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I 
SEJARAH BAHASA INDONESIA 

 
 
 

A. Sejarah Bahasa Indonesia 

1. Bahasa Indonesia sebelum Kemerdekaan 
Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan 

Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahasa 
Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa 
kebangsaan dan bahasa resmi negara Republik 
Indonesia merupakan sebuah dialek bahasa Melayu, 
yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau (bahasa 
Melayu di provinsi Riau, Sumatra, Indonesia). Nama 
Melayu mula-mula sekali digunakan sebagai nama 
kerajaan tua di daerah Jambi di tepi Sungai 
Batanghari, yang pada pertengahan abad ke-7  
ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Selama empat 
abad kerajaan ini berkuasa di daerah Sumatra Selatan 
bagian timur dan di bawah pemerintahan raja-raja 
Syailendra bukan saja menjadi pusat politik di Asia 
Tenggara, melainkan juga menjadi pusat ilmu 
pengetahuan. 

Berdasarkan beberapa prasasti yang 
ditemukan, yaitu Kedukan Bukit (683), Talang Tuwo 
(684), Telaga Batu (tidak berangka tahun), Kota 
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Kapur, Bangka (686), dan Karang Brahi (686) 
membuktikan bahwa Kerajaan Sriwijaya 
menggunakan bahasa Melayu, yaitu yang biasa 
disebut Melayu Kuno, sebagai bahasa resmi dalam 
pemerintahannya. Dengan kata lain, prasasti-prasasti 
itu menunjukkan bahwa pada abad ke-7 bahasa 
Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi di 
daerah kekuasaan Sriwijaya yang bukan hanya di 
Sumatra, melainkan juga  di Jawa dengan 
ditemukannya prasasti Gandasuli di Jawa Tengah 
(832) dan di dekat Bogor (942). Di samping sebagai 
bahasa resmi pemerintahan, bahasa Melayu juga 
sudah digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu 
bahasa pengantar dalam mempelajari ilmu agama dan  
bahasa perdagangan. 

Dalam pada itu, pada awal abad ke-15 kerajaan 
Malaka di Semenanjung  berkembang dengan sangat 
cepat menjadi pusat perdagangan dan pusat 
pertemuan para pedagang dari Indonesia, Tiongkok, 
dan dari Gujarat. Para pedagang yang dari Jawa pada 
waktu itu dikuasai oleh Majapahit membawa rempah-
rempah, cengkih, dan pala dari Indonesia Timur ke 
Malaka. Hasil bumi di Sumatra yang berupa kapur 
barus, lada, kayu cendana, dan yang lainnya dibawa 
ke Malaka oleh para pedagang dari Sumatra. Di 
Malaka mereka membeli barang-barang dagangan 
yang dibawa oleh para pedagang dari Tiongkok dan 
Gujarat berupa sutera dari India, kain pelikat dari 
Koromandel, minyak wangi dari Persia, kain dari 
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Arab, kain sutera dari Cina, kain bersulam emas dari 
Tiongkok, kain satin, kipas dari Tiongkok, dan 
barang-barang perhiasan yang lain. 

Letak kota pelabuhan Malaka sangat 
menguntungkan bagi lalu lintas dagang melalui laut 
dalam abad ke-14 dan 15.Semua kapal dari Tiongkok 
dan Indonesia  yang akan berlayar ke barat melalui 
Selat Malaka. Demikian pula semua kapal dari 
negara-negara yang terletak di sebelah barat Malaka 
apabila berlayar ke Tiongkok atau ke Indonesia juga 
melalui Selat Malaka, sebab pada saat itu, Malaka  
adalah satu-satunya kota pelabuhan di Selat Malaka. 
Oleh karena itu, Malaka menguasai perdagangan 
antara negara-negara yang terletak di daerah utara, 
barat, dan timurnya. 

Perkembangan Malaka yang sangat cepat 
berdampak positif  terhadap bahasa Melayu. Sejalan 
dengan lalu lintas perdagangan, bahasa Melayu yang 
digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga 
penyiaran agama Islam dengan cepat tersebar ke 
seluruh Indonesia, dari Sumatra sampai ke kawasan 
timur Indonesia. 

Perkembangan Malaka sangat cepat, tetapi 
hanya sebentar, karena pada tahun 1511 Malaka 
ditaklukkan oleh angkatan laut Portugis dan pada 
tahun 1641 ditaklukkan pula oleh Belanda. Dengan 
kata lain, Belanda telah menguasai hampir seluruh 
Nusantara. 
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Belanda, seperti halnya negara-negara asing 
yang lain sangat tertarik dengan rempah-rempah 
Indonesia. Mereka tidak puas kalau hanya menerima 
rempah-rempah dari pedagang Gujarat. Oleh karena 
itu, mereka datang sendiri ke daerah-daerah rempah 
itu. Pada tahun 1596 datanglah pedagang Belanda ke 
daera Banten di bawah nama VOC (Vereenigde Oost 
Indische Compagnie). Tujuan utama mereka adalah 
untuk berdagang, tetapi sejak tahun 1799 diambil alih 
oleh pemerinta Belanda. Dengan demikian, tujuannya 
bukan hanya untuk berdagang, meliankan juga untuk 
tujuan sosial dan pendidikan. 

Masalah yang segera dihadapi oleh Belanda 
adalah  masalah bahasa pengantar. Tidak ada pilihan 
lain kecuali bahasa Melayu yang dapat digunakan 
sebagai bahasa pengantar, karena pada saat itu bahasa 
Melayu secara luas sudah digunakan sebagai lingua 
franca di seluruh Nusantara. Pada tahun 1521 Pigafetta 
yang mengikuti pelayaran Magelhaens mengelilingi 
dunia, ketika kapalnya berlabuh di Tidore, 
menuliskan kata-kata Melayu. Hal ini membuktikan 
bahwa bahasa Melayu yang berasal dari Indonesia 
ssebelah barat itu telah tersebar luas sampai ke daerah 
Indonesia sebelah timur. 

Dari hari ke hari kedudukan bahasa Melayu 
sebagai  lingua franca semakin kuat, terutama dengan 
tumbuhnya rasa persatuan dan kebangsaan di 
kalangan pemuda pada awal abad ke-20 sekalipun 
mendapat rintangan dari pemerintah dan segolongan 
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orang Belanda yang berusaha keras menghalangi 
perkembangan bahasa Melayu dan berusaha 
menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional 
di Indonesia. Para pemuda yang tergabung dalam 
berbagai organisasi, para cerdik pandai bangsa 
Indonesia berusaha keras mempersatukan rakyat. 
Mereka sadar bahwa hanya dengan dengan persatuan 
seluruh rakyat, bangsa Indonesia dapat menghalau 
kekuasaan kaum penjajah dari bumi Indonesia dan 
mereka sadar juga hanya dengan bahasa Melayu 
mereka dapat  berkomunikasi dengan rakyat. Usaha 
mereka mempersatukan rakyat, terutama para 
pemudanya memuncak pada Kongres Pemuda di 
Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. dalam kongres 
itu para pemuda  dari berbagai organisasi pemuda 
mengucapkan ikrar mengaku berbangsa satu, bangsa 
Indonesia; mengaku bertanah air satu, tanah air 
Indonesia; dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, 
bahasa Indonesia. 

Demikianlah, tanggal 28 Oktober merupakan 
hari yang amat penting, merupakan hari 
pengangkatan atau penobatan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa persatuan, atau dengan kata lain 
sebagai bahasa nasional.       

Pengakuan dan pernyataan yang diikrarkan 
pada tanggal 28 Oktober 1928 itu tidak akan ada 
artinya tanpa diikuti usaha untuk mengembangkan 
bahasa Indonesia, meningkatkan kemampuan bahasa 
Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai realisasi 
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usaha itu, pada tahun 1939 para cendekiawan dan 
budayawan Indonesia menyelenggarakan suatu 
kongres, yaitu Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 
Jawa Tengah. Dalam kongres itu Ki Hajar Dewantara 
menegaskan bahwa “jang dinamakan ‘Bahasa Indonesia’ 
jaitoe bahasa Melajoe jang soenggoehpoen pokoknja berasal 
dari ‘Melajoe Riaoe’, akan tetapi jang soedah ditambah, 
dioebah ataoe dikoerangi menoeroet keperloean zaman dan 
alam baharoe, hingga bahasa itoe laloe moedah dipakai oleh 
rakjat di seloeroeh Indonesia; ...”. Oleh karena itu, 
kongres pertama ini memutuskan bahwa buku-buku 
tata bahasa yang sudah ada  tidak memuaskan lagi, 
tidak sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia 
sehingga perlu disusun tata bahasa baru yang sesuai 
dengan perkembangan bahasa. 

Hingga  berakhirnya kekuasaan Belanda di 
Indonesia pada tahun 1942 tak satu keputusan pun 
yang telah dilaksanakan karena pemerintah Belanda  
tidak merasa perlu melaksanakan  keputusan-
keputusan itu. Barulah pada  masa pendudukan 
Jepang Bahasa Indonesia memperoleh kesempatan 
berkembang karena pemerintah Jepang seperti halnya  
pemerintah penjajah yang lain sesungguhnya bercita-
cita menjadikan bahasa Jepang menjadi bahasa resmi 
di Indonesia terpaksa menggunakan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa resmi pemerinatahan dan  sebagai 
bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Perkembangan 
berjalan dengan sangat cepat sehingga pada waktu 
kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 
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tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah siap 
menerima kedudukan sebagai bahasa negara, sperti 
yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, 
Bab XV, Pasal 36. 

 
2. Bahasa Indonesia Sesudah Kemerdekaan 

 
Setelah Proklamasi kemerdekan  pada tahun 

1945, bahasa Indonesia semakin mantap 
kedudukannya. Perkembangannya juga cukup pesat. 
Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, pada 
tanggal 18 Agustus ditetapkan Undang-Undang Dasar 
1945 yang di dalamnya terdapat pasal, yaitu pasal 36, 
yang menyatakan bahwa “Bahasa Negara ialah 
Bahasa Indonesia.” Dengan demikian, di samping 
berkedudukan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa 
negara, bahasa Indonesia dipakai dalam semua 
urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan 
negara. 

Sesudah kemerdekaan, bahasa Indonesia 
mengalami perkembangan yang pesat. Setiap tahun 
jumlah pemakai bahasa Indonesia bertambah. 
Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 
dan bahasa negara juga semakin kuat. Perhatian 
terhadap bahasa Indonesia baik di pemerintah 
maupun masyarakat sangat besar. Pemerintah Orde 
Lama dan Orde Baru menaruh perhatian yang besar 
terhadap perkembangan bahasa Indonesia di 
antaranya melalui pembentukan lembaga yang 
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mengurus masalah kebahasaan yang sekarang 
menjadi Pusat Bahasa dan penyelenggaraan Kongres 
Bahasa Indonesia. Perubahan ejaan bahasa Indonesia 
dari Ejaan van Ophuijsen ke Ejaan Soewandi hingga 
Ejaan Yang Disempurnakan selalu mendapat 
tanggapan dari masyarakat. 

Dalam era globalisasi sekarang ini, bahasa 
Indonesia mendapat saingan berat dari bahasa 
Inggris. Semakin banyak orang Indonesia yang belajar 
dan mengusai bahasa Inggris, yang tentu saja 
merupakan hal yang positif dalam rangka 
pengembangan ilmu dan teknologi. Akan tetapi, ada 
gejala semakin mengecilnya perhatian orang terhadap 
bahasa Indonesia. Tampaknya orang lebih bangga 
memakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. 
Bahasa Indonesia yang dipakai juga banyak dicampur 
dengan bahasa Inggris. Kekurangpedulian terhadap 
bahasa Indonesia ini akan menjadi tantangan yang 
berat dalam pengembangan bahasa Indonesia. 

Pada awal tahun 2004, Dewan Bahasa dan 
Pustaka (Malaysia) dan Majelis Bahasa Brunei 
Darussalam – Indonesia – Malaysia (MABBIM) 
mencanangkan Bahasa Melayu dijadikan sebagai 
bahasa resmi ASEAN dengan memandang lebih 
separo jumlah penduduk ASEAN mampu bertutur 
dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, perkara 
ini masih dalam perbincangan. 

Melalui perjalanan sejarah yang panjang, 
bahasa Indonesia telah mencapai perkembangan yang 
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luar biasa, baik dari segi jumlah penggunanya, 
maupun dari segi sistem tata bahasa dan kosakata 
serta maknanya. Sekarang bahasa Indonesia telah 
menjadi bahasa besar yang digunakan dan dipelajari 
tidak hanya di seluruh Indonesia tetapi juga di banyak 
negara. Bahkan keberhasilan Indonesia dalam 
mengajarkan bahasa Indonesia kepada generasi muda 
telah dicatat sebagai prestasi dari segi peningkatan 
komunikasi antar warga negara Indonesia.  
    
B. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia 

 
1. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional 

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa 
nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) 
lambang kebanggaan kebangsaan, (2) lambang 
identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai suku 
bangsa, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan 
antarbudaya. Keempat fungsi bahasa Indonesia 
sebagai bahasa nasional di atas dimiliki oleh bahasa 
Indonesia sejak tahun 1928 sampai sekarang. 

 
a.  Bahasa Indonesia sebagai Lambang Kebanggaan 

Nasional 

Tidak semua bangsa di dunia mempunyai 
sebuah bahasa nasional yang dipakai secara luas dan 
dijunjung tinggi. Adanya sebuah bahasa yang dapat 
menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda 
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merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. 
Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sanggup 
mengatasi perbedaan yang ada. 

Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang 
kebanggaan nasional mencerminkan nilai-nilai sosial 
budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Seluruh 
suku bangsa di Indonesia harus memiliki rasa 
kebanggaan berbahasa nasional. Atas dasar 
kebanggaan inilah bahasa Indonesia harus dipelihara 
dan dikembangkan. Bangsa Indonesia sebagai pemilik 
bahasa Indonesia harus merasa bangga menggunakan 
bahasa Indonesia secara baik dan benar. 

 
b.   Bahasa Indonesia sebagai Lambang Identitas 

Nasional 

Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa 
yang budaya dan bahasanya berbeda. Untuk 
membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah 
bangsa memerlukan identitas. Identitas sebuah 
bangsa bisa diwujudkan di antaranya melalui 
bahasanya. Dengan adanya sebuah bahasa yang 
mengatasi berbagai bahasa yang berbeda, suku-suku 
bangsa yang berbeda dapat mengidentikkan diri 
sebagai satu bangsa melalui bahasa tersebut. 

Sebagai lambang identitas nasional, bahasa 
Indonesia harus dijunjung tinggi di samping bendera 
dan lagu kebangsaan. Di dalam pelaksanaan fungsi 
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ini, bahasa Indonesia harus memiliki identitasnya 
tersendiri yang membedakannya dengan bahasa lain. 
c.  Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Berbagai 

Suku Bangsa 

Sebuah bangsa yang terdiri atas berbagai suku 
bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda akan 
mengalami masalah besar dalam melangsungkan 
kehidupannya. Perbedaan dapat memecah belah 
bangsa tersebut. Dengan adanya bahasa Indonesia 
yang diakui sebagai bahasa nasional oleh semua suku 
bangsa yang ada, perpecahan itu dapat dihindari 
karena suku-suku bangsa tersebut merasa satu. Kalau 
tidak ada sebuah bahasa, seperti bahasa Indonesia, 
yang bias menyatukan suku-suku bangsa yang 
berbeda, akan banyak muncul masalah perpecahan 
bangsa. 

 
d.  Bahasa Indonesia sebagai Alat Perhubungan 

Antardaerah dan Antarbudaya 

Masalah yang dihadapi bangsa yang terdiri 
atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan bahasa 
yang berbeda adalah komunikasi. Diperlukan sebuah 
bahasa yang dapat dipakai oleh suku-suku bangsa 
yang berbeda bahasanya sehingga mereka dapat 
berhubungan. Bahasa Indonesia sudah lama 
memenuhi kebutuhan ini. Sudah berabad-abad bahasa 
ini menjadi lingua franca di wilayah Indonesia. 
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Bahasa Indonesia perlu dibina dan 
dikembangkan untk menunjukkan kepada bangsa lain 
tentang kekayaan nasional berupa pemilikan bahasa 
nasional Indonesia. Bahasa inilah yang telah berhasil 
menyatukan cita dan semangat masyarakat Indonesia 
yang majemuk. Nilai-nilai budaya yang berkadar 
nasional dikomunikasikan melalui bahasa Indonesia. 

 
2.  Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara 

 
Di dalam kedudukannya sebagai bahasa 

negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa 
resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar dalam dunia 
pendidikan, (3) alat perhubungan di tingkat nasional 
untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, 
dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu 
pengetahuan, dan teknologi. 

Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara 
di atas harus betul-betul dilaksanakan di dalam 
kehidupan bangsa Indonesia. Setiap petugas negara 
harus memperhatikan fungsi-fungsi bahasa Indonesia 
sebagai bahasa negara tersebut. 

 
a.  Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi 

Kenegaraan 

Dalam kaitan dengan fungsi ini, sebagai bahasa 
negara, bahasa Indonesia dipakai untuk urusan-
urusan kenegaraan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia 
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dipakai pada semua upacara, peristiwa dan kegiatan 
kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk 
tulisan. Pidato-pidato resmi, dokumen-dokumen, 
keputusan-keputusan, dan surat-surat resmi harus 
ditulis dalam bahasa Indonesia. Upacara-upacara 
kenegaraan juga dilangsungkan dengan bahasa 
Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia dalam acara-
acara kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 mutlak 
diharuskan. Tidak dipakainya bahasa Indonesia 
dalam hal ini dapat mengurangi kewibawaan negara 
karena ini merupakan pelanggaran terhadap UUD 
1945. 

Untuk melaksanakan fungsi bahasa 
Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, 
pemakaian bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan 
administrasi negara (pemerintahan) perlu dibina dan 
dikembangkan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu 
dijadikan salah satu faktor penentu di dalam 
pengembangan tugas pemerintahan, seperti pada 
penerimaan pegawai baru dan kenaikan pangkat, baik 
sipil maupun militer, serta pemberian tugas khusus di 
dalam dan di luar negeri. Di samping itu, mutu 
kebahasaan yang dipakai pada siaran radio, televisi, 
dan surat kabar perlu ditingkatkan dan 
dikembangkan lebih baik lagi. 
 
 b.  Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar dalam 

Dunia Pendidikan 
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 Dunia pendidikan di sebuah negara 
memerlukan sebuah bahasa yang seragam sehingga 
kelangsungan pendidikan tidak terganggu. 
Pemakaian lebih dari satu bahasa dalam dunia 
pendidikan akan menganggu keefektifan pendidikan. 
Biaya pendidikan menjadi lebih hemat. Peserta didik 
dari tempat yang berbeda dapat saling berhubungan. 
Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa 
yang dapat memenuhi kebutuhan akan bahasa yang 
seragam dalam pendidikan di Indonesia. Bahasa 
Indonesia telah berkembang pesat dan pemakaiannya 
sudah tersebar luas. Pemakaian bahasa Indonesia 
dalam dunia pendidikan bukan hanya terbatas pada 
bahasa pengantar, bahan-bahan ajar juga pemakai 
bahasa Indonesia. 
 Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa 
pengantar di dalam dunia pendidikan harus 
dilaksanakan mulia dari tingkat taman kanak-kanak 
sampai ke  perguruan tinggi di seluruh Indonesia.   
 
c. Bahasa Indonesia sebagai Alat Perhubungan di 

Tingkat Nasional untuk Kepentingan 
Pembangunan dan Pemerintahan 

Untuk kepentingan pembangunan dan 
pemerintahan di tingkat nasional diperlukan sebuah 
bahasa sebagai alat perhubungan sehingga 
komunikasi tidak terhambat. Kalau ada lebih dari satu 
bahasa yang dipakai sebagai alat perhubungan, 
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keefektifan pembangunan dan pemerintahan akan 
terganggu karena akan diperlukan waktu yang lebih 
lama dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia dapat 
mengatasi hambatan ini. 

Pada mulanya memang ada yang meragukan 
kemampuan bahasa Indonesia sebagai sarana 
komunikasi dan interaksi manusia Indonesia, tetapi 
ternyata bahasa ini  mampu mengungkapkan pikiran-
pikiran yang cukup rumit melalui kreativitas 
pengguna bahasa yang bersangkutan terutama dalam 
kepentingan pembangunan dan pemerintahan. 

 
c. Bahasa Indonesia sebagai Alat Pengembangan 

Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi 

Untuk mengembangkan kebudayaan, ilmu 
pengetahuan, dan teknologi diperlukan bahasa yang 
bisa dipakai untuk keperluan tersebut dan bahasa 
tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat luas. 
Tanpa bahasa seperti ini, pengembangan kebudayaan, 
ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengalami 
hambatan karena proses pengembangannya akan 
memerlukan waktu yang lama dan hasilnya pun tidak 
akan tersebar secara luas. 

Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya 
bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai 
alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan 
teknologi karena bahasa Indonesia telah 
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dikembangkan untuk keperluan tersebut dan bahasa 
ini dimengerti oleh sebagian masyarakat Indonesia.  

Dalam kaitan dengan fungsi ini, bahasa 
Indonesia adalah alat yang memungkinkan untuk 
membina dan mengembangkan kebudayaan 
Indonesia yang memiliki ciri-ciri dan identitasnya 
sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan 
daerah dan kebudayaan asing. Bahasa Indonesia 
digunakan sebagai alat atau sarana untuk menyatakan 
nilai-nilai sosial budaya kita. Karya-karya besar yang 
dihasilkan oleh bangsa Indonesia hendaknya 
diabadikan dalam bahasa Indonesia.  

   
3.   Perkembangan Fungsi Bahasa Melayu/ Bahasa 

Indonesia 

a.  Abad ke-7 sampai abad ke-15, berfungsi sebagai: 
 1) bahasa perhubungan lokal 
 2) bahasa perdagangan 
 3) bahasa pemerintahan 
 4) bahasa agama 
b. Abad ke-15 – awal abad XX (1920), berfungsi 

sebagai: 
 1) bahasa perhubungan/ pergaulan lokal 
 2) bahasa perdagangan 
 3) bahasa sastra 
 4) bahasa pemerintahan 
 5) bahasa agama 
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c.  Awal abad XX (1920 – 1945), berfungsi sebagai: 
 1) lingua franca 
 2) bahasa pergaulan 
 3) bahasa perdagangan 
 4) bahasa sastra 
 5) bahasa pemerintahan 
 6) bahasa pergerakan 
 7) bahasa agama 
 8) bahasa surat kabar dan media komunikasi 
 9) bahasa kebudayaan 
d.  Tahun 1945 – sekarang, berfungsi sebagai: 
 1) lingua franca 
 2) bahasa pergaulan 
 3) bahasa surat-menyurat (resmi, tak resmi) 
 4) bahasa perdagangan 
 5) bahasa agama 
 6) bahasa sastra 
 7) bahasa kebudayaan 
 8) bahasa pemerintahan 
 9) bahasa politik 

 10) bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi 
 11) bahasa pendidikan 
 12) bahasa negara 
 13) bahasa persatuan 

14) bahasa bahasa surat kabar dan media 
komunikasi 

 15) bahasa pembangunan 
 16) bahasa dokementasi 
 17) bahasa pertemuan ilmiah 
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4.   Kedudukan dan Fungsi Lain Bahasa Indonesia 
 Fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa 
yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu 
di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya 
(Halim, 1976: 19). Rumusan ini kemudian menjadi 
rumusan seminar Politik Bahasa Nasional yang 
berlangsung di Jakarta 25 – 28 Februari 1975, dengan 
menetapkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa 
negara. 
 Prof. Dr. Slametmulyana dalam pidato 
pengukuhannya sebagai guru besar pada Fakultas 
Sastra Universitas Indonesia tahun 1959 
mengemukakan tiga fungsi pokok bahasa Indonesia 
sebagai bahasa nasional, yaitu: 

a. sebagai alat menjalankan administrasi negara 
b. sebagai alat merapatkan pelbagai suku menjadi 

satu bangsa 
c. sebagai alat untuk menampung kebudayaan 

baru nasional. 
Umar Junus merumuskan fungsi bahasa 

Indonesia dalam bukunya “Sejarah dan 
Perkembangan ke Arah Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Indonesia” (halaman 46-47), sebagai berikut: 

a. menyatukan seluruh suku bangsa yang ada di 
wilayah Republik Indonesia dalam suatu 
kesatuan kebangsaan yang kokoh 

b. sebagai bahasa administrasi negara 
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c. sebagai bahasa pengantar dalam lapangan 
pendidikan mulai dari tingkat terendah sampai 
ke tingkat yang tertinggi dan juga merupakan 
bahasa yang dapat digunakan sebagai alat 
untuk menuliskan hasil-hasil penyelidikan 
yang selanjutnya merupakan bahasa ilmu 
pengetahuan  

d. sebagai bahasa yang digunakan dalam 
perdagangan  

e. sebagai bahasa pergaulan. 
 

5.  Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah 
  

Bahasa daerah (BD) merupakan salah satu 
bahasa yang digunakan di samping bahasa nasional 
yang dipakai sebagai bahasa pergaulan intra-daerah 
di wilayah RI. Bahasa daerah merupkan bagian dari 
kebudayaan Indonesia yang hidup sesuai dengan 
penjelasan UUD 1945 Bab XV pasal 36 yang berbunyi: 
“di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, 
yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik 
(misalnya bahasa Jawa, Sunda, Bali, Madura, Bugis, 
Makassar, dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan 
dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-
bahasa itu pun merupkan sebagian kebudayaan 
Indonesia yang hidup”. 
 Dengan demikian, bahasa daerah adalah salah 
satu unsur kebudayaan nasional yang dilindungi oleh 
negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, 
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maka bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang 
kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan 
(3)  alat penghubung antar-warga masyarakat daerah. 
 Adapun dalam hubungannya dengan fungsi 
bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) 
pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di 
sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat 
permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa 
Indonesa dan mata pelajaran lain, dan (3) alat 
pengembangan dan pendukung kebudayaan daerah. 
 
6. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing 
  

Bahasa asing yang dimaksud adalah semua 
bahasa, kecuali bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan 
bahasa Melayu. Dalam hubungannya dengan bahasa 
Indonesia, bahasa seperti Inggris, Jerman, Prancis, 
Belanda, Jepang, Cina, Arab, dan lain-lain, 
berkedudukan sebagai bahasa asing. Kedudukan ini 
didasarkan atas kenyataan bahwa bahasa asing 
tertentu diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan 
pada tingkat tertentu. Dalam kedudukan demikian, 
bahasa-bahasa asing tidak bersaing dengan bahasa 
Indonesia dan bahasa daerah. 
 Bahasa asing berfungsi sebagai (1) alat 
penghubung antarbangsa, (2) alat pembantu 
pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa 
modern, alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern untuk pembangunan nasional. 



21 

II 
PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA 

 
 
 
A.   Sumber Bahasa Indonesia 
 

Apabila ingin membicarakan perkembangan 
bahasa Indonesia, mau tidak mau kita harus 
membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber (akar) 
bahasa Indonesia yang kita pergunakan sekarang. 
Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari 
bahasa Melayu, yang sejak dahulu sudah dipakai 
sebagai bahasa perantara (lingua franca), bukan saja di 
kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di 
seluruh Asia Tenggara. 
 Pertanyaan yang mungkin timbul adalah kapan 
sebenarnya bahasa Melayu mulai dipergunakan 
sebagai alat komunikasi. Berbagai batu bertulis 
(prasasti) kuno yang ditemukan, seperti (1) Prasasti 
Kedukan Bukit di Pelembang, tahun 683, (2) Prasasti 
Talang Tuo di Palembang, tahun 683, (3) Prasasti Kota 
Kapur di Bangka Barat, tahun 686, dan (4) Prasasti 
Karang Brahi antara Jambi dan Sungai Musi, tahun 
688, yang bertuliskan Prae-Nagari dan bahasanya 
bahasa Melayu Kuno, memberi petunjuk kepada kita 
bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu 
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Kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada 
zaman Sriwijaya (Halim, 1979 dalam Arifin 1986:3). 
Prasasti-prasasti yang juga tertulis di dalam bahasa 
Melayu Kuno terdapat di Jawa Tengah (Prasasti 
Gandasuli, tahun 832) dan di Bogor (Prasasti Bogor, 
tahun 942). Kedua prasasti di Pulau Jawa ini 
memperkuat pula dugaan kita bahwa bahasa Melayu 
Kuno pada waktu  itu bukan saja dipakai di Pulau 
Sumatra, melainkan juga di Pulau Jawa. 
 Berdasarkan petunjuk-petunjuk lainnya, 
dapatlah kita kemukakan bahwa pada zaman 
Sriwijaya bahasa Melayu berfungsi sebagai berikut: 
1. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa 

kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi 
aturan-aturan hidup dan sastra. 

2. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa 
perhubungan (lingua franca) antarsuku di 
Indonesia. 

3. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa 
perdagangan, terutama di tepi-tepi pantai, baik 
antarsuku yang ada di Indonesia maupun  
terhadap pedagang-pedagang yang datang dari 
luar Indonesia. 

4. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi 
kerajaan. 

 Bahasa Indonesia dengan perlahan-lahan, 
tetapi pasti, berkembang dan tumbuh terus. Pada 
waktu akhir-akhir ini perkembangannya itu menjadi 
demikian pesatnya sehingga bahasa ini telah 
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menjelma menjadi bahasa modern, yang kaya akan 
kosa kata dan mantap dalam struktur.  
 Tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita 
mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah Putusan 
Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi tiga 
butir kebulatan tekad sebagai berikut: 
 
Pertama: Kami putra dan putri Indonesia mengaku 

bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 
Kedua: Kami putra dan putri Indonesia mengaku 

berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 
Ketiga: Kami putra dan putri Indonesia menjunjung 

bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 
 
 Pernyataan yang pertama adalah pengakuan 
bahwa pulau-pulau yang bertebaran dan lautan yang 
menghubungkan pulau-pulau yang merupakan 
wilayah Republik Indonesia sekarang, adalah satu 
kesatuan tumpah darah, yang disebut tanah air 
Indonesia. Pernyataan yang kedua adalah pengakuan 
bahwa manusia-manusia yang menempati bumi 
Indonesia itu juga merupakan satu kesatuan, yang 
disebut bangsa Indonesia. Pernyataan yang ketiga 
tidak merupakan pengakuan “berbahasa satu”, tetapi 
merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang 
menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, 
menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa 
Indonesia. 



24 

 Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, 
resmilah bahasa Melayu, yang sudah dipakai sejak 
pertengahan Abad VII itu, menjadi bahasa Indonesia. 
 Mengapa bahasa Melayu yang dijadikan 
bahasa nasional? Ada empat faktor yang menjadi 
penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa 
Indonesia, yaitu sebagai berikut: 
1) Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di 

Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa 
perdagangan. 

2) Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah 
dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal 
tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa 
(ngoko, kromo) dan bahasa Bugis-Makassar (Puang, 
Karaeng, Andi, Daeng)  atau perbedaan bahasa 
kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda (kasar, 
lemes). 

3) Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain 
dengan suka rela menerima bahasa Melayu 
menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 

4) Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk 
dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti 
yang luas. 
 

B. Peresmian Nama Bahasa Indonesia dan 
Perkembangannya 

 Tahun-tahun penting yang mengandung arti 
sangat menentukan dalam sejarah perkembangan 
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bahasa Melayu/Indonesia dapat dirinci sebagai 
berikut: 
1) Pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa 

Melayu oleh Ch. A. van Ophuiysen dan dimuat 
dalam Kitab Logat Melayu. 

2) Pada tahun 1908 pemerintah mendirikan sebuah 
badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi 
nama Commissie voor de Volkslectur (Taman Bacaan 
Rakyat), yang kemudian  pada tahun 1917 diubah 
menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka menerbitkan 
buku-buku novel, seperti Siti Nurbaya dan Salah 
Asuhan dan buku-buku penuntun bercocok tanam, 
penuntun memelihara kesehatan, yang tidak 
sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di 
kalangan masyarakat luas. 

3) Tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat-saat 
yang paling menentukan dalam perkembangan 
bahasa Indonesia karena pada tanggal itulah para 
pemuda pilihan memancangkan tonggak yang 
kokoh untuk perjalanan bahasa Indonesia. 

4) Pada tahun 1933 resmi berdiri sebuah angkatan 
sastrawan muda yang menamakan dirinya 
Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sutan Takdir 
Ali Syahbana dan kawan-kawan. 

5) Pada tanggal 25 – 28 Juni 1938 dilangsungkan 
Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil 
kongres di Solo ini dapat disimpulkan bahwa 
usaha pembinaan dan pengembangan bahasa 
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Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh 
cendekiawan dan budayawan kita saat itu. 

6) Masa pendudukan Jepang (1942-1945) merupakan 
pula suatu masa penting. Jepang memilih bahasa 
Indonesia sebagai alat komunikasi resmi antara 
pemerintah Jepang dengan rakyat Indonesia 
karena niat menggunakan bahasa Jepang sebagai 
pengganti bahasa Belanda untuk alat komunikasi 
tidak terlaksana. Bahasa Indonesia juga dipakai 
sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga 
pendidikan dan untuk keperluan ilmu 
pengetahuan. 

7) Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah 
Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu 
pasalnya (Pasal 36) menetapkan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa negara. 

8) Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan 
penggunaan Ejaan Republik (Ejaan Soewandi) 
sebagai pengganti Ejaan van Ophuysen yang 
berlaku sebelumnya. 

9) Kongres Bahasa Indoneia II di Medan pada 
tanggal 28 Oktober – 2 November 1954 adalah juga 
salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia 
untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa 
Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional 
dan ditetapkan sebagai bahasa negara. 

10) Pada tanggal 16 Agustus 1972 Presiden Republik 
Indonesia meresmikan penggunaan Ejaan Bahasa 
Indonesia yang Disempurnakan melalui pidato 
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kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan 
pula dengan Keputusan Presiden No. 57 tahun 
1972. 

11) Tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan 
Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman 
Umum Pembentukan Istilah resmi berlaku di seluruh 
Indonesia. 

12) Kongres Bahasa Indonesia III yang 
diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 
Oktober – 2 November 1978 merupakan peristiwa 
yang penting bagi kehidupan bahasa Indonesia. 
Kongres yang diadakan dalam rangka peringatan 
hari Sumpah Pemuda yang kelima puluh ini, 
selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, 
dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 
1928, juga berusaha memantapkan kedudukan dan 
fungsi bahasa Indonesia. 

13) Kongres bahasa Indonesia IV diselenggarakan di 
Jakarta pada tanggal 21 – 26 November 1983. 
Kongres ini diselenggarakan dalam rangka 
peringatan hari Sumpah Pemuda yang ke-55. 
Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan 
dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih 
ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum 
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang 
mewajibkan kepada semua warga Negara 
Indonesia dengan baik dan benar, dapat tercapai 
semaksimal mungkin. Selain itu, kongres 
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menugasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa untuk memantau hasil-hasil kongres 
sebelumnya kepada kongres berikutnya. 

14) Kongres Bahasa Indonesia V juga diadakan di 
Jakarta pada tanggal 28 Oktober – 3 November 
1988. Kongres ini merupakan kongres yang 
terbesar dalam sejarah perkembangan bahasa 
Indonesia karena selain dihadiri oleh kira-kira 
tujuh ratus pakar bahasa Indonesia  dari seluruh 
Nusantara, juga kongres ini diikuti oleh peserta 
tamu dari Negara sahabat, seperti Malaysia, 
Singapura, Brunai Darussalam, Belanda, Jerman, 
dan Australia. Kongres ke-5 ini dibuka oleh 
Presiden Soeharto di Istana Negara Jakarta. 
Kongres ini ditandai dengan dipersembahkannya 
karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa kepada seluruh pencinta bahasa di 
Nusantara, yakni berupa (1) Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (2) Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
(3) buku-buku bahan penyuluhan bahasa 
Indonesia. 

15) Kongres Bahasa Indonesia VI diselenggarakan di 
Jakarta pada tanggal 28 Oktober – 2 November 
1993. Dalam kongres ini diselenggarakan pula 
pameran buku yang menyajikan 385 judul buku 
yang terdiri atas buku-buku yang berkaitan 
dengan kongres bahasa Indonesia, Sumpah 
Pemuda, Bahasa dan Sastra Indonesia, serta kamus 
berbagai bidang ilmu, antara lain Kimia, 
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Matematika, Fisika, Biologi, Kedokteran, dan 
Manajemen. Selain itu, disajikan pula panel 
Sumpah Pemuda, foto kegiatan 
kebahasaan/kesastraan, dan peragaan komputer 
sebagai pengolah data kebahasaan. 

16) Kongres Bahasa Indonesia VII diselenggarakan di 
Jakarta pada tanggal 26 – 30 Oktober 1998. 
Kongres ini melanjutkan program kegiatan dari 
kongres VI.  

17) Kongres Bahasa Indonesia VIII diselenggarakan di 
Jakarta pada tanggal 14 – 17 Oktober 2003. 
Kongres ini merupakan kongres yang terbesar 
dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia 
karena selain dihadiri oleh kira-kira seribu pakar 
bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara, juga 
kongres ini diikuti oleh peserta tamu dari hampir 
seluruh negara. Di samping itu, dalam kongres ini 
dianugerahkan penghargaan bagi pejabat yang 
selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan 
baik dan benar. 
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III 
KAIDAH  BAHASA  INDONESIA  

 
 
 
 

A.  Tata Tulis (Ejaan) 
 
Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 

(EYD) telah diberlakukan sejak tahun 1972 
berdasarkan Kepres No. 57 Tahun 1972. Kaidah ini 
mengatur tiga hal, yaitu penulisan huruf, penulisan 
kata, dan penggunaan tanda baca. 
 
1. Penulisan Huruf 

Penulisan huruf terdiri atas dua macam, yaitu 
penulisan huruf miring dan huruf kapital. Huruf 
miring digunakan untuk 1) menuliskan judul buku, 
nama majalah, dan nama surat kabar yang terdapat 
dalam teks; 2) menegaskan atau mengkhususkan 
huruf, kata, atau kelompok kata di dalam suatu teks; 
dan 3) menuliskan nama ilmiah, ungkapan, kata, atau 
istilah asing/daerah.  

Penggunaan huruf kapital ada dua macam, 
yaitu kapital seluruhnya dan kapital pada awal kata 
saja. Huruf kapital seluruhnya digunakan untuk 
menuliskan 1) judul utama; 2) judul-judul bab; 3) 
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judul kata pengantar; 4) judul daftar isi; dan 5) judul 
daftar pustaka. Sementara itu, huruf kapital pada 
awal kata digunakan sebagai huruf pertama 1) 
ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, 
agama, kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan; 
2) nama gelar kehormatan, keturunan, dan 
keagamaan yang diikuti nama orang; 3) unsur nama 
jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, 
instansi, atau tempat; 4) nama bangsa, suku bangsa, 
bahasa, dan geografi; 5) nama tahun, bulan, hari, hari 
raya, dan peristiwa sejarah; 6) unsur nama orang, 
negara, lembaga, organisasi, dan dokumen resmi; dan 
7) kata kekerabatan yang digunakan sebagai sapaan. 
 
2. Penulisan Kata  

Penulisan kata dibedakan atas kata tunggal dan 
gabungan kata. Penulisan kata tunggal tidak ada 
masalah karena kata-kata seperti itu ditulis terpisah 
dari unsur yang lain, baik unsur yang terdapat di 
depan  maupun di belakangnya. Berbeda dengan 
gabungan kata yang unsur-unsurnya berupa unsur 
bebas atau yang dapat berdiri sendiri sebagai kata 
yang ditulis terpisah, jika tidak berimbuhan atau 
hanya berimbuhan awalan/akhiran, tetapi ada pula 
yang ditulis serangkai, yaitu jika mendapat imbuhan 
awalan dan akhiran sekaligus. 
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3. Penggunaan Tanda Baca 
Tanda baca merupakan unsur yang sangat 

penting dalam penggunaan bahasa tulis, lebih-lebih 
dalam tulisan resmi seperti pada penulisan karya 
ilmiah. Pada kesempatan ini disajikan tiga jenis 
penggunaan tanda baca yang dianggap sangat 
produktif, yaitu tanda titik, tanda koma, dan tanda 
hubung. 

Tanda titik digunakan untuk 1) mengakhiri 
kalimat; 2) memisahkan angka jam, menit, dan detik; 
dan 3) memisahkan nama penulis, tahun penerbitan, 
dan judul buku dalam penulisan daftar pustaka. 
Tanda koma digunakan untuk 1) memisahkan unsur-
unsur dalam suatu perincian; 2) memisahkan kalimat 
setara, yang ditandai dengan kata penghubung tetapi, 
melainkan, dan sedangkan; 3) memisahkan anak kalimat 
dari induknya jika anak kalimat itu mendahului induk 
kalimatnya; 4) menandai penghubung antarkalimat; 5) 
memisahkan kata seru; 6) memisahkan bagian-bagian 
alamat yang ditulis ke samping; dan 7) mengapit 
keterangan tambahan. Adapun tanda hubung 
digunakan untuk menghubungkan ke dengan angka 
Arab atau angka biasa dan merangkaikan se- dengan 
kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, 
angka dengan -an, dan singkatan dengan imbuhan. 
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4. Penulisan Unsur Serapan 
 Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia 
menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari 
bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti 
Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. 
 Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan 
dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua 
golongan besar. 
 Pertama, unsur bahasa asing yang belum 
sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia, seperti 
reshuffle, shuttle cock, de l’homme par l’homme. Unsur-
unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, 
tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. 
 Kedua, unsur bahasa asing yang pengucapan 
dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa 
Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaan asing 
hanya diubah seperlunya hingga bentuk Indonesianya 
masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. 
 Di samping itu, akhiran yang berasal dari 
bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh. 
Kata seperti standardisasi, implementasi, dan objektif 
diserap secara utuh di samping kata standar, implemen, 
dan objek. 
 Berikut ini didaftarkan sebagian kata asing 
yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang sering 
digunakan oleh pemakai bahasa. 
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Kata Asing Penyerapan yang Salah     Penyerapan 
yang Benar 
system  sistim  sistem 
effective efektip efektif 
echelon  esselon eselon 
method  metoda metode 
frequency  frekwensi frekuensi 
percentage prosentase persentase 
description  diskripsi  deskripsi 
kwitantie  kwitansi  kuitansi 
quality   kwalitas  kualitas 
formeel   formil   formal 
management  managemen  manajemen 
survey   survei   survai 
ambulance  ambulan  ambulans  
hypotesis  hipotesa  hipotesis 
analysis  analisa  analisis 
complex  komplek  kompleks 
taxi   taxi   taksi 
apotheek  apotik   apotek 
crystal   crystal   kristal 
 
5. Pemakaian Tanda Baca 

Penulisan kata turunan kadang menimbulkan 
masalah pada ambiguitas pemaknaannya. Misalnya, 
kata berevolusi yang dapat berarti perubahan yang 
terjadi secara berangsur-angsur. Akan tetapi, tetapi 
kata itu juga dapat berarti perubahan ketatanegaraan 



36 

yang dilakukan dengan kekerasan. Selain itu, kadang 
ditemui pula penggunaan kata dasar asing yang 
ditambah imbuhan dan atau awalan sehingga terasa 
tidak harmonis seperti kata diswitch, diclearkan, dan 
pentryoutan.  Untuk permasalahan ini, tim perumus 
tata bahasa baku bahasa Indonesi telah menemukan 
solusinya, yaitu dengan menggunakan tanda hubung 
(-).  

Kata berevolusi yang berarti perubahan secara 
berangsur-angsur ditulis dengan ber-evolusi. 
Sedangkan kata yang berarti perubahan dengan 
kekerasan ditulis be-revolusi. Untuk kata dasar asing, 
digunakan tanda penghubung, seperti  di-switch, di-
clear-kan, dan pen-try-out-an. 

Persoalan lain yang sering muncul adalah 
bagaimana cara menuliskan ke dalam bentuk paragraf 
terhadap penulisan daftar yang diformlasikan seperti 
berikut. 

Kami harapkan kehadiran Saudara dalam rapat 
Senat Jurusan Akuntansi SITIEM Boungaya yang akan 
diselenggarakan pada 

hari : Senin 
tanggal : 20 Agustus 2011 
jam : 15.10 
di : Ruang Sidang Jurusan 
agenda kegiatan  : lamaran tenaga akademik 
 
Pada dasarnya, setiap informasi yang terdiri 

atas beberapa point merupakan sebuah informasi 



37 

yang seharusnya di tulis dalam bentuk paragraf. Teks 
di atas pun sesungguhnya merupakan satu buah 
paragraf yang diformulasikan secara khusus. 
Penulisan hurufnya pun mengikuti penulisan dalam 
paragraf kecuali topografi dan penggunaan tanda 
bacanya yang memang berbeda. Jika teks di atas di 
ubah dalam bentuk paragraf maka tanda titik dua (:) 
diganti tanda koma (,). Penulisan teks di atas ke dalam 
bentuk paragraf adalah sebagai berikut: 
 

Kami harapkan kehadiran Saudara dalam rapat 
Senat Jurusan Akuntansi STIEM Boungaya yang akan 
diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2011, 
jam 15.10, di Ruang Sidang Jurusan, agenda kegiatan 
lamaran tenaga akademik.  

 
Beberapa ilustrasi di atas menunjukkan betapa 

pentingnya memahami penggunaan tanda baca 
karena meskipun kecil namun memiliki fungsi yang 
sangat besar. Untuk itu, berikut ini dikemukakan 
tentang kaidah penggunaan tanda baca yang sesuai 
dengan EYD. 

Pemakaian tanda baca dalam Ejaan Bahasa 
Indonesia yang Disempurnakan mencakup 
pengaturan (1) tanda titik, (2) tanda koma, (3) tanda 
titik koma, (4) tanda titik dua, (5) tanda hubung, (6) 
tanda pisah, (7)  tanda tanya, (8) tanda seru, (9) tanda 
kurung, (10) tanda petik, (11) tanda petik tunggal, (12) 
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tanda garis miring, dan (13) tanda penyingkat 
(apostrof). 
1. Tanda Titik 
a) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan 

pertanyaan atau seruan.  
      Misalnya:  Ayahku tinggal di Palopo. 
  Hari ini tanggal  3 Oktober 2007. 
b) Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama 

orang. 
      Misalnya:  W.S. Rendra 
  Abdu Hadi W.M. 
c) Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf 

dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. 
      Misalnya: 

a. III. Departemen Dalam Negeri 
A. Direktorat Jenderal Pembangunan 

Masyarakat Desa  
B. Direktorat Jenderal Agraria 
 1.  ... 

b. 1.   Patokan Umum 
 Isi Karangan 
 Ilustrasi 

 Gambar Tangan  
 Tabel 
 Grafik 

Catatan: 
Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau 
huruf dalam suatu bagian atau ikhtisar jika angka 
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atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam 
deretan angka atau huruf. 

d) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, 
menit, dan detik yang menunjukkan waktu. 

      Misalnya: pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 
detik) 
e) Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul 

tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya 
atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar 
pustaka. 

      Misalnya:  
 Siregar, Merari. 1920. Azab dan Sengsara, 
Weltevreden:  Balai Pustaka.  
f) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan 

ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan 
jumlah. 

      Misalnya: Desa itu berpenduduk 24.200 orang 
            Gempa yang terjadi semalam 
menewaskan 1.231 jiwa. 
     Catatan: Tanda titik tidak dipakai untuk 
memisahkan bilangan     
     ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan 
jumlah. 
     Misalnya:  Ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. 
  Lihat halaman 2345 dan seterusnya. 
  Nomor gironya 5645678.  
g) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang 

merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, 
tabel, dan sebagainya. 
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      Misalnya: Acara Kunjungan Adam Malik 
  Bentuk dan Kebudayaan (Bab I UUD’45) 
  Salah Asuhan 
h) Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat 

pengirim dan tanggal surat atau (2) nama dan 
alamat penerima surat. 

     Misalnya: Jalan Diponegoro 82 
  Jakarta 
  1 April 1991 
   Yth. Sdr. Moh. Hasan 
   Jalan Arif 43 
   Palembang 
2. Tanda Koma (,) 
a) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam 

suatu perincian atau pembilangan. 
      Misalnya: Saya membeli kertas, pena, dan tinta. 
  Surat biasa, surat kilat, ataupun surat 
khusus    memerlukan perangko. 
b) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat 

setara yang satu dari kalimat setara berikutnya 
yang didahului oleh kata seperti tetapi atau 
melainkan. 

      Misalnya: Saya ingin datang, tetapi hari hujan. 
  Didi bukan anak saya, melainkan anak 
Pak  Hasan.      
c) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak 

kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu 
mendahului induk kalimatnya. 
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      Misalnya: Kalau hari hujan, saya tidak akan 
datang. 
  Karena sibuk, ia lupa akan janjinya. 
     Catatan: Tanda koma tidak dipakai untuk 
memisahkan anak  
     kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu 
mengiringi induk   
     kalimatnya. 
     Misalnya: Saya tidak akan datang kalau hari hujan. 
  Dia lupa akan janjinya karena sibuk. 
d) Tanda koma dipakai di belakang kata atau 

ungkapan penghubung antarkalimat yang 
terdapat pada awal kalimat. Termasuk di 
dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun 
begitu, dan akan tetapi. 

     Misalnya:  Oleh karena itu, kita harus  berhati-hati. 
  Jadi, soalnya tidak semudah itu. 
e) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata 

seperti o, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain 
yang terdapat di dalam kalimat. 

     Misalnya: O, begitu? 
  Hati-hati, ya, nanti jatuh. 
f) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan 

langsung dari bagian lain dalam kalimat.  
      Misalnya: Kata Ibu, ”Saya gembira sekali.” 
            ”Saya gembira sekali,” Kata Ibu, ”karena 
kamu lulus.” 
g) Tanda koma dipakai di antara (1) nama dan 

alamat, (2) bagian-bagian alamat, (3) tempat dan 
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tanggal, dan (4) nama tempat dan wilayah atau 
negeri yang ditulis berurutan. 

      Misalnya:  Sdr. Abdullah, Jalan Pisang Batu 
1, Bogor 
  Makassar, 10 Oktober 2007 
  Kuala Lumpur, Malaysia  
h) Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian 

nama yang dibalik susunannya dalam daftar 
pustaka. 

      Misalnya: 
      Alisjahbana, Sutan Takdir. 1949. Tatabahasa Baku 
Bahasa   
      Indonesia. Jilid 1 dan 2. Djakarta: PT Pustaka 
Rakyat. 
i) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian 

dalam catatan kaki. 
      Misalnya:  
 W.J.S. Poerwadarminta, Bahasa Indonesia untuk 
Karang- mengarang (Yogyakarta: UP Indonesia, 
1967), hlm. 4 
j) Tanda koma dipakai di antara nama orang dan 

gelar akademik yang mengikutinya untuk 
membedakannya dari singkatan nama diri, 
keluarga, atau marga. 

      Misalnya: Supriadi, S.Pd. 
k) Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan 

atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan 
dengan angka. 

      Misalnya:  12,5 m  Rp. 150,50 
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l) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan 
tambahan yang sifatnya tidak membatasi. 

      Misalnya:  Guru saya, Pak Ahmad, pandai 
sekali. 
m) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan 

petikan langsung dari bagian lain yang 
mengiringinya dalam kalimat jika petikan 
langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau 
tanda seru. 

      Misalnya:  ”Di mana Saudara tinggal?” tanya 
Karim. 
3. Tanda Titik Koma (;) 
a) Tanda titik koma dapat dipakai untuk 

memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis  
dan setara. 

      Misalnya:  Malam makin larut; pekerjaan 
belum selesai juga. 
b) Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti 

kata penghubung untuk memisahkan kalimat 
yang setara di dalam kalimat majemuk. 

      Misalnya:  
      Ayah mengurus tanamannya di kebun itu; Ibu 
sibuk bekerja di  
      dapur; Adik menghafal nama-nama pahlawan 
nasional; saya   
      sendiri asyik mendengarkan siaran ”Pilihan 
Pendengar”. 
4. Tanda Titik Dua (:) 
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a) Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu 
pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau 
pemerian. 

      Misalnya:  
 Perguruan Tinggi Nusantara mempunyai tiga 
jurusan: teknik,  
 ekonomi, dan hukum.  
b) Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau 

pemerian itu merupakan pelengkap yang 
mengakhiri pernyataan. 

      Misalnya: Kita memerlukan kursi, meja, dan 
lemari. 
5. Tanda Hubung (-) 
a) Tanda hubung dapat dipakai untuk memjelas 

hubungan bagian-bagian ungkapan. 
     Misalnya:   tiga-puluh dua-pertiga (30 2/3) 
  mesin-potong tangan (mesin potong yang 
digunakan   dengan tangan. 
b) Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan (a) se- 

dengan kata berikutnya yang dimulai dengan 
huruf kapital, (b) ke- dengan angka, (c) angka 
dengan –an, dan (d) singkatan huruf kapital 
dengan imbuhan atau kata. 

      Misalnya: 
(1) Pada tahu depan akan diadakan perlombaan 

paduan suara remaja se-Jawa Timur di 
Surabaya. 

(2) Warga DKI yang sudah dewasa diwajibkan 
ber-KTP DKI. 
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(3) Pemberontakan itu dikenal dengan G-30-S PKI. 
(4) Negara-negara yang meraih kemerdekaan pada 

akhir dekade 1950-an dan awal 1960-an kini 
sibuk membangun, mengisi kemerdekaan 
masing-masing. 

6. Tanda Pisah ( –  ) 
 Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau 
kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar 
bangun kalimat, menegaskan adanya aposisi atau 
keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih 
jelas, dan dipakai di antara dua bilangan atau tanggal 
yang berarti ’sampai dengan’ atau di antara dua nama 
kota yang berarti ’ke’ atau ’sampai’. 
Misalnya: 
 Kemerdekaan bangsa itu – saya yakin akan 
tercapai –  diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 
 Pak Ali bekerja sebagai sopir mulai tahun 1980 
– sekarang. 
 Bus Lita & Co jurusan Mangkutana – Makassar. 
7.  Tanda Petik (”...”) 
 Tanda petik untuk mengapit petikan langsung, 
judul syair, karangan, istilah yang mempunyai arti 
khusus atau kurang dikenal. 
Misalnya: Kata Hasan, ”Saya ikut.” 
  Sajak ”Aku” karangan Chairil Anwar. 

 
8. Tanda Petik Tunggal (’...’) 
 Tanda petik tunggal mengapit terjemahan atau 
penjelasan kata atau ungkapan asing. 
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Misalnya: Lailatul Qadar ’malam bernilai’ 
9. Tanda Garis Miring 
a) Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat 

dan nomor pada alamat dan penandaan masa satu 
tahun yang terbagi dalam dua tahun. 

      Misalnya: No. 07/PK/2007 
  Jalan Kramat II/10 
  Tahun Anggaran 2006/2007 
b) Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata 

dan, atau, dan tiap. 
      Misalnya: Bapak/Ibu/Saudara 
  Mahasiswa/mahasiswi 
  harganya Rp. 150,00/lembar 
 
10. Tanda Penyingkat atau Apostrof (’) 
 Tanda penyingkat atau apostrof menunjukkan 
penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. 
       Misalnya:  Ali ’kan kusurati. (’kan = akan) 
   Malam ’lah tiba.  (’lah = telah) 

   1 Januari ’99   (’99 = 1999) 
 

B. Tata Pilihan Kata  
Pilihan kata merupakan hal yang penting 

dalam penulisan karya ilmiah karena pilihan kata 
yang digunakan akan menentukan kejelasan 
informasi yang disampaikan. Jika pilihan kata yang 
tidak tepat, hal itu selain dapat menyebabkan 
ketidakefektifan bahasa yang digunakan dan 
terganggunya kejelasan informasi, juga dapat 
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menimbulkan kesalahpahaman terhadap informasi 
yang disampaikan. Untuk itu, agar dapat memilih 
kata secara tepat, penulis karya ilmiah perlu 
memahami kriteria pemilihan kata bahasa Indonesia, 
yaitu ketepatan, kecermatan, dan keserasian. 

 
1. Ketepatan 

Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan 
dengan kemampuan memilih kata yang dapat 
mengungkapkan gagasan secara tepat dan gagasan itu 
dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca. Oleh 
karena itu, penulis dituntut untuk mampu 
memahami: a) perbedaan makna denotasi dan 
konotasi, b) perbedaan makna kata-kata bersinonim, 
c) penggunaan kata atau ungkapan eufemisme, serta 
c) penggunaan kata konkret dan abstrak. 

 
2. Kecermatan 

Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan 
dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar 
diperlukan untuk  mengungkapkan gagasan tertentu. 
Agar dapat memilih kata secara cermat, penulis 
dituntut untuk mampu memahami ekonomi bahasa 
dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat 
menyebabkan kemubaziran, serta kata-kata yang 
berlebihan atau yang berbunga-bunga. 

 
 
 



48 

3. Keserasian 
Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan 

dengan kemampuan memilih dan menggunakan kata-
kata yang sesuai dengan dengan konteks 
pemakaiannya. Konteks pemakaian kata itu dapat 
berupa konteks kebahasaan dan dapat pula berupa 
konteks nonkebahasaan. 

 
C. Tata Penulisan Kalimat  Efektif 

Penulisan kalimat efektif dalam karya ilmiah 
harus jelas, mudah dipahami, dan tersusun secara 
sistematis sesuai dengan kaidah yang berlaku. 
Berkenaan dengan itu, suatu kalimat dapat disebut 
efektif jika memenuhi kriteria 1) unsur-unsurnya 
lengkap; 2) informasinya jelas; 3) bentuk dan 
maknanya sejajar; 4) pilihan katanya cermat; dan 5) 
polanya variatif. 

 
D. Tata Penulisan Paragraf yang baik  

Paragraf merupakan rangkaian beberapa 
kalimat yang mengandung satu kesatuan  gagasan.  
Dalam penulisan bahan ajar, paragraf dapat 
dikategorikan sebagai paragraf yang baik jika 
memenuhi lima kriteria. Kelima kriteria yang 
dimaksud adalah sebagai berikut. 

 
1. Adanya Satu Kesatuan Gagasan 

Sebagai satu kesatuan gagasan, sebuah 
paragraf yang baik hendaknya hanya mengandung 
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satu gagasan utama, yang diikuti beberapa gagasan 
pengembang atau penjelas. Oleh karena itu, rangkaian 
kalimat yang terjalin dalam sebuah paragraf hanya 
mempersoalkan satu masalah atau satu gagasan 
utama. Dengan demikian, jika dalam satu paragraf 
terdapat dua gagasan utama atau lebih, tiap-tiap 
gagasan itu seharusnya diungkapkan dalam paragraf 
yang berbeda. Sebaliknya, jika ada dua buah paragraf 
hanya mengandung satu gagasan utama, kedua 
paragraf itu sebaiknya digabungkan menjadi satu. 

 
2. Adanya Kepaduan Hubungan Antarkalimat 

Sebuah paragraf harus memperlihatkan 
kepaduan hubungan antarkalimat yang terjalin di 
dalamnya untuk mendukung satu kesatuan gagasan. 
Kepaduan itu dapat dicapai jika jalinan kalimat-
kalimatnya terangkai secara rapi dan sistematis, 
misalnya dengan menggunakan beberapa sarana 
perangkai kalimat dalam paragraf, antara lain: (a)  
pengulangan (kata kunci), (b) penggantian, (c) 
penghubung antarkalimat, dan (d) keparalelan 
struktur. 

 
3. Adanya Ketuntasan Informasi 

Sebuah paragraf yang baik juga harus dapat 
mengungkapkan gagasan atau informasi secara 
tuntas. Artinya, paragraf itu harus dapat menyajikan 
informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak 
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dibuat bertanya-tanya tentang kelanjutan informasi 
yang disampaikan. 

 
4. Adanya Konsistensi Sudut Pandang 

Sudut pandang atau cara penulis 
menempatkan diri di dalam tulisannya harus 
konsisten, termasuk dalam pelibatan pembaca. Kalau 
ia mewakili dirinya dengan menggunakan kata 
penulis, pemeriksa, atau peneliti, kata itu hendaknya 
tetap digunakan secara konsisten sampai dengan 
akhir tulisannya. Sebaliknya, kalau penulis 
menggunakan kata kita—dengan maksud melibatkan 
pembaca dalam tulisannya—kata itu pun sebaiknya 
digunakan secara konsisten sampai pada akhir 
tulisannya. Begitu pula, untuk menjaga keobjektifan—
kalau penulis tidak ingin menampilkan dirinya dalam 
tulisan—bentuk pasif dapat digunakan secara 
konsisten sampai dengan selesai. 

 
5. Adanya Keruntutan Penyajian 

Informasi di dalam paragraf hendaknya 
disajikan secara runtut dalam pola urutan yang 
mudah diikuti pembaca. Ada beberapa model urutan 
penyajian informasi dalam paragraf, dan tiap model 
mempunyai kelebihannya masing-masing. Model 
yang dimaksud, antara lain, adalah model urutan 
waktu, urutan tempat, urutan umum-khusus atau 
khusus-umum, urutan pertanyaan dan jawaban, serta 
urutan sebab-akibat. 
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E. Teknik Pengembangan Paragraf 
Dalam penulisan bahan ajar paragraf dapat 

dikembangkan dengan berbagai cara. Cara atau teknik 
yang digunakan dalam pengembangan paragraf itu 
umumnya bergantung pada keluasan pandangan atau 
pengalaman penulis dan juga materi yang ditulis itu 
sendiri. Meskipun demikian, paling tidak, dapat 
disebutkan adanya beberapa cara yang dapat 
digunakan untuk mengembangkan paragraf. Cara-
cara yang dimaksud, antara lain, adalah 1) klasifikasi, 
2) definisi, 3) analogi, 4) pemberian contoh, dan 5) 
penyajian fakta.  

 
1. Pengembangan dengan Klasifikasi 

Pengembangan dengan klasifikasi yang 
dimaksud dalam hal ini adalah pengembangan 
paragraf dengan cara mengklasifikasi atau 
mengelompokkan masalah yang dikemukakan. 
Dengan klasifikasi itu diharapkan pembaca dapat 
lebih mudah memahami informasi yang disajikan. 
Sebagai contoh, perhatikan paragraf berikut. 

Responden dalam penelitian ini selain 
dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu 
laki-laki dan perempuan, juga dikelompokkan 
berdasarkan usianya, yaitu usia di bawah 40 tahun. 
Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengetahui 
unsur kelompok mana yang lebih dominan menilai 
bahwa pekerjaan pemeriksaan itu sangat penting 
untuk mendukung pemerintahan yang bersih. 
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2. Pengembangan dengan Definisi 
Pengembangan dengan definisi adalah suatu 

model pengembangan paragraf yang dilakukan 
dengan cara memberikan definisi atau pengertian 
terhadap masalah yang sedang dibahas. Contohnya 
dapat diperhatikan pada paragraf berikut. 

Informasi ialah suatu pengertian tentang 
kenyataan, kejadian, atau gagasan yang 
diekspresikan dengan menggunakan lambang-
lambang yang telah diketahui dan disepakati 
bersama. Ungkapan “lambang-lambang yang telah 
diketahui dan disepakati bersama” yang dimaksud 
dalam hal ini adalah bahasa. 

 
3. Pengembangan dengan Analogi 

Analogi adalah suatu bentuk perbandingan 
dengan cara menyamakan dua hal yang berbeda. 
Sejalan dengan itu, pengembangan dengan analogi 
merupakan model pengembangan paragraf yang 
dilakukan dengan cara membandingkan dua hal yang 
berbeda untuk memperjelas gagasan yang akan 
diungkapkan. Dalam pergaulan sehari-hari, misalnya, 
orang yang sudah berusia lanjut sering dikatakan 
sudah (berusia) senja. Dalam hal ini, perbandingan 
antara usia lanjut dan (waktu) senja merupakan sebuah 
analogi.  

Analogi yang dimanfaatkan sebagai cara 
pengembangan paragraf, misalnya, dapat 
diperhatikan pada contoh berikut. 
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Salam pembuka dalam surat-menyurat 
merupakan suatu bentuk tata krama penulis surat 
sebelum ia mulai berkomunikasi dengan penerima 
surat. Hal itu dapat diibaratkan sebagai ketukan 
pintu jika seseorang akan memasuki rumah orang 
lain. Baik salam pembuka maupun ketukan pintu, 
keduanya sama-sama merupakan tanda hormat 
sebelum seseorang mulai berkomunikasi dengan 
orang lain, apakah komunikasi itu dilakukan di 
dalam surat ataukah dilakukan di dalam rumah. 

Sehubungan dengan pengembangan paragraf, 
cara analogi lazimnya digunakan untuk memperjelas 
gagasan yang belum begitu dikenal oleh masyarakat 
melalui gagasan atau perbandingan dengan hal yang 
sudah sangat dikenal. 

 
4. Pengembangan dengan Contoh 

Pengembangan dengan contoh merupakan 
suatu teknik pengembangan paragraf yang dilakukan 
dengan cara memberikan beberapa contoh sebagai 
penjelas gagasan yang dikemukakan. Pengembangan 
paragraf dengan menyertakan contoh lebih tepat 
digunakan dalam menjelaskan masalah yang sifatnya 
abstrak atau masalah lain yang sifatnya sangat umum. 
Sebagai gambaran, perhatikan contoh paragraf 
berikut. 

Pembangunan PLTN mulai bermunculan 
sejak dekade 1960-an. Di Amerika, misalnya, 
pembangunan PLTN-nya dimulai sekitar tahun 



54 

1960. Kemudian, Jerman yang membangun fasilitas 
itu tahun 1961, dan India serta Asia mulai 
membangun sejak 1968. Sejak itu, pemanfaatan 
nuklir sebagai sumber energi kian meluas. 

 
5. Pengembangan dengan Fakta 

Pengembangan dengan fakta merupakan suatu 
teknik pengembangan paragraf yang dilakukan 
dengan cara menyertakan sejumlah fakta atau bukti-
bukti untuk memperkuat pendapat yang 
dikemukakan. Contoh di bawah ini memperlihatkan 
paragraf yang dikembangkan dengan cara tersebut. 

Para petani di daerah itu umumnya sangat 
rajin. Setiap pagi ketika beberapa pegawai kantor 
sedang berangkat kerja, para petani itu sudah 
bermandikan keringat di sawah-ladangnya masing-
masing. Mereka bekerja sejak fajar hingga matahari 
terbenam. 

Selain dengan cara-cara yang telah disebutkan 
di atas, paragraf dapat pula dikembangkan dengan 
beberapa cara yang lain, misalnya dengan cara 
memberikan ilustrasi, analisis, sebab-akibat, alasan, 
dan cara lain sesuai dengan pengalaman penulis. 
Sebagai akhir dari pembahasan pada bab ini, perlu 
pula ditambahkan bahwa untuk mengeratkan 
hubungan antarparagraf dalam sebuah teks ada 
sarana tertentu yang dapat dimanfaatkan. Sarana itu 
dapat disebut sebagai ungkapan penghubung 
antarparagraf. Dalam bahasa Indonesia beberapa 
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ungkapan penghubung antarparagraf itu dapat 
dicontohkan sebagai berikut. 

sehubungan dengan masalah tersebut, 
berdasarkan keterangan di atas, 
berdasarkan keterangan tersebut, 
atas dasar keterangan tersebut, 
atas dasar uraian tersebut, 
sebagaimana kita ketahui, 
menurut pendapat ..., 
sementara itu, dan sebagainya. 

Beberapa ungkapan tersebut disebut 
penghubung antarparagraf karena fungsinya untuk 
mengeratkan hubungan atau untuk menghubungkan 
antara paragraf yang satu dan paragraf yang lain di 
dalam sebuah teks. Dalam pemakaiannya, ungkapan 
penghubung antara paragraf semacam itu harus selalu 
diikuti tanda koma. 
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IV 
MENULIS KALIMAT EFEKTIF 

 
 
 

Tidak sedikit orang yang menulis yang kecewa 
akan keberterimaan sebuah tulisannya dari sang 
pembaca. Hal tersebut disebabkan keefektifan tulisan 
yang kurang bagus. Untuk dapat menghasilkan 
sebuah tulisan yang efektif selayaknyalah seorang 
yang akan menulis dapat mengetahui sebelumnya 
rambu-rambu yang akan dilalui. Ibaratnya seorang 
pengendara, jalan apa, di mana yang harus kulalui, 
apa yang bharus dihindari agar selamat sampai 
tujuan,  metode berkendara apa yang harus 
digunakan supaya enak dipandang orang dan petugas 
lalu lintas, waktu yang bagaimana aku berkendara dll. 
Jadi baik tidaknya atau menarik tidaknya sebuah 
tulisan tidak hanya disebabkan oleh masalah yang 
disajikan, tetapi lebih dari itu, adalah disebabkan oleh 
kemampuan  penulis menyajikan masalah tersebut 
kepada pembaca di atas kertas. Bahkan dapat 
dikatakan, faktor penyajian ini amat menentukan 
berhasil tidaknya sebuah tulisan. Faktor penyajian ini 
terdiri atas (1) bagaimana gagasan tersebut ditata dan 
diorganisasikan, dan (2) bagaimana pemanfaatan 
perangkat kebahasaan oleh penulis. Di dalam mana 
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dimiringkan atau tidak dimiringkan, dsb. perangkat 
kebahasaan ini, tercakup dua hal pokok, yakni             
(1) ejaan, antara lain pemakaian huruf kapital dan 
huruf kecil, cara pengutipan, (2) kalimat efektif. Yakni 
penulis sedapat mungkin memilih diksi yang indah 
didengar, indah dibaca, tidak memakai makna ganda,   

Tentang yang pertama, ejaan, sudah 
dikemukakan. Sekarang akan dibahas tentang 
penggunaan kalimat efektif. Perkenalan pembaca 
dengan tulisan adalah dengan kalimat yang 
dipergunakan. Bila pembaca menemukan kalimat-
kalimat yang ruwet, tanpa daya tarik, dan 
membosankan, dengan cepat dan pasti pembaca 
berhenti membaca. Tetapi sebaliknya, bila kalimat-
kalimat yang digunakan penulis, merupakan kalimat 
yang lugas, lancar, dan dengan pilihan kata yang 
tepat, jelas akan memancing selera pembaca untuk 
dengan tekun melihat tulisan tersebut. Jadi, daya tarik 
sebuah tulisan berada sepenuhnya pada kalimat yang 
digunakan, apalagi bila ditambah oleh isinya yang 
menarik serta cara mengorganisasikan gagasan yang 
baik pula. 

Pada dasarnya setiap orang memiliki gagasan, 
ide, keinginan, harapan, tujuan, imajinasi, akan tetapi  
seseorang belum tentu mampu menuangkan 
tulisannya ke atas kertas dan dapat dibac dengan baik 
oleh pembaca. Sebuah gagasan, ide, maksud, yang  
dituangkan ke dalam bentuk kalimat. yang 
menampung gagasan itu haruslah kalimat yang 
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memenuhi syarat gramatikal.Tetapi syarat gramatikal 
itu saja belumlah cukup, karena kalimat yang 
gramatikal itu belum tentu mampu menampung 
gagasan dan mengkomunikasikan gagasan itu kepada 
khalayak yang berupa pendengar atau pembaca. Oleh 
sebab itu diperlukan persyaratan lain, yaitu 
persyaratan efektivitas: 

Muncu pertanyaan mengapa diperlukan 
persyaratan efektivitas itu? Tidak lain, karena kalimat 
itu terlibat dalam proses penyampaian dan 
penerimaan. Apa yang disampaikan dan apa yang 
diterima itu mungkin berupa ide, gagasan, pesan, 
pengertian, informasi, atau peristiwa dalam bentuk 
yang kompleks, yang kadang-kadang tidak hanya 
beban pikiran tetapi juga perasaan, dan suasana. Oleh 
sebab itu diperlukan pemakaian kalimat yang efek-
tif.Artinya, kalimat itu harus memenuhi sasaran, 
mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan 
kesan, atau menerbitkan selera baca. 

Kecuali tulisan yang berbentuk karya sastra, 
maka semua tulisan harus menggunakan kalimat 
efektif. Kalau tidak,  tulisan tersebut akan menjadi 
tulisan yang tidak  akurat,  jelas, dan singkat. Bila 
suatu tulisan itu tidak akurat, jelas, dan singkat maka 
syarat pokok tulisan yang baik sudah tidak 
dimilikinya lagi. 
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a.  Ciri-ciri Kalimat Efektif 

Kalimat efektif mempunyai ciri-ciri sebagai 
berikut: 
1) Harus mengikuti tata bahasa bahasa baku. 

Artinya, kalimat itu ditulis dengan 
memperhatikan cara pemakaian ejaan yang tepat, 
menggunakan kata atau istilah yang baku atau 
sudah umum digunakan, dan Iain-lain, contoh: 

2) Baku dan Tidak baku 
- Pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 3  
- Pelajaran Bahasa indonesia untuk kelas 3 

SMP 
- Oleh sebab itu,…..     
- Oleh sebab itu  ,…… 
 

3) Jelas. Artinya, kalimat itu mudah ditangkap 
maksudnya. Maksud yang diterima pembaca 
sama dengan maksud yang dikandung 
olehpenulis. Lawannya, adalah kalimat yang 
membingungkan, yang maksudnya sukar 
ditangkap.Hal ini sering terjadi disebabkan oleh 
penggunaan kalimat yang tidak lengkap, 
penggunaan unsurpenjelas yang tidak pada 
tempatnya, pemakaian tanda baca yang keliru, pe-
milihan kata yang tidak tepat untuk mendukung 
gagasan, dan pen-campuran anak kalimat yang 
tidak sejajar.  
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a. Besok hari senin, tanggal 17 November 2010, 
upacara akan dimulai pukul 07.00 di lapangan 
karebosi 

b. Tidak Jelas: 
Besok upacara dimulai tepat.  

4) Ringkas atau lugas. Artinya, kalimat itu tidak 
berbelit-belit. Dengan menggunakan kata-kata 
yang sedikit dapat mengungkapkan banyak 
gagasan. Dengan kata lain, menulis itu bukan 
untuk mengumbar kata-kata, melainkan untuk 
menyampaikan gagasan secara efektif dan 
ekonomis dengan menggunakan bahasa tulis. 
Menggunakan kata-kata yang boros dapat 
memancing kesan bahwa penulis bukan hendak 
menyampaikan ide atau gagasan, tetapi untuk 
bertele-tele dan menghabiskan waktu pembaca.  

5) Adanya hubungan yang baik (koherensi) antara 
satu kalimat dengan kalimat yang lain, antara satu 
paragraf dengan paragraf yang lain. Artinya, 
kalimat-kalimat yang digunakan memperlihatkan 
suatu kesatuan dengan yang lain. Kesatuan ini 
tentu ada hubungannya dengan kesatuan ide atau 
gagasan. Bila suatu tulisan terdiri dari kali-mat-
kalimat yang satu sama lain tidak terkait secara 
baik, baik berupa hubungan struktural maupun 
hubungan semantis, maka akan memancing kesan 
bahwa tulisan itu tidak terencana dengan baik, 
tetapi terpenggal-penggal, dan tambal sulam. 
Akhirnya menghilangkan kenikmatan pembaca, 
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dan bahkan tujuan tulisan dapat menjadi tk dak 
tercapai. 

6) Kalimat harus hidup. Artinya, kalimat-kalimat 
yang digunakan ada-ah kalimat-kalimat yang 
bervariasi. Ada variasi tentang: 

a) pilihan kata, 
b) urutan kata dalam kalimat, ' 
c) bentuk kalimat 
d) gaya bahasa 
e) perumpamaan dan perbandingan, 
f) panjang pendek kalimat. 

Menghidupkan tulisan itu penting  agar 
pembaca tidak cepat letih dan bosan membaca tulisan 
tersebut. Bila suatu tulisan dibuat dengan 
menggunakan pola atau gaya yang sama terus-
menerus, walaupun baik, namun akan dirasakan tidak 
enak karena adanya monotonitas. Sesuatu yang 
monoton, yang selalu sama dalam waktu yang 
panjang  akan memancing kejenuhan dan kebosanan. 

 
7) Tidak ada unsur yang tidak berfungsi. Artinya, 

setiap kata yang digunakan ada fungsinya; setiap 
kalimat yang digunakan dalam paragraf 
mempunyai fungsi tertentu. Jangan ada 
bagianyang tidak ada fungsi dimunculkan di 
dalam kalimat. Misalnya: “kepadapara penonton 
diharap diam." Kata kepada disini tidak 
mempunyai fungsi apa-apa, malahan dapat 
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merusak kalimat, sehingga mengaburkan subjek 
kalimat. 

Begitulah beberapa hal yang merupakan ciri 
kalimat efektif yang di-kehendaki oleh sebuah tulisan, 
terutama tulisan ilmiah.(142-143) Semi M. Atar, Drs. 

 
b. Pemakaian Huruf  

Penulisan buku dari berbagai bidang ilmu 
pengetahuan, misalnya mate-matika, fisika, geografi, 
hukum bahasa Indonesian, sangat memegang peranan 
penting sebagai alat untuk komunikasi. Sebagai alat 
komunikasi anatara penulisan dengan pembaca 
mnginginkan adaanya, makna yang jelas, tujuan yang 
disampaikan kepada pembaca, Hal tersebut bisa 
terjadi apabila ejaan yang digunakan di dalam 
penulisan jelas, sesuai dengan ejaaan yang berlaku 
sekarang dinamakan Ejaan Yang disempurnakan 
(EYD). Karena ejaan yang jelas dan yanjg berlaku 
yang dipakai di dalam penulisan buku tersebut, jelas 
tujuan akana tercapai, komunikasi antara penulis 
dengan pembaca ada kejelasan. Misalkan Matematika, 
Fisfat dan lain-lain.  

Berdasarkan sejarahnya bahwa EYD mulai 
diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan 
ketiga dalam sejarah bahasa Indonesia ini memang 
merupakan upaya penyempurnaan ejaan sebelumnya 
yang sudah dipakai selama dua puluh lima tahun 
yang dikenal dengan Ejaan Republik atau Ejaan 
Soewandi (Menteri PP dan K Republik Indonesia pada 
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saat Ejaan itu diresmikan pada tahun 1947). Ejaan 
pertama bahasa Indonesia adalah Ejaan van 
Ophuijsen (nama seorang guru besar belanda yang 
juga pemerhati bahasa), diberlakukan pada tahun 
1901 oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di 
Indonesia pada masa itu. Ejaan van Ophuijsen dipakai 
selama 46 tahun, lebih lama dari Ejaan Republik, dan 
baru diganti setelah dua tahun Indonesia merdeka. 
Untuk sekedar memperoleh gambaran tentang ejaan 
yang pernah berlaku pada masa lalu itu dan sekaligus 
untuk membandingkannya dengan ejaan sekarang.  

Huruf besar tau huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama kata awal kalimat misalnya: 
Dia membawa buku…….. 
Dengan ini…. 
Orang itu datang sebelum dimulai acara….. 
Siapa mengambil uang itu? 
Siapakah Anda? 
Dengan hormat, 
Dosen tidak datang hari ini 
Mahasiswa sedang ujin semester 
Siapakah yang memindahkan sepeda itu? 
Ikan apakah yang dibeli ibu Ani? 

1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama  
petikan langsung misalnya: 
a. Nenek bertanjya, “Kapan ayahmu pulang dari 

jakiarta?. 
b. Kakak menjawab, “Bulan depan ayah pulang , 

Nek. ” 
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2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama  
dalam ungkapan yang berhubungan  dengan 
nhal-hal keagamaaan, kitab suci, dan nama 
Tuihan, termsuk kata gantinya, misalnya : 
a. Allah 
b. Tuhan 
c. Yang Maha Kuasa 
d. Yang Mahaesa 
e. Yang Mahya Pengasih 
f. Yang Maha Penyayang 
g. Yang Mahya Pemurah 
h. Qur’an 
i. Al-Kitab 
j. Weda 
k. Islam 
l. Kristen 
m. Prortestan 
n. Katolik 
o. Nabi Muihammad 
p. Nabi Sulaeman 

3. Huruf besar atau huruf kapital diopakai sebagai 
huruf pertama gelkar kehirmatan, keturunan, dan 
keagamaan yang diikuti nama orang. misalnya: 
a. Haji Burhanuiddin 
b. Haji Yusuf rahim 
c. Haji Badaruddin 
d. Haji Ilham samad 
e. Haji sahabuddin 
f. Imam Syafii. 
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4. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang 
diikuti nama orang  misalnya: 
a. Gubernur Syahrul Yasin Limpo 
b. Gubernur Aaang Kunaedi 
c. Gubernur Jokowi 
d. Brigadir Jenderal Rajakami sembiring Meliala 
e. Menteri Luar negeri Muchtar Kumuatmaja 
f. Rektor UIN Alauddin Samata Gowa 
g. Rektor UNM Makassar 
h. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
i. Wakil Dekan fakultas Asyariah dan Hukum 
j. Wakil Dekan FEBI 
k. Prof.Dr. Sahabuddin 

5. Huruf besar atau huruf kapital diopakai sebagai 
huruf pertama  nama orang. misalnya: 
a. Soetejo 
b. Mansyur Suma 
c. Fatmawati 
d. Gunawan 
e. Lukman hakim 
f. Muhammad Husnji 
g. Kamaruddin 
h. Kahar 
i. Ihwadi 
j. Mantasiah 
k. Chairil Anwar 
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6. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama nama bangsa ,suku, dan bahasa. 
Misalnya: 
a. bangsa Indonesia 
b. bangsa malaysia 
c. bangsa Pilipina 
d. bangsa Jepang  
e. bagsa Arab 
f. bangsa China 
g. bangsa Korea 
h. bangsa Iran 
i. bangsa Irak 
j. suku Aceh 
k.  suku Makassar 
l. suku Minang 
m. suku Mandar dsb 
n. bahasa Indonesia 
o. bahasa Melayu 
p. bahasa Bugis 
q. bahasa Inggeris 
r. bahasa Prancis 
s. bahasa Jerman 
t. bahasa Nias 
u. bahasa Belanda 
v. bahasa Simalungun 

7. Huruf besar atau huruf kapital diopakai sebagai 
huruf pertama nama tahun, nama bulan, hari, hari 
raya, dan peristiwa sejarah  misalnya: 
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a. tahun hijrah 
b. tahun masehi 
c. tahun saka 
d. bulan Januari 
e. bulan Februari 
f. bulan maret 
g. bulan April 
h. bulan Mei 
i. bulan Juni 
j. bulan Juli 
k. bulan Agustus 
l. bulan September 
m. bulan Oktobher 
n. bulan November 
o. bulan Desember 
p. bulan nMuharram 
q. bulan rajab 
r. bulan Maulud 
s.  bulan Jumadilawal 
t. hari Senin 
u. hari Selasa 
v. hari Rabu 
w. hari kamis 
x. hari Jum’at 
y. hari Sabtu 
z. hari Minggu 
aa. hari natal 
bb. Perang candu 
cc. Perang salib 
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dd. Perang jawa 
ee. Proklamasi kemerdekaan 
ff. Kongres Bahasa Indonesia 
gg. Kongres Pemuda Indonesia 

8. Huruf besar atau huruf kapital dipakai dalam 
geografi  misalnya : 
a. Aceh Tengh 
b. Asia Tenggara 
c. Banyuawangi 
d. Berastagi 
e. Balige 
f. Cirebon 
g. Cilacap 
h. Danau Toba 
i. Danau Tempe 
j. Danau singkarak 
k. Danau tondano 
l. Gununhg Sibayak 
m. Gunung latimojong 
n. Gunung Semeru 
o. Jalan Dipenogoro 
p. Jalan lasinrang 
q. Jalan Mawas 
r. Kali Brantas 
s. Selat Sunda 
t. Selat Bali 
u. Selat Makassar 
v. Sulawesi Selatan 
w. Jawa Tengah 
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x. Kalimantan Tengah 
y. Laut Banda 
z. Laut Sulawesi 

9. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai 
huruf pertama nama resmi babdan , lembaga 
pemerintahan, dan ketetanegeraan, serta nama 
dokumen resmi. Misalnya: 
a. Deklarasi Kesepakatan Asean 
b. Deklarasi Kairo 
c. Departemen Agama 
d. Departemen pendidikan Nasional 
e. Departemen Agraria 
f. Dewan Perwakilan Rakyat 
g. Dewan Guru 
h. Dewan Pertimbangan Agung 
i. Kerajaan Belanda 
j. Lembaga Biologi Nasional 
k. Liga Muslimin Indonesia 
l. Piagam Jakarta 
m. Piagam Perserikattan Bangsa-Bangsa 

 
Akan tetapi, perhatikan penulisan tersebut brikut: 
 
-berdasarkan piagam tersebut  
-menurut undang-undang dasar kita  
-pemerintah republik itu  
-warga negara kerajaan tersebut. 
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10. Huruf besar atau huruf kapital diopakai sebagai 
huruf pertama kata penunjuk hubungan 
kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara,gelar 
kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang 
diikuti nama orang. misalnya:ara, kakak, adik, 
nenek, pamanan bibi yang dipakai  sebagai kata 
ganti  atau sapaan, mislnya: 
a. Kapan Bapak berangkat? 
b. Itu apa, Bu? 
c. Permohonan Saudara sudah kami 

pertimbangkan 
d. Nanai malam Bibi akan pulang 
e. Besok Paman akan datang 
f. Silahkan masuk, Kak! 
g. Minumlah,Dik. 
h. Selamat Datang, Nek! 
i. Para ibu-ibu mengunjungi Ibu Hamid 
j. Mereka poergi ke rumah  Pak camat. 
k. Kami diundang oleh Pak Bupati nmenghadiri 

peresmian kantor baru itu.  

Catatan: Huruf besar atau nhuruf kapital tidak 
dipakai sebagai nhuruf pertama  padsa kata penunjuk  
hubungan kekerabatan  yang tidak dipakai  sebagai 
klata bganti atau sapaan ,misalnya: 
- Kita harus menghormati ibu dan bapak kita 
- Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. 
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a. Yang Jelas Kesatuan Gagasannya 

Kita bisa merasakan dalam kehidupan sehari-hari, betapa 
uang itu  merupakan tenaga pendorong yang amat 
kuat dalam tindak kehidupan kita (kesatuan 
tunggal). 

Semua penduduk desa itu mendapat bantuan beras miskin 
(kesatuan tunggal). 

Pada saat seorang sarjana harus membuat konsep makalah 
menjadi dan konsep  istilah, dengan perkataan lain 
pada saat ia harusmembuat makalah dan membentuk 
istilah, kadang-kadangmenemui adanya kesulitan 
(kesatuan tunggal). 

Seluruh mahasiswa dan civitas akademika bahwa pelayanan 
kurikuler ini tidak akan berhasil baik bila 
penyempurnaan system perkuliahan dan tenaga 
pengajar tidak  disertai dengan penyempurnaan 
perpustakaan, laboratorium, peralatan, gedung dan 
administrasi (kesatuan tunggal). 

Dia telah meninggalkan rumahnyapukul enam tiga puluh  
pagi, dan telah berangkat dengan pesawat Garuda dua  
jam yang lalu (kesatuan gabungan). 

Ibu bekerja di perusahaan jasa pengangkutan itu, tetapi ia 
tidak senang dengan pekerjaan itu (kesatuan yang 
mengandung pertentangan). 

Adik  boleh menyusuli saya ke tempat itu, atau tinggal saja 
di sini (kesatuan pilihan). 
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b. Yang Tidak Jelas Kesatuan Gagasannya 

Kesatuan gagasan akan menjadi kabur karena 
kedudukan subyek atau predikat tidak jelas, terutama 
karena salah menggunakan kata-kata depan di dalam 
kalimat.  Kesalahan lain terjadi karena kalimatnya 
terlalu panjang sehingga penulis atau pembicara 
sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang mau 
dikatakan.  Coba perhatikan kalimat-kalimat berikut, 
dan katakan mengapa kesatuan gagasannya tidak 
jelas atau kabur.  

Di daerah-daerah sudah mempunyai Lembaga Bahasa. 

Di dalam pendidikan memerlukan bahasa sebagai alat 
komunikasi antara anak didik dan pendidik. 

Dalam pendidikan juga sangat berhubungan erat 
kepada bahasa. 

Di rumah-rumah sakit penuh sesak penderita-
penderita atom yang belum mati. 

Dengan adanya kenakalan anak-anak yang kadang-
kadang sudah merupakan perbuatan criminal 
memerlukan perhatian yang cukup serius dari 
alat-alat Negara. 

Di Bali sekarang ini terkenal dengan patung-patung 
yang bercorak sangat primitive. 

Kebutuhan akan makan oleh manusia tidak dapat 
menunggu sampai hari esok. 
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Menanggapi tulisan saudara pada harian Kompas 
hari Kamis 27 Maret 1975 pada halaman IV kolom 
Redaksi Yth.  Mengenai TVRI Palembang yang 
isinya mengungkapkan perasaan tidak puas, mual 
dan jengkel terhadap acara-acara Produksi TVRI 
Palembang, dengan tulisannya antara lain dalam 
menampilkan acara TVRI Palembang tidak terlebih 
dahulu menganalisa acara-acara yang diproduksinya 
sendiri itu, asal jadi saja. 

Karena bahasa Kesatuan Indonesia yang berasal dari 
bahasa nasionalnya. 

Terhadap orang yang lebih tinggi umurnya dan atau 
kedudukannya berbeda caranya. 

Penetapan bahasa kesatuan kita, sangat mudah; pada 
mana, masa-masa perjuangan, di mana rakyat 
Indonesia, yang tersebar dari Sabang hingga 
Merauke, yang senasib, seperjuangan serta satu 
cita-cita, maka karena kesadaran tadi, disertai 
pemikiran maka rakyat Indonesia menetapkan 
Bahasa Nasional tersebut sebagai bahasa 
Kesatuan.  

1. Koherensi yang Baik dan Kompak 

Di dalam kalimat, atau paragraf bahwa  yang 
dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik 
dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik 
dan jelas antara unsur-unsur (kata atau kelompok 
kata) yang membentuk kalimat itu.  Bagaimana 
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hubungan antara subyek dan predikat, hubungan 
antara predikat dan obyek, serta keterangan-
keterangan lain yang menjelaskan tiap-tiap unsur 
pokok tadi. 

Setiap kalimat bahasa memiliki kaidah-kaidah 
tersendiri bagaimana mengurutkan gagasan-gagasan 
tersebut tersusun.  Ada bagian-bagian kalimat yang 
memiliki hubungan yang lebih erat sehingga tidak 
boleh dipisahkan, ada yang lebih renggang 
kedudukannya sehingga boleh di tempatkan di mana 
saja, asal jangan disisipkan antara kata-kata atau 
kelompok kata yang rapat hubungannya.  Kesalahan 
yang seringkali juga merusakkan `koherensi adalah 
menempatkan kata depan, kata penghubung yang 
tidak sesuai atau tidak pada tempatnya, penempatan 
keterangan aspek yang tidak sesuai dan sebagainya. 

Sebagai telah  dikatakan di atas bilamana 
gagasan yang tidak berhubungan satu sama lain 
disatukan, maka selain merusak kesatuan pikiran, 
juga akan merusak koherensi kalimat yang 
bersangkutan.  Dalam kesatuan pikiran lebih 
ditekankan adanya isi pikiran, sedangkan dalam 
koherensi lebih ditekankan segi struktur, atau inter-
relasi antara kata-kata yang menduduki sebuah tugas 
dalam kalimat.  Sebab itu bisa terjadi bahwa sebuah 
kalimat dapat mengandung sebuah kesatuan pikiran, 
namun koherensinya tidak baik. 
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a. Koherensi rusak karena tempat kata dalam 
kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. 

  Adik saya yang paling cantik itu memukul anjing 
di kebun kemarin pagi, dengan sekuat tenaganya. 
Keterangan BAIK 

   Adik saya yang paling cantik  memukul dengan 
sekuat tenaganya kemarin pagi di kebun anjing. 
Keterangan TIDAK BAIK 

Anjing kemarin pagi di kebun adik saya memukul 
dengan sekuat tenaga 

Demikian pula pemisahan saya yang paling kecil 
dan kata adik juga akan merusak koherensi kelompok 
kata dalam kalimat. 

b. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena 
salah mempergunakan kata-kata depan, kata 
penghubung, dan sebagainya. 

Interaksi antara perkembangan kepribadian dan 
perkembangan penguasaan bahasa menentukan bagi 
pola kepribadian yang sedang berkembang (tanpa 
bagi). 

Sejak lahir manusia memiliki jiwa untuk melawan 
kepada kekejaman alam, atau kepada pihak lain karena 
merasa dirinya lebih kuat (tanpa kepada). 

Walaupun segi kepariwisataan telah member 
lapangan kerja kepada penduduk Bali dan telah 
mendorong pada sector seni lukis, seni pahat dan 
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kerajinan lainnya, namun kita mulai merasakan 
aspek-aspek negative daripada perkembangan ini 
(tanpa pada, sedangkan daripada sebaiknya 
dari). 

Pola kesalahan semacam ini sering sekali 
terjadi, terutama bila kita menghadapi bentuk-bentuk 
yang mirip. 

 

Benar Salah 

Mengunttungkan Negara 
Beruntung bagi Negara 

Menguntungkan bagi 
Negara 

Membicarakan suatu 
pekerjaan 
Berbicara tentang suatu 
pekerjaan 

Membicarakan tentang 
pekerjaan 

Mengharapkan imbalan 
Berharap akan imbalan 

Mengharapkan akan 
imbalan 

Menceritakan peristiwa itu 
Bercerita tentang peristiwa 
itu 

Memceritakan tentang 
peristiwa itu 

Saling memberi 
Beri memberi Saling memberi 
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c. Kesalahan lain yang dapat merusak koherensi 
adalah pemakaian kata, baik karena merangkainya 
dua kata yang maknanya tidak tumpang tindih, 
atau hakikatnya mengandung kontradiksi. 

Banyak para koruptor yang menyatakan bahwa saya 
tidak pernah diberi atau menerima dari siapa pun 
(atau banyak koruptor atau para koruptor; 
makna banyak dan para tidak tumpang tindih). 

Sampai tahun 2013  banyak penjmbret-penjambret 
yang dilepaskan dan diampuni dosanya (banyak 
penjambret). 

Demi untuk kepentingan saudara sendiri, saudara 
dilarang mabuk (demi kepentingan atau untuk 
kepentingan). 

Sering kita membuat suatu kesalahan-kesalahan yang 
tidak kita sadari (suatu kesalahan atau kesalahan-
kesalahan). 

Merangkaikan dua kata yang sinonim masih 
mungkin: agar supaya saudara sukses, usahalah dengan 
tekun. 

d. Suatu corak kesalahan yang lain yang sering 
dilakukan sehubungan dengan persoalan 
koherensi atau kepaduan kalimat adalah salah 
menempatkan keterangan aspek (sudah, telah, 
akan, belum, dsb.) pada kata kerja tanggap. 



79 

Saya sudah membaca Al-Qur’an  itu hingga tamat 
(baik). 

Saya sudah baca Al-Qur’an  hingga tamat (baik). 

Saya sudah baca Al-Qur’an  itu hingga tamat 
(kurang baik, bahasa percakapan). 

Al-Qur’an  itu saya sudah baca hingga tamat (salah). 

Al-Qur’an   itu sudah saya baca hingga tamat (baik). 

Jadi: saya baca, kau pukul, kami lihat dsb. 
Sebagai bentuk tanggap tidak boleh diselingi 
keterangan apapun, karena hubungan antara 
keduanya sangat mesra. 

2. Penekanan 

Pikiran utama yang terkandung dalam tiap 
kalimat karangan (gagasan utama) haruslah 
dibedakan dari sebuah kata yang diperlukan  gagasan 
utama kalimat tetap didukung oleh subyek, dan 
predikat, sedangkan unsur yang diperlukan dapat 
bergeser dari satu kata ke kata yang lain. Kata yang 
diperlukan harus mendapat tekanan atau harus lebih 
ditonjolkan dari unsur-unsu yang lain. Dalam bahasa 
lisan kita dapat mempergunakan tekanan, gerak-gerik 
dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah 
kata misalnya, gerakan tangan, gerakan kepala. 
Dalam bahasa tulisan hal ini tidak mungkin 
dilakukan.yang dilkukan adalah penggunaan tanda-
tanda baca. Namun masih terdapat beberapa cara 
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yang dapat dipergunakan untuk memberi penekanan 
itu, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa 
tulisan. 

Cara-cara tersebut adalah: 

a. Mengubah-ubah Posisi dalam Kalimat 

Sebagai prinsip seorang penulis  dapat 
dikatakan bahwa semua kata yang ditempatkan pada 
awal kalimat adalah kata yang dipentingkan.  
Berdasarkan prinsip tersebut, untuk mencapai efek 
yang diinginkan sebuah kalimat dapat diubah-ubah 
strukturnya dengan menempatkan sebuah kata yang 
dipentingkan pada awal kalimat. 

Kami berharap pada kesempatan ini kita saat 
membicarakan lagi soal bahasa Indonesia ini. 

Kalimat di atas menunjukkan bahwa kata yang 
dipentingkan adalah kami (berharap), bukan yang 
lain-lain.  Di samping kami, kita dapat memberi 
penekanan pada kata-kata lainnya: harap, berharap pada 
kesempatan ini kita saat membicarakan lagi soal bahasa 
Indonesia ini. 

Kata-kata tersebut dapat ditempatkan pada awal 
kalimat, dengan konsekuensi bahwa kalimat di atas 
bisa mengalami perubahan strukturnya, asal isinya 
tidak berubah. 

Harapan kami adalah agar soal bahasa Indonesia 
ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. 
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Pada kesempatan lain kami berharap kita dapat 
membicarakan lagi soal bahasa Indonesia ini. 

Kita dapat membicarakan lagi soal bahas 
Indonesia ini pada kesempatan lain demikian harapan 
kami. 

Soal bahasa Indonesia ini dapat kita bicarakan 
pada kesempatan lain, demikian harapan kami. 

b. Mempergunakan Repetisi 

Repetisi adalah pengulangan sebuah kata yang 
dianggap penting dalam sebuah kalimat. 

Harapan kita demikianlah dan demikian pula 
harapan setiap pejuang. 

Contoh dalam kalimat 

1. Harapan kita agar sekolah tersebut 
berfungsi kembali 

2. Demikian dan harapan saya semoga 
dipertimbangkan. 

3. ….demikian pula anak saya yang baru 
sembuh agar berobat terus. 

4. …..harapan setiap pejung agar diperhatikan 
oleh pemerintah 

Kemajuannya menyangkut kemajuan di segala 
bidang, kemajuan kesadaran politik, kesadaran 
bermasyarakat, kesadaran berekonomi, kesadaran 
berkebudayaan, dan kesadaran beragama. 
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Contoh dalam kalimat 

1. Kemajuaannya menyangkut pembangunan 
gedung puskesmas sudah ada 

2. Bukan hanya pembangunann gedung 
puskesmas yang diharapkan melainkan 
kemajuan di segala bidang.  

3. Kemajuan kesadaran politik ditandai oleh 
masyarakat Indonesia yakni suksesnya 
Pemilihan Umum.  

4. Kesadaran bermasyarakat agr selalu 
diciptakan lingkungan yang bersih,aman 
dan tenteram  

5. Kesadaran berekonomi sebagai manifestasi 
pasal 33 UUD 1945.  

6. Masyarakat diharapkan adanya kesadaran 
berkebudayaan, dan  

7. Membangun masjid, memelihara 
kerukunan beribadah sebagai cermin 
kesadaran beragama. 

Memang, dalam penglihatan saya, bahasa 
Indonesia merupakan suatu alat, yaitu alat untuk 
komunikasi.  Dalam hubungan antara suami dan istri, 
antara orang tua dan anak, antara komandan dan 
anak buah, antara guru dan murid, antara pemerintah 
dan rakyat, antara sesama warga masyarakat, pastilah 
diperlukan bahasa sebagai alat komunikasi.karena 
antara kedua belah pihak tak dapat menghasilkan 
komunikasi tanpa bahasa. 
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c. Pertentangan 

Pertentangan dapat pula digunakan untuk 
menekankan suatu gagasan. Kita bisa saja 
mengatakan secara langsung hal-hal berikut dengan 
konsekuensi bahwa tidak terdapat penekanan. Anak 
itu  jujur dn ulet. Ia menghendaki perbaikan yang 
menyeluruh di perusahaan itu. Agar kata  jujur dan 
ulet menghendaki perbaikan yang menyeluruh dapat lebih 
ditonjolkan, maka kedua gagasan itu ditempatkan 
dalam suatu posisi pertentangan, misalnya: 

Anak itu tidak malas dan curang, tetapi jujur 
dan ulet. Ia tidak menghendaki perbaikan yang 
bersifat tambal sulam, tetapi perbaikan yang 
menyeluruh di perusahaan itu. 

Perhatikan juga contoh-contoh lain di bawah 
ini: 

Kita tidak menghendaki sastra yang merupakan 
pidato-kecap berisi propaganda politik tertentu.  
Tetapi kita tidak pula menghendaki sastra yang 
tanpa konsepsi.  Yang kita kehendaki adalah sastra 
yang dikehendaki oleh rakyat, yakni sastra yang 
benar-benar bertumpu pada problematic rakyat 
sendiri, yang berjiwa Pancasila dan melaksanakan 
Amanat Penderitaan Rakyat. 

Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah 
amanat dalam kalimat terakhir.  Namun 
supaya amanat itu lebih ditonjolkan maka 
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diperlukan dua kalimat yang mengandung 
pertentangan. 

d. Partikel Penekanan 

Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa 
partikel yang berfungsi untuk menonjolkan sebuah 
kata atau ide dalam sebuah kalimat.  Partikel-partikel 
yang dimaksud adalah: pun, kah, yangoleh 
kebanyakan tata bahasa disebut imbuhan. 

Adiklah  yang harus bertanggung jawab dalam 
ruangan  itu. 

Bapak Mardinlah yang harus lebih dulu 
memberi contoh. 

Kami pun  mencoba mendekatkan kedua belah 
pihak dalam suatu perundingan. 

Kami pun turut dalam kegiatan itu. 

Masyarakatlah  yang harus menanggung 
akibat kekotoran dalam lingkungan itu. 

Benarkah seperti apa yang dikatakannya itu? 
“kata pak Hakim yang mulia” 

Tolonglah dia, pasti ia segera selesai. 

3. Variasi 

Dalam sebuah kalimat atau karangan variasi 
merupakan suatu upaya yang bertolak belakang 
dengan repetisi.  Repetisi atau pengulangan sebuah 
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kata untuk memperoleh efek penekanan, lebih banyak 
menekankan kesamaan bentuk. 

Pemakaian bentuk yang sama secara berlebihan 
akan menghambarkan selera pendengar atau 
pembaca.  Sebab itu adalah upaya lain yang bekerja 
berlawanan dengan repetisi yaitu variasi. Variasi tidak 
lain dari pada menganeka-ragamkan bentuk-bentuk 
bahasa agar tetap terpelihara minat dan perhatian 
orang. 

Variasi dalam kalimat dapat diperoleh dengan 
beberapa macam cara yaitu: 

a. Variasi Sinonim Kata 

Pemakaian variasi berupa sinonim kata dalam 
sebuah kalimat, atau penjelasan-penjelasan yang 
berbentuk kelompok kata pada hakikatnya tidak 
mengubah isi dari amanat yang akan disampaikan. 
Contoh: 

a. Dari renungan itulah penyair menemukan suatu 
makna, suatu realitas yang baru, suatu 
kebenaran yang menjadi ide sentral yang 
menjiwai seluruh puisi (BKI). 

b. Seribu puspa di taman bunga seribu wangi 
menyegar cita (BKI). 

Pengertian makna, realitas yang baru, dan 
kebenaran merupakan hal yang sama diperoleh 
penyair dalam renungannya itu. 
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Demikian pula puspa dan wangi sebenarnya 
menyatakan hal yang sama. 

b. Variasi Panjang-pendeknya Kalimat 

Variasi dalam panjang-pendeknya struktur 
kalimat dalam sebuah kalimat akan mencerminkan 
dengan jelas pikiran pengarang, serta pilihan kata 
(diksi) yang tepat dari struktur panjangnya sebuah 
kalimat dapat memberi tekanan pada bagian-bagian 
yang diinginkan. Bila kita menghadapi kalimat atau 
rangkaian kalimat panjang yang identik strukturnya, 
maka itu merupakan pertanda bahwa kalimat tersebut 
kurang baik digarap, serta pikiran pengarang 
tersendiri tidak jelas. 

Perhatikan variasi panjang pendek kalimat 
dalam contoh berikut: 

Saudara J.U. Nasution memberikan alasan untuk 
menolak sajak tersebut dengan mengutarakan bahwa 
puisi itu tidak mengiluti logika puisi, pada malam 
lebaran tidak ada bulan.  Sebenarnya tidak perlu kita 
bawa logika puisi untuk menolak puisi tersebut.  
Penciptaan puisi itu memang bukanlah hanya dalam 
melambangkan banyak hal. Tetapi pernyataan itu 
juga harus intensif, yang dengan sendirinya dapat 
menimbulkan kesan kepada pembaca, dan kesan itu 
timbul bukan karena peneliti pernah mengalami hal 
yang sama atau mengetahui jiwa penyair atau 
situasi penyair waktu menciptakan sajak itu. Dari 
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segi syarat-syarat tema juga sudah terang sajak itu 
bukanlah suatu puisi yang baik. Dia juga harus 
member sesuatu kepada manusia dan yang diberikan 
itu haruslah sesuatu yang berharga (BKI). 

Bila kita perinci fragmen di atas maka kalimat 
pertama mengandung 23 kata (nama orang dihitung 1 
kata). Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya 
berturut-turut terdiri dari: 11 kata, 9 kata, 37 kata, 15 
kata, dan 16 kata. Ternyata fragmen ini tidak 
membosankan, karena cukup mengandung variasi. 

c. Variasi Penggunaan Bentuk me- dan di- 

Pemakaian bentuk gramatikal yang sama 
dalam beberapa kalimat berturut-turut juga dapat 
menimbulkan kelesuan. Sebab itu haruslah dicari 
variasi pemakaian bentuk gramatikal, terutama dalam 
mempergunakan bentuk-bentuk kata kerja yang 
mengandung frefiks me- dan di-. 

Perhatikan kutipan berikut: 

Seorang ahli Inggris yang duduk dalam Tim 
Penelitian dan Pengembangan Pelabuhan-pelabuhan 
di Indonesia pernah mengemukakan bahwa daerah-
daerah yang luas, tetapi tipis penduduknya serta 
kurang aktivitas ekonominya, seyogianya 
pemerintah tidak membangun pelabuhan samudera. 
Namun pemerintah tidak memutuskan demikin. 
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Memang, cukup mengendorkan semangat kalau 
kita melihat keadaan di Nusa Tenggara (tidak 
termasuk Bali dan Lombok) yang tetap ‘tidur 
nyenyak’ meskipun pemerintah sudah membangun 
banyak fasilitas pengangkutan laut serta udara. 

Kutipan di atas akan dirasakan lain kalau 
dibuat variasi seperti di bawah ini: 

Seorang ahli Inggris yang duduk dalam Tim 
Penelitian dan Pengembangan Pelabuhan-pelabuhan 
di Indonesia pernah mengemukakan bahwa daerah-
daerah yang luas, tetapi tipis penduduknya serta 
kurang aktivitas ekonominya, seyogianya tidak 
dibangun pelabuhan samudera.  Namun 
pemerintah tidak memutuskan demikin.  Memang, 
cukup mengendorkan semangat kalau kita melihat 
keadaan di Nusa Tenggara (tidak termasuk Bali dan 
Lombok) yang tetap ‘tidur nyenyak’ meskipun 
fasilitas- fasilitas pengangkutan laut serta udara 
sudah banyak dibangun. 

d. Variasi dengan Mengubah Posisi dalam 
Kalimat 

Variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat 
sebenarnya mempunyai sangkut paut juga dengan 
penekanan dalam kalimat (Lihat 4a). 

Bagaimana saudara membuat variasi kalimat 
berikut dengan memberi tekanan pada kata-kata yang 
terdapat dalam kurung. 
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1. Pelaksanaan penertiban parkir kendaraan di 
jalan sembarang tempat belum belum 
dilaksanakan oleh pemerintah kita di Sulawesi 
Selatan (Pelaksanaan Penertiban parkir)  

2. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana 
perguruan tinggi baik negeri ataupun suasta 
masih serampangan ( pelaksanaan pemeliharaan 
sarana dan prasarana di perguruan tinggi). 

4. Paralelisme 

Apabila variasi struktur kalimat dapat  
merupakan suatu alat yang baik untuk menonjolkan 
gagasan sentral, maka paralelisme juga menempatkan 
gagasan-gagasan yang sama penting dan sama 
fungsinya ke dalam suatu struktur/ konstruksi 
gramatikal yang sama.  Bila salah satu dari gagasan 
itu ditempatkan dalam struktur kata benda, maka 
kata-kata atau kelompok-kelompok kata yang lain 
yang menduduki fungsi yang sama harus juga 
ditempatkan dalam struktur kata benda; bila yang 
satunya ditempatkan dalam kata kerja, maka yang 
lain-lainnya juga harus ditempatkan dalam struktur 
kata kerja. 

Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu 
member kejelasan dalam unsure gramatikal dengan 
mempertahankan bagian-bagian yang sederajat dalam 
konstruksi yang sama. 
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Perhatikanlah kutipan berikut: 

 Apabila pelaksanaan pembangunan lima tahun kita 
jadikan titik-tolak, maka menonjollah beberapa masalah 
pokok yang minta perhatian dan pemecahan. Reorganisasi 
administrasi departemen-departemen. Ini yang 
pertama. Masalah pokok yang lain yang menonjol ialah 
pemborosan dan penyelewengan.  Ketiga karena masalah 
pembangunan ekonomi yang kita jadikan titik-tolak, 
maka kita ingin juga mengemukakan factor lain.  Yaitu 
bagaimana memobilisir potensi nasional secara 
maksimal dalam partisipasi pembangunan ini 
(Kompas). 

Bila kita perhatikan kutipan di atas maka 
tampak bahwa reorganisasi administrasi, pemborosan 
dan penyelewengan serta mobilisasi potensi nasional 
merupakan masalah pokok yang mempunyai 
hubungan satu sama lain. Dengan mempergunakan 
konstruksi yang parelel ketiganya dapat dihubungkan 
secara mesra, serta akan memberi tekanan yang lebih 
jelas pada ketiga-tiganya: 

         Reorganisasi administrasi departemen-
departemen; penghentian pemborosan dan 
penyelewengan-penyelewengan, serta 
mobilisasi potensi nasional, merupakan 
masalah-masalah pokok yang meminta 
perhatian kita. (semuanya kata benda). 
Keterangan BAIK 
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 Reorgnisasi administrasi departemen-
departemen pemberantsan korupsi 
anggaran dan suap di setiap bidang secara 
nasional, merupakan masalah pokok yang 
meminta perhatian kita semua. (semuanya 
kata benda) Keterangan Baik.  

Mereorganisasi administrasi departemen-
departemen; memberantas korupsi dan 
penyelewengan-penyelewengan, serta 
memobilisir potensi nasional, merupakan 
masalah-masalah pokok yang meminta 
perhatian kita. (semuanya kata kerja). 
Keterangan BAIK 

Reorganisasi administrasi departemen-
departemen; menghentikan pemborosan dan 
penyelewengan-penyelewengan, serta 
mobilisasi potensi-potensi  nasional, 
merupakan masalah-masalah pokok yang 
meminta perhatian kita. Keterangan SALAH 
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V 
RAGAM ILMIAH 

 
 
 
 
A. Pengertian dan Karakteristik Bahasa Indonesia 

Ragam Ilmiah 
 
 Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan 
salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam 
menulis karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan 
untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori atau 
gabungan dari keempatnya, bahasa Indonesia 
diharapkan bisa menjadi media yang efektif untuk 
komunakasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. 
Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki 
karakteristik cendikia, lugas dan jelas, menghindari 
kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal 
dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. 
 Bahasa Indonesia bersifat cendekia artinya  
bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat 
untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni 
mampu membentuk pernyataan yang tepat dan 
seksama. Sementara itu, sifat lugas dan jelas dimaknai 
bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan 
gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu, 
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setiap gagasan diungkapkan secara langsung 
sehingga makna yang ditimbulkan adalah makna 
lugas. Bahasa Indonesia ragam ilmiah juga 
menghindari penggunaan kalimat fragmentaris. 
Kalimat fragmentaris adalah kalimat yang belum 
selesai. Kalimat terjadi antara lain karena adanyan 
keinginan penulis menggunakan gagasan dalam 
beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan gagasan 
yang diungkapkan. 
 Bahasa Indonesia ragam ilmiah mempunyai 
sifat bertolak dari gagasan. Artinya, penonjolan 
diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapakan 
dan tidak pada penulis. Implikasinya, kalimat- 
kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat 
pasif. Sifat formal dan objektif ditandai antara lain 
oleh pilihan kosa kata, bentuk kata, dan struktur 
kalimat. Kosa kata yang digunakan bernada formal 
dan kalimat- kalimatnya-memiliki unsur yang 
lengkap. Sementara itu, sifat ringkas dan padat 
direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur 
bahasa yang mubazir. Itu berarti menuntut adanya 
penggunaan bahasa yang hemat. Terakhir, sifat 
konsisten yang ditampakkan pada penggunaan unsur 
bahasa, tanda baca, tanda-tanda lain dan istilah yang 
sesuai dengan kaidah dan semuanya digunakan 
secara konsisten. 
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B.  Berbagai Ragam Bahasa  
Ragam bahasa yang digunakan dalam suasana 

akrab (santai) biasanya memunyai kelainan jika 
dibandingkan dengan bahasa yang dipakai dalan 
suasana resmi. Dalam suasana akrab, penutur bahasa 
biasanya sering menggunakan kalimat-kalimat 
pendek, kata-kata dan ungkapan yang maknanya 
hanya dipahami dengan jelas oleh peserta percakapan 
itu. Sebaliknya, dalam suasana resmi, seperti dalam 
pidato resmi, ceramah ilmiah, perkuliahan, dalam 
rapat resmi biasanya digunakan kalimat-kalimat 
panjang, pilihan kata, dan ungkapan sesuai dengan 
tuntunan kaidah bahasa yang benar. Brenstein 
menamakan kedua ragam bahasa yang terakhir ini 
masing-masing sebagai ragam ringkas (restricted code) 
dan ragam lengkap (elaborate code). 
 Bahasa Indonesia yang amat luas wilayah 
pemakaiannya ini dan bermacam-macam pula latar 
belakang penuturnya, mau tidak mau akan 
melahirkan sejumlah ragam bahasa. Adanya 
bermacam-macam ragam bahasa ini sesuai dengan 
fungsi, kedudukan, serta lingkungan yang berbeda-
beda. Ragam bahasa ini pada pokoknya dapat dibagi 
dalam dua bagian, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. 
 Tidak dapat kita mungkiri, bahasa Indonesia 
ragam lisan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia 
ragam tulis. Ada pendapat yang mengatakan bahwa 
ragam tulis adalah mengalihan ragam lisan ke dalam 
ragam tulis (huruf). Pendapat ini tidak dapat 
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dibenarkan seratus persen sebab tidak semua ragam 
tulis dapat dilisankan. Kaidah yang berlaku bagi 
ragam lisan belum tentu berlaku bagi ragam tulis. 
 Kedua ragam ini berbeda. Perbedaannya 
adalah sebagai berikut: 
1) Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, 

teman berbicara yang berada di depan pembicara, 
sedangkan ragam tulis tidak harus ada teman 
bicara berada di depan. Di dalam ragam lisan 
unsur-unsur fungsi gramatikal, seperti subjek, 
predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. 
Unsur-unsur itu kadang-kadang dapat 
ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang 
digunakan dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, 
atau anggukan. 
 Contoh: 
 Orang yang berbelanja di pasar. 
 “Bu, berapa cabenya?” 
 “Tiga puluh.” 
 “Bisa kurang?” 
 ‘Dua lima saja, Nak.” 
 Ragam tulis perlu lebih terang dan lebih 
lengkap daripada ragam lisan. Fungsi-fungsi 
gramatikal harus nyata karena ragam tulis tidak 
mengharuskan orang kedua berada di depan 
pembicara. Kelengkapan ragam tulis menghendaki 
agar orang yang “diajak bicara” mengerti isi 
tulisan itu. Contoh ragam tulis ialah tulisan-tulisan 
dalam buku, majalah, dan surat kabar. 
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2) Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, 
ruang dan waktu, sedangkan  ragam tulis tidak 
terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. 
Apa yang dibicarakan secara lisan di dalam sebuah 
ruang kuliah, hanya akan berarti dan berlaku 
untuk eaktu itu saja. Apa yang diperbincangkan 
dalam suatu ruang diskusi susastra belum tentu 
dapat dimengerti oleh orang yang berada di luar 
ruang itu. Ragam tulis tidak terikat oleh situasi, 
kondisi, ruang, dan waktu. Ragam tulis tidak akan 
mengemukakan makna yang Suatu tulisan dalam 
sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis di 
Indonesia dapat dipahami oleh orang yang berada 
di Amerika atau Inggris. Sebuah buku yang ditulis 
pada tahun 1985 akan dapat dipahami dan dibaca 
oleh orang yang hidup tahun 2010 dan seterusnya. 
Hal ini dimungkinkan oleh kelengkapan unsur-
unsur dalam ragam tulis.  
  
Contoh ragam lisan lainnya. 
 Seorang direktur berkata kepada sekretarisnya. 
 ”Kenapa dia, San.” 
 ”Tahu, Tuan, miring kali.” 
 Kalau kita tidak berada dalam suasana itu, jelas 
kita tidak mengerti apa yang diperbincangkannya 
itu.  

3) Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya 
dan panjang pendeknya suara, sedangkan ragam 
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tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, 
dan huruf miring. 

 Berikut ini dapat kita bandingkan wujud 
bahasa Indonesia ragam lisan dan ragam tulis. 
Perbandingan ini didasarkan atas perbedaan 
penggunaan bentuk, kosa kata, dan struktur kalimat. 

 
Ragam lisan 

a. Penggunaan bentuk kata 
(1) Kendaraan yang ditumpanginya nabrak pohon 

mangga. 
(2) Bila tak sanggup, tak perlu lanjutkan pekerjaan 

itu. 
(3) Fotokopi ijazah harus dilegalisir dulu oleh 

pimpinan akademi. 
b. Penggunaan Kosa Kata 

(4) Saya sudah kasih tahu mereka tentang hal itu. 
(5) Kakak lagi bikin denah buat pameran entar. 
(6) Pekerjaan itu agak mandek disebabkan karena 
keterlambatan  dana yang diterima. 

c. Penggunaan Struktur Kalimat 
(7) Rencana ini saya sudah sampaikan kepada 
Direktur. 
(8) PON ini untuk mencari bibit-bibit unggul 
dalam bidang olahraga. 
(9) Karena terlalu banyak saran yang berbeda-beda 
sehingga ia makin bingung untuk menyelesaikan 
pekerjaan itu. 
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Ragam Tulis 
a. Penggunaan Bentuk Kata 

(1) Kendaraan yang ditumpanginya menabrak 
pohon mangga. 

(2) Apabila tidak sanggup, engkau tidak perlu 
melanjutkan pekerjaan itu. 

(3) Fotokopi ijazah harus dilegalisasi dahulu oleh 
pimpinan akademi. 

b. Penggunaan Kosa Kata 
(4) Saya sudah memberi tahu mereka tentang hal 

itu. 
(5) Kakak sedang membuat denah untuk pameran 

nanti. 
(6) Pekerjaan itu agak mandek disebabkan oleh 

keterlambatan dana yang diterima. 
c. Penggunaan Struktur Kalimat 

(7) Rencana ini sudah saya sampaikan kepada 
Direktur. 

(8) PON ini diselenggarakan untuk mencari bibit-
bibit unggul dalam bidang olah raga. 

(9) Karena terlalu banyak saran yang berbeda-
beda, ia makin bingung untuk  menyeleaikan 
pekerjaan itu. 
 

A. Ragam Baku dan Ragam Tidak Baku 
 Pada dasarnya, ragam tulis dan ragam lisan 
terdiri pula atas ragam baku dan ragam tidak baku. 
 Ragam baku adalah ragam  yang dilembagakan 
dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat 
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pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagian 
kerangka rujukan norma bahasa dalam 
penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam  
yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri 
yang menyimpang dari norma ragam baku. 
Ragam baku mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 
a) Kemantapan Dinamis 
 Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. 
Kalau kata rasa dibubuhi awalan pe-, akan terbentuk 
kata perasa. Kata raba dibubuhi awalan pe- akan 
terbentuk kata peraba. Oleh karena itu, menurut 
kemantapan bahasa, kata rajin dibubuhi pe- akan 
menjadi perajin, bukan pengrajin. Kalau kita berpegang 
pada sifat mantap, kata pengrajin tidak dapat kita 
terima. Demikian juga, bentuk-bentuk lepas tangan, 
lepas pantai, dan lepas landas merupakan contoh 
kemantapan kaidah bahasa baku. 
 Dinamis artinya tidak statis, tidak kaku. Bahasa 
baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Kata 
langganan mempunyai makna ganda, yaitu orang 
yang berlangganan dan toko tempat berlangganan hal 
ini, tokonya disebut langganan dan orang yang 
berlangganan itu disebut pelanggan. 
b) Cendekia 
 Ragam baku bersifat cendekia karena ragam 
baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Pewujud 
ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. 
Hal ini dimungkinkan oleh pembinaan dan 



101 

pengembangan bahasa lebih banyak melalui jalur 
pendidikan formal (sekolah). 
 Di samping itu, ragam baku dapat dengan 
tepat memberikan gambaran apa yang ada dalam otak 
pembicara atau penulis. Selanjutnya, ragam baku 
dapat memberi gambaran yang jelas dalam otak 
pendengar  atau pembaca. Contoh kalimat yang tidak 
cendekia. 
 Petugas itu mendapat bagian sebanyak dua 
puluh tiga perdua puluh lima bagian dari bagian saya. 
Frase dua puluh tiga perdua puluh lima mengandung 
konsep ganda, yaitu 23/25  dan 20 3/25  Dengan 
demikian, kalimat di atas tidak memberikan informasi 
yang jelas karena kalimat itu tidak cendekia, tidak 
pintar. Kalimat yang cendekia dapat memberikan 
informasi yang jelas. 
c) Seragam 
 Ragam baku bersifat seragam. Pada 
hakikatnya, proses pembakuan ahasa ialah proses 
penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan 
bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. 
Pelayan kapal terbang dianjurkan untuk memakai 
istilah pramugara dan pramugari. Andaikata ada orang 
yang mengusulkan bahwa pelayan kapal terbang 
disebut steward atau, stewardes dan penyerapan itu 
seragam, kata itu menjadi eagam baku. Akan tetapi, 
kata steward dan stewardes sampai dengan saat ini 
tidak disepakati untuk dipakai. Yang timbul dalam 
masyarakat ialah pramugara atau pramugari. 
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B. Ragam Sosial dan Ragam Fungsional 
 Baik ragam lisan maupun ragam tulis bahasa 
Indonesia ditandai pula oleh adanya ragam sosial, 
yaitu tagam bahasa yang sbagian norma dan 
kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama 
dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam 
masyarakat. Ragam bahasa yang digunakan dalam 
keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab 
dapat merupakan ragam sosial tersendiri. Selain itu, 
ragam sosial tidak jarang dihubungkan dengan tinggi 
atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan 
sosial yang bersangkutan. Dalam hal ini, ragam baku 
nasional dapat pula berfungsi sebagai ragam sosial 
yang tinggi, sedangkan ragam baku daerah atau 
ragam sosial yang lain merupakan ragam sosial 
dengan nilai kemasyarakatan yang rendah. 
 Ragam fungsional, yang kadang-kadang 
disebut juga ragam profesional, adalah ragam bahasa 
yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan 
kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam 
fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan 
penggunaannya. Dalam kenyataan, ragam fungsional 
menjelma sebagai bahasa negara dan bahasa teknis 
keprofesian, seperti bahasa dalam lingkungan 
keilmuan/teknologi, kedokteran, dan keagamaan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut. 
1.  Ragam Keilmuan/Teknologi 
 Komputer adalah mesin pengolah informasi. 
Berjuta-juta fakta dan bagan yang berbeda dapat 
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disimpan dalam komputer dan dapat dicari kembai 
apabila diperlukan. Komputer dapat juga 
mengerjakan perhitungan yang rumit dengan 
kecepata yang luar biasa. Hanya dalam waktu 
beberapa detik komputer dapat melaksanakan 
pekerjaan yang kalau dikerjakan oleh tenaga manusia 
akan memakan waktu berminggu-minggu. 
 Di jantung komputer terkecil (yang disebut 
mikrokomputer) terdapat sebuah komponen 
elektronik yang dinamakan mikroprosesor. 
Komponen ini terbuat dari keping silikon yang 
berukuran tidak lebih besar daripada buku jari 
kelingking. Sebenarnya, mikroprosesor itu sendiri 
adalah komputer dan dapat dibangun menjadi 
berbagai jenis mesin. 
2. Ragam Keilmuaan/Ekonomi 

Ilmu Ekonomi Makro mempelajari mekanisme 
bekerjanya perekonomian secara keseluruhan, 
meliputi produksi total barang dan jasa, 
ketenagakerjaan, suku bunga, laju inflasi, neraca 
pembayaran dan nilai kurs serta tingkat harga umum.  
3.  Ragam Kedokteran 
 Kita mengenal dua macam diabetes, yaitu 
diabetes inspidus dan diabetes mellitus. Diabetes 
inspidus disebabkan oleh kekurangan hormon 
antidiuretik (antidiuretic hormone = ADH) yang 
diproduksi oleh kelenjar pituitaria yang berada di 
dasar otak sehingga kita diurine terus atau kencing 
saja. Pada diabetes mellitus yang kurang adalah 
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hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar 
pankreas yang berada di bawah hati. Dengan 
kurangnya zat inzulin ini, metabolisme gula 
terganggu sehingga sebagian tidak bisa diubah 
menjadi bahan yang bisa dibakar untuk  
menghasilkan tenaga, atau perubahan tersebut tidak 
sempurna. 
3.  Ragam Keagamaan 
 Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang 
curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima 
takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan 
apabila mereka menakar atau menimbang untuk 
orang lain, mereka menguranginya. Tidaklah orang-
orang itu menyangkah bahwa sesungguhnya mereka 
akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar; yaitu 
hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan 
semesta alam.  
 
5.  Ragam Kesusastraan 

... 
Suasana lengang, laksana kuburan. 
“Semangat penyebab itu sekarang masih ada di 

sini.” 
Seluruh pasang mata yang ada di ruang itu 

saling berpandangan, saling mencurigai. 
Sejurus Dewi Menghela napas.  
“Ia tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.” 
Decak dan seruan kekaguman memenuhi 

ruangan itu. 
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“Ia adalah persilangan antara gen kebodohan 
dan gen kemalasan yang ada pada diri setiap 
manusia.” 

... 
                                               (Rahardjo, 2008:405) 
 

C. Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 
 Setelah ragam bahasa baku dan nonbaku 
dibicarakan, perlu pula dibicarakan bahasa yang baik 
dan benar. Bahasa yang baik tidak selamanya benar 
dan sebaliknya, bahasa yang benar belum tentu baik. 
Masing-masing bahasa yang baik dan benar memiliki 
batasan dan kaidah sendiri-sendiri. 

Penentuan atau kriteria bahasa Indonesia yang 
baik dan benar itu tidak jauh berbeda dari apa yang 
kita katakan sebagai bahasa baku. Kebakuan suatu 
kata sudah menunjukkan masalah “benar” suatu kata 
itu. Walaupun demikian, masalah ”baik” tentu tidak 
sampai pada sifat kebakuan suatu kalimat, tetapi sifat 
efektifnya suatu kalimat. 
 Pengertian benar pada suatu kata atau suatu 
kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari segi 
kaidah bahasa. Sebuah kalimat atau sebuah  
pembentukan kata dianggap benar apabila bentuk itu 
mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Di bawah ini 
akan dipaparkan sebuah contoh. 
  Kuda makan rumput. 
 Kalimat ini benar karena memenuhi kaidah 
sebuah kalimat secara struktur, yaitu ada subjek 
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(kuda), ada predikat (makan), dan ada objek (rumput). 
Kalimat ini juga memenuhi kaidah sebuah kalimat 
dari segi makna, yaitu mendukung sebuah informasi 
yang dapat dimengerti oleh pembaca. Lain halnya 
dengan kalimat di bawah ini. 
  Rumput makan kuda. 
 Kalimat ini benar menurut struktur karena ada 
subjek (rumput), ada predikat (makan), dan ada objek 
(kuda). Akan tetapi, dari segi makna, kalimat ini tidak 
benar karena tidak mendukung makna yang baik. 
 Sebuah bentuk kata dikatakan benar kalau 
memperlihatkan proses pembentukan yang benar 
menurut kaidah yang berlaku. Kata aktifitas tidak 
benar penulisannya karena pemunculan kata itu tidak 
mengikuti kaidah penyerapan yang telah ditentukan. 
Pembentukan penyerapan  yang benar  ialah aktivitas 
karena diserap dari kata activity. Kata persuratan kabar 
dan pertanggungan jawab tidak benar karena tidak 
mengikuti kaidah yang berlaku. Yang benar menurut 
kaidah ialah kata persuratkabaran dan 
pertanggungjawaban. 
 Pengertian ”baik” pada suatu kata (bentukan) 
atau kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari 
pilihan kata (diksi). Dalam suatu pertemuan kita 
dapat memakai kata yang sesuai dengan pertemuan 
kita dapat memakai kata yang sesuai dengan 
pertemuan itu sehingga kata-kata yang keluar atau 
dituliskan itu tidak akan menimbulkan nilai rasa yang  
tidak pada tempatnya. Pemilihan kata yang akan 
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dipergunakan dala suatu untaian kalimat sangat 
berpengaruh terhadap makna kalimat yang 
dipaparkan itu. Pada suatu ketika kita menggunakan 
kata menugasi, tetapi pada waktu lain kita 
menggunakan kata memerintahkan, meminta bantuan, 
memercayakan, dan sebagainya. 

 Sebagai kesimpulan, yang dimaksud dengan 
bahasa yang benar adalah bahasa yang mengandung 
kaidah yang benar, sedangkan yang dimaksud 
dengan bahasa  yang baik adalah bahasa yang 
mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan 
situasi pemakaiannya.  

 
C.  Menggunakan Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah 

dalam Menulis dan Presentasi Ilmiah  

 Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah 
dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti 
memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk 
memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau 
gabungan dari keempat hal tersebut secara hasil 
penelitian secara tertulis dan lisan. Itu berarti, pada 
saat menulis tulisan ilmiah penulis harus berusaha 
keras agar bahasa Indonesia yang digunakan benar-
benar menunjukkan sifat yang cendikia, lugas dan 
jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari 
gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan 
konsisten. Sifat-sifat bahasa Indonesia yang demikian 
ditampakkan pada pilihan kata, pengembangan 
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kalimat, pengembangan paragraf, kecermatan dalam 
penggunaan ejaan, tanda baca, dan aspek-aspek 
mekanik lainnya. 
 Bagaimana halnya dalam presentasi ilmiah? 
Ketika melakukan presentasi ilmiah, presenter 
dituntut agar bahasa Indonesia lisan yang digunakan 
diwarnai oleh sifat-sifat ragam bahasa Indonesia 
ilmiah sebagaimana dikemukakan di atas. Sementara 
itu, beberapa fasilitas dalam penggunaan bahasa lisan 
tetap bisa dimamfaatkan, misalnya adanya 
kesempatan untuk mengulang-ulang, menekankan 
dengan menggunakan intonasi, jeda, dan unsur 
suprasegmental lainnya. 
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VI 
PENYIMPANGAN  

STRUKTUR BAHASA INDONESIA  
 
 
 
 

 Berbicara tentang struktur berarti berbicara 
tentang aturan, berbicara tentang aturan berarti kita 
menginginkan adanya bentuk dalam suatu bahasa 
utamanya ragam bahasa tulis. Bahasa indonesia yang 
benar oleh karena adanya sistem yang membentuk 
terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 
di lapangan. Bahasa Indonesia baik dan benar jauh 
dari penyimpangan dan  terbentuk karena adanya 
aturan-aturan yang didapati pada satu bahasa. Oleh 
sebab itu aturan-aturan dan sifat-sifat yang ada dalam 
bahasa Indonesia itu harus kita ketahui kalau kita 
hendak mengetahui bahwa bahasa Indonesia itu 
dengan baik, dan dengan mengetahui aturan-aturan 
itu kita harapkan pula kita dapat berbahasa dengan 
baik. 
 Tak disadari bila kita suatu ketika kita sedang 
mengeluarkan suatu argumen yang secara tidak 
disadari kurang tepat, seketika itu ada jawaban atau 
keritikan “gunakanlah bahasa Indonesia yang baik 
dan benar”. Kesalahan di dalam bahasa Indonesia 
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baik kata, kelompok kata maupun kalimat dalam 
bahasa Indonesia mempunyai struktur tertentu yang 
tidak sama dengan bahasa-bahasa lain. 
 Struktur kata adalah menempatkan fonem-
fonem pada tempatnya sehingga kata yang hendak 
kita bentuk tidak salah bentuk dan artinya sesuai serta 
bunyi yang dihasilkan. 
 Menyoal tentang ini tidak kita bicarakan di sini 
karena memang ini kita anggap sesuatu yang telah 
kita pelajari waktu smu kajian fonologi. Yang perlu 
mendapat perhatian adalah bagian kedua adalah 
struktur kelompok kata. Kita tahu bahwa kalau kita 
berbicara, kata-kata yang membentuk kalimat-kalimat 
itu terdiri dari kelompok-kelompok seperti:  
 Kami semua sedang  mengikuti kuliah bahasa 
Indonesia yang terdiri dari tiga kelompok yaitu: (1) 
kami semua, (2) sedang mengikuti dan (3) kuliah 
bahasa Indonesia. 
1) Dari contoh tersebut kita melihat bahwa kelompok 

bahasa Indonesia itu mempunyai struktur, yang 
pertama struktur D-M dengan contoh : kami semua 
dan kuliah bahasa Indonesia dan yang kedua 
mempunyai struktur M-D yaitu kebalikan dari 
struktur yang pertama dengan contoh: sedang 
mengikuti. 

Kelompok: kami semua dan kelompok: kuliah 
bahasa Indonesia, mempunyai inti kami dan 
kuliah sedang yang lainnya adalah keterangan 
melulu, jadi keterangannya terletak di belakang 
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inti tersebut. Kelompok: sedang mengikuti 
terdiri dari keterangan sedang dan intinya 
mengikuti. 

 Dengan demikian struktur kelompok bahasa 
Indonesia itu mempunyai dua struktur, walaupun 
secara umum struktur D-M (diterangkan-
menerangkan) adalah struktur yang umum. 
Sedangkan struktur M-D itu hanya didapati pada 
kata-kata keterangan seperti kata-kata sedang,akan, 
sudah, belum, telah, kata-kata modal seperti: 
sungguh, mungkin,pasti,wajib, harus, kata-kata 
bilangan seperti: dua buku, tiga sekolah, sebuah 
rumah. 
 Struktur ini banyak benar yang tidak dipatuhi 
pemakai bahasa dan itu kita dapati di majalah-
majalah, surat-surat kabar dan buku-buku. 
 Iklan di bioskop selalu memakai hokum atau 
aturan yang tidak tepat seperti: ini malam, ini hari, itu 
buku, itu rumah. Seharusnya malam ini, hari ini, buku 
itu, dan rumah itu. 
2) Struktur kelompok kata yang kedua adalah seperti 

berikut. Tidak memakai kata dari untuk 
menyatakan kepunyaan seperti: rumah dari bapa, 
kepala dari rumah sakit.  

 Pemakaian kata dari ini adalah pengaruh 
bahasa Inggris, of atau pengaruh Bahasa Belanda van. 
Het hoofd van het ziekenhuiz dan’Het resultant van 
het onderzoek van dokter A’ tidaklah diterjemahkan 
dengan ‘Kepala dari rumah sakit dan ‘ Hasil dari 
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pemeriksaan dari dokter  A, tetapi, ‘Kepala rumah 
sakit’ dan ‘Hasil pemeriksaan dokter A’. 
 Di samping pengaruh bahasa Inggris dan 
Belanda itu, kita dapati pula pengaruh bahasa Jawa 
dengan memakai kata  -nya pada kelompok kata ini 
seperti: 

Rumahnya bapakku 
Sekolahnya si Ali 
Bukunya aku 
Bangkunya guru 
Anaknya si Badu 

Contoh-contoh ini adalah terjemahan dari bahasa 
Jawa: 

Omahe bapakku 
Sekolahe si Ali 
Bukune aku 
Bangkune guru 
Anake si Badu. 

Di samping pengaruh bahasa Inggris dan Belanda itu, 
kita dapati pula pengaruh bahasa Makassar dengan 
memakai kata  -na pada kelompok kata ini seperti: 

Rumahna bapakku 
Sekolahna si Ali 
Bukuna bapakku 
Bangkuna guru 
Anakna si Badu 

Contoh-contoh ini adalah terjemahan dari bahasa 
Makasssar: 

Omahe bapakku 
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Sekolahe si Ali 
Bukune aku 
Bangkune guru 
Anake si Badu. 

3) Menunjukkan jamak dalam bahasa Indonesia kita 
gunakan ulangan atau kata-kata yang di gunakan 
ulangan kata-kata yang menunjukkan banyak 
seperti: semua, sekalian, banyak, beberapa, segala, 
para, sehingga dengan demikan kita dapatilah 
kelompok kata: semua buku, sekalian murid, 
banyak toko, segala usul dan parah mahasiswa. 

 Bentuk dengan mengulang kata-kata intinya 
seperti: semua buku-buku, sekalian murid-murid, 
banyak toko-toko, segala usul-usul dan para 
mahasiswa-mahasiswa dianggap salah dalam bahasa 
Indonesia. Memang dalam bahasa Inggris atau 
Belanda walaupun sudah didahului kata-kata many 
(banyak) dan alle (semua) kata bendanya tetap 
berbentuk jamak: many houses, alle jongens. 
 Contoh yang sama dengan kata para adalah 
kata-kata: asrama, perserikatan, dewan, yayasan, 
jawatan. Kata-kata ini semua seperti kata para telah 
mengandung arti jamak sehingga tidak perlu lagi kita 
ulang kata-kata benda yang ada dimukanya seperti: 
asrama mahasiswa-mahasiswa, perserikatan bangsa-
bangsa, dewan guru-guru, yayasan anak-anak cacat, 
jawatan gedung-gedung. Semua kata itu tak perlu 
diulang. 
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4) Di samping kata atau morfem-nya untuk 
menujukkan kepunyaannya sering pula kita 
jumpai kata punya seperti:   

Tuan punya kuda: Kuda milik Tuan 
Tuan punya mobil: Mobil milik Tuan atau Tuan 
sedang memiliki mobil 
Saudara punya Honda: Apakah saudara memilki 
motor Honda? 
Kami punya saudara:  kami memiliki saudara 
Malah pengaruh itu kita jumpai lagi pada bentuk: 
Ini bagus punya : benda ini bagus 
Ini nomor satu punya : Milik anda nomor satu 
Ini paten punya : Ini yang paten 
Itu tiruan punya : itu tiruan  

Yang benar adalah dapat juga dikatakan: ini yang 
bagus, itu yang nomor satu, itu yang paten dan ini 
yang tiruan. 
5) Dalam pemekaian kata kami dan kita selalu juga 

kita temui kesalahan terutama dari penutur-
penutur bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia 
kata kami berarti orang pertama jamak dan ornag 
yang diajak bicara tidak termasuk didalamnya. 
Kata kita juga berarti jamak bagi pertama dan 
orang yang diajak bicara itu termasuk didalamnya.  

 Kami pergi ke Fakultas akan berbeda artinya 
dengan kita pergi ke fakultas. Salah pemakaian antara 
kedua kata ini selalu terdapat pada penutur Jawa, 
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karena dalam bahasa Jawa kami di samping berarti 
jamak juga orang yang diajak bicara termasuk 
didalamnya. 
 Sehingga dengan demikian kalimat:  
 Ayok, kami pergi ke fakultas berarti dalam 
bahasa yang benar adalah: ayok, kita pergi ke 
Fakultas. 
Pada bahasa Inggris perbedaan antara kita dan kami 
memang tidak ada. Keduanya diwakili oleh kata we 
dalam bahasa Inggris. 
6) Sesudah kita bicarakan cara-cara membentuk 

kelompok kata maka kita sampai sekarang 
membicarakan tentang struktur kalimat. Kalau kita 
perhatikan kalimat-kalimat bahasa Indonesia akan 
kita dapati bahwa struktur kalimat Indonesia 
adalah urutan-urutan kelompok kata. Marilah 
perhatikan kalimat dibawah ini. 

 Kemarin pagi kami memberi sedekah kepada 
peminta-minta itu di rumah  
Kalimat ini terdiri dari lima kelompok kata seperti 
terlihat pada kelompok kata yang bergaris 
dibawahnya itu. Apabila kelompok kata itu tidak 
dipecah atau dipisah, maka kalimat itu tidak akan 
berubah artinya walaupun strukturnya kita ubah 
sehingga kaliamat itu mempunyai variasi-variasi yang 
banyak. 
 Kami memberi sedekah kepada peminta-minta 
itu di rumah kemarin pagi  
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 Kami memberi sedekah kepada peminta-minta 
itu kemarin pagi di rumah 
 Kemarin pagi di rumah kami memberi sedekah 
kepada peminta-minta itu. 
 Kemarin pagi di rumah kepada peminta-minta 
itu kami memberi sedekah  
 Kemarin pagi kepada peminta-minta itu kami 
memberi sedekah di rumah. Dan lain-lain. 
Dengan empat kelompok kata yang membentuk 
kalimat itu dapat kita bentuk sebanyak 4x4 variasi 
kalimat yang bersinonim. Dalam bahasa asing seperti 
bahasa Inggris, Belanda dan Arab umpanya di 
samping urutan kelompok kata masih ada lagi cara-
cara untuk membentuk kalimat itu yaitu bentuk-
bentuk katanya yang berubah. Bahasa-bahasa ini 
adalah bahasa yang berfleksi yaitu bahasa yang 
berubah bentuknya berdasarkan fungsinya di dalam 
kalimat. Perubahan-perubahan kata itu kita sebut 
kasus. Bahasa Arab umpamanya mengenal empat 
macam kasus yaitu: nominative (marfuk), akusatif 
(mansub), genetif ( majrur) dan datif (majsum).  
 Bahasa indonesia tidak mengenal kasus ini 
karena bukan bahasa yang berfleksi. Oleh sebab itu 
dimana pun kita taruh kata saya baik ia sebagai subjek 
maupun sebagai predikat atau objek bentuknya tidak 
akan berubah. 
 Saya membaca buku (subjek 
 Yang membeli buku itu saya (predikat) 
 Mereka menyurati saya (objek) 
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 Kalau dalam bahasa Arab umpamanya saya 
(ana) akan berbeda bentuknya melihat tempatnya 
dalam kalimat. 
Ana menjadi: 
-i pada kata kitabi - buku saya 
-a pada kata aktubu - saya sedang menulis 
-tu pada kata katabtu - saya telah menulis 
-ni pada kata dharabani - dia memukul saya 
 Begitu juga bentuk kata kerja dalam bahasa 
berfleksi seperti bahasa Arab yang mengenal 14 
bentuk presentense, 14 bentuk past tense dan 6 bentuk 
perintah sehingga menjadi 34 bentuk kata kerja yang 
sesuai dengan jumlah dan kelamin pelaku-pelakunya. 
 Cukup sekian bentuk-bentuk yang berbeda 
dengan bahasa Indonesia yang sama sekali  tidak 
mengenal perbedaan bentuk berdasarkan jumlah 
(number) dan kelamin (gender) pelaku-pelakunya, 
kita cantumkan disini sekedar untuk perbandingan. 
 Kembali kepada penyimpangan-
penyimpangan yang kita dapati dalam bahasa 
Indonesia dalam pemakaian kalimat dapat kita 
berikan disini sebuah contoh. 
 Bila kita memakai awalan me- maka pelaku 
dan kata kerjanya boleh diselingi dengan kata lain 
seperti: 
 Saya akan mengambil buku. 
 Dia harus menyerahkan sesuatu kepadaku. 
 Kami wajib menjalankan perintah guru. 
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Tetapi apabila dipakai kata kerja pangkal ( tanpa 
awalan) maka antara pelaku dan kata kerjanya tidak 
boleh diselingi kata-kata lain, sehingga kalimat-
kaliamat dibawah ini menjadi salah. 
 Saya akan ambil buku itu. 
 Mereka mesti cari pencuri itu. 
 Kami akan serahkan uang itu. 
 Kita sudah siapkan pekerjaan itu. 
 
Seharusnya kita ucapkan atau tuliskan sebagai 
berikut: 
 Akan saya ambil buku itu. 
 Mesti mereka cari pencuri itu. 
 Akan kami serahkan uang itu. 
 Sudah kita siapka pekerjaan itu. 
 Demikian juga bentuk seperti: 
 Hal itu telah dikerjakan oleh saya. 
 Makanan itu telah dimakan oleh saya. 
Bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk yang berasal 
dari bahasa sunda, yang seharusnya dalam bahasa 
Indonesia yang benar berbunyi: 
 Hal itu telah saya kerjakan. 
 Makanan itu telah saya makan. 
 Dengan demikian bentuk kalimat-kalimat yang 
tidak benar yang kita dapati dalam pemakaian sehari-
hari dalam bahasa Indonesia yang seharusnya kita 
hindari pemakaiannya. Baik pengaruh bahasa Jawa 
dan juga bahasa Sunda itu telah lama masuk kedalam 
bahasa Indonesia. 
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7) Rasanya makalah pendek ini tidak sempurna kalau 
tidak kita bicarakan sedikit tentang interferensi 
yaitu pemakaian unsur-unsur bahasa lain dengan 
tidak benar. Interferensi ini dapat terjadi pada 
bidang fonologi (bunyi), morfologi (tatakata), frase 
(kelompok kata) maupun sintaksis (kalimat). 

 
a. Interferensi di Bidang Fonologi 

 Apabila penutur bahasa Batak mengucapkan 
/a/ sebagai/e/ seperti kata /kepada/, mereka 
/mereka/, semua /semua/ maka jelas unsur bahasa 
Batak itu telah masuk kedalam bahasa Indonesia. 
Begitu juga bila orang-orang Sunda mewarnai akhir 
kata terbuka dengan bunyi hamzah  (glottal stop) atau 
bunyi /h/ maka interferensi itu pun telah terjadi. Kata 
juga di lafalkan /juga?/, gila di lafalkan/gila?/. itu di 
lafalkan/ituh/ dan ini di lafalkan /inih/. 
 Dengan demikian penutur bahasa Jawa akan 
berbahasa Indonesia dengan membawa unsur-unsur 
bahasa Jawanya itu kedalam bahasa Indonesia 
sehingga terjadilah interferensi itu. Setiap bunyi letup 
bersuara (voiced-explosive) diwarnai dengan bunyi 
aspirat, dan apabila bunyi-bunyi itu tersebut terdapat 
diawal kata yang menunjukkan tempat maka kata itu 
didahului nasal. Inilah contoh-contohnya:  
 Bapak dilafalkan /bhapak/ 
 Duduk dilafalkan /dhudhuk/ 
 Jejak dilafalakn /jhajhak/ 
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 Gugah dilafalkan /ghughah/ 
Dan Bandung dilafalkan /mbhandhun/ 
 Depok dilafalakn /ndhapok/ 
 Jember dilafalkan /njhambhar/ 
 Gombong dilafalkan /nghombhon/ 

 
b. Interferensi di Bidang Morfologi 

 interferensi di bidang ini terjadi umpamanya 
bila kata-kata itu dimasuki afiks-afiks lain seperti: 

ketemu ketabrak kelanggar 
kepukul keminum kemakan 
seharusnya diucapkan atau dituliskan 
bertemu  tertabrak terlanggar 
terpukul terminum termakan 

 atau terjadi juga dengan pemakaian akhiran –
an pada kata-kata seperti: sungguhan, duaan, 
bubaran, tigaan, sendirian dan pandaian. Seharusnya 
kita katakan atau kita tuliskan: ber-sungguh-sungguh, 
ber-dua, bubar, bertiga, sendiri dan lebih pandai. 
 Interferensi ini dalam bidang sintaksis telah 
kita bicarakan diatas tadi. 
 

c. Interferensi di Bidang Makna 

 Interferensi semantis ini terjadi ada yang 
diserap bersama dengan konsep kulturalnya 
(perluasa)dan adakalanya bentuk baru muncul 
sedangkan bentuk lama dengan makna yang sama 
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telah ada, walaupun terkadang mempunyai nilai atau 
makna yang khusus. 
 Kata-kata seperti yang pertama adalah kata-
kata: demokrasi, politik, revolusi, televise, radio dan 
lain-lain. Sedangkan model kedua adalah kata-kata: 
oom, tante, wanita, pria, tunawisma, tunakarya, 
tunarungu, narapidana. Seperti yang kita katakana 
model kedua mempunyai nilai khusus dan biasanya 
nilai eufemisme (melembutkan), karena kata-kata 
yang telah ada terasa telah mengalami degredasi nilai 
sehingga pemakai bahasa mencari istilah lain untuk 
mengungkapkan isi hatinya setepat-tepatnya. Dengan 
demikian muncullah kata-kata baru dan dengan 
demikian terjadilah sinonim yang banyak. 
Ketika waktu masa saat zaman kala tempo 
Segala semua sekalian seluruh 
Mati meninggal berpulang mangkat wafat 
Rubuh runtuh rebag jatuh ambruk 
Pemberian anugerah hadiah  
Bagus indah cantik molek 
Pandai pintar cerdik cerdas 
Daerah area arena tempat loka 
Paper makalah risalah tulisan 
Pemuda taruna remaja. 
 Kalau kita tinjau interferensi ini maka akan 
kelihatan kepada kita bahwa unsur-unsur yang  
masuk kedalam bahasa Indonesia adalah dari bahasa 
Jawa kalau dari bahasa daerah. Sedang dari bahasa 
asing yang masuk adalah bahasa Inggris, Belanda, 
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Arab,. Juga Cina, Persia, Tamil mempunyai andil juga 
dalam bahasa indonesia. 
 Kalau bahasa daerah sebab-sebab dari bahasa 
Jawa yang banyak yang masuk adalah faktor-faktor 
(1) jumlah penutur (2) khazanah bahasa dan (3) 
otoritas penutur. Ketiga-tiga faktor ini mempunyai 
bahasa Jawa. Penduduk Jawa yang terbanyak 
khazanah bahasa atau perbendaharaan katanya 
banyak dan orng-orang Jawalah yang banyak 
sumbangannya kedalam kedaerahan jawa itu akan 
mewarnai corak-corak bahasa Indonesia. Sebagai 
pemegang otoritas yang mempunyai kesempatan luas 
untuk menggunakan peralatan komunikasi, maka 
ragam bahasanya akan segera tersebar luas di 
masyarakat. Ragam itu biasanya ditiru oleh 
masyarakat dan di jadikan rujuakan dalam pemakaian 
bahasanya. Hasan Lubis hamid, 1993. Jenggala 
Bahasa. (95-105). Angkasa Bandung. 
Tugas dan Latihan 

1. Buatlah bahasa Indonesia seperti di atas 
sebanya sepuluh nomor 

2. Masukkanlah ke dalam kalimat aktif 
3. Buatlah paragraf sebanya dua paragraf dengan 

menggunakan kata yang Anda buat 
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VII 

MENULIS PROPOSAL 
 
 
 

A. Pengertian Proposal Penelitian 
Kata proposal dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai rencana yang dituangkan 
dalam bentuk rancangan kerja, misalnya, proposal 
proyek itu belum disetujui oleh pemimpin proyek. 
Dalam bahasan ini, usulan itu difokuskan pada 
proposal penelitian yang merupakan salah satu 
langkah konkret pada tahap awal penelitian. Bagi 
seorang peneliti, usulan penelitian dianggap sebagai 
proses/langkah awal untuk melaksanakan penelitian, 
dalam arti ia akan menjadi pedoman dalam 
melaksanakan penelitian selanjutnya. Sebagai suatu 
proses, penelitian memerlukan tahapan-tahapan 
tertentu yang disebut sebagai suatu siklus. 

1. Pemilihan masalah dan pernyataan hipotesis 
(jika ada); 

2. pembuatan desain penelitian; 
3. pengumpulan data; 
4. pembuatan kode dan analisis data, dan; 
5. interprestasi hasil (Maria S.W. Soemardjono, 

1997:1-2). 
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Proposal penelitian merupakan rencana kerja 
dari suatu kegiatan penelitian tentang fenomena 
dalam satu bidang ilmu, rencana kerja tersebut 
disajikan berdasarkan urutan yang logis. Proposal 
penelitian pada dasarnya adalah rencana penelitian 
yang menggambarkan secara ilmiah hal-hal yang akan 
diteliti dan cara penelitian itu dilaksanakan (Sudjana, 
2000: 30). Pengertian yang senada dikemukakan oleh 
prasetya, dkk (1999: 5) mengatakan bahwa proposal 
penelitian atau yang sering dikenal dengan istilah 
”usulan penelitian” merupakan dokumen 
perencanaan sebuah penelitian yang akan 
dilaksanakan. 

Proposal penelitian perlu disusun sebelum 
penelitian dilaksanakan untuk: (a) memberi arah bagi 
peneliti berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, dan 
(b) memudahkan komunikasi dalam proses 
pembimbingan (khususnya bagi mahasiswa yang 
akan menulis karya akhir dalam bentuk tesis atau 
disertasi (Suhardjono, 1999: 1). Komponen-komponen 
yang perlu dimasukkan dalam sebuah proposal agar 
bervariasi   tergantung pada jenis penelitian yang 
akan digarap. 

 
B. Sistematika Proposal Penelitian 

Secara garis besar, bentuk dan isi proposal 
yang digunakan pada penulisan adalah sebagai 
berikut: (a) judul penelitian, (b) bidang ilmu, (c) 
pendahuluan, (d) perumusan masalah, (e) tinjauan 
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pustaka, (f) tujuan penelitian, (g) konstribusi 
penelitian (manfaat penelitian), (h) metode penelitian, 
(i) jadwal pelaksanaan, (j) personalia penelitian, (k) 
perkiraan biaya penelitian, dan (l) daftar pustaka serta 
(m) daftar riwayat hidup (bila diperlukan). 
Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
serta sistematika penulisan. Tinjauan pustaka berisi: 
teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan 
kerangka pikir. Metode penelitian meliputi: variabel 
dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
definisi operasional penelitian, teknik pengumpulan 
data, dan teknik analisis data.  

Usulan penelitian pada umumnya memuat (a) 
Judul, (b) latar belakang, (c) tujuan penelitian, (d) 
tinjauan pustaka, (e) landasan teori, (f) hipotesis (jika 
ada), (g) metode penelitian, (h) jadwal kegiatan, dan 
(i) daftar pustaka. Sistematika proposal penelitian 
akan diuraikan sebagai berikut ini. 
 
1. Membuat Judul dan Subjudul 

Kalimat judul dan subjudul harus singkat dan 
padat serta tetap mencakup semua konsep yang 
hendak diteliti, termasuk juga lokasi penelitiannya.  

Judul penelitian hendaknya dibuat singkat, 
jelas, menunjukan dengan tepat masalah yang akan 
diteliti, dan tidak memberi peluang bagi penafsiran/ 
interpretasi yang bermacam-macam. Di samping itu, 
bahasa yang digunakan hendaknya bahasa ilmiah 
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yang memenuhi standar tertentu dan mudah 
dipahami orang lain. Bahasa yang dipakai dalam 
menulis judul bukan berupa kalimat melainkan 
berupa kelompok kata. 

 
2. Bidang Ilmu 

Bidang ilmu yang dimaksud di sini adalah 
bidang ilmu yang akan diteliti. 

 
3. Pendahuluan 

Hamidi (2004: 203) mengemukakan latar 
belakang permasalahan suatu penelitian diawali 
dengan: 
a. Ungkapkan tentang fenomena sosial yang hendak 

diteliti. 
b. Beberapa penelitian sejenis terdahulu yang pernah 

dilakukan. 
c. Apa yang belum diketahui atau yang peneliti 

penasaran ingin mengetahui dari fenomena yang 
telah dipaparkan. 

d. Pentingnya atau signifikansi atau urgensi sesuatu 
yang belum diketahui tersebut untuk diteliti. 

e. Mengemukakan kata-kata kunci. 
Latar belakang berisi permasalahan, manfaat 

penelitian, dan keaslian/ orisinalitas penelitian. 
Dalam permasalahan diuraikan masalah yang 
menarik minat dan mendesak untuk diteliti. Peneliti 
juga harus memberikan kontribusi/ manfaat bagi 
kepentingan masyarakat (segi praktis) dan bagi 
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pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
(ipteks) atau segi teoretis. Penelitian harus asli, artinya 
masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh 
peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan 
tegas bahwa pada aspek tertentu penelitian itu belum 
pernah dikaji secara mendalam.  

Hal-hal yang dimuat dalam latar belakang 
antara lain: (1) penalaran formal teoretis, (2) fakta 
empiris yang sifatnya kasus atau fenomena tertentu, 
kenyataan berupa hambatan untuk mencapai suatu 
target keberhasilan (kesenjangan antara kenyataan 
dan harapan), (3) upaya-upaya untuk  mencapai 
keberhasilan yang optimal, (4) begitu pula perlu 
dijelaskan secara deskriptif dan analisis, hakikat, 
kedudukan dan kepentingan dan operasional masalah 
yang akan diteliti, (5) spesifikasi penelitian. 
Sehubungan dengan hal ini perlu diungkapkan 
spesifikasi penelitian yang dilakukan berbeda dari 
laporan penelitian yang pernah dilakukan orang 
sebelumnya. Dalam arti penelitian yang dilakukan 
memperkuat atau mendukung teori, menolak teori, 
atau membuat teori baru, dan (6) alasan mendasar 
dalam hal pemilihan lokasi, setting, dan sasaran.  

 
4. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah biasanya berbentuk suatu 
pertanyaan,ada beberapa pedoman yang dapat 
digunakan dalam merumuskan masalah, yakni: 
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a. Masalah dirumuskan dengan kalimat tanya yang 
padat dan jelas. 

b. Rumusannya harus memberi petunjuk 
kemungkinan pengumpulan data yang 
dibutuhkan. 

c. Dalam rumusan masalah tersebut juga harus 
dicantumkan batasan masalah yang jelas, dan 

d. Rumusan masalah menunjukkan hubungan yang 
ada anatar dua peubah maupun operasional 
(Wasito, 1995) 

Rusefendi (1994: 1995: 14) menguraikan bahwa 
rumusan masalah yang baik adalah: Pertama, rumusan 
itu didukung oleh latar belakang masalah dan oleh 
penjelasan mengenai pentingnya masalah itu untuk 
diteliti. Kedua, rumusan masalah itu memuat variabel-
variabel yang menjadi perhatian peneliti dan 
kaitannya satu sama lain yang dihubungannya 
dengan apa-apa yang akan dicari. Ketiga, rumusan itu 
memberikan penjelasan atau definisi bagi variabel 
yang berkaitan baik secara langsung maupun secara 
tidak langsung. 

Adapun masalah yang layak dijadikan pokok 
penelitian agar efektif dan efisien apabila: (1) baru, 
hangat dan aktual, dan masih berlangsung, (2) bernilai 
praktis dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran, (3) 
berada dalam batas kemampuan peneliti, baik 
kemampuan akademis, tempat, sarana dan prasarana, 
biaya, waktu dan tenaga, maupun kemampuan 
pengadaan data, (4) tidak mengundang kekuatan 
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politik apabila diteliti: kebijakan pemerintah, undang-
undang, adat istiadat masyarakat, (5) memunyai 
sponsor atau untuk kepentingan suatu karya ilmiah, 
harus ada pembimbing penelitian terhadap masalah 
tersebut.  

Teknik merumuskan masalah penelitian, yakni: 
(1) masalah yang dijadikan pokok penelitian harus 
dirumuskan secara jelas dan operasional sehingga 
tampak ruang lingkupan/batas-batasnya, (2) 
membatasi ruang lingkup masalah, (3) formasi 
rumusan masalah dapat berupa pernyataan atau 
dapat pula berupa pertanyaan, (4) pertanyaan 
penelitian harus merujuk pada tujuan penelitian, 
yakni: mengidentifikasi, mendeskripsi dan 
mengategorikan serta generalisasi atau evaluasi 
komponen yang diteliti, (5) pertanyaan penelitian 
berfungsi menjelaskan atau menjawab hal-hal yang 
akan diupayakan dengan penelitian, (6) sifat 
pertanyaan ada yang berfokus pada proses, varian 
dan ada yang  berfokus pada hasil/ produk. 
Pertanyaan yang berfokus pada proses, yakni 
bagaimana sesuatu fenomena terjadi. Pertanyaan yang 
berfokus pada varian, lazim diawali dengan bentuk 
pertanyaan: apakah, berapa banyak, bagaimana,  
adakah, dan sebagainya. Sifat pertanyaan yang 
berfokus pada hasil/ produk biasanya ditemukan 
pada penelitian kualitatif. 
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5. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah penjabaran tentang 

pengujian hipotesis atau penjelasan/gambaran 
hakikat empiris dari fenomena yang akan diteliti. 
a) Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan 

operasional. 
b) Tujuan harus memberi arah yang tepat bagi 

peneliti tentang sasaran yang dituju. 
c) Tujuan harus mencerminkan masalah dari segi 

variabel yang diteliti sehingga memungkinkan 
terpecahkannya masalah secara tuntas (Ali, 1985: 
74). 

Tujuan penelitian hendaknya dikemukakan 
dengan jelas dan tegas. Oleh karena itu, antara 
masalah, tujuan, dan simpulan yang ditarik dari hasil 
penelitian harus sejalan (sinkron). Jika masalah yang 
dikemukakan empat hal, maka tujuan juga harus 
dirumuskan dalam empat hal juga. Melalui pengujian 
hipotesis (jika ada) terhadap keempat masalah/ 
tujuan tersebut akan diperoleh simpulan yang 
meliputi keempat hal itu pula. Kriteria merumuskan 
tujuan penelitian: (1) tujuan harus dinyatakan secara 
jelas dan operasional, misalnya mengidentifikasi, 
mendeskripsi, mengungkap, menemukan, meng-
analisis, mengevaluasi, dan sebagainya, (2) tujuan 
harus diarahkan pada masalah yang diteliti, (3) 
memberi arah yang tepat bagi peneliti tentang sasaran 
yang dituju, (4) harus mencerminkan analisis masalah 
dari segi variabel yang diteliti. 
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6. Konstribusi Penelitian (Manfaat Penelitian) 
Konstribusi penelitian berisi uraian secara 

singkat dan jelas tentang jawaban apa atau konstribusi 
terhadap pengembangan bidang itu, dan/atau 
terdapat pemecahan persoalan pembangunan 
dan/atau untuk pengembangan institusi. Manfaat 
hasil penelitian ini berfungsi sebagai arahan/masukan 
bahan pertimbangan ke arah perbaikan/ 
penyempurnaan atau kepada penelitian lanjutan. 
Bahan arahan tersebut ditujukan kepada 
pejabat/penentu kebijakan yang terkait dalam 
menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan 
hasil penelitian atau menindaklanjuti hasil penelitian 
tersebut. 

Manfaat penelitian ada dua, yakni: (1) teoretis, 
yaitu pengembangan teori yang berkaitan dengan 
masalah penelitian (misalnya: teori linguistik, 
pendidikan dan pengajaran bahasa, sastra, dan 
sebagainya), (2) praktis, yaitu untuk kepentingan 
siswa/mahasiswa, guru, masyarakat, lembaga terkait 
(misalnya: perbaikan pendidikan, peningkatan mutu, 
dan sebagainya). 

 
7. Tinjauan Pustaka 

Menurut Prasetya, dkk., tinjauan pustaka 
merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah 
proposal atau laporan penelitian karena pada bab ini 
diungkapkan  pemikiran atau teori-teori yang 
melandasi dilakukannya penelitian. Tinjauan pustaka 
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ini berkaitan dengan masalah yang diajukan atau 
diuraikan yang menjurus pada penyususnan hipotesis 
atau fenomena yang akan dijelaskan ditambah alasan 
mengapa fakta empiris hipotesis tersebut perlu 
dijabarkan. Hal ini penting artinya dalam memberikan 
justifikasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian 
serta mengarhkan pendekatan atau metode yang 
digunakan. 

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis 
tentang berbagai informasi yang dikumpulkan dari 
sumber bacaan, referensi, dan data empirik yang ada 
hubungannya  dan menunjang penelitian. Kejujuran 
akademik yang diwujudkan melalui etika pengutipan 
dan penyebutan sumber informasi mengharuskan 
peneliti untuk menuliskan sumber referensi yang 
diperoleh. Di sini juga penulis dituntut kritis terhadap 
informasi yang diperoleh, sehingnga informasi yang 
dijadikan rujukan benar-benar relevan dengan 
masalah yang diteliti, dan tidak asal kutip. 

Landasan teori sebagai tinjauan pustaka 
sekurang-kurangnya mengandung tiga hal pokok:(1) 
seperangkat proposisi yang berisi konstruk atau 
konsep yang sudah didefenisikan dan saling 
berhubungan, (2) penjelasan hubungan antar variabel 
sehingga menghasilkan pandangan sistematis 
mengenai fenomena yang digambarkan oleh variabel-
variabelnya, dan (3) penjelasan mengenai fenomena 
dengan cara menghubungkan variabel dengan 
variabel lain dan bagaimana hubungan antarvariabel 



133 

itu. Landasan teori dijabarkan dan disususn 
berdasarkan tinjauan pustaka dan akan merupakan 
suatu kerangka yang mendasari pemecahan masalah 
serta untuk merumuskan hipotesis (jika ada). 

 
8. Hipotesis (jika ada) 

Hipotesis dirumuskan berdasarkan landasan 
teori atau berdasarkan tinjauan pustaka. Tidaklah 
tepat apabila ada pandangan bahwa penelitian harus 
memuat hipotesis. Pandangan itu diakibatkan oleh 
adanya persepsi yang menganggap bahwa suatu 
penelitian tanpa hipotesis tidak bersifat ilmiah. 
Kesalahpahaman ini dapat dihindari dengan 
memahami sifat penelitian yang berbeda. Misalnya, 
kalau penelitian bertujuan memahami fenomena-
fenomena sosial, budaya, dan pendidikan maka 
hipotesis dapat diganti dengan pertanyaan-
pertanyaan penelitian. Masalah atau pertanyaan 
penelitian seperti inilah yang harus dijadikan 
panduan oleh peneliti. Hipotesis adalah jawaban 
sementara yang harus diuji kebenarannya. Ciri 
hipotesis yang baik adalah (1) menyatakan hubungan, 
(2) sesuai dengan fakta, (3) berhubungan dengan 
dinamika Ipteks, (4) dapat diuji, (5) sederhana, dan (6) 
menerangkan hubungan fakta dan dapat dikaitkan 
dengan teknik pengujiannya.  

Jenis-jenis hipotesis, yakni: (1) hipotesis 
berdasarkan kategori, rumusannya: (a) hipotesis nihil 
(Ho):  hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan 
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atau pengaruh variabel dengan variabel lain, (b) 
hipoteisis alternatif: hipotesis yang menyatakan ada 
hubungan antara atau ada pengaruh atara variabel 
dengan variabel lain, (2) hipotesis berdasarkan sifat 
variabel yang akan diuji, rumusannya: (a) hipotesis 
tentang hubungan: hipotesis yang menyatakan 
tentang saling hubungan antara dua variabel atau 
lebih, yang terdiri atas hubungan sejajar tidak timbal 
balik (misalnya, hubungan antara kemampuan fisika 
dengan matematika), hubungan sejajar timbal balik 
(misalnya, hubungan antara tingkat kekayaan dengan 
kelancaran usaha), hubungan sebab akibat, tetapi tak 
timbal balik (misalnya, hubungan antara waktu proses 
belajar mengajar dengan kejenuhan mahasiswa), (b) 
hipotesis tentang perbedaan yaitu hipotesis yang 
menyatakan perbedaan dalam variabel tertentu pada 
kelompok yang berbeda (mendasar) pada penelitian 
komparatif dan eksperimen. Contoh: (1) ada 
perbedaan prestasi belajar siswa SMA antara yang 
diajar dengan metode ceramah dan tanya jawab dan 
metode diskusi (penelitian eksperimen), (2) ada 
perbedaan prestasi belajar siswa SMA antara yang 
berada di kota dan di desa (penelitian komparatif), (3) 
hipotesis berdasarkan keluasan atau lingkup variabel 
yang diuji, rumusannya: (a) hipotesis mayor, yaitu 
hipotesis yang mencakup kaitan seluruh variabel dan 
seluruh subjek penelitian. Contoh: ada hubungan 
anatara keadaan sosial ekonomi orang tua dengan 
prestasi belajar siswa SMA, (b) hipotesis minor, yaitu 
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hipotesis yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub 
dari hipotesis mayor (jabaran dari hipotesis minor). 
Contoh (1) ada hubungan antara tingkat pendidikan 
orang tua dengan prestasi   belajar siswa SMA, (2) ada 
hubungan antara kekayaan orang tua dengan prestasi 
belajar siswa SMA. 

 
9. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini berisi tentang metode 
yang digunakan dalam penelitian itu. Metode-metode 
tersebut, meliputi: (a) jenis penelitian, (b) variabel 
penelitian, (c) desain penelitian, (d) populasi dan 
sampel, (e) instrumen penelitian, (f) teknik 
pengumpulan data dan (g) teknik analisis data (Amir, 
2000: 4-5). 

Metode penelitian  juga dapat berisi tentang 
bahan atau materi penelitian, alat/ instrument, 
jalannya penelitian, variabel serta data yang 
dikumpulkan, dan analisis hasil. Dalam penelitian 
lazim dibedakan antara sumber data yang diperoleh 
langsung dari responden/ informan (data primer) dan 
data yang diperoleh secara tidak lansung, misalnya 
arsip, dokumen, dan sejenisnya (data sekunder).  

Beberapa hal penting lainnya yang perlu 
diperhatikan dalam proposal penelitian di antaranya 
seperti di bawah ini. 
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a.   Memilih pendekatan 
Jenis pendekatann terdiri atas empat. 

1) Menurut teknik sampling terdiri atas: 
pendekatan populasi dan pendekatan sampel 

2) Menurut timbulnya variabel, terdiri atas: 
pendekatan noneksperimen dan pendekatan 
eksperimen 

3) Menurut sifat penelitian noneksperimen, terdiri 
atas: penelitian kasus, penelitian komparatif, 
penelitian korelasi, penelitian historis, dan 
penelitian filosofis 

4) Menurut model pengembangan, terdiri atas:  
one schoot model, longitudinal model, dan cross 
sectional model. 

 
b.  Menentukan variabel 

Variabel adalah gejala atau objek yang 
penelitian yang bervariasi. Misalnya berat badan, jenis 
kelamin, dan suku. Klasifikasi variabel terdiri atas: 
lima. 
1) Kuantitatif (misalnya tinggi pohon) dan kualitatif ( 

misalnya kepandaian) 
2) Variabel diskrit dan variabel kontinu 

Variabel diskrit (variabel kategori), berupa 
variabel dikhotomi, variabel politon. Variabel ini 
tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. 
Sedangkan variabel kontinu yaitu variabel yang 
nilainya dalam jarak jangkauan tertentu dengan 
desimal yang tidak terbatas 
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3) Variabel terikat dan variabel bebas 
4) Variabel aktif yaitu variabel yang dimanipulasi 

oleh peneliti, misalnya metode mengajar 
5) Variabel atributif – variabel nominal = variabel 

selektif. 
Variabel yang tidak bisa dimanipulasi adalah 
karakteristik manusia dan nominate objek seperti 
jenis kelamin. 

Variabel berdasarkan hasil pengukuran, terdiri 
atas empat. 
1) Variabel berskala nominal yakni variabel yang 

bersifat diskrit dan saling pilah 
2) Variabel berskala ordinal adalah variabel yang 

berdasarkan jenjang dan menunjukkan urutan, 
misalnya panjang, kurang panjang, pendek. 

3) Varibel berskala internal yakni variabel yang 
skalanya memiliki jarak dan menunjukkan tingkat, 
misalnya nilai ujian mahasiswa:  6, 7, 8, dst. 

4) Variabel berskala rasio yakni variabel yang 
menunjukkan sifat perbandingan, misalnya berat 
badan. 

c.  Instrumen 
Instrumen pada umumnya dapat 

dipergunakan seperti observasi, wawancara, 
kuesioner, studi dokumen, dan sebagainya. Pemilihan 
instrumen bergantung pada beberapa pertimbangan, 
misalnya: (1) jumlah responden. Apabila jumlahnya 
relatif terbatas, maka wawancara lebih tepat daripada 
kuesioner, (2) lokasi – penggunaan kuesioner lebih 
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tepat jika penelitian meliputi daerah yang lebih luas, 
(3) data, jika pendapat yang lebih mendalam ingin 
diperoleh, metode wawancara lebih tepat, dan (4) 
pelaksana, jika pelaksana cukup banyak sedangkan 
responden relatif terbatas, wawancara atau observasi 
dapat digunakan, dan sebaliknya, penggunaan 
kuesioner lebih tepat (Arikunto,1983:116). 

Jenis alat dan teknik pengumpulan data, antara 
lain: 
1) Interviuw 

Interviuw adalah cara pengumpulan data 
dengan tanya jawab langsung/ tidak langsung 
dengan sumber data. Interviuw efektif sebagai alat 
pengumpulan data karena: (1) dapat dilakukan 
pada setiap individu, (2) data yang diperoleh 
langsung diketahui objektivitasnya, (3) 
dilaksanakan langsung pada responden sebagai 
sumber data, (4) dilaksanakan dengan tujuan 
memperbaiki hasil yang diperoleh, dan (5) 
pelaksanaannya lebih fleksibel dan dinamis. 
Kelemahan interviuw, antara lain: (1) pelaksanaan 
menuntut banyak waktu, tenaga dan biaya, 
terutama bila sampel cukup besar, (2) faktor 
bahasa sangat mempengaruhi hasil/ data yang 
diperoleh, (3) interviuw  sering dilakukan bertele-
tele, (4) menuntut penyesuaian diri secara 
emosional/ mental psikis antara peneliti dengan 
responden, (5) hasilnya sangat bergantung kepada 
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kemampuan peneliti dalam menggali, mencatat 
dan menafsirkan setiap jawaban.  

Ada tiga cara penata-urutan pertanyaan, 
yakni: (1) bentuk cerobong yakni dari segi umum 
mengarah ke khusus, (2) kebalikan cara cerobong 
yakni cara penyusunan pertanyaan terbalik yakni 
dari yang khusus ke yang umum, (3) bentuk 
kuintamensional yakni cara menfokuskan 
pertanyaan dari dimensi kesadaran deskriptif 
menuju dimensi afektif, perilaku, perasaan atau 
sikap. Cara memformulasikan pertanyaan adalah: 
(1) apa pertanyaan ini perlu?, (2) apakah 
mencakup topik?, (3) bagaimana ditafsirkan?, (4) 
apakah responden memiliki informasi untuk 
menjawab pertanyaan?, (5) sejauh manakah 
kesahihan kepercayaan jawaban yang diperoleh?.  

Langkah-langkah penyusunan pedoman 
interviuw, yakni: (1) memuat lay-out pedoman 
interviuw, (2) memilih pertanyaan yang relevan 
dengan adat yang diperlukan agar tidak terjadi 
tumpang tindih dengan pertanyaan yang tidak 
diperlukan, (3) mencobakan (try-out) pertanyaan 
yang telah disusun agar diketahui kelemahan serta 
efektifitasnya, dan (4) membuat pedoman 
interviuw yang siap digunakan.  

Pelaksanaan dan kegiatan sesudah 
interviuw adalah: 
a) Bagaimana melaksanakan interviuw: persiapan 

fisik dan mental, tempat dan waktu. 
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b) Strategi atau taktik wawancara: tidak 
memerlukan kesimpulan, tetapi kelanjutan 
pada kesempatan lain, taktik waktu, identitas 
wawancara, unsur kelamin, usia dan 
kedudukan sosial. 

c) Pencatatan data wawancara: melalui tape 
recorder dan pencatatan wawancara sendiri, 
transkripsi ke dalam ketikan, dan catatan 
lapangan pewawancara. 

d) Kegiatan sesudah wawancara: penting 
pengecekan data, kualitas data, pemeriksaan 
informasi yang diperlukan, disiplin untuk 
mengorganisasi dan mensistematiskan data  
untuk bahan analisis. 

2) Observasi 
Observasi adalah penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan terhadap 
objek (langsung/ tidak langsung) menggunakan 
teknik pengamatan atau observasi. Teknik ini 
cocok dalam penelitian sejarah, deskriptif atau 
eksperimental.  

Pelaksanaan pengamatan menempuh tiga cara 
yaitu: 
a) pengamatan langsung yakni langsung terhadap 

objek tanpa perantara 
b) pengamatan tidak langsung yaitu 

menggunakan perantara suatu alat atau cara 
(situasi langsung/ manipulasi) 
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c) partisipasi (peran serta) ikut ambil bagian 
langsung melibatkan diri dalam situasi objek 
yang diteliti (misalnya: sosiologi, psikologi, dan 
antropologi).  

Alat yang digunakan untuk pengamatan, 
yakni: 
a) daftar cek yaitu mendaftar semua gejala yang 

akan muncul pasa objek 
b) daftar isian, yaitu daftar item yang diamati dan 

kolom tentang gejala item dan sebagainya 
c) skala penilaian adalah mengubah data 

kualitatif ke data kuantitatif. 
Alasan pemanfaatan pengamatan, yakni: 

a) dilakukan atas dasar pengalaman secara 
lagsung 

b) melihat dan mengamati sendiri, mencatat 
perilaku dan kejadian bagaimana adanya 

c) memungkinkan mencatat peristiwa dalam 
situasi yang berkaitan dengan proporsional dan 
pengetahuan yang langsung diperoleh dari 
data 

d) jalan terbaik untuk mengecek kepercayaan data 
e) peneliti mampu memahami situasi yang rumit 
f) dalam kasus-kasus tertentu  menjadi alat yang 

bermanfaat 
g) alasan metodologis.  

Peran peneliti sebagai pengamat, yaitu: (1) 
berperan secara lengkap, (2) berperan sarat sebagai 
pengamat (anggota pura-pura), (3) pengamat 
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sebagai pemeran serta, (4) pengamat penuh (terjadi 
di lab. untuk eksperimen). Beberapa kelemahan 
pengamatan, yakni: 
a) dari segi teknik pengamatan: (a) pengamat 

terbatas mengamati karena statusnya dalam 
kelompok, (b) pengamat yang berperan serta 
sering sukar memisahkan diri, dan (c) hasil 
pengamatan yang berjumlah besar data sering 
sukar dianalisisnya, (d) pengamatan sering 
tidak sistematis; 

b) dari segi pengamatan sendiri: (a) tidak ada 
umpan balik, (b) tidak mengendalikan diri atau 
berprasangka berlebihan. 

3) Angket 
Angket sangat cocok untuk penelitian 

survei. Tujuan pokok pembuatan angket, yakni; 
a) memperoleh informasi yang relevan dengan 

tujuan penelitian 
b) memperoleh informasi dengan reliabilitas dan 

validitas setinggi mungkin 
c) menyaring data yang berkaitan dengan 

hipotesis dan tujuan penelitian, mengingat 
terbatasnya masalah yang dapat ditanyakan 
dalam angket. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam angket 
sebaiknya yang diperlukan, relevan, dan 
bagaimana jawaban atas pertanyaan itu di dalam 
tabulasi. Isi pertanyaan dalam angket, yakni: 
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a) pertanyaan tentang fakta: umur, pendidikan, 
agama,status perkawinan, dan sebagainya 

b) pertanyaan tentang pendapat dan sikap: 
perasaan dari sikap responden tentang sesuatu 

c) pertanyaan tentang informasi: apa yang 
diketahui dan sejauh mana tingkat 
pengetahuannya tentang hal itu 

d) pertanyaan tentang persepsi diri. 
Beberapa cara pemakaian angket, yakni: 

a) digunakan dalam wawancara tatap muka 
dengan responden 

b) diisi sendiri oleh kelompok (secara serentak) 
wawancara melalui telpon 

c) angket yang diposkan, dilampiri amplop 
berperangko untuk dikembalikan setelah diisi. 

Jenis pertanyaan dalam angket, yakni: 
a) pertanyaan tertutup yaitu responden tidak 

diberi kesempatan memberikan jawaban lain 
selain yang sudah ada 

b) pertanyaan terbuka yakni responden bebas 
memberikan jawaban 

c) kombinasi tertutup dan terbuka 
d) semi terbuka yakni jawaban sudah tersusun 

tapi boleh ada tambahan jawaban. 
Petunjuk membuat pertanyaan, yakni: 

a) gunakan kata-kata sederhana dan dimengerti 
oleh semua responden 

b) usahakan pertanyaan jelas dan khusus 
c) hindari pertanyaan rancu 
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d) hindari pertanyaan sugesti 
e) harus berlaku bagi semua responden. 
 

1. Catatan lapangan 
Catatan lapangan adalah catatan peneliti ketika 

berada di lapangan. Catatan yang dimaksud adalah 
coretan seperlunya yang dipersingkat berisi kata-kata 
inti, frasa pokok-pokok isi pembicaraan atau 
pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram, 
diagram, dan lain-lain.  

Catatan ini berguna hanya sebagai alat 
perantara untuk menyusun catatan lengkap. Proses ini 
dilakukan setiap kali peneliti selesai mengadakan 
pengamatan dan wawancara agar tidak bercampur 
dengan informasi lain. Dengan kata lain, catatan 
adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, 
dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka 
pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam 
penelitian kualitatif. Bentuk adalah wajah catatan 
lapangan yang terdiri atas halaman depan dan 
halaman berikutnya disertai petunjuk paragraf dan 
baris tepi. Ada tiga macam model catatan, yaitu: (1) 
catatan pengamatan (CP) adalah pernyataan semua 
peristiwa yang dialami, bukan penafsiran, tetapi 
adanya dan datanya sudah teruji keabsahan dan 
kepercayaannya, menjelaskan siapa mengatakan/ 
melakukan apa dalam situasi tertentu. (2) Catatan 
teori (CT) adalah berkaitan dengan pemikiran 
konseptual mulai menafsirkan, menyimpulkan, 
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berhipotesis, bahkan berteori, mengembangkan 
konsep baru dan menghubungkannya dengan konsep 
lama untuk menghasilkan perubahan. (3) Catatan 
metodologi (CM) adalah persoalan tindakan peneliti 
dan proses metodologinya.  

Catatan lapangan berisi dua bagian, yakni: (1) 
bagian deskriptif, dan (2) bagian  reflektif. Bagian 
deskriptif adalah catatan secara lengkap dan objektif 
yang berisi uraian secara rinci, namun tidak 
menggunakan kata-kata abstrak, tetapi kata yang 
operasional. Bagian deskriptif berisi hal-hal berupa: 
gambaran diri subjek, rekonstruksi dialog, deskripsi 
latar fisik, catatan tentang peristiwa khusus, 
gambaran kegiatan, perilaku pengamat seabgai 
instrumen. Bagian refleksi berisi hal-hal: reflkeksi 
mengenai analisis metode dilematik dan konflik, 
kerangka pikir peneliti, dan klarifikasi.  

Proses penulisan catatan lapangan adalah: 
a) CL langsung dikerjakan/ jangan ditunda 

menyusunnya. 
b) Jangan berbicara kepada siapa pun sebelum 

menyusun CL. 
c) Cari tempat yang tidak terganggu dan siapkan 

alat yang diperlukan. 
d) Siapkan waktu secukupnya untuk pembuatan 

CT. 
e) Mulailah dengan membuat kerangka. 
f) CL dapat pula disusun berdasarkan judul-

judul. 
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g) Percakapan dan peristiwa yang dialami 
dinyatakan dalam bentuk percakapan. 

h) Tambahkan hal-hal yang terlupakan pada 
bagian belakang catatan. 

i) Pekerjaan menyusun CL memakan waktu dan 
tenaga, mungkin bosan sehingga peneliti perlu 
menyadarinya dan mencari jalan keluarnya. 

 
5) Penggunaan Dokumen 

Dokumen digunakan dalam penelitian dengan 
alasan, yakni: 
a) merupakan sumber yang stabil, kaya dan 

mendukung sebagai bukti untuk penyajian 
b) sifatnya alamiah, sesuai dengan konteks, lahir 

dan berada dalam konteks. 
Ada dua macam dokumen, yakni: (1) dokumen 
pribadi dan (2) dokumen resmi. Dokumen 
pribadi adalah catatan seseorang tertulis 
tentang tindakan dan pengalaman, misalnya: 
buku harian, surat pribadi, dan outobiografi. 
Dokumen resmi terdiri atas: (1) dokumen 
internal: memo, pengumuman, instruksi, 
aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, 
risalah, laporan, rapat, keputusan pemimpin 
lembaga, (2) dokumen eksternal yakni bahan-
bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu 
lembaga sosial, majalah, buletin, pernyataan 
dan berita untuk media massa, bermanfaat 
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untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, 
dan lain-lain. 
 

d.  Jalannya Penelitian 
Jalannya penelitian adalah cara melakukan 

penelitian dan cara mengumpulkan data. Berdasarkan 
tipe data yang digunakan, diuraikan cara 
mengumpulkan data melalui alat pengumpulan data 
yang dipilih. Variabel penelitian dibiarkan melalui 
defenisi operasional yang sedapat-dapatnya 
menggambarkan dasar pengukuran serta kisarannya. 
Validitas data antara lain tampak dalam penjabaran 
lain. Adapun analisis hasil berisi uraian tentang cara-
cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data 
yang terkumpul untuk digunakan dalam memecah 
masalah penelitian. 

  
10.  Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan penelitian berisi tentang 
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
penelitian, mulai dari penyusunan proposal sampai 
kepada penyusunan laporan hasil penelitian. Setiap 
kegiatan dijadwalkan berdasarkan jatah bulan yang 
ditentukan. Jadwal penelitian ditunjukan tahap-tahap 
dengan rincian/ uraian setiap kegiatan dan jangka 
waktunya. Jadwal penelitian, yang berisi: (a) tahap-
tahap penelitian, (b) rincian kegiatan penelitian, dan 
(c) jangka waktu yang diperlukan untuk 
melaksanakan setiap kegiatan. 
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11.  Personalia Penelitian 
Personalia penelitian adalah tim pelaksana 

penelitian. Tim ini terdiri biasanya terdiri: (a) kepala 
proyek/ ketua penelitian, (b) tenaga peneliti/ anggota 
peneliti, (c) teknisi laboran/ pembantu, (d) pekerja 
lapangan/ pecacah, dan (e) tenaga adminitrasi. 

 
12. Perkiraan Biaya 

Perkiraan biaya penelitian berisi tentang 
perincian biaya yang digunakan dalam pelaksanaan 
penelitian. Biaya penelitian ini dirinci mulai dari 
penyusunan proposal sampai pada penyusunan 
laporan hasil penelitian. Biaya setiap penelitian sangat 
bervariasi sesuai jenis dan cakupan penelitian serta 
besarnya biaya yang diberikan oleh pemberi biaya. 

 
13.  Daftar Pustaka 

Daftar pustaka adalah daftar buku/ literatur/ 
pustaka yang dijadikan rujukan dalam penyusunan 
laporan. Teknik penulisan daftar pustaka ini dimulai 
dari A-Z bersusun ke bawah. 

Daftar pustaka dapat disusun menurut aturan 
yang lazim, yang dapat diperoleh dari berbagai 
sumber. Ada pun cara penulisan yang dipilih 
hendaknya digunakan secara konsisten. Contoh 
penulisan daftar pustaka sebagai berikut: 

Purwo, K.B. (1989). Pragmatik dan Pengajaran 
Bahasa. Yogyakarta: Kanisius.  
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Flood, J., J.M. Jensin, dan J.R. Squire. (1991). 
Handbook of Research on Teaching the 
English Language Arts. New York: 
Macmillan Company. 

 
14.  Daftar Riwayat Hidup 

Daftar riwayat hidup berisi tentang daftar 
riwayat hidup tim peneliti. Isi daftar riwayat hidup ini 
meliputi: nama lengkap dan gelar, tempat dan tanggal 
lahir, golongan/pangkat/nip, jabatan, 
fakultas/jurusan, pendidikan tertinggi, pengalaman 
penelitian, dan b udang kegiatan yang saat ini diikuti. 
Daftar riwayat hidup ini ditandatangani oleh 
pelaksana peneliti yang bersangkutan dan disahkan 
oleh dekan/pimpinan. 
 
C.  Langkah-langkah Penelitian 

 
Suharsimi Arikunto 1996: 16-17) 

mengemukakan sebelas langkah penelitian. 
1. Memilih masalah 
2. Studi pendahuluan 
3. Merumuskan masalah 
4. Merumuskan anggapan dasar dan hipotesis 
5. Memilih pendekatan 
6. Menentukan variabel dan sumber data 
7. Menentukan dan menyusun instrumen penelitian 
8. Mengumpulkan data 
9. Analisis data 
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10. Menarik kesimpulan 
11. Menulis laporan 

 
Berbeda dengan Sudjana (1991) yang hanya 

menyebutkan lima langkah penelitian. Pertama, 
konseptualisasi masalah penelitian sehingga jelas 
rumusan masalahnya, jelas ruang lingkupnya dan 
jelas batasan konsep dan batasan operasional. Kedua, 
berpikir rasional dan mengkaji teori, postulat yang 
berkenaan dengan masalah penelitian untuk 
mengajukan hipotesisi penelitian. Ketiga, 
pengumpulan data di lapangan untuk keperluan 
pemecahan masalah penelitian. Keempat, analisis data 
dan menguji hipotesis. Kelima, kesimpulan penelitian.  
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VIII 

PIDATO DAN PRESENTASI ILMIAH 
 
 
 

A. PIDATO 
 

1. Pengantar 

Salah satu ragam berbicara yang sering 
digunakan dari dahulu sampai sekarang adalah 
pidato. Dalam penataran, peringatan, seminar, dan 
perayaan, pidato sering digunakan. Seseorang yang 
memiliki kemampuan berpidato dalam forum 
tersebut  biasanya mendapatkan tempat di hati para 
pendengarnya. Itulah sebabnya banyak orang yang 
ingin berusaha untuk memiliki keterampilan 
berbicara dengan baik agar  sanggup menyampaikan 
pidato di hadapan khalayak dengan baik pula. 

Seorang pemimpin, seorang ahli, seorang guru, 
dan seorang mahasiswa hendaknya berusaha pula 
memiliki keterampilan berbicara umumnya dan 
memiliki kemampuan berpidato di hadapan khalayak 
khususnya karena bagaimana pun pada suatu saat 
kita akan dituntut untuk berpidato. Pidato merupakan 
suatu hal yang sangat penting baik pada waktu 
sekarang maupun pada waktu yang akan datang, 
karena pidato merupakan penyampaian dan 
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penanaman pikiran, informasi, atau dari gagasan 
pembicara kepada khalayak ramai. Seseorang yang 
berpidato dengan baik akan mampu meyakinkan 
pendengarnya untuk menerima dan mamatuhi 
pikiran, informasi, gagasan, atau pesan yang 
disampaikan. 

Agar dapat berpidato dengan baik, ada 
beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti di 
bawah ini. 
1. Mempunyai tekad  dan keyakinan bahwa 

pembicara mampu meyakinkan orang lain. 
Dengan memiliki tekad yang bulat akan tumbuh 
keberanian dan sikap percaya diri sehingga ia 
tidak akan ragu-ragu mengucapkan pidatonya; 

2. Memiliki pengetahuan yang luas sehingga 
pembicara dapat menguasai materi dengan biak. 
Untuk  itu, pembicara sebaiknya banyak membaca 
dan mendengarkan pembicaraan yang baik; 

3. Memiliki perbendaharaan kata yang cukup 
sehingga pembicara mampu  mengungkapkan 
pidato dengan lancar dan meyakinkan; dan  

4. Melakukan latihan yang intensif. Berpidato 
memerlukan latihan apabila di hadapan massa. 
Persiapan yang matang dan latihan yang intensif  
akan sangat membantu kelancaran berpidato. 
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2. Pengertian Berpidato  

Berpidato merupakan salah satu wujud 
kegiatan berbahasa lisan. Sebagai wujud berbahasa 
lisan, berpidato mementingkan ekspresi gagasan dan 
penalaran dengan menggunakan bahasa lisan yang 
didukung aspek-aspek nonkebahasaaan (ekspresi 
wajah, gesture, kontak pandang, dll.). Dengan 
demikian, berpidato adalah kegiatan menyampaikan 
gagasan secara lisan dengan menggunakan penalaran 
yang tepat serta memanfaatkan aspek-aspek 
nonkebahasaan yang dapat mendukung keefisisenan 
dan keefektifan pengungkapan gagasan kepada orang 
banyak dalam suatu acara tertentu. 

 
3. Kriteria  Pidato yang  Baik 

Setiap orang yang berpidato pasti berusaha dan 
berharap pidato yang disampaikan dinilai oleh 
pendengarnya sebagai pidato yang  baik. Pidato yang 
baik ditandai oleh kriteria (a) isinya sesuai dengan 
kegiatan yang sedang berlangsung, (b) isinya 
menggugah dan bermanfaat bagi pendengar, (c) 
isinya tidak menimbulkan pertentangan sara, (d) 
isinya jelas, (e) isinya benar dan objektif, (f) bahasa 
yang digunakan mudah dipahami pendengarnya, dan  
(g) disampaikan secara santun, rendah hati, dan 
bersahabat. 
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 Pidato dapat terlaksana dengan baik apabila 
pembicara bukan sekadar menguasai unsur 
kebahasaan secara baik melainkan juga menguasai 
unsur nonkebahsaan, seperti keberanian, ketenangan, 
kesanggupan mengadakan reaksi yang cepat dan 
tepat, kesanggupan menyampaiakn ide atau gagasan 
secara lancar dan teratur, dan kesanggupan 
memperlihatkan sikap dan gerak-gerik yang tidak 
canggung. 

Untuk memiliki kemampuan berpidato yang 
baik diperlukan persiapan yang sebaik-baiknya dan 
latihan secara teratur. Bagi orang yang sudah biasa 
berpidato di hadapan massa, mempersiapkan pidato 
dan melakukan latihan mungki tidak diperlukan lagi, 
namun bagi seseorang yang baru atau belum pernah 
berbicara di depan umum, hal itu sangat diperlukan. 
Seseorang berpidato berarti memberikan informasi 
atau menyampaiakn suatu  pengetahuan kepada 
orang banyak. Penyampaian informasi atau 
pengetahuan tersebut selayaknyalah dipersiapkan 
lebuh dahulu dengan sebaik-baiknya agar uraiannya 
dapat lebih teratur, bahasanya lebih jelas, dan dapat 
dipikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan 
timbul dalam pelaksanaan pidato, serta bagaimana 
usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. 

Menurut Gorys Keraf, ada tujuh langkah yang 
perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pidato 
yang baik. 
1. Menentukan topik dan tujuan; 
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2. Menganalisis pendengar dan situasi; 
3. Memilih dan menyempitkan topik; 
4. Mengumpulkan bahan; 
5. membuat kerangka uraian; 
6. Menguraikan secara mendetail; dan 
7. Melatih dengan suara nyaring. 

Ketujuh langkah tersebut diperingkas menjadi 
tiga langkah, yaitu meneliti masalah (1, 2, dan 3), 
menyusun uraian (4, 5, dan 6), dan mengadakan 
latihan (7). 

 
4. Tata Cara dan Etika Berpidato  

Tata cara berpidato merujuk kepada langkah-
langkah dan urutan untuk memulai, 
mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Sementara 
itu, etika berpidato merujuk kepada nilai-nilai 
kepatutan yang perlu diperhatikan dan dijunjung 
ketika seorang berpidato. Langkah-langkah dan 
urutan berpidato secara umum diawali dengan 
pembukaan, sajian isi, dan penutup. Pembukaan 
biasanya berisi sapaan kepada pihak-pihak yang 
diundang atau yang hadir dalam suatu acara. 
Selanjutnya, sajian isi merupakan hasil penjabaran 
gagasan pokok yang akan disampaikan dalam pidato. 
Sebagai hasil penjabaran gagasan pokok, sajian isi 
perlu dirinci sesuai dengan waktu yang disediakan. 
Bagaimana halnya dengan penutup? Penutup pidato 
berisi penegasan kembali gagasan pokok yang telah 
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dipaparkan dalam sajian isi, harapan, dan ucapan 
terima kasih (sekali lagi) atas partisipasi semua pihak 
dalam acara yang sedang berlangsung. 

Etika berpidato akan menjadi pegangan bagi 
siapa saja yang akan berpidato. Nilai-nilai (values) apa 
yang perlu diperhatikan ketika berpidato? Ketika 
berpidato, janganlah menyinggung perasaan orang 
lain, sebaliknya berupaya menghargai dan 
membangun optimisme bagi pendengarnya. Selain 
itu, keterbukaan, kejujuran, empati, dan persahabatan 
perlu diusahakan dalam berpidato. 

Berpidato di hadapan umum merupakan suatu 
kehormatan. berhasil atau tidaknya pidato ini juga 
ditentukan oleh tata krama dalam berpidato. Tata 
krama ini tentu disesuaikan dengan forum yang 
dihadapi, misalnya di hadapan massa, di hadapan 
wanita, di hadapan orang-orang terkemuka, di 
hadapan sesama golongan, di hadapan pelajar, di 
hadapan pemeluk suatu agama, atau di hadapan 
rakyat desa, dan lain-lain. Berikut ini dipaparkan tata 
krama beripdato. 
1. Jika berpidato di hadapan umum, hendaknya 

memperhatikan tiga hal berikut ini: 
a. berpakaian dengan rapi dan bersih, tetapi tidak 

bergaya pamer dengan memakai perhiasan 
atau pakaian yang berlebihan. 

b. menggunakan kata-kata sopan dan jangan 
memperlihatkan keangkuhan, kesombongan, 
atau kepongahan, tetapi dengan rendah hati. 
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c. jika pidato panjang, agar tidak membosankan 
pendengar hendaknya diselingi humor, namun 
humor itu  harus sopan. 

2. Jika berpidato di hadapan wanita atau sebagian 
besar wanita dan yang berpidato pria, 
perhatikanlah kata-kata yang digunakan, 
hendaknya jangan sampai menyinggung perasaan. 

3. Bila berpidato di hadapan orang-orang terkemuka, 
hendaknya mempersiapkan diri dengan 
sempurna; dengan demikian keyakinan kita akan 
tumbuh; selain itu kita tidak perlu  merasa rendah 
diri. 

4. Jika berpidato di hadapan sesama golongan, kita 
harus terbuka dan terus terang dan dapat agak 
santai, namun jangan melupakan tata krama. 

5. Jika yang medengarkan pidato kita itu pelajar atau 
mahasiswa, kita harus mampu meyakinkan 
mereka dengan argumentasi yang logis. 

6. Jika berpidato di hadapan pemeluk suatu agama, 
kita harus menjaga jangan sampai ada satu ucapan 
pun yang menyinggung martabat suatu agama. 

7. Jika yang mendengarkan pidato kita itu 
masyarakat desa, gunakanlah kata-kata atau 
kalimat yang sederhana sehingga pidato kita itu 
mudah dimengerti. 
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5. Menulis Naskah Berpidato 

Menulis naskah pidato perlu dilakukan 
apabila kegiatan pidato yang akan dilakukan memang 
dipersiapkan sebelumnya. Akan tetapi, apabila 
kegiatan berpidato itu dilakukan secara spontan tentu 
tidak perlu menulis naskah pidato sebelum kegiatan 
pidato dilakukan. Menulis naskah pidato hakikatnya 
adalah menuangkan gagasan ke dalam bentuk bahasa 
tertulis yang siap dilisankan melalui kegiatan 
berpidato. Pilihan kosa kata dan kalimat-kalimat serta 
paragraf dalam menulis naskah pidato sesungguhnya 
tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan 
kegiatan menulis untuk menghasilakn naskah yang 
lain. Situasi resmi atau kurang resmi akan 
menentukan pilihan untuk kosa kata dalam menulis 
naskah pidato. Dengan demikian, sekalipun naskah 
pidato itu merupakan bahan tulis yang akan 
dilisankan, sehingga konteks kelisanan perlu 
diperhatikan. 

 
6. Menyunting Naskah Pidato 

Seperti halnya  naskah makalah atau aritkel, 
naskah pidato pun perlu disunting. Harapannya, 
melalui kegiatan penyuntingan naskah pidato yang 
akan dibawakan menjadi lebih, sempurna. Apa yang 
perlu disunting? Isi, bahasa, dan penalaran dalam 
naskah pidato menjadi sasaran penyuntingan. Isinya 
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dicermati kembali apakah telah sesuai dengan tujuan 
pidato, calon pendengar, dan kegiatan yang digelar. 
Selain itu, isinya juga dipastikan apakah benar, 
representatif, dan mengandung informasi yang 
relevan dengan konteks pidato. Bagaimana dengan 
bahasanya? Penyuntingan terhadap bahasa diarahkan 
pada pilihan kosa kata, kalimat, dan penyusunan 
paragraf. Ketepatan pilihan kosa kata, kalimat, dan 
satuan-satuan gagasan dalam paragraf menjadi 
perhatian utama dalam kegiatan penyuntingan ini. 
Apakah penalarannya perlu disunting? Penalaran 
dalam naskah pidato juga disunting untuk 
memastikan apakah isi dalam naskah pidato telah 
dikembangkan dengan menggunakan panalaran yang 
tepat, misalnya dengan pola induktif, dedukatif, dan 
campuran. 

 
7. Menyempurnakan Naskah Pidato Berdasarkan 

Suntingan  

Menyenpurnakan naskah pidato setelah 
disunting, baik oleh penulis sendiri maupun orang 
lain, perlu dilakukan. Penyempurnaan itu diarahkan 
kepada aspek isi, bahasa, dan penalaran sebagaimana 
yang telah disunting di atas. Penyempurnaan aspek 
bahasa dilakukan dengan mengganti kosa kata yang 
lebih tepat dan menyempurnakan kalimat dengan 
memperbaiki struktur dan gagasannya. Sementara itu, 
penyempurnaan paragraf dilakukan dengan 
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memperbaiki koherensi dan kohesi paragraf. Untuk 
itu, penambahan kalimat, penyempurnaan kalimat 
atau penghilangan kalimat perlu dilakukan. 

 
8. Sistematika Berpidato 

Menyampaikan pidato berarti melisankan 
naskah pidato yang telah disiapkan. Akan tetapi 
menyampaikan pidato bukan sekadar membacakan 
naskah pidato di depan hadirin, melainkan perlu juga 
menghidupkan dan menghangatkan suasana dan 
menciptakan interksi yang hangat dengan khalayak. 
Untuk itu, seseorang yang akan menyampaikan 
pidato harus mampu menganalisis situasi dan 
memanfaatkan hasil analisisnya itu menghidupkan 
suasana dalam pidato yang akan dilakukan. Apabila 
pidato yang  disampaikan bukan atas nama orang lain 
(bukan membacakan naskah pidato atasan atau orang 
lain), kita masih dapat melakukan penambahan-
penambahan sepanjang waktu yang disediakan 
memadai. Yang terpenting, penambahan itu 
memperkaya isi pidato, dapat menghangatkan 
suasana, dan bermanfaat serta dapat memperjelas isi 
dalam naskah pidato.       

Secara garis besar sistematika berpidato adalah 
seperti berikut ini. 
1. Mengucapkan salam pembuka dan menyapa 

hadirin; 
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2. Menyampaikan pendahuluan yang biasanya 
dilahirkan dalam bentuk ucapan terima kasih, atau 
ungkapan kegembiraan atau rasa syukur; 

3. Menyampaikan isi pidato yang diucapkan dengan 
jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar dan dengan gaya bahasa yang 
menarik; 

4. Menyampaikan kesimpulan dari isi pidato supaya 
mudah diingat oleh pendengar; 

5. Menyampaikan harapan yang berisi anjuran atau 
ajakan kepada pendengar untuk melaksanakan isi 
pidato; dan 

6. Menyampaiakan salam penutup 
 

9. Faktor Penunjang Keefektifan Berpidato 

Ada empat hal yang perlu diperhatikan agar 
pidatonya sukses. 
1. Pembicara dituntut seseorang yang bermoral. Jika 

pembicara  bermoral tidak baik dan diketahui oleh 
pendengar, maka pendengar akan mencemooh. 

2. Pembicara hendaknya sehat jasmani dan rohani 
sehingga penampilanya dapat bersemangat, 
gagah, dan simpatik. Jangan sekali-kali 
menunjukkan fisik yang lemah di hadapan 
khalayak. 

3. Sarana yang diperlukan hendaknya cukup 
menunjang, misalnya publikasi; jika pidato 
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disampaikan di hadapan massa, pengeras suara 
yang memadai, waktu, dan tempat harus sesuai. 

Jika berpidato di hadapan massa, harus diperhatikan: 
volume suara, tingkat pengetahuan massa, keadaan 
sosial, kebiasaan, adat-istiadat, dan agama, waktu 
berbicara tidak begitu lama, pembicara harus sabar 
dan menyesuaiakan gaya dengan massa. 
 
B. PRESENTASI ILMIAH 

Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang 
lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Kegiatan 
tersebut berfungsi untuk penyebaran informasi 
ilmiah, baik informasi konseptual maupun 
prosedural. Kemahiran untuk melaksanakan 
presentasi ilmiah merupakan kebutuhan. Oleh sebab 
itu, mereka dilibatkan dalam menyusun bahasan 
presentasi dengan bantuan teknologi informasi, 
menyajikan, dan merevisi berdasarkan umpan balik 
dari peserta. 

 
1. Pengertian dan Kiat Presentasi  Ilmiah 

Presentasi ilmiah yang efektif adalah penyajian 
bahan ilmiah oleh seseorang di suatu forum yang  
pesertanya secara sukarela terlibat aktif dalam 
interaksi verbal ilmiah menuju tercapainya tujuan 
dalam waktu yang tersedia. 
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Agar presentasi dapat berjalan secara efektif, 
ada kiat yang perlu diterapkan. Kiat tersebut 
mencakup: menarik minat dan perhatian peserta, 
menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah 
yang dibahas, dan menjaga etika. Untuk menarik 
minat dan perhatian pada apa yang dibahas, seorang 
penyaji dapat menggunakan media yang menarik, 
yang dapat berupa media visual seperti gambar 
dengan warna yang menarik, suara yang cukup keras 
bagi peserta, dan/atau ilustrasi, anekdot, dan 
demonstrasi. Selanjutnya, perhatian mereka perlu 
dialihkan pada fokus pembahasan dengan cara yang 
menarik pula dengan memanfaatkan informasi latar 
belakang peserta. Perhatian mereka perlu dijaga atau 
dipertahankan dengan cara menjaga agar suara tidak 
monoton, dan dengan menggunakan variasi media. 
Dalam hal ini multimedia sangat membantu. Akan 
tetapi apabila perangkat keras sangat terbatas, paling 
tidak cara berbicara yang perlu divariasi. Alur 
presentasi perlu dijaga agar tetap fokus dengan 
menyatakan secara terus terang fokus pembahasan 
dan penyaji menaati bahan yang telah disiapkan dan 
memberi penjelasan singkat padat mengenai butir-
butir inti. Etika dijaga dengan cara menghindari hal-
hal yang dapat merugikan orang lain. Butir-butir rinci 
tentang etika diuraikan di bawah. Untuk menjamin 
tercapainya tujuan presentasi ilmiah, ada tata cara 
yang perlu ditaati. 
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2. Tata Cara dan Etika Presentasi Ilmiah 

Presentasi ilmiah akan berhasil jika penyaji 
menaati tata cara yang lazim. Pertama, penyaji perlu 
memberi informasi kepada peserta secara memadai. 
Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika 
peserta memperoleh bahan tertulis juga, baik bahan 
penuh berupa makalah maupun bahasan presentasi 
powerpoint. Jika diperlukan, bahan disertai dengan 
ilustrasi yang relevan. Apabila bahan ditayangkan, 
harus dipastikan bahwa semua peserta dapat melihat 
layar dan dapat membaca tulisan yang disajikan. 
Untuk butir terakhir ini, penyaji perlu memastikan 
bahwa tulisan yang ditayangkan cukup besar untuk 
dibaca oleh peserta yang duduk paling jauh dari layar. 
Kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang 
tersedia. Untuk ini penyaji perlu merencanakan 
penggunaan waktu dan menaati panduan yang 
diberikan oleh moderator. Ketiga, penyaji menaati 
etika yang akan diuraikan di bawah. 

Forum ilmiah merupakan wahana bagi 
ilmuwan dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu 
untuk saling asah otak dan hati, bertukar berbagai 
macam informasi akademik, baik sebagai hasil 
pemikiran maupun hasil penelitian/percobaan guna 
mencapai perbaikan teori, teknik, dan/atau praktik. 
Dalam forum tersebut ada beberapa peran yang 
dimainkan oleh aktor yang berbeda: penyaji, 
pemandu (moderator), notulen, dan peserta serta 
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teknisi. Sesuai dengan nama perannya, penyaji 
menyajikan makalahnya, moderator memandu 
jalannya presentasi, notulen mencatat hal-hal penting 
terutama berkenaan dengan gagasan/konsep/usulan, 
saran dan pengusulnya, peserta menyimak presentasi 
dan memberikan tanggapan, dan teknisi membantu 
dalam urusan teknologi informasi yang digunakan. 
Semua pihak wajib melakukan tugasnya dan menjaga 
agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan 
aturan main yang telah ditetapkan. Sehubungan 
dengan orientasi keberhasilan inilah etika harus 
dijaga. 

Etika berkenaan dengan keyakinan dan prinsip 
mengenai mana yang benar dan mana yang salah dan 
mana yang secara moral benar atau berterima. Satu 
nilai yang harus dipegang dalam menjaga etika 
adalah “menjaga perilaku agar tidak merugikan orang 
lain.” Kerugian mencakup kehilangan hak atau 
kesempatan, kehilangan muka, dan tersinggung 
perasaanya. Hak dalam forum ilmiah meliputi hak 
berbicara, hak mempertahankan atau membela 
pendapatnya, dan hak untuk mendapat pengakuan. 
Kehilangan muka dapat terjadi apabila aib atau 
kekurangan diungkapakan secara vulgar. Bila 
seseorang telah melakukan sesuatu yang sangat 
berharga, dai memunyai hak untuk mendapatkan 
pengakuan. Etika dalam forum ilmiah dijaga agar 
tujuan forum dapat tercapai dengan baik. 
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Butir lain yang perlu diperhatikan dalam hal 
etika adalah kejujuran. Dalam dunia ilmiah, kejujuran 
merupakan butir etis terpenting. Setiap orang wajib 
bersikap sangat terbuka dalam segala hal menyangkut 
informasi yang disajikan. Jika dia menyajikan data, 
dia harus secara jujur menyebutkan apakah data itu 
hasil penelitian, atau diambil dari sumber lain yang 
juga harus disebutkan lengkap sesuai dengan 
kelaziman dunia ilmiah. Khusus dalam hal subjek 
penelitian, kerahasiaan yang bersangkutan perlu 
dijaga sehingga penyaji tidak boleh menyebut nama 
subjek peneliti terkait. 

Dalam forum ilmiah, selain ada penyaji pasti 
ada peserta, yang juga harus menjaga etika. Pertama, 
setiap peserta juga harus jujur pada dirinya sendiri. 
Artinya,  dia akan bertanya apabila tidak tahu, akan 
mencari klarifikasi apabila masih bingung atau belum 
yakin, akan mengecek apakah pemahamannya sudah 
benar dsb. Selain itu, setiap peserta wajib menghargai 
pendapat/gagasan orang lain dan hal ini 
mensyaratkan bahwa dia wajib menyimak apabila ada 
orang yang berbicara. Dengan selalu menyimak orang 
lain, dia akan bertindak secara tepat. Misalnya, ketika 
orang lain talah mengusulkan gagasan, dia tidak akan 
berbicara seolah-olah dialah pengusul pertama 
gagasan tersebut. Ketika suatu pertanyaan telah 
diajukan peserta lain, dia tidak akan mengulangi 
pertanyaan tersebut. Ketika peserta telah menyatakan 
sesuatu dan dia menyetujuinya, dia dapat 
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mengungkapkan dukungannya, dan masih banyak 
lagi manfaat dari perilaku menyimak. 

Terkait dengan perilaku bertanya untuk 
memperoleh klarifikasi atau informasi, satu kewajiban 
penanya adalah menyimak jawaban dari penyaji. 
Akan lebih bagus jika dia mengunkapkan apresiasi 
terhadap jawaban yang telah diberikan. Satu hal yang 
harus dihindari adalah meninggalkan ruangan tempat 
forum sebelum jawaban diberikan. Atau kalau dia 
memang harus pergi, kewajiban dia adalah meminta 
maaf dan minta izin untuk meninggalkan ruangan. 
Bertanya untuk memperoleh klarifikasi atau 
informasi, suatu kewajiban penanya adalah 
menyimak jawaban dari penyaji. Akan lebih bagus 
jika dia jika mengungkapkan apresiasi terhadap 
jawaban yang telah diberikan.  

Jalannya forum banyak ditentukan oleh 
moderator sebagai pemandu. Etika yang harus dijaga 
adalah bahwa dia harus adil dan taat jadwal. Dia 
harus adil dalam arti bahwa semua peserta sedapat 
mungkin memperoleh kesempatan yang relatif sama 
dalam berpartisipasi aktif selama forum berlangsung. 
Keseimbanagan wilayah dan kesetaraan gender harus 
benar-benar dijaga, begitu juga keseimbangan 
persoalan yang diangkat. Perlu diperhatikan bahwa 
peserta yang diberi kesempatan berbicara tidak 
terkosentrasi pada sisi kiri, sisi kanan, deretan depan, 
deretan tengah, atau deretan belakang. Mengenai 
keseimbangan gender, perlu dijaga agar peserta laki-
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laki dan perempuan sama-sama memperoleh 
kesempatan secara proporsional. Persoalan yang 
diangkat perlu juga diperlakukan secara adil. Jangan 
sampai pembicaraan hanya terpusat pada salah satu 
persoalan. Seorang moderator perlu mengingatkan 
peserta atas persoalan-persoalan lain yang sama-sama 
penting untuk dibahas. 

Di atas semuanya, dia harus menaati waktu 
yang telah ditetapkan. Pertama, dia seyogyanya tidak 
terlalu banyak mengambil waktu untuk komentar 
yang tidak fungsional. Kedua, dia harus mengatur 
waktu yang digunakan oleh semua pihak, baik oleh 
penyaji maupun peserta. Oleh sebab itu, dia harus 
memiliki keberanian untuk menginterupsi 
pembicaraan seseorang agar taat waktu. Cara 
mengingatkan orang yang molor waktu perlu santun 
tetapi sekaligus tetap tegas sehingga tidak mengaggu 
suasana akademik yang telah dibangun bersama. 

Semua hal yang terungkap dalam forum 
berjalan perlu dicatat secara rapi oleh notulen. Hasil 
catatan yang telah ditata ringkas sebaiknya dicetak 
dan dibagikan kepada semua orang yang terlibat. Hal 
ini memberikan kesempatan bagi pemilik 
gagasan/konsep untuk meluruskan jika ada hal yang 
kurang tepat. 

Teknisi wajib memastikan bahwa peralatan 
teknologi yang digunakan bekerja dengan baik. Dia 
harus melakukan cek terakhir sebelum forum dimulai 
dan secara teratur mengatur dan mengontrol jalannya 
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forum dari segi teknologi. Apabila terjadi sesuatu 
pada teknolog, secara cepat dia harus bertindak 
menyelamatkan jalannya kegiatan. Misalnya, ketika 
suara seseorang tidak masuk karena pengeras suara 
terlalu jauh dari mulutnya, dia memberi yang 
bersangkutan untuk mendekatkan tanpa diminta. 

Satu hal yang harus dipegang oleh penyaji, 
moderator maupun peserta adalah kemauan dan 
kemampuan untuk mengapresiasi tampilan orang lain 
di depan umum secara proposional. 
 
3. Menyiapakan Bahan Presentasi Ilmiah dengan 

Multimedia 

Dalam era teknologi informasi ini, presentasi 
ilmiah dengan multimedia sudah merupakan 
kebutuhan karena beberapa alasan. Pertama, 
presentasi akan menjadi menarik karena penyaji dapat 
membuat maneuver dalam memvariasi teknik 
penyajian bahan, termasuk melalui animasi. Kedua, 
penyaji dapat menghemat waktu karena dapat 
mengoreksi bahan sewaktu-waktu diperlukan. Ketiga, 
penyaji dapat memberikan penekanan pada butir 
yang dikehendaki secara menarik. Keempat, peserta 
dapat langsung mengopi file presentasi jika 
diperlukan. Kelima, penyaji sangat dienakkan dengan 
membawa bahan dalam  flashdisk. Keenam, bahan 
presentasi dapat sangat ringkas, yang sekaligus 
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membantu peserta menangkap esensi bahan yang 
dibahas. 

Agar manfaat multimedia dapat dinikmati,  
presentasi multimedia perlu disiapkan dengan baik. 
Dalam menyiