi wartawan yang dirujuk, sejauh mungkin titik fokus 

penelitian, yaitu upaya organisasi wartawan dalam  meningkatkan profesionalisme 

wartawan dan konsep profesionalisme dan independensi menurut PWI.  

2. Deskripsi Fokus 

Judul yang diangkat peneliti dalam proposal ini adalah “Upaya PWI Makassar 

dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan”. 

a. Konsep 

Konsep atau anggitan adalah abstrak, etntas mental yang universal yang 

menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah 

konsep berasal berasal dari bahasa latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. 
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Aristoteles dalam “The classical theory of concepts” menyatakan bahwa konsep 

merupakan penyusun utama daam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat 

pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, 

yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai 

bagian dari pengetahuan yang dibagun dari berbagai macam karakteristik. 

Berbagai pengertian konsep dikemukakan oleh beberapa pakar. Konsep 

didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-

ciri yang sama. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu 

yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk 

berpikir. Pengertian konsep yang lain adalah sesuatu yang umum atau representasi 

intelektual yang abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide 

atau gambaran mental. Suatu konsep adalah elemen dari kalimat. Konsep adalah 

abstrak di mana mereka menghilangkan perbedaan dari segala sesuatu dalam 

ekstensi, memperlakukan seolah-olah mereka identik. Konsep adalah universal 

dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap extensinya. 

b. Profesionalisme 

Arti dari profesionalisme yang dapat dibuktikan adalah kualitas, kualitas, dan 

perilaku yang merupakan atribut dari sebuah panggilan atau kualitas dari seorang 

individu yang profesional. Sementara itu, kata profesional sendiri bermaksud untuk 

memiliki pengertian tentang profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena 

pendidikan dan latihan, dibayar untuk keterampilan itu. Ini cenderung disimpulkan 

bahwa metodologi yang dipoles memiliki dua aturan prinsip, khususnya penguasaan 

dan pembayaran atau angsuran. Kedua aturan ini memiliki satu kesatuan yang saling 

terkait satu sama lain. Seseorang dapat diharapkan untuk mengasah keterampilan jika 
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ia memiliki dua ukuran ini. Mentalitas keterampilan yang dapat dibuktikan ini harus 

diciptakan oleh seseorang yang bekerja di sebuah organisasi atau dibidang lain. 

c. Upaya Organisasi Wartawan  

Di dalam undang-undag nomor 40 tahun 1999 pasal 7 ayat 1 “wartawan bebas 

memilih organisasi wartawan”.
6
 Untuk membentuk sebuah organisasi wartawan harus 

memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh dewan pers agar nantinya dapat di 

verifikasi oleh Dewan pers. Adapun fungsi keberadaan organisasi wartawan ialah 

untuk menjaga kemerdekaan pers seutuhnya agar nantinya wartawan dapat bekerja 

secara bebas dan profesional serta bertanggung jawab kepada publik sesuai ketentuan 

yang berlaku.  

d. PWI Makassar 

Persatuan wartawan Indonesia atau yang dikenal dengan nama PWI adalah 

organisasi wartawan pertama di Indonesia. Sekretariat PWI berada di jalan 

A.P.pettarani Makassar. 

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

Untuk memperjelas posisi penelitian  skripsi ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, peneliti melakukan telaah pustaka terhadap hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini, meskipun dengan lokasi 

penelitian yang berbeda yaitu : 

1. Skripsi dengan judul “Pemahaman Profesionalisme Wartawan (studi pada 

Wartawan di banten)” karya Ririn Muthia Rislaesa, dari Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2012, dalam 

                                                             
6
Terarsip di (UU-No.-40-Tahun-1999-tentang-Pers.pdf)  
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skripsinya Ririn  menggunakan pendekatan kualitatif. Ririn Muthia Rislaesa 

menulis bagaimana pemahaman idealisme dalam profesi wartawan. 

pemahaman idealisme dalam profesi ini terkait dengan profesionalisme, 

independen, dan kesejahteraan wartwan. 

2. Skripsi dengan judul “Profesionalisme Wartawan dalam Menjalankan 

Jurnalisme Online” karya Agus Prasetyo, dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2018, dalam skripsinya Agus 

Prasetyo menggunakan pendekatan kualitatif. Agus Prasetyo menulis dalam 

skripsinya  ia ingin mengetahui dan mendeskripsikan profesionalisme 

Wartawan pada media online Saibumi.com dan Jejamo.com di Bandar 

Lampung.  

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Judul Jenis Penelitian Fokus Penelitian 

1 Ririn Muthia 

Rislaesa 

“Pemahaman 

profesionalisme  

wartawan (studi pada 

wartawan di banten)” 

Konsentrasi 

Jurnalistik Program 

Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas 

 

 Jenis penelitian 

kualitatif. 

 

 Penelitian ini 

terfokus kepada 

profesionalisme 

wartawan 
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Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas 

Sultan Ageng 

Tirtayasa 2012 

2 Agus Prasetyo 

“Profesionalisme 

Wartawan dalam 

Menjalankan 

Jurnalisme Online” 

 

Jurusan Ilmu 

Komunikasi, Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik Universitas 

Lampung Bandar 

Lampung 2018 

 

 Jenis 

penelitian 

kualitatif 

 

 

 Penelitian ini 

berfokus 

pada 

bagaimana 

profesionalis

me wartawan 

saibumi.com 

dan 

jejamo.com 

3 Amiruddin 

“Peran PWI Makassar 

dalam Meningkatkan 

Profesionalisme 

Wartawan” 

Jurusan Jurnalistik, 

Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi 

 

 Jenis 

penelitian 

kualitatif 

 

 Penelitian ini 

fokus ke 

pandangan 

organisasi 

wartawan  

tentang 

profesionalis
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Universitas Islam 

Negeri Alauddin 

Makassar 2020 

me wartawan 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan oleh calon peneliti adalah: 

a. Untuk mengetahui konsep profesionalisme wartawan menurut pengurus PWI 

Makassar. 

b. Untuk mengetahui upaya pengurus PWI Makassar dalam usaha meningkatkan 

profesionalisme wartawan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara akademis 

maupun praktis. 

a. Secara teoritis 

1) Peneliti ini diharapkan berguna dan memberikan sumbang bagi pengembangan 

tentang ilmu kejurnalistikan. 

2) Menyumbangkan bahan kepustakaan dengan harapan dapat menjadi koleksi 

tulisan ilmiah yang bermanfaat. 

b. Secara praktis 

Dari segi praktis penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan perkuliahan dijenjang Starata satu (S1) pada jurusan Jurnalistik 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

dan dapat memberikan kontribusi kepada jurusan Jurnalistik, peneliti ini juga 

diharapkan menjadi panduan praktis bagi para mahasiswa dan instansi umum dalam 
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mengembangkan sumber daya manusia (SDM) sehingga bisa melahirkan wartawan 

yang mahir di segala bidang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Definisi Upaya 

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha 

kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan, upaya juga 

berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan 

mencari jalan keluar
7
. Sedangkan menurut Wahyu Baskoro upaya adalah usaha atau 

syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut Torsina 

Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
8
 

Pada penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan  atau aktivitas 

yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan 

dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Seperti yang dilakukan oleh Organisasi 

kewartawanan dalam memeberikan pengajaran terhadap wartawan sehingga dapat 

memahami tentang dunia wartawan.  

B. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 

 Tercatat dalam sejarah Indonesia meredeka, bahwa wartawan Indonesia tampil 

sebagai nasionalis publik bersama pelopor pembangunan di berbagai bagian negara 

yang berusaha menghancurkan penjajahan. Dalam kerangka waktu perkembangan, 

wartawan bahkan menerima dua bagian secara bersamaan, sebagai aktivis pers yang 

menyelesaikan pengungkapan dan tugas data untuk membangkitkan kesadaran publik 

dan sebagai aktivis politik yang secara lugas terkait dengan latihan untuk 

mengumpulkan oposisi arus utama melawan penjajahan, kedua pekerjaan itu 

                                                             
7
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1250.  

8
http://pendapatahlitentangupaya.com 

  

http://pendapatahlitentangupaya.com/
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memiliki tujuan tunggal, untuk lebih memahami secara spesifik kebebasan negara 

dan wilayah Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, 

wartawan Indonesia justru merangkap sebagai aktivis pers dan aktivis politik. Dalam 

upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pers secara keseluruhan memiliki 

makna esensial tersendiri dalam upaya untuk memahami keyakinan tentang 

kemerdekaan. 

 Dengan terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hadirnya PWI di 

tengah perjuangan melindungi Republik Indonesia dari bahaya kembalinya 

penjajahan, melambangkan kebersamaan dan kesatuan wartawan Indonesia dalam 

kepastian dan jiwa yang energik untuk menjaga kedaulatan, kehormatan dan 

kepercayaan bangsa dan negara. Bahkan dengan kelahiran PWI, para wartawan 

Indonesia ternyata jauh lebih memutuskan untuk memperkenalkan diri sebagai 

pemimpin perjuangan publik melawan datangnya kolonialisme dan dalam 

menghalangi negara-negara noneka yang hendak meruntuhkan Republik Indonesia. 

 Pada tanggal 9 Februari 1946, sewaktu pasukan ingris dan belanda sedang 

meningkatkan operasi pendaratan dan pendudukan di berbagai daerah republik, pada 

saat itu belanda dan ingris sedang melakukan peningkatan strategi pengekangya, 

kemudian seluruh wartawan republik mengadakan kongres pertamanya pada saat itu 

di Surakarta untuk membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pada saat 

pertemuan dalam mendirikan PWI itu, berbagai wartawan republik hadir dalam 

kongres pertamanya, banyak juga wartawan dari daerah-daerah yang meloloskan diri 
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dari incaran parah serdadu Sekutu belanda. Pada masa perang kemerdekaan sejak 

deklarasi kemerdekaan sampai saat berlangsungnya perundingan KMB, kemudian 

tokoh-tokoh dari PWI berhasil melangsungkan tiga kali kongres. Kongres pertama 

pada saat itu dilakukan di Surakarta pada tanggal 9 sampai dengan 10 Februari 1946, 

dengan menghasilkan pengurus yang pada saat itu diketuai oleh Mr. Sumanang, 

kemudian diperkuat oleh Sudarjo Tjokrosisworo, Sjamsuddin Sutan Makmur, B,M. 

Diah, Sumantoro, Ronggo Danukusumo, Djawoto dan Harsono Tjokrominoto. 

Kemudian kongers keduanya dilakukan di kota Malang, 23 sampai dengan 24 

Februari 1947, kemudian dibentuklah kepengurusan baru yang terdiri dari Usman 

Ismail sebagai ketua, dibantu Djamal Ali, Sudarjo Tjokrosisworo, Sumanang, dan 

lain-lain. Usmar Ismail mengundurkan diri tidak lama kemudian, digantikan dengan 

Sumanang. Kemudian sumanang juga memundurkan diri, lalu digantikan oleh 

Djawoto, waktu kepala kantor berita Antara pusat di Yokyakarta. Kemudian kongres 

ketiga dilakukan di Yokyakarta pada tanggal 7 sampai dengan 9 Desember 1949 pada 

saat itu Djawoto terpilih kembali sebagai Ketua, dibantu Djamal Ali, Darsjaf 

Rachman, Mashud dan Lain-lain.  

 Pada kongres PWI pertama dilakukan di Surakarta, para wartawan yang 

melakukan pergerakan sudah memikirkan pentingnya upaya dibidang pengusahaan 

pers demi menjaga kelangsungan hidup pers sebagai alat perjuangan dan 

pembangunan bangsa. Mengingat kepentinagan inilah peserta kongres melakukan 

kesepakatan dalam membentuk panitia berjumlah sepuluh orang. Dibentuknya panitia 

tersembut mendorong lahirnya Serikat Perusaahan Suratkabar (SPS) di Yokyakarta 
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pada 8 Juni 1946 namanya kemudian menjadi Serikat Penerbit Suratkabar. Angota 

pengurus SPS pada saat pembentukanya termasuk wartawan-wartawan pergerakan 

seperti Sjamsuddin Sultan Makmur, Djamal Ali, Ronggo Danukusumo dan 

Sumanang. Saat ini PWI dipimpin oleh Atlas Sembiring Depari selaku ketua umum 

yang menjabat sejak 2018 hingga 2023.
9
 

C. Wartawan 

Wartawan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 

tentang pers, termuat dalam pasal 1 ayat 4 menyatakan, “wartawan adalah orang yang 

secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.
10

 Sedangkan pengertian Wartawan 

secara umum adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang 

secara teratur menuliskan berita dan tulisannya dikirimkan atau dimuat di media 

massa.
11

  

Menjadi wartawan memang bukan sesuatu yang sederhana, mengingat tugas 

wartawan itu sangan berat sehingga wartawan harus memiliki aturan, khususnya 

memiliki minat yang luar biasa, solid secara aktual dan intelektual, berkarakter, 

memiliki kemampuan pemberitaan yang tinggi, kejujuran, legitimasi, dapat 

diandalkan, berani, gagah. Terlebih lagi, kuat, berhati-hati, cepat, pikiran kreatif 

tinggi, senang, idealis, beraktivitas, punya rasa humor, dan keserbagunaan. wartawan 

adalah profesi yang sarat dengan kewajiban dan memiliki bahaya yang sangat besar, 

sehingga dibutuhkan individu-individu yang memiliki optimisme dan ketabahan yang 

kokoh untuk menghadapi berbagai penghalang seperti kendala dan kesulitan dalam 

menyelesaikan profesinya sebagai wartawan. 

                                                             
9
Terarsip di https://www.pwi.or.id/detail/622/Sejarah   

10
Terarsip di (UU-No.-40-Tahun-1999-tentang-Pers.Pdf) 

11
 Terarsip di (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wartawan) 

https://www.pwi.or.id/detail/622/Sejarah
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Wartawan dalam peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2010 tentag Standar 

Kompetensi Wartawa, dijelaskan bahwa wartawan Indonesia dibagi menjadi tiga 

tingkatan yaitu: Wartawan Muda, Wartawan Madya, Wartawan Utama. Dalam 

peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa masing-masing tingkatan memiliki 

kompetensi yang berbeda-beda. Wartawan muda harus memiliki kompetensi 

melakukan kegiatan jurnalistik, Wartawan madya harus memiliki kompetensi 

pengelolaan kegiatan jurnalistik, dan Wartawan Utama harus memiliki kompetensi 

untuk mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan Jurnalistik. 

D. Profesionalisme Wartawan 

Thomas Jefferson mengatakan, “The Press is the best instrument for 

enlightening the mind of man, and improving him as a rational, moraland social 

being”. Menggarisbawahi pernyataan Jefferson, sangat tepat dikatakan bahwa 

seorang wartawan harus menyampaikan misi suci untuk menerangi masyarakat dan 

secara konsisten mengarahkan dia untuk membuatnya lebih bijaksana dan baik. agar 

misi suci wartawan tersebut dapat terlaksana dengan tepat dan akurat, maka jelas 

seorang wartawan harus memiliki berbagai tatanan yang sifatnya fundamental, 

elementer dan komplementer. Secara sederhana, pengaturan ini dapat dibentuk dalam 

tiga bagian kemampuan wartawan, yaitu: 

1. Seorang wartawan harus memiliki kesadaran (awareness). Meliputi perhatian 

pada moral, hukum dan karir. Untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, seorang 

wartawan perlu mengetahui tentang standar moral dan pengaturan sah yang berbeda 

yang diidentifikasi dengan pekerjaan Jurnalistik. Selain itu, wartawan dalam mencari 

karirnya mereka harus memahami pentingnya profesionalisme yang dipoles dalam 

menyelesaikan pekerjaan mereka. 
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2. Memiliki pengetahuan (knowledge). Mengingat pengetahuan umum dan 

pengetahuan khusus untuk kesepakatan dengan bidang liputan berita yang 

bersangkutan. Seorang wartawan harus memiliki informasi penting tentang liputan 

berita sehingga dia akan memiliki pandangan dunia yang lebih efisien dan digariskan 

dengan sengaja. pengetahuan yang tidak umum diperlukan untuk wartawan ketika 

diangkat ke masalah eksplisit (misalnya: masalah politik, sosial, ekonomi, sejarah, 

hukum, perang, dan sebagainya).  

3. Memiliki keterampilan (skills). Menggabungkan kemampuan mengungkap, 

kemampuan penggunaan perangkat, kemampuan riset dan investigasi, dan 

keterampilan teknologi informasi. Kemampuan ini akan sangat membantu wartawan 

dalam menyelesaikan kewajibannya.
12

 

Pada diskusi “Hak Jawab, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik 

jurnalistik (KEJ)” yang diselenggarakan PWI Perwakilan Asahan, menyatakan 

bahwa. 

Alat ukur profesionalisme wartawan, adalah Standar Kompetensi     Wartawan 
(SKW). SKW sebagai produk peraturan peraturan Dewan Pers saat ini terus 
digencarkan wartawan-wartawan profesional melalui penerbitan sertifikat dan 
kartu kompetensi dan sertifikasi, merupakan sebuah kehormatan bagi wartawan 
dalam menjalankan tugasnya yang dilandasi prinsip-prinsip hukum, 
demokrasi,kemanusiaan, disiplin keilmuan dan kode etik. Selain itu, parameter 
profesionalisme tersebut terletak pada ketaatan terhadap Undang-Undang No.40 
tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Wartawan Indonesia.

13
 

Untuk mengukur profesionalisme yang dapat dibuktikan dari seorang wartawan 

harus dimungkinkan dengan menormalkan kesesuaian untuk wartawan baru dan 

wartawan senior. Normalisasi ini dilakukan oleh Dewan Pers dan sebagai tim dengan 

organisasi pers atau wartawan, yang seharusnya diterapkan pada wartawan sehingga 

                                                             
12

Terarsip di http://www.poynterextra.org/extra/compcred/compindex.html  ,di akses pada  10 

September 2019.  

13
Terarsip di http://www.dnaberita.com/berita-91646-puncak-profesionalisme-wartawan-

terletak-pada-etika.html Diakses pada tanggal 10 September 2019.  

http://www.poynterextra.org/extra/compcred/compindex.html
http://www.dnaberita.com/berita-91646-puncak-profesionalisme-wartawan-terletak-pada-etika.html
http://www.dnaberita.com/berita-91646-puncak-profesionalisme-wartawan-terletak-pada-etika.html
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salah satu standar penyelesaian eksekusi diimbangi dengan profesionalisme yang 

dapat dibuktikan. 

Untuk menjadi seorang wartawan yang profesinal, Bill Kovach merujuk bahwa 

ada sembilan komponen jurnalisme bagi wartawan, yaitu:  

 “kewajiban utama Jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran, loyalitas 

utama Jurnalisme adalah kepada warga negara, esensi Jurnalisme adalah 

disiplin verivikasi, jurnalis harus menjaga independensi dari obyek liputannya, 

Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan, 

jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan 

kompromi”.
14

 

Kesembilan syarat ini merupakan syarat ideal bagi seorang wartawan untuk 

dikatakan bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Tentunya, masing-masing dari 

mereka tidak langsung diklaim tanpa jeda sesaat, namun dalam interaksi yang 

konstan dan sinkron seiring perkembangan mereka sendiri untuk menjadi wartawan 

dengan metodologi profesionalisme yang tinggi. Selain itu, kesembilan syarat 

tersebut juga dijabarkan dalam KEJ. 

Hal tersebut ditulis sesuai firman Allah SWT dalam QS, at-taubah 105 . 

بِ وَٱلشه  ٌۡ لِمِ ٱلۡغَ ونَ إلَِىٰ عَٰ ُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولهُُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونََۖ وَسَتُرَدُّ رَى ٱللَّه ٌَ ئُكُم وَقلُِ ٱعۡمَلوُاْ فَسَ نَبِّ ٌُ دَةِ فَ هَٰ

 بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  

Terjemahnya: 

Dan Katakan lah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
15

 

 

Tafsir: 

 (Dan katakanlah) kepada mereka atau kepada manusia secara umum 

(“bekerjalah kalian) sesuka hati kalian  (maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang 

                                                             
14

Bill Kovach, dkk. 2007. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and 

The Public Should Expect. New  York: Rivers Press.  

15
Kementerian Agama RI. 2014.  Al-Qur‟aan dan Terjemahannya. Jakarta pusat: SAMAD.  h. 

203. 
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mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu dan klian akan dikembalikan) melaui di 

bangkitka dari kubur (keada yang mengetahui alam gaib dan alam nyata) yakni Allah 

(lalu diberikannya kepada kalian kerjakan.”)lalu dia akan membalasnya kepada 

kalian. (Tafsir Jalalain)
16

 

Surat At-Taubah 105 Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk 

senantiasa bekerja, dalam menjalankan sebuah pekerjaan harus dilakukan dengan 

baik dan jujur karena setiap yang kita kerjakan akaan disaaksikan oleh Allah SWT 

dan Rasulullah SAW serrta kaum muukmiin. Setiap pekerjaan yang dilakukan 

memiliki tanggung jawab. Ketika yang dikerjakan itu baik maka Allah akan 

memberikan pahalah kepada kita sedangkan apabila yang dikerjakan itu buruk maka 

Allah akan memberikan azab kepada kita. 

E. Konsep Profesionalisme Wartawan 

Ada banyak pengertian tentang profesionalisme wartawan. Ada tiga istilah 

tentang “profesional” yang terdapat dalam diri wartawan itu sendiri “yang pertama 

profesionalisme adalah kebalikan dari amatir. Kedua, sifat pekerjaan wartawan 

menuntut pelatihan khusus. Ketiga, norma-norma yang mengatur perilakunya dititik 

beratkan kepentingan khalayak pembaca”.
17

 Selanjutya ada dua norma yang dapat 

kita definisikan yaang pertama yaitu, norma teknis dimana wartawan diharuskan 

untuk melakukan perhimpunan terhadap berita dengan cepat, keterampilan menulis 

dan menyunting. Yang kedua norma etis yaitu kewajiban kepada pembaca serta nilai 

nilai seperti tanggung jawab, sikap peduli, sikap tidak memihak, sikap adil, objektif 

dan lain-lain yang semuanya harus tercermin dalam produk penulisanya.
18

 

Landasan unsur-unsur yang sehat ini tidak hanya terdapat dalam norma-norma 

yang tecantum dalam kode etik saja, melainkan juga ada di dalam norma-norma 
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teknis profesi wartawan itu sendiri. Banyak yang harus dipertimbangkan seberapa 

layak atau tidaknya suatu berita untuk dimuat, ada beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi wartawan harus memperhatikan unsur-unsur kelayakan berita yang harus 

selalu diperhatikan oleh setiap wartawan profesional. Diantaranya unsur bahwa berita 

harus adil dan berimbang. S. Robert Lichter dkk mengatakan “ pers Amerika 

memiliki tradisi yang sudah berlangsung lama tentang sikap adil dan berimbang serta 

tidak memihak”
19

 pers indonesia sebenarya sudah lama melakukan tradisi tersebut 

sehingga prinsip adil dan tidak memihak ini dimasukkan dalam Kode Etik Jurnalistik 

PWI. 

Itulah mengapa wartawan sebagai profesinal dalam menjalankan suatu tugasnya 

harus mengikuti bimbingan dari Kode Etik. Hal ini sama haknya juga dengan profesi 

dokter, pengacara, atu akuntan yang senantiasa berpijak pada Kode Etik mereka 

dalam menjalankan tugas atau pekerjaanya. Wartawan Indonesia, Kode etik yang 

pada saat ini dikenal adalah Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Persatuan 

Wartawan Indonesia atau disingkat (PWI). 

Profesionalisme dalam pemberitaan harus memenuhi kaida-kaidah atau adab-

adab yang harus selalu diikuti oleh wartawan dimana wartawan indonesia dalam 

mengumpulkan sebuah berita harus jujur dan adil serta tidak memihak, agar 

masyarakat mendapatkan berita yang benar-benar fakta tanpa adanya rekayasa, 

dikarenakan sangat merugikan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Di era 

sekarang ini masi banyak sekali wartawan yang memanipulasi berita sehingga berita 

yang disampaikan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kebenaranya. 

Masyarakat di era sekarang ini harus benar-benar memili mana berita yang benar 

sehingga tidak termakan oleh berita bohong atau biasa dikenal dengan sebutan Hoax. 
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 Buku karangan Muhammad Shoelhi yang berjudul “Komunikasi Internasional: 

Presfektif Jurnalistik” dalam buku tersebut terdapa sembilan prinsip yang harus 

dimiliki oleh seorang wartawan yaitu:
20

 

1.  Mengungkapkan Kebenaran 

 Wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai pembawa informasi kepada 

publik harus memberikan kebenaran informasi yang didapatkan di lapangan. Tidak 

menyembunyikan fakta-fakta yang didapatkan untuk kepentingan sepihak. 

2. Loyal Kepada Masyarakat  

 Salah satu tugas utama wartawan adalah loyal kepada masyarakat dalam artian 

loyal dalam mengungkapkan kebenaran informasi yang didapatnya saat melakukan 

tugasnya sebagai pembawa informasi. 

3. Disiplin Dalam Memverifikasi 

 wartawan bergantung pada disiplin profesional dalam mengonfirmasi data. 

Seorang wartawan harus jujur dan tidak menutupi kenyataan. Objektivitas adalah ide 

yang mendasari, yang menyiratkan bahwa dari siklus utama seorang penulis harus 

dibebaskan dari kecenderungan. 

4.  Mandiri Dalam Liputan Peristiwa 

 Kemandirian adalah prasyarat bagi wartawan yang menjadi andalan keteguhan 

mereka. kemandirian di sini adalah kebebasan dan pikiran. Terlepas dari kenyataan 

bahwa editorialis dan esai penilaian atau wacana tidak bias, penulis sebenarnya 

menunjukkan ketelitian, kejelasan dan kesusilaan keilmuan dan kapasitas untuk 

mendidik dengan baik dan dengan mentalitas yang kuat. 
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5.  Pengawas Independen Terhadap Kekuasaan 

 Wartawan memiliki kemampuan untuk mengarahkan penguasa atau lingkaran 

yang posisinya memengaruhi banyak orang. Sekalipun demikian, wartawan 

berkewajiban untuk memastikan peluang manajemen dan bukan memanfaatkannya 

untuk tujuan bisnis. 

6.  Membuka Forum Bagi Kritik dan Kompormi Publik 

 wartawan harus mengadakan pertemuan untuk percakapan publik dan 

kewajiban sosial. Menjadi tempat untuk mendapatkan info atau analisa yang nantinya 

akan berguna untuk mengembangkan skill poles dari pameran wartawan itu sendiri. 

7.  Menarik Dan Relevan 

 Seorang wartawan dalam menyajikan sebuah berita yang penting harus 

membuatnya menjadi menarik dan relevan, agar pembaca tertarik untuk membaca 

berita tersebut, dan pembanca tentunya akan mendapatkan manfaat dari berita 

tersebut. 

8.  Konfrensif dan Proporsional 

 Dalam memperkenalkan berita yang ditulis oleh wartawan menjadi konfrensif 

dan proporsional, seorang wartawan harus membuat judul berita secara baik dan 

benar. Terkadang wartawan membuat judul-judul berita yang sensasional dan lebih 

ditekankan untuk aspek permainan emosional semata untuk menarik perhatian 

pembaca. 

9. Inisiatif dan Kreatif 

 Menjadi seorang wartawan harus mempunyai inisiatif dan kreatif dalam 

melakukan pekerjaanya. Inisiatif adalah bertindak lebih dulu dan biasanya 

mempunyai pengaruh yang lebih daripada yang bertindak karena disuruh. Sedangkan 

kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. 
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F. Standar Kompetensi Wartawan Profesional 

 Profesi wartawan harus didukung dengan kemampuan yang multi talenta dan 

terampil. Kompetensi wartawan menjadi dasar sebagai cara untuk mencapai 

keterampilan yang dapat dibuktikan oleh wartawan. Inventarisasi data yang 

diperkenalkan oleh wartawan dibuat oleh wartawan tergantung pada kemampuan 

wartawan itu sendiri. Kemampuan menulis dan kemampuan berbicara sebagai 

informasi yang cukup, ini menjadi dasar dari keterampilan yang harus tersedia pada 

setiap wartawan. 

 “Kompetensi wartawan merupakan suatau kemampuan seorang wartawan 

melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan tanggung 

jawab sesuai tuntutan profesionalisme yang dipersyaratkan. Kompetensi terebut 

mencakup penguasaan keterampilan, didukung dengan pengetahuan dan dilandasi 

kesadaran yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik. 

Kompetensi ditentukan sesuai unjuk kerja yang dikembangkan oleh lembaga 

pendidikan dan pelatihan media, dipersyaratkan oleh institusi media (perusahaan 

pers), dan diakui oleh asosiasi profesi wartawan”
21

 

 Di era sekarang ini tuntutan masyarakat mengenai informasi seiring 

perkembangan sosial yang tumbuh semakin komples. Maka dari itu wartawan harus 

memiliki dan terus-menerus meningkatkan kompetensi yang diperlukan untuk 

menjawab tuntutan dan perkembangan tersebut. Meskipun demikian, kompetensi 

wartawan bukanlah seperangkat hukum atau peraturan yang bersifat definitif, setiap 

lembaga pengkajian media, institut media atau organisasi wartawan dapat 

merumuskan standar kompetensi sesuai kebutuhan.  
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 Kompetensi wartawan merupakan kompetensi informasi dan komunikasi, yang 

penting diketahui oleh calon wartawan, asosiasi wartawan dan perusahaan pers. 

Dalam perumusan kompetensi wartawan, terdapat sejumlah aspek mendasar yang 

perlu diperhatikan. Berdasarkan wacana yang berkembang dalam lokakarya dan 

diskusi mengenai kompetensi wartawan, paling tidak aspek-aspek tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kategori kompetensi, yaitu:
22

 

1.  Kesadaran (awareness); mencakup kesadaran tentang etika, hukum dan karir. 

2.  Pengetahuan (knowledge); mencakup pengetahuan umum dan pengetahuan 

khusus sesuai bidang kewartawanan yang bersangkutan. 

3. Keterampilan (sklil); mencakup keterampilan menulis, wawancara, riset, 

investigasi, menggunakan berbagai peralatan seperti komputer, kamera, mesin 

scanner, faksimili dan sebagainya. 

 Berkaitan dengan kemampuan wartawan, Syarifuddin Yunus dalam bukunya 

yang berjudul "Jurnalisme Terapan" mengemukakan bahwa ada beberapa 

kemampuan wartawan profesional yang harus dimiliki dalam era global saat ini, 

khususnya: kemampuan menulis, kemampuan berbicara dalam penelitian dan 

kemampuan analisis, kemampuan informasi penting, kemampuan web dasar, 

kemampuan media umum, kesesuaian aplikasi PC, kemampuan moral, keterampilan 

yang sah dan keterampilan vokasi.
23

 

 Wartawan dalam menjalankan kewajibannya, seorang wartawan harus memiliki 

pedoman kompetensi yang telah ditetapkan oleh pers area setempat. Dimana status 

kompetensi menjadi patokan bagi seorang wartawan profesional untuk mengamankan 

kepentingan umum dan hak-hak pribadi daerah setempat. Norma kompetensi 
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wartawan yang mahir juga bermaksud untuk menjamin dan menjaga kehormatan 

wartawan, tidak sekedar mendobrak keistimewaan warga menjadi wartawan, 

meningkatkan kualitas dan mengasah kemampuan sastrawan, menjadi acuan 

kerangka penilaian presentasi wartawan oleh organisasi pers, menegakkan 

kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menghindari penyalagunaan 

profesi wartawan, serta menempatkan wartawan dalam posisi strategis dalam industri 

pers.. 

G. Profesionalisme Wartawan Dalam Prinsip-Prinsip Kewartawanan. 

 Ada banyak pengertian profesionalisme wartawan. Akan tetapi sebelum 

mengembangkan lebih jauh, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang  

dimaksud dengan profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesi. Alex 

Sobur dalam buku “Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani” menyebutkan bahwa 

profesi memiliki enam kriteria dalam pandangan Terence J. Johnson, yaitu 

keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan teoritis, penyediaan pelatihan dan 

pendidikan, pengujian kemampuan anggota, organisasi, kepatuhan kepada suatu 

aturan main profesional, dan jasa pelayanan yang sifatnya altruistik.
24

 

Menurut Haris Sumadiria dalam buku “Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita 

dan Feature”, seseorang disebut profesional apabila:
25

 

1. Memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui penempaan, pengalaman, 

pelatihan atau pendidikan khusus dibidangnya 

2. Mendapat gaji, honorarium atau imbalan materi yang layak sesuai keahlian, 

tingkat pendidikan dan pengalaman yang diperolehnya. 
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3. Seluruh sikap, perilaku dan aktivitas pekerjaanya dipagari dengan dan 

dipengaruhi oleh keterikatan dirinya secara moral dan etika terhadap kode etik 

profesi. 

4. Secara sukarela bersedia untuk bergabung dalam salah satu organisasi profesi 

yang sesuai dengan keahliannya. 

5. Memiliki kecintaan dan dedikasi luar biasa terhadap bidang pekerjaan profesi 

yang dipilih dan ditekuninya. 

6. Tidak semua orang mampu melaksanakan pekerjaan profesi tersebut karena 

untuk bisa menyelaminya mensyaratkan penguasaan keterampilan atau keahlian 

tertentu. 

Jika disimpulkan maka yang disebut sebagai profesi adalah sebuah pekerjaan 

yang menuntut pengetahuan yang tinggi, didedikasikan pada masyarakat umum, 

diwadahi dalam sebuah organisasi profesi yang bisa mengatur kode etik profesi. 

Kemudian profesionalisme adalah paham yang menilai tinggi keahlian profesional 

khususnya atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk 

mencapai keberhasilan dengan dilandasi keahlian, tanggung  jawab dan kesejawatan. 

Dengan demikian profesionalisme wartawan adalah tingkat kemampuan 

wartawan dalam menyadari, memahami, dan trampil menyelesaikan pekerjaannya. 

Wartawan dituntut sadar tanggung jawab sosial, memahami visi dan misi media, serta 

menguasai hal-hal teknis yang terkait dengan pekerjaan media. Wartawan profesional 

berkerja untuk kepentingan perusahaan, konsumen, khalayak luas dan bangsa. 

Agar profesionalisme tetap terjaga, mutlak bagi wartawan untuk selalu 

menggunakan metode dan prosedur yang benar dalam pengumpulan, pengolahan dan 
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penyebaran informasi. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa informasi 

(berita) yang disebarkan adalah fakta yang objektif, bisa diperiksa, diverifikasi, 

menyebutkan sumber informasi dan menghindari opini pribadi. Selain itu wartawan 

profesional juga dituntut untuk terus:
26

 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.  

2. Membangun dan memperluas jaringan narasumber.  

3. Mengembangkan kualitas diri.  

4. Mengerti dan mengikuti analisa kuantitatif maupun kualitatif karyanya.  

5. Memahami sisi bisnis media tempat dia berkerja.  

6. Menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan peran ideal media.  

Eni Setiati dalam bukunya yang berjudul "Ragam Jurnalistik Baru dalam 

Pemberitaan” menyebutkan beberapa syarat-syarat menjadi wartawan profesional, 

diantaranya yaitu:
27

  

1. Memiliki minat dengan profesi wartawan.  

2. Punya kemahiran menulis.  

3. Menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

H. Upaya Pencapaian Kompetensi Wartawan Profesional 

 Untuk mencapai standar kompetensi bagi wartawan yang profesional, seorang 

wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dipimpin oleh lembaga yang telah 

diverivikasi oleh dewan pers, khususnya organisasi pers, organisasi wartawan, 
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perguruan tinggi atau lembaga pendidikan editorial. Uji Kompetensi Wartawan 

(UKW) adalah pengakuan berbentuk sertifikat untuk diri sendiri dan media massa.
28

 

Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai tidak memiliki keterampilan 

sesuai dengan norma kompetensi wartawan profesional.
29

 

 Untuk mendukung peningkatan kinerja Pers dan Profesionalisme wartawan 

untuk pencapaian kompetensi wartawan, pihak institusi pers perlu melakukan 

berbagai upaya. Setiap institut media perlu menyelenggarakan pelatihan dan 

memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan baik kepada wartawan 

yang baru saja direkrut maupun wartawan yang suda bekerja lama. Khususnya 

kepada wartawan baru, baik yang berstatus magang maupun yang masih dalam masa 

percobaan, sebelum diterjunkan ke lapangan institusi pers perlu mewajibkan mereka 

mengikuti pelatihan dasar Jurnalistik.
30

 

 Sedangkan kepada wartawan yang sudah berpengalaman dan telah melewati 

masa kerja lebih dari dua tahun, secara berkala institusi pers perlu mengikutsertakan 

mereka dalam kursus atau program pelatihan dengan tema tertentu untuk 

memperkaya pemahaman, pengetahuan dan keterampilan mereka. Demikian juga 

kepada wartawan yang telah berpengalaman lebih dari lima tahun dan dipersiapkan 

untuk melaksanakan fungsi tertentu (misalnya: sebagai redaktur, penjaga rubrik 

tertentu, redaktur pelaksana dan pemimpin redaksi), institusi pers perlu membekali 

mereka dengan pelatihan atau pendidikan khusus sesuai bidang yang akan 

ditanganinya.
31
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 Kemampuan fundamental wartawan biasanya diperoleh seseorang dari 

pendidikan formal atau pelatihan nonformal yang telah dilalui. Pendidikan 

menggabungkan bidang pengetahuan profesional, informasi tentang tema tertentu dan 

informasi tentang korespondensi. Program instruksi liputan berita tidak ditentukan 

oleh persyaratan profesional dan standar dalam menciptakan penalaran dasar dan 

cerdas.  

a. Pendidikan jurnalistik 

 Instruksi liputan berita biasanya penting untuk kantor dalam pertukaran 

informasi di perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai aturan, itu bermaksud untuk 

mempersiapkan para peneliti berbakat dan ahli sebagai ilmuwan, penyelenggara dan 

kepala di bidang liputan berita. 

 Sesuai dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi, maka rencana 

pendidikan instruktif pada program studi jurnalistik difokuskan pada bagian 

pergantian peristiwa, proses, efek dan penggunaan komunikasi. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, Lukas Luwarso dan Gati Gayatri dalam bukunya yang berjudul " 

Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan kinerja Pers" mengatakan 

bahwa lulusan ilmu komunikasi jurusan jurnalistik diharapkan memiliki:
32

 

1. Pemahaman terhadap etika Jurnalistik, hukum dan ketentuan lain yang 

mengatur media massa. 

2. Pengetahuan dan kepekaan terhadap aspek-aspek kehidupan dan norma-

norma yang berlaku dalam masyarakat. 

3. Kemampuan teknis dalam mencari, mengelolah, menulis dan menyampaikan 

brita /artikel atau laporan melalui media massa, sesuai dengan kode etik 

jurnalistik. 
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4. Kemampun mengelola dan mengembangkan  usaha penerbitan media cetak 

dan elektronik. 

5. Kemampun melakukan penelitian di bidang media massa. 

b. Pelatihan jurnalistik 

 Persiapan liputan berita sangat berharga untuk memberikan pengaturan dan 

memperluas kemampuan dasar jurnalistik yang penting. Dalam persiapannya 

diberikan materi untuk meningkatkan keterampilan teknis, seperti teknik wawancara, 

reportase, menulis berita, feature, artikel dan jenis-jenis karya jurnalistik lainya. 

Selain memberikan kemampuan khusus, persiapan juga harus mengkaji hipotesis dan 

ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan pers (untuk pemahaman dan 

informasi). Selain daripada itu. Sebaiknya persiapan dilengkapi dengan praktek, 

mengasah kemampuan mengarang atau mendominasi strategi jurnalistik. 

 Meskipun materinya berfariasi, Lukas Luwarso dan Gati Gayatri dalam 

bukunya yang berjudul “Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan 

Kinerja Pers” membedakan program pelatihan Jurnalistik dan komunikasi kedalam 

enam tingkatan, yaitu:
33

 

1. Orientasi, memahami sistem media. 

2. Keterampilan dasar, menulis, mengedit dan kemapuan penguasaan olah 

bahasa lainya. 

3. Keterampilan teknis, pengunaan peralatan teknis. 

4. Pembaruan keterampilan, ditujukan kepada wartawan yang telah 

berpengalaman untuk meningkatkan keterampilan teknis. 

5. Latar belakang persoalan, memahami isu-isu sosial, budaya dan ekonomi 

dalam masyarakat. 
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6. Aplikasi tertentu, berbagai bidang komunikasi massa memerlukan pelatihan 

khusus. Pelatihan khusus tersebut misalnya, kursus singkat menulis masalah 

keuangan dan perbankan, pelatihan jurnalisme lingungan, meliputi konflik 

dan sebagainya. 

 Pelatihan jurnalistik dapat dibagi menjadi tiga tingktan; tingkatan dasar (untuk 

wartawan magang dan masa percobaan), tingkat menengah (untuk wartawan yang 

sudah berpengalaman kerja antara dua sampai lima tahun) dan tingkat lanjut ( untuk 

peningkatan kompetensi wartawan yang telah bekerja di atas lima tahun). Materi 

peltihan tingkat dasar, menegah dan lanjut mencakup; pengenalan dunia jurnalistik, 

kode etik jurnalistik, bahasa jurnalistik, teknik reportase dan wawancara,  kiat 

penulisan berita dan artikel, juga foto jurnalistik dan desain grafis (layout). Pelatihan 

dapat dilakukan oleh institusi media ditujukan kepada calon wartawan atau wartawan 

dari media itu sendiri, dilakukan asosiasi wartawan dalam proses rekrutmen 

keangotaan atau dilakukan oleh lembaga pelatihan jurnalistik
34

 

c. Etika Wartawan Profesional 

 Etika berkaitan dengan apa yang baik bagi individu dan masyarakat dan juga 

digambarkan sebagai filsafat moral. Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa 

yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak 

kebiasaan, tempat yang biasa. Ethikos berarti susila, keadaban, kelakuan dan 

perbuatan yang baik. Ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat 

tinggal yang biasa; padang rumput; kandang; kebiasaan, adat;akhlak, watak; 

perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. 
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Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup 

yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain.
35

 

 Wartawan yang baik adalah wartawan yang memiliki etika. Ketika kita 

berbicara tentang etika maka yang terlintas dalam fikiran adalah tentang perilaku, 

moral, watak akhlak dan cara hidup, semua kata tersebut harus ada dalam diri seorang 

wartawan. Karena hal tersebut yang akan menjadi suatu cerminan bagi seorang 

wartawan untuk menentukan tingkat keseriusan dalam bekerja sebagai wartawan 

yang profesional. Sebagai seorang wartawan tentu terikat dengan aturan-aturan yang 

tidak boleh dilanggar oleh wartawan dalam hal ini yang berlaku dalam Kode Etik 

Jurnalistik. 

 Era sekarang ini banyak wartawan yang tidak memematuhi kode etik 

jurnalistik, masi banyak wartawan yang menukar kode etik jurnalistik dengan 

bingkisan yang bernama amplop dan hal ini sangat tidak dibenarkan untuk dilakukan, 

hal tersebut sudah melanggar karakter seorang wartawan profesional.  Tetapi ada juga 

kegiatan hal buruk tersebut yang praktikan oleh beberapa oknum yang mementingkan 

kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan. Adanya permainan penerimaan 

amplop terhadap wartawan tersebut, disebapkan banyaknya wartawan setelah pasca 

reformasi, gaji minim yang disisipkan oleh pihak media untuk membayar keringat 

sang pencari berita serta pengontrolan kebebasan pers yang terbengkalai maka 

terjadilah praktek penerimaan amplop tidak dapat tergelekkan lagi
36

 

 Jika seorang wartawan perlu dikenal sebagai wartawan profesional, wartawan 

akan secara konsisten membangun populasi umum. Oleh karena itu, wartawan harus 

menempatkan medianya sebagai wadah untuk memberikan informasi kepada 
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masyarakat luas, misalnya memberikan berita dan data secara progresif untuk 

meningkatkan kualitas dan harkat martabat kemanusiaan. Sehingga seorang wartawan 

harus menyampaikan misi dalam menerangi masyarakat dan terus memberikan 

arahan dan informasi agar lebih rasional dan bermoral. 

 Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang No 

40 tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Kode etik berperan 

sangat penting pada suatu profesi jadi kode etik diadakan sebagai sarana kontrol 

sosial dan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi serta melindungi 

masyarakat dari segala bentuk menyimpangan atau penyalahgunaan keahlian, 

Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, 

yaitu mencari dan menyajikan informasi. 

I. Standar Perlindungan Profesi Wartawan 

 Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia 

yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat indonesia telah memilih 

dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud 

kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan 

pendapat.
37

 

  Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan Pers. Oleh karena itu dalam 

menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari 

negara, masyarakat dan perusahaan Pers. Untuk itu standar perlindungan profesi 

Wartawan ini dibuat 
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1.  Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk 

wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas 

jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. 

2.  Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan 

hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik 

meliputi mencari, memperoleh, memilih, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi melalui media massa 

3.  Dalam menjalankan tugas jurnalstik, wartawan diindungi dari tindak 

kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta 

tidak boleh dihambat dan diintimidasi oleh pihak manapun. 

4.  Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari  segala bentuk penyensoran. 

5. Wartawan yang ditugaskan khusus diwilayah berbahaya atau konflik wajib 

dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, 

asuransi, pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan 

dengan kepentingan penugasaan. 

6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang 

telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak mengunakan 

identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral 

dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandra, 

disiksa, dianiyaya, apalagi dibunuh. 

7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili 

oleh penanggungjawab. 

8. Dalam kesaksia perkara yang menyangkut karya jurnalistik, 

penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah 
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dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi 

sumber informasi. 

9.  Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk 

membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik atau hukum yang 

berlaku. 

J. Pers 

Istilah pers atau press berasal dari istilah latin pressus artinya adalah tekanan, 

tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia bersal dari bahasa belanda 

yang mempunyai arti sma dari bahasa ingris “press”, sebagai sebutan untuk alat 

cetak. 

Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai 

media penghipit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam 

fungsinya sebagai kontrol sosial. Pengertian pers dibedakan dalam dua arti. Pers 

dalam arti luas, adalah media cetak atau elektronik yang menyampaikan laporan 

dalam bentuk fakta, pendapat usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara 

reguler. Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari 

pengumpulan bahan sampai dengan penyiaran. Dalam pengertian sempit atau 

terbatas, pers adalah media cetak seperti surat kabar harian, surat kabar minguan, 

majalah dan buletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, filem dan televisi.
38

 

1. Fungsi pers 

Dalam undang-undang nomor 40 Tahun 1999 pasal 33 disebutkan mengenai 

fungsi pers yaitu sebagai berikut: 
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1. Sebagai wahana komunikasi massa. Pers sebagai sarana berkomunikasi antar 

warga negara, warga negara dengan pemerintah, dana antar berbagai pihak.  

2. Sebagai penyebar informasi. Pers dapat menyebarkan informasi baik dari 

pemerintah atau negara kepada warga negara (dari atas ke bawah) maupun 

dari warga negara ke negara (dari bawah ke atas).  

3. Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol serta sebagai 

lembaga ekonomi. 

Dengan adanya penjelasan tentang fungsi pers di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa fungsi pers adalah sebagai media untuk menyatakan pendapat dan gagasan-

gagasannya, sebagai media perantara bagi pemerintah dan masyarakat, sebagai 

penyampai informasi kepada masyarakat luas dan penyaluran opini publik.
39

 

Dalam pasal 6 UU Pers ditegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan 

sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dengan menegakkan 

nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi 

manusia, serta menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum 

berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar melakukan pengawasan, kritik, 

koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, 

memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
40

 

Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, lembaga pers sering 

disebut sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate) setelah lembaga egislatif, 

eksekutif dan yudikatif, serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan 

efektif. Fungsi peranan pers itu baru dapat dijalankan secara optimal apabila terdapat 

jaminan kebebasan pers dari pemerintah. Menurut tokoh pers, Jakob Oetama, 
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kebebasan pers menjadi syarat mutlak agar pers secara optimal dapat melakukan 

peranannya.
41

 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pers sangat penting 

keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, karena dengan adanya pers kita  

2. Karakteristik Pers  

Karakteristik adalah ciri-ciri spesifik. Setiap media tentunya memiliki 

karakteristiknya masing-masing yang sekaligus dapat membedakan dengan media 

lain. Dari karakteristik itulah lahir sebuah identitas. Pers memiliki empat ciri spesifik 

yang sekaligus menjadi identitas dirinya. Dengan demikian adapun keempat ciri 

spesifik pers, yaitu: periodesitas, publisitas, aktualitas dan universalitas.
42

 

3. Teori Pers  

Setiap negara memiliki sistem persnya sendiri dikarenakan perbedaan dalam 

tujuan, fungsi dan latar belakang sosial politik yang menyertainya. Akibatnya berbeda 

dalam tujuan, fungsi dan latar belakang munculnya pers, dan tentunya pula, berbeda 

dalam mengaktualisasikannya. Nilai, filsafat hidup dan ideologi suatu negara juga 

telah berperan besar dalam mempengaruhi sebuah pers. ini juga berarti bahwa sistem 

yang dikembangkan juga berbeda, termasuk di dalamnya adalah sistem persnya.  

Erat kaitannya dengan itu, pola hubungan segitiga antara pemerintah, pers dan 

masyarakat juga berbeda. Salah satu alasan kenapa kita perlu mempelajari berbagai 

macam sistem pers adalah untuk mengetahui sekaligus melakukan perbandingan 

antar sistem pers. Di samping itu pula agar kita menjadi lebih tahu di mana posisi 

                                                             
41

 AS Haris Sumadira, Jurnalistik Indonesia, (Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2005),  
42

 AS Haris Sumardin, Jurnalistik Indonesia, (Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2005),  

Hal. 56. 



37 
 

 

sistem pers Indonesia. Setidaknya ada empat kelompok besar sistem atau teori pers, 

pertama teori pers otoriter (authoritarian), kedua liberal (libertarian), ketiga soviet 

totalitarian (marxist) dan keempat teori pers tanggung jawab sosial (social 

responsibility).  

Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala dalam buku berjudul “Komunikasi 

Massa Suatu Pengantar” menjelaskan pengertian dari keempat sistem atau teori pers 

tersebut, diantaranya yaitu:
43

 

a. Teori Pers Otoriter (authoritarian theory)  

Teori pers otoriter dikenal sebagai teori yangpaling tua, sejalan dengan 

terbentuknya pemerintahan negara yang bersifat otoriter pada abad 16 dan 17 di 

Inggris, kemudian meluas dan diterapkan ke seluruh dunia. Pada masa ini, 

pemerintahan umumnya berbentik kerajaan yang bersifat absolut, karena falsafah 

yang dianutnya adalah falsafah kekuasaan mutlak dari kerajaan atau pemerintah. 

Menurut teori ini, media massa mempunyai tujuan utama mendukung dan 

mengembangkan kebijaksanaan pemerintah yang sedang berkuasa, dan untuk 

mengabdi kepada negara. Tidak semua orang dapat menggunakan media komunikasi 

kecuali mereka yang mendapat izin dari kerajaan atau pemerintah.   

Dengan demikian media massa dikontrol oleh pemerintah karena hanya dapat 

terbit dengan izin pemerintah, atas bimbingan dan arahan pemerintah, bahkan 

terkadang dengan sensor pemerintah. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh media 

massa adalah melakukan kritik terhadap mekanisme pemerintahan dan kritik terhadap 

pejabat yang sedang berkuasa. Pemilik media massa bisa pihak swasta yang 
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mendapat izin khusus dari Raja atau pemerintah atau milik negara. Sistem media 

massa seperti ini karena teori otoriter berasal dari falsafah absolut yang memiliki 

empat asumsi dasar yakni bahwa:  

1. Manusia tidak dapat berdiri sendiri dan harus hidup dalam masyarakat. Manusia 

juga akan menjadi “berarti” kalau dia hidup dalam kelompok.  

2. Kelompok lebih penting dari individu. Masyarakat tercermin dalam organisasi-

organisasi, dan yang terpenting adalah negara. Negara merupakan tujuan akhir 

dari proses organisasi.  

3. Negara adalah pusat segala kegiatan, individu tidak penting.  

4. Pengetahuan dan kebenaran dicapai melalui interaksi individu. Interaksi itu 

harus terkontrol dan terarah, sehingga kepentingan akhir tidak dirugikan. 

Atas dasar keempat asumsi dasar tersebut, maka teori ini cenderung 

membentuk suatu sistem kontrol yang efektif dan menggunakan media massa sebagai 

sarana yang efektif bagi kebijaksanaan pemerintah meskipun tidak harus dimiliki oleh 

pemerintah.  

b. Teori Libertarian (libertarian theory)  

Sistem ini dipraktikkan di Inggris setelah tahun 1668, kemudian menyeberang 

ke Amerika Serikat bahkan ke seluruh dunia. Teori ini muncul setelah adanya 

perubahan-perubahan besar dalam pemikiran masyarakat Barat yang dikenal sebagai 

masa pencerahan (enlightment). Teori libertarian merupakan kebalikan dari teori 

otoriter. Asumsi dasar teori libertarian adalah bahwa manusia pada hakikatnya 

dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan oleh rasio atau akalnya. 

Manusia mempunyai hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran dan 
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mengembangkan potensinya apabila diberikan iklim kebebasan menyatakan 

pendapat.  

Dalam hubungannya dengan kebebasan pers, teori libertarian beranggapan 

bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu 

manusia dalam usahanya mencari kebenaran. Manusia memerlukan kebebasan untuk 

memperoleh informasi dan pikiran-pikiran yang hanya secara efektif ketika diterima 

ketika itu apabila disampaikan melalui pers.  

Pihak yang berhak menggunakan media massa dalam teori libertarian adalah 

siapapun yang mempunyai sarana ekonomi, dan para pemilik medianya pada 

umumnya adalah swasta. Tujuan dan fungsi media massa menurut paham liberalisme 

adalah memberi penerangan, menghibur, menjual, namun yang terutama adalah 

menemukan kebenaran dan menguasai pemerintah serta untuk memeriksa atau 

mengontrol pemerintah. Media dilarang menyiarkan pencemaran nama baik atau 

penghinaan, menampilkan pornografi, tidak sopan dan melawan pemerintah. Bila hal 

itu dilanggar, maka akan diproses melalui pengadilan.  

b. Teori Soviet Totalitarian  

Sesuai dengan namanya, teori ini lahir di Uni Soviet, kemudian berkembang di 

negara-negara komunis Eropa Timur. Dalam beberapa hal sama dengan yang 

diperbuat oleh Hitler dengan tentara Nazinya dan fasisme di Itali di bawah pimpinan 

Benito Mussolini. Teori pers Soviet totalitarian disebut juga sebagai Teori Soviet 

Komunis (Soviet Communist). Falsafah yang mendasarinya adalah ajaran Marxisme, 

Leninisme, Stalinisme dan pembauran pikiran-pikiran  
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Hegel dengan cara berfikir Rusia abad 19. Tujuan utama teori ini adalah untuk 

membantu suksesnya dan berlangsungnya sistem sosialis Soviet, khususnya 

kelangsungan diktator partai. Dalam hal ini, media massa merupakan alat pemerintah 

(partai) dan merupakan bagian integral dari negara. Ini berarti bahwa media massa 

harus tunduk kepada pemerintah dan dikontrol dengan pengawasan ketat oleh 

pemerintah atau partai. Media massa dillarang melakukan kritik terhadap tujuan-

tujuan partai serta kebijakan partai. Karena media massa sepenuhnya menjadi milik 

pemerintah, maka yang berhak menggunakannya pun adalah para anggota partai yang 

setia dan ortodoks.  

c. Teori Tanggung Jawab Sosial (social responsibility theory)  

Teori tanggung jawab sosial dikembangkan khusus di Amerika Serikat pada 

abad ke-20 sebagai protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori libertarian yang 

telah menyebabkan kemerosotan moral masyarakat. Teori ini berasal dari tulisan W. 

E. Hocking yang merupakan hasil rumusan Komisi. 

Kebebasan Pers yang diikuti oleh para praktisi jurnalistik tentang kode etik 

media, yang kemudian dikenal sebagai Komisi Hutchins. Dasar pemikiran teori ini 

adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Menurut 

para penulis pada waktu itu, kebebasan yang telah dinikmati oleh pers Amerika 

Serikat harus diadakan pembatasan atas dasar moral dan etika. Media massa harus 

melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Teori ini sering dianggap 

sebagai suatu bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa 

tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang.  

Dalam teori tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih 

dipertahankan, tapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada 
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masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya dalam menyiarkan berita 

harus bersifat objektif atau tidak menyiarkan berita yang dapat menimbulkan 

keresahan pada masyarakat. Media massa dilarang mengemukakan tulisan yang 

melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum, serta dilarang melanggar 

kepentingan viraln masyarakat. Hal yang paling penting dalam teori ini adalah media 

harus memenuhi kewajiban sosial. Jika ingkar, maka masyarakat akan membuat 

media tersebut mematuhinya. Melihat uraian tentang empat teori pers tersebut di atas, 

jika diamati Indonesia termasuk dalam sistem pers tanggung jawab sosial. Ini tidak 

hanya dilihat dari istilah “kebebasan pers yang bertanggung jawab” seperti yang kita 

kenal selama ini. Namun berbagai aktualisasi pers pada akhirnya harus disesuaikan 

dengan etika dan moralitas masyarakat. 

K. Kinerja Pers dan Wartawan di Indonesia  

Agar mampu berperan seperti yang diamanatkan undang-undang, maka pers 

dituntut memiliki sumber daya manusia yang berkemampuan, berpengetahuan, dan 

beretika (prasyarat wartawan profesional). Masalahnya, bagaimana mungkin pers bisa 

memerankan fungsinya dengan baik, jika sebagian besar perusahaan pers justru tidak 

tertib dan mengabaikan kaidah-kaidah jurnalisme. Banyak perusahaan pers yang 

berdiri dengan sumberdaya seadanya, yang sesungghnya tidak layak untuk disebut 

sebagai perusahaan atau lembaga pers yang sehat. Perusahaan pers yang tidak layak 

tersebut tidak mungkin memperkerjakan wartawan yang memenuhi syarat dan 

mampu membangun sumber daya wartawan yang profesional.
44

  

Berdasarkan profesionalitas manajemen pengelolaan dan produk jurnalistiknya, 

pers cetak di Indonesia bisa dikategorikan dalam lima kelas. Bahkan media 
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mainstream (perusahaan pers yang baik dan sehat) di Indonesia dinilai baru masuk 

kategori kelas kedua dan ketiga, belum ideal namun manajemen internalnya memiliki 

kemampuan untuk memperbaiki diri. Banyaknya media cetak baru lima tahun 

terakhir, masuk pada kategori kelas keempat dan kelima. Pers pinggiran ini biasanya 

dikelola secara sembarangan dengan modal seadanya. Media semacam itu biasanya 

mengalami kesulitan untuk meningkatkan sumber daya wartawannya agar menjadi 

profesional, dan tidak merasa perlu memperbaiki kualitas jurnalistiknya atau menaati 

etika. 

Kemudian akibat banyaknya muncul perusahaan atau institusi pers yang 

sembarangan tersebut mengakibatkan lahirnya wartawan yang berkerja secara 

sembarangan pula. Hal yang seperti itu bisa saja terjadi dikarenakan tidak banyaknya 

persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wartawan, yang menentukan 

apakah seseorang layak atau tidak menjadi wartawan tergantung pertimbangan dari 

perusahaan pers yang memperkerjakannya.  

Dengan tidak adanya sertifikasi khusus untuk menjadi seorang wartawan, baik 

di lembaga formal maupun non formal membuat profesi wartawan dapat disandang 

oleh siapapun yang menginginkan, karena itu seseorang yang sebenarnya tidak 

memenuhi kriteria sebagai wartawan dapat dengan mudah mengaku sebagai 

wartawan.  

Sebenarnya rekrutmen wartawan sejak awal sudah merujuk pada kompetensi. 

Namun belum banyak perusahaan pers yang membuat kompetensi tersebut sebagai 

persyaratan penerimaan wartawan di lembaganya. Sehingga perlu suatu tempat yang 

bisa mengasah kompetensi tersebut dan dapat memudahkan perusahaan pers dalam 

merekrut wartawan yang layak dan berkompeten.Idealnya penghasil wartawan adalah 
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fakultas ilmu komunikasi (khusus jurusan jurnalistik). Namun faktanya banyak dari 

lulusan komunikasi berkerja di bidang kehumasan. Ditambah lagi tidak bnayaknya 

Universitas atau perguruan tinggi yang memiliki jurusan jurnalistik.
45

 

Apabila perguruan tinggi masih kurang dalam menghasilkan sumberdaya 

wartawan di Indonesia khususnya di Aceh. Maka lembaga pendidikan atau pelatihan 

jurnalistik yang bersifat non formal diharapkan dapat menjadi tempat penghasil 

sumberdaya wartawan yang ideal. Namun lembaga pelatihan jurnalistik yang 

berkualitas dan mampu menyelenggarakan pelatihan secara teratur tidak banyak 

jumlahnya. Seperti contohnya sebuah lembaga non formal bernama Muharram 

Journalism Collegeyang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan jurnalistik 

yang ada di Aceh. Perkembangan pers di Indonesia sebagai industri, pada umumnya 

masih berstatus berkembang dan bertahan. Dirasa masih butuh kerja keras dalam 

waktu yang lama untuk meningkatkan kinerja pers dan pengembangan 

profesionalisme wartawan. sejumlah faktor yang menyulitkan untuk menerapkan 

kompetensi wartawwan adalah, rendahnya SDM wartawan, rendahnya gaji wartawan, 

belum majunya industri media dan pers masih berada dalam ancaman politik.  

L. Standar Perusahaan Pers  

Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, penyebar 

informasi dan pembentuk opini, pers harus dapat melaksanakan asas, fungsi, 

kewajiban dan peranannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional 

berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Untuk mewujudkan 

kemerdekaan pers yang profesional maka disusunlah standar sebagai pedoman 
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perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, 

pendidikan, hiburan, kontrol sosial serta sebagai lembaga ekonomi.  

1. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang 

menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan 

kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, 

menyiarkan atau menyalurkan informasi.  

2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum 

yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang_undangan.  

3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan 

HAM atau instansi lain yang berwenang.  

4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  

5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp. 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.  

6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk 

menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) 

bulan.  

7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan 

melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran 

tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal.  
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8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya 

sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun. 

30  

9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan 

karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham 

dan pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.  

10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan 

dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.  

11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers 

dan kesejahteraan wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak 

meninggalkan kewajiban sosialnya.  

12. Perusahaan pers memberikan pendidikan atau pelatihan kepada wartawan 

dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.  

13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak 

boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-

Undang Ketenagakerjaan.  

14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab 

secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah 

dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai 

wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.  
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15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan 

kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers 

yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.  

16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa 

yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers.  

17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers 

dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. 

M. Persfektif Islam Tentang Profesionalisme Wartawan 

Bekerja sebagai wartawan tentu memiliki tanggung jawab yang besar, dimana 

wartawan harus senantiasa memberikan sebuah informasi yang benar kepada 

masyarakat, wartawan harus bekerja secara profesional. 

Tentu bekerja sebagai wartawan bukanlah hal yang mudah, orang yang bekerja 

sebagai wartawan tentu harus memiliki kemampuan serta kesadaran akan tangung 

jawabnya dalam memberika fakta-fakta yang benar. Dalam pandangan islam bekerja 

sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidup. 

Rasulullah  SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seseorang dari 

kalian bekerja, maka ia itqan (profesional) dalam pekerjaanya.” (HR Baihaqi dari 

Aisyah r.a). 

Maka dari itu kita sebagai wartawan harus menyajikan berita atau informasi 

sesuai fakta dilapangan karena semua itu harus memiliki pertanggung jawaban.  

Tertulis dalam Firman Allah SWT dalam (Surah Al-Isra [17]:84) 

 

كُمۡ أَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ أَهۡدَىٰ سَبِ  عۡمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّ ٌَ  ٤٨ٌلٗا  قلُۡ كُلّّٞ 
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Terjemahanya: 

“Katakanlah (Muhammad), "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 

masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 

jalannya” 

 Makna dari ayat diatas adalah tentang memberikan isyarat yang mengarah pada 

adanya petunjuk bahwa suatu perbuatan atau pekerjaan, apapun jenis profesi yang 

disandang, hendaknya dilakukan dengan profesional. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

Metode Penelitian adalah jalur logis yang digunakan untuk menyelesaikan 

ujian, hal ini mendasar agar pemeriksaan lebih terkoordinasi dan waras. Untuk itu 

diperlukan suatu strategi yang sesuai dengan butir yang dikemukakan dengan alasan 

bahwa kemampuan teknik tersebut sebagai metode merencanakan sesuatu untuk 

mendapatkan hasil yang ideal dan terwakili.
46

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan definisi kualitatif adalah “suatu 

teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkarakteristik 

kualitatif (misalnya data tersebut berupa data non-numerik transkripsi verbatim atas 

wacana subjek, catatan dari studi observasi partisipan atau data yang berupa arsip 

atau dokumen).
47

 

2. Lokasi Penelitian 

Jln. A. P. Pettarani No. 31, Tamamaung, kec. Panakukang, Kota Makassar, 

Sulawesi selatan. 

B. Pendekatan penelitian 

Pada penelitian suatu karya ilmiah, untuk meningkatkan suatu kualitas dari 

penulisan sebuah penelitian, sehingga berdasarkan suatu masalah telah 

dideskripsikan, maka telah dilakukan riset secara deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, yang biasa dikenal dengan naturalistik. Hal ini peneliti mengkorelasikan 
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suatu variabel dengan variabel, satu demi satu dan peneliti ini tidak bermaksud untuk 

melakukan  pengujian terhadap suatu hipotesis ataupun proposisi tertentu. Metode ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis realitas atau sosok popularitas 

tertentu atau wilayah tertentu bersifat faktual atau akurat
48

 

Penelitian kualitatif dimana peneliti memfokuskan dalam memahami sebuah 

gejalah-gejalah sosial pada suatu subjektifitas dengan cara deskriptif berupa liguistik 

orang-orang dan tingkahlaku yang dapat dimegerti  serta penelitian ini tidak 

melakukan pernyataan perolehan data kualitatif dan tidak menganalisis angka-angka
49

 

Pada dasarnya penelitian kualitatif adalah mengamati suatu subjek dalam 

lingkungan sekitar, dan melakukan dialog atau berinteraksi dengan mereka, guna 

untuk memahami bahasa dan persepsi mereka tentang dan karakter dunia empires 

(natural Setting). Dalam artian penelitian ini dilakukan secara logis. 

Dasar dari  penelitian kualitatif memfokuskan pada fenomenologis dan holistik, 

maka dalam melakukan penelitian, penulis tidak sekedar mengandalkan jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, melainkan 

melihat suatu masalah yang bersifat fundamental yang didapat selama melakukan 

penelitian. Karena itu penelitian kualitatif dikembangkan pada saat peneliti berada di 

lokasi penelitian. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini 

yaitu dengan mengunakan sumber jenis data primer dan sumber data sekunder. 
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1. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari informan melalui 

wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak secara langsung serta observasi 

langsung yang ditemukan peneliti di lapangan.
50

 Sumber data primer adalah sumber 

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa 

wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok orang maupun hasil 

observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian.
51

 Jumlah anggota Persatuan 

Wartawan Indonesia (PWI) yang menjadi sumber primer penelitian ini berjumlah tiga 

orang.  

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, 

atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara 

umum.
52

 

D. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah: 

1. Observasi  

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek 

dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah 

fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, 
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untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 

penelitian.
53

 

2. Metode Wawancara 

Peneliti akan mengunakan teknik wawancara, yang dimana wawancara 

merupakan alat pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya. Teknik 

wawancara yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan 

melakukan wawancara secara mendalam. Sehingga penelitian ini dilakukan secara 

tannya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. 

 Nara sumber pada penelitian ini adalah pengurus Persatuan Wartawan 

Indonesia PWI Makassar yaitu : 

a. Drs. H. Mappiar, HS (Wakil Ketua Bidang Organisasi) 

b. Drs. H. Ismail Asnawi (Wakil Ketua Bidang Pendidikan)  

c. Faisal Palapa (Sekretaris) 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dalam sebuah 

penelitian untuk mendapatkan data dan informasi serta bukti yang didapatkan secara 

akurat. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengelola sebuah 

data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk 

dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama 

adalah masalah tentang penelitian.
54
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Pada penelitian ini, peneliti mengunakan jenis penelitian kualitatif, oleh karena 

itu peneliti mengunakan metode pengelolaan data yang sifatnya kualitatif, sehingga 

dalam mengelola data peneliti mengunakan teknik analisis sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data yang dimaksud disini adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data yang 

bersumber dari catatan tertulis di lapangan.
55

 Reduksi ini untuk memperbaiki 

informasi yang telah didapat agar lebih mudah menyelesaikan hasil penelitian, oleh 

karena itu semua informasi yang telah diperoleh di lapangan akan dipilih kembali 

untuk mendapatkan hasil informasi yang benar untuk digunakan. 

2. Penyajian Data ( Data Display) 

penyajian data yang telah diperoleh dari penelitian yang diidentifikasi dengan 

masalah penelitian, kemudian dilakukan penentuan antara informasi mana yang 

dibutuhkan dan mana yang tidak, kemudian dilakukan pengumpulan dan kemudian 

diberikan batasan masalah. 

3. Teknik analisis perbandingan (komparatif) 

Teknik analisis perbandingan ini dilakukan untuk melakukan perbandingan 

suatu data dengan data yang lainya sebelum dibuat suatu kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan (conclusion/verification) 

Penarikan kesimpulan ini dilakukan apabila semua data penelitian ilmiah sudah 

dikumpulkan. Dan tidak menutup kemungkinan data yang telah dikumpulkan akan 

melahirkan sebuah saran-saran dari peneliti terhadap apa yang diteliti demi 

melakukan perbaikan-perbaikan itu sendiri. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 

1. Profil PWI 

 Dalam sejarah mencapai Indonesia merdeka, wartawan Indonesia tercatat 

sebagai patriot bangsa bersama para perintis pergerakan diberbagai pelosok tanah air 

yang berjuang untuk menghapus penjajahan. Dimasa pergerakan, wartawan bahkan 

menyandang dua peran sekaligus, sebagai aktivis pers yang melaksanakan tugas-

tugas pemberitaan dan penerangan guna membangkitkan kesadaran nasional dan 

sebagai aktivis politik yang melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan 

membangun perlawanan rakyat terhadap penjajahan, kedua peran tersebut 

mempunyai tujuan tunggal, yaitu mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara 

Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 

wartawan Indonesia masih melakukan peran ganda sebagai aktivis pers dan aktivis 

politik. Dalam Indonesia merdeka, pers pada umumnya, mempunyai arti strategi 

sendiri dalam upaya berlanjut untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 

 Dengan terbentuknya Organisasi Persatuan Wartawan Indonesi (PWI). 

Kelahiran PWI ditengah kencah perjungan memperthankan Republik Indonesia dari 

ancaman kembalinya penjajahan, melambangkan kebersamaan dan kesatuan 

wartawan Indonesia dalam tekat dan semangat patriotiknya untuk membela 

kedaulatan, kehormatan serta integritas bangsa dan Negara. Bahkan dengan kelahiran 
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PWI, wartawan Indonesia menjadi semakin teguh dalam menampilkan dirinya 

sebagai ujung tombak perjuangan nasional menentang kembalinya kolonialisme dan 

dalam menggagalkan Negara-negara noneka yang hendak meruntukan Republik 

Indonesia. 

 Pada tanggal 9 Februari 1946, sewaktu pasukan ingris dan belanda sedang 

meningkatkan operasi pendaratan dan pendudukan di berbagai daerah republik, pada 

saat itu belanda dan ingris sedang melakukan peningkatan strategi pengekangya, 

kemudian seluruh wartawan republik mengadakan kongres pertamanya pada saat itu 

di Surakarta untuk membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pada saat 

pertemuan dalam mendirikan PWI itu, berbagai wartawan republik hadir dalam 

kongres pertamanya, banyak juga wartawan dari daerah-daerah yang meloloskan diri 

dari incaran parah serdadu Sekutu belanda. 

 Pada masa perang kemerdekaan sejak deklarasi kemerdekaan sampai saat 

berlangsungnya perundingan KMB, kemudian tokoh-tokoh dari PWI berhasil 

melangsungkan tiga kali kongres. Kongres pertama pada saat itu dilakukan di 

Surakarta pada tanggal 9 sampai dengan 10 Februari 1946, dengan menghasilkan 

pengurus yang pada saat itu diketuai oleh Mr. Sumanang, kemudian diperkuat oleh 

Sudarjo Tjokrosisworo, Sjamsuddin Sutan Makmur, B,M. Diah, Sumantoro, Ronggo 

Danukusumo, Djawoto dan Harsono Tjokrominoto. Kemudian kongers keduanya 

dilakukan di kota Malang, 23 sampai dengan 24 Februari 1947, kemudian 

dibentuklah kepengurusan baru yang terdiri dari Usman Ismail sebagai ketua, dibantu 
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Djamal Ali, Sudarjo Tjokrosisworo, Sumanang, dan lain-lain. Usmar Ismail 

mengundurkan diri tidak lama kemudian, digantikan dengan Sumanang. Kemudian 

sumanang juga memundurkan diri, lalu digantikan oleh Djawoto, waktu kepala kantor 

berita Antara pusat di Yokyakarta. Kemudian kongres ketiga dilakukan di 

Yokyakarta pada tanggal 7 sampai dengan 9 Desember 1949 pada saat itu Djawoto 

terpilih kembali sebagai Ketua, dibantu Djamal Ali, Darsjaf Rachman, Mashud dan 

Lain-lain.  

 Pada kongres PWI pertama dilakukan di Surakarta, para wartawan yang 

melakukan pergerakan sudah memikirkan pentingnya upaya dibidang pengusahaan 

pers demi menjaga kelangsungan hidup pers sebagai alat perjuangan dan 

pembangunan bangsa. Mengingat kepentinagan inilah peserta kongres melakukan 

kesepakatan dalam membentuk panitia berjumlah sepuluh orang. Dibentuknya panitia 

tersembut mendorong lahirnya Serikat Perusaahan Suratkabar (SPS) di Yokyakarta 

pada 8 Juni 1946 namanya kemudian menjadi Serikat Penerbit Suratkabar. Angota 

pengurus SPS pada saat pembentukanya termasuk wartawan-wartawan pergerakan 

seperti Sjamsuddin Sultan Makmur, Djamal Ali, Ronggo Danukusumo dan 

Sumanang.
56

 

 Kepemimpinan PWI pusat telah berganti dimana ketua  PWI sekarang ini 

adalah Atal S. Depari mengantikan kepemiminan Marigono yang telah memimpin 

PWI Pusat selama dua periode berturut-turut pada tahun 2008-2013 dan 2013-2018. 

Atas S. Depari terpilih sebagai Ketua umum pada kongres XXIV PWI di Solo,  pada 
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tanggal 27 sampai 30 September 2018.  masa bakti  2018-2023, dimana terpilihnya 

ketua umum akan diwarnai berbagai perubahan. 

 Di makassar sendiri PWI di ambi alih oleh Agussalim Alwi Hammu sebagai 

Ketua Umum PWI Provinsi Sulsel dengan masa bakti 2015-2020, pemilihan 

Konferprov dilakukan di gedung PWI Sulsel, Jln. A.P. Pettarani pada tanggal 31 

Oktober 2015. Dengan melahirkan kepengurusan baru. 

2. Susunan Pengurus PWI Provinsi Sulawesi Selatan 

Penasehat  

1. Drs. H. Syarifuddin Laku MM 

2. Maladi amin, SH 

3. H. Lutfhi Qadir. 

4. Ronald Nantung 

5. Andi Pasamangi Wano 

6. Yonathan Lamalese 

7. Yamin Lamalese 

8. Truitje Musila, SP 

Ketua   : HM Agussalim Alwi Hammu 

Wakil Ketua Bidang Organisasi  : Drs. H. Mappiar, HS 

Wakil Ketua Bidang Pendidikan  : Drs. H. Ismail Asnawi 

Wakil Ketua Bidang Advokasi  : Faisal Palapa 

Kerjasama  : H. Muhtar Arifuddin 



57 
 

 

Sekertaris  : M. Anwar Sanusi 

Wakil Sekertaris  : Sutati Sa‟ban Miru 

Seksi-Seksi 

1. Wartawan Olahraga (SIWO)  : Abdurrahman Hamzah 

  : Muh. Syafei Rasak 

  : Fadil Sunarya 

  : Ronald Kontessa 

  : Drs. A. Rauf 

2. Wartawan Organisasi  : Drs. H. Mudarak Dahlan, MH. 

  : Rusli Siri 

  : Alfian Zugito 

3. Wartawan Hukum dan Ham  : M. Akbar 

  : Arsan Fitri 

  : HM. Nasir, S.Sos 

4. Wartawan Pembelaan/Advokasi : Rusli, S.Sos 

  : Amir Made Amin, SH, MH 

  : Drs. Jurlan Sahoas 

5. Wartawan Pendidikan  : H. Mustari Belia, SH 

  : Darman S. Sos 

  : Drs. Bactiar Musa 

6. Wartawan Usaha, Ekonomi 

Dan Bisnis  : Masjidan 

  : Ir. Erwansyah, SE 
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7. Wartawan Radio dan TV  : Ashar Muliyakib 

  : Imran Sakti 

  : Mulyadi 

8. Wartawan Lingkungan Hidup 

Pertanian dan Kehutanan  : M. Akbar, S. Sos 

  : Syamsuddin L 

  : Syamsuddin Yoko 

 

3. Visi dan Misi PWI 

a. Visi PWI 

 Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi 

lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital. 

b. Misi PWI 

1. Program pendidikan berbasis teknologi digital. 

2. Perbaikan manajemen dan administrasi berbasis teknologi digital. 

3. Gerakan nasional wartawan masuk kampus. 

4. Meningkatkan peran pengurus pusat untuk proaktif dalam penyelesaian 

masalah di daerah. 

5. PWI sebagai inisiator dan stakeholder perumusan regulasi media baru.
57
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4. Logo PWI 

 

5. Makna Lambang PWI 

1. Dasar bentuk (warna hitam). Segi lima melambangkan rangka yang 

menjadi dasar landasan idiil ialah pancasila. 

2. Dasar bentuk bagian luar (warna biru) rangkaian kapas dan kemakmuran 

yang diperjuangkan oleh organisasi (warna kuning mas) 

3. Dasar bentuk bagian dalam 

a. Lidah api semangat (merah) 

b. Penah mas (kuning mas) 

c. Lensa kristal (hitam/putih) 

d. Initial PWI (putih) 

4. Diwujudkan dalam bentuk pohon beringin, yang melambangkan 

pengayoman bagi kehidupan pers umumnya dan karyawan pers 

khususnya. 
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5. Huruf lingkar Persatuan Wartawan  ditempatkan di atas,sebagai atap 

pelindung. 

Huruf lingkar Indonesia ditempatkan di bagian bawah, sebagai tempat 

berpijak, dimana PWI berada. 

6. Jumlah bulir kapas 17 buah, jumlah lidah api 8 buah dan jumlah bulir 

padi 45 buah. Yang melambangkan pegangan teguh pada angka-angka 

proklamasi 17-8-1945. 

7. Warna-warna 

a. Merah, hitam, kuning, putih, biru, diambil dari warna-warna yang 

dianggap mewakili nafsu baik dan buruk manusia. 

Merah-amarah, hitam-angkara murka, kuning-sufiah, putih-

mutmainnah dan biru-mulhinah. 

b. Warna dasar lambang biru 

Melambangkan angkasa yang tak terukur, yang juga melambangkan 

angkasa yang tak terukur, yang juga melambangkan ilmu 

pengetahuan yang terus tak pernah berhenti kerokhanian yang dalam 

tak terukur. 

c. Warnah bulir padi/kapas, huruf 

Lingkar- kuning, melambangkan usaha yang tak pernah diam dalam 

mencapai hasil-hasil yang lebih baik dan bermanfaat bagi angota, 

bangsa dan negara. 
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d. Warnah dasar inisial, hitam, melambangkan ketulusan, kejujuran, 

kewajaran dan apa adanya. 

e. Warna lidah api semangat, merah, biasa juga berarti api (cahaya) yang 

tak kunjung padam, yang memberi cahaya penerangan dalam 

kegelapan, bisa juga berarti semangat yang tak pernah mendingin, 

keuletan, tahanan uji, kegairahan kerja, tak lekas putus asa. 

f. Bagian kapas dan huruf PWI- putih, melambangkan-kesucian, 

kematangan kekesatriaan, pantang mundur bilamana tekad baik sudah 

mulai diperjuangkan setia pada sumpahnya.
58

 

B. Konsep Profesionalisme Wartawan menurut Pengurus PWI Makassar 

 Profe (profesionalisme) penghargaan atas karya etika profesi berarti bagian dari 

informasi yang secara sistematis mencerminkan etika yang tidak dapat dicabut dalam 

profesi. Akhlak yang baik juga dipersepsikan sebagai kualitas dan standar moral yang 

wajar dalam melaksanakan kemampuan profesional tertentu dan harus dilakukan oleh 

pemegang profesi.
59

 

 Di Indonesia, wartawan adalah sebuah profesi, menjadi wartawan merupakan 

sebuah pilihan profesional serta memiliki pengetahuan yang luas. Menjadi wartawan 

bukanlah pekerjaan yang mudah. Dimana Wartawan harus benar-benar melakukan 

pekerjaannya secara profesional dalam mencari dan menyebarkan sebuah informasi 
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dengan benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Drs. H. Ismail Asnawi selaku Wakil 

ketua Bidang Pendidikan PWI provinsi Sulsel yaitu : 

 “Profesi itu merupakan kata dari profesional artinya orang yang bekerja 

berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam bidangnya, sedangkan 

profesionalisme wartawan adalah orang-orang yang bisa bekerja berdasarkan 

kesadaran untuk seseorang bekerja sesuai dengan ilmu pengetahuan 

umum,khusus dan memiliki wawasan yang luas, kemudian menguasai tehnik 

menulis baik berita, ficer, opini dengan menaati kode etik jurnalistik agar 

wartawan tidak semenah-menah dalam melakukan pemberitaan dikarenakan 

wartawan harus bekerja berdasarkan fakta yang didapat dari lapangan.”
60

 

 Dikemukakan oleh Drs. H. Ismail Asnawi di atas bahwa wartawan yang 

profesional itu adalah wartawan yang menaati kode etik jurnalistik  dan memiliki 

ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas dalam melakukan pemberitaan. Drs. H. 

Mappiar. HS. Juga mengatakan: 

“wartawan professional adalah wartawan yang melakukan kegiatan liputannya 

dengan kaida-kaida jurnalisme yang benar. Seperti menaati UU No 40 tentang 

Pers, memperhatikan kode etik Jurnalistik dan kode perilaku Wartawan”
61 

 Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa, wartawan yang profesional 

senantiasa menaati UU No 40 tentang Pers yang berbunyi “Wartawan memiliki dan 

menaati kode etik Jurnalistik” apabila wartawan dalam melakukan tugasnya tidak 

menaati kode etik jurnalistik maka akan dikenakan sanksi pidana. 

  UU pers. No. 49/1999 Bab I Pasal I ayat I yang mengemukakan tentang pers 

dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) beserta penjelasanya. Wartawan 
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Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas 

Jurnalistik. Ada delapan atribut profesional wartawan yaitu : 

1. Menunjukan identitas diri kepada narasumber. 

2. Menghormati hak privasi. 

3. Tidak menyuap. 

4. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya. 

5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara 

dilengkapi dengan keterangan sumber dan ditampilkan secara berimbang. 

6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, 

suara. 

7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain 

sebagai karya sendiri. 

8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita 

investigasi bagi kepentingan publik. 

“Wartawan dituntut untuk profesional semata-mata bukan hanya karena 

idealisme yang ada pada profesi tersebut, namun keprofesionalan itu 

mempengaruhi media yang mempunyai efek cukup besar terhadap publik. Suatau 

profesi memerlukan semangat dan kesungguhan tertentu. Disiplin profesi 

mengikat setiap anggota yang telah bergabung ke dalam lingkaran profesi 

tersebut, sekaligus menolak hadirnya orang-orang yang tidak dapat memenuhi 

disiplin tersebut ketika seseorang memilih pekerjaan sebagai wartawan”.
62
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 Wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik akan mendapatkan sanksi 

atas tindakan pelanggaran yang dilakukan seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. 

Mappiar selaku wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Sulsel. 

“Tentu jika ada angota PWI yang melakukan pelanggaran Kode Etik 

Jurnalistik, maka ada lembaga Dewan Kehormatan PWI namanya DKP yang 

akan memproses mereka, atas aduan dari orang-orang yang merasa 

dirugikan”
63

 

  

 Informan di atas mengemukakan bahawa, apabila ada informasi atas 

pelanggaran dari orang-orang yang merasa dirugikan oleh anggota PWI  maka akan 

ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan PWI untuk diberikan sangsi sesuai aturan 

yang suda ditentukan. 

 Seorang wartawan tentunya harus memiliki keahlian dalam melakukan 

penulisan berita, sesuai dengan ketentuan jurnalistik. Seorang wartawan juga harus 

menguasai teknik penulisan berita, juga feature dan artikel, maka dari itu seorang 

wartawan mestilah mengikuti pelatihan dasar Jurnalistik atau bergabung dalam 

sebuah organisasi supaya ilmu pengetahuanya tentang dunia wartawan semakin luas. 

Ia harus well trained, terlatih dengan baik. Salah satu Organisasi wartawan yang ada 

di Makassar yaitu PWI memberikan beberapa tingkatan  

Seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. Mappiar selaku wakil Ketua Bidang 

Organisasi PWI Provinsi Sulsel. 
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“wartawan harus memiliki standar profesionalisme, kalau di PWI sendiri 

mewajibkan wartawannya untuk mengikuti uji pelatihan dasar, pelatihan 

lanjutan dan uji kompetensi wartawan dengan tiga tingkatan, muda, madya dan 

utama.”
64

 

 

 Informan di atas mengemukakan bahwa untuk meningkatkan standar 

profesionalisme seorang wartawan terkhusus di PWI mereka mewajibkan 

wartawanya untuk senantiasa mengikuti pelatian-pelatihan yang diberikan oleh PWI 

itu sendiri. 

 PWI juga hadir sebagai penguji untuk menentukan profesionalitas seorang 

wartawan Sebagaimana yang dikatakan oleh Faizal palapa selaku sekertaris PWI 

Provinsi SulSel yaitu: 

“PWI bukan hanya sebagai organisasi, PWI juga hadir sebagai lembaga penguji 

Kompetensi Wartawan untuk meningkatkan profesionalitas seorang 

wartawan.”
65

 

 

 Informasi di atas mengatakan bahwa, organisasi PWI adalah lembaga penguji 

kompetensi wartawan dalam meningkatkkan profesionalitas seorang wartawan. 

 Uji Kompetensi Wartawan ini dilakukan setiap tahun sekali hal itu dikatakn 

oleh Faizal palapa. 

“PWI setiap tahunya menggelar Uji Kompetensi Wartawan yang tujuannya 

sebagai sertifikasi dan jenjang pendidikan wartawan untuk meningkatkan 

profesionalisme wartawan itusendiri”
66
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 Informan di atas mengemukakan bahwa setiap tahun sekali akan diadakan Uji 

Kompetensi Wartawan, maka PWI dalam setahun sekali terus melahirkan wartawan-

wartawan yang profesional.  

C. Upaya PWI Makassar  dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan 

 Pers profesional akan mampu memproduksi jurnalisme yang sehat. 

profesionalisme pers didukung oleh administrasi yang baik, sifat organisasi pers, dan 

tentunya wartawan yang setuju dengan standar yang dinyatakan dalam Kode Etik 

Profesi. Seorang wartawan harus diasosiasikan dengan komunitas atau organisasi 

wartawan untuk membangun profesinalitasnya, misalnya bergabung dengan 

Organisasi Wartawan PWI Makassar. 

 Berikut ini adalah peran dan upaya PWI Makassar dalam meningkatkan 

profesionalisme wartawan yang berhasil dihimpun oleh penulis berdasarkan observasi 

dan wawancara di lapangan, Ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan PWI 

Makassar dalam meningkatkan profesionalisme wartawan seperti mengikuti Uji 

Pelatihan Dasar (UPD) ,Pelatihan Lanjutan dan Uji Kompetensi wartawan (UKW), 

untuk mengukur tingkat profesionalisme seorang wartawan makan diadakan sebuah 

ujian yaitu Uji Kompetensi Wartawan, ada beberapa tahapan-tahapan yang akan 

dilalui oleh wartawan untuk naik tingkatan dari wartawan muda ke wartawan madya 

dan wartawan utama, seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. Ismail Asnawi yaitu: 

“Untuk mengikuti ujian kompetensi wartawan ada tahapannya yang pertama itu 

merekrut wartawan muda, kemudian dilakukan lagi ujian namanya itu Uji 

Kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers bekerja sama 

dengan PWI Pusat. Ada juga tim pengujinya, untuk naik ke kelas selanjutnya, 

dari wartawan muda ke wartawan madya, sesudah itu naik lagi menjadi 
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wartawan utama, semua tahapan itu melalui uji kompetensi yang dilaksanakan 

oleh PWI Provinsi.”
67

 

 

 Informasi di atas mengatakan bahwa untuk menjadi wartawan yang 

berkompeten atau profesional harus mengikuti tahapan-tahapan yang sudah 

ditentukan, yaitu mengikuti Uji kompetensi Wartawan. 

  Untuk menjadi anggota muda di PWI tentu memiliki beberapa persyaratan 

yang sudah ditentukan oleh PWI Provinsi SulSel adapun persyaratan untuk menjadi 

anggota muda seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. Mappiar, HS selaku wakil 

ketua bidang organisasi yaitu: 

"Ada empat persyaratan untuk menjadi anggota muda yang pertama itu peserta 

harus mengisi formulir permohonan menjadi angota PWI dan ditandatangani 

oleh pemohon, yang kedua itu bekerja pada media yang berbadan hukum pers 

yaitu peraturan dasar dan peraturan rumah tangga yang terdapat pada pasal 7 ayat 

1d, yang ketiga melampirkan sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh PWI 

Sulawesi Selatan dan yang ke-empat melampirkan bukti terbit tiga edisi berturut-

turut, semua persyaratan itu harus dipenehui oleh calon anggota muda, kemudian 

ada tahapan selanjutnya yaitu Uji Kompetensi wartawan, setelah lulus uji naik 

lagi menjadi anggota biasa ada lagi ujianya, setelah itu naik menjadi anggota 

utama.” 
68

 

 

 Informan di atas mengatakan bahwa ada empat persyaratan untuk menjadi 

anggota muda di PWI Provinsi SulSel dan ke-empat persyaratan itu harus dipenuhi 

agar bisa menjadi anggota muda, kemudian diwajibkan untuk mengikuti Uji 

Kompetensi Wartawan agar biasa naik ke tingkatan selanjutnya. 
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 Dandy Dwi Laksono dalam buku yang berjudul “Mematuhi Etika Menjaga 

Kebebasan Pers” menyebutkan beberapa tujuan Standar Kompetensi Wartawan 

(SKW)
69

 

1. Meningkatkan Kualitas dan profesionalitas Wartawan. 

2. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil 

karya intelektual. 

3. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers. 

4. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industry pers. 

5. Menghindarkan penyalah gunaan profesi Wartawan. 

6. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan public. 

 Uji Kompetensi Wartawan yang diadakan setiap setahun sekali diikuti oleh tiga 

tingkatan muda, madya, utuma. Tiga tingkatan tersebut memiliki tugas masing-

masing dalam Uji Kompetensi Wartawan seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. 

Ismail Asnawi yaitu: 

“Uji Kompetensi Wartawan terdiri atas tiga tingkatan. Pertama adalah tingkatan 

utama yang diikuti pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi atau pimpinan 

perusahaan pers, kemudian tingkatan madya yang diikuti redaktur pelaksana dan 

tingkatan muda di ikuti para wartawan atau reporter”
70

 

 

 Uji Kompetensi Wartawan sudah dibagi sesuai dengan tingkatan dan 

pengetahuan yang dimiliki masing masing peserta. 

 

 Ada sepuluh materi yang akan dipelajari oleh peserta pada saat mengikuti Uji 

Kompetensi Wartawan untuk mendapatkan predikat kompeten sebagai ukuran atas 
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kualitas dan profesionalitasnya, seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. Ismail 

Asnawi yaitu: 

“Ada sepuluh mata uji yang akan diberikan kepada peserta UKW yaitu ujian 

dalam rapat redaksi, kordinasi atau identifikasi liputan pemberitaan, analisis 

bahan liputan terjadwal, merancang dan merencanakan liputan investigasi, 

menulis feature, menyunting sejumlah berita, merancang isi rubrik media, 

evaluasi hasil liputan pemberitaan dan membangun, memelihara jejaring serta 

lobi, semua materi harus dikuasai oleh peserta UKW supaya mereka bisa lulus 

uji.”
71

 

 Informan di atas mengatakan bahwa kesepuluh materi tersebut harus di kuasai 

oleh peserta uji kompetensi dasar agar mereka bisa lulus uji. 

 Adapun syarat nilai peserta agar bisa lulus uji dalam Uji Kompetnsi Wartawan 

seperti yang dikatakn oleh Drs. H. Ismail Asnawi yaitu: 

“Para peserta akan dinyatakan lulus jika semua mata ujian berhasil mendapatkan 

nilai minimal 70. Jika satu saja dari mata uji mendapat nilai dibawah  70 

meskipun mata uji lain mendapat nilai besar, maka akan tetap tidak lulus” 

 Informan di atas mengatakan bahwa syarat untuk lulus Uji Kompetensi 

Wartawan adalah mendapatkan nilai 70, jika ada mata uji yang dibawah nilai 70 

maka akan dinyatakan tidak lulus. 

 PWI adalah salah satu Organisasi Wartawan yang ada di Makassar dan 

memiliki angota yang banyak, Seperti yang dikatakan oleh Drs. H. Mappiar selaku 

wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Sulsel. 

 “PWI Makassar memiliki anggota kurang lebih 700 orang yang berasal dari 

berbagai media yang berbeda, dengan cara melakukan perekrutan dan tentunya 

suda melalui syarat-syarat perekrutan anggota PWI” 
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 ini merupakan bahwa PWI Makassar adalah salah satu organisasi wartawan 

yang sukses melahirkan wartawan-wartawan yang profesional dengan jumlah anggota 

kurang lebih 700 orang. 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, terdapat dalam Alquran di jelaskan 

dalam Surah, At-tawbah ayat 105 surah ke 9. . 

بِ وَٱلشه  ٌۡ لِمِ ٱلۡغَ ونَ إلَِىٰ عَٰ ُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولهُُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونََۖ وَسَتُرَدُّ رَى ٱللَّه ٌَ ئُكُم وَقلُِ ٱعۡمَلوُاْ فَسَ نَبِّ ٌُ دَةِ فَ هَٰ

 بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  

Terjemahnya: 

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan di kembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan 

Masih banyak wartawan yang tidak mengerjakan pekerjaanya secara 

profesional dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh wartawan 

itu sendiri. Wartawan yang profesional adalah wartawan yang memiliki ilmu 

pengetahuan yang luas, ketika seorang wartawan memiliki ilmu pengetahuan, maka 

dalam mengerjakan pekerjaanya, seorang wartawan dapat mengerjakannya secara 

baik dan jujur. 

Tafsir surat At-Taubah ayat 105 (Ibnu Katsir) 

 Dan katakanlah, Bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu dan kalian akan melihat pekerjaan 

kalian itu dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 

gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian 

kerjakan. Mujahid mengatakan bahwa hal ini merupakan ancaman dari Allah Swt dan 

Rasul-Nya serta ora-orang mukmin. Hal ini pasti akan terjadi kelak di hari kiamat, 
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seperti yang disebutkan oleh Allah Swt. Dalam ayat lain melalui firman-Nya: pada 

hari itu kalian akan dihadapkan kepada Tuhan kalian, tiada sesuatu pun dari keadaan 

kalian yang tersembunyi bagi Allah 
72
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari  penelitian terdahulu maka penulis akan memberikan kesipulan 

dari hasil penelitian yang berkaitan dengan Upaya PWI Makassar Dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Wartawan sebagai berikut: 

1. Dalam membentuk karakter seorang wartawan pengurus PWI Makassar 

mengadakan pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, dan Uji Kompetensi wartawan. 

Uji kompetensi wartawan di adakan setiap setahun sekali. 

2. PWI Makassar buakan hanya sebagai organisasi semata, tetapi PWI juga hadir 

sebagai lembaga penguji kompetensi wartawan, dimana, untuk meningkatkan 

profesionalisme seorang wartawan. PWI Makassar dalam meningkatkan 

profesionalisme wartawan melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ada 

sepuluh materi dasar UKW yang mana masing-masing materi tersebut harus 

dikuasai oleh wartawan. Syarat nilai kelulusan bagi peserta UKW adalah 

minimal 70, apabila dalam satu materi tidak memenuhi nilai tersebut maka akan 

dinyatakan tidak lulus. 

B. Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan dari  penelitian terdahulu maka penulis akan memberikan kesipulan 

dari hasil penelitian yang berkaitan dengan Upaya PWI Makassar Dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Wartawan, dan untuk peneliti selanjutnya. 

1. PWI Makassar selalu megedepankan peningkatan profesionalisme wartawan 

melalui Uji Kompetensi. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya agar mudah dalam mendapatkan data-data penelitian 

yang dibutuhkan, buatlah  suasana komunikasi yang baik dengan wartawan 

seperti bertanya tentang hala-hal yang ingin diketahui tentang penelitian 

tersebut. Dan buatlah situasi dan kondisi di tempat penelitian. Kemudian galih 

informasih secara mendalam tentang data-data yang dibutuhkan untuk 

melengkapi skripsi yang dibuat oleh mahasiswa. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Menurut anda, apa itu profesionalisme wartawan? 

2. Bagaimana standar profesionalisme menurut PWI Makassar? 

3. Seperti apa konsep profesionalisme wartawan menurut PWI Makassar? 

4. Menurut anda, bagaimana peran PWI dalam meningkatkan profesionalisme 

wartawan? 

5. Bagaimana strategi PWI Makassar agar dapat meningkatkan profesionalisme 

wartawan? 

6. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan PWI Makassar untuk menciptakan 

wartawan yang profesional? 

7. Bagaimana tindakan PWI Makassar mengenai Wartawan yang melanggar 

Kode Etik Jurnalistik? 

8. Ada berapa jumlah angota PWI Makassar? 
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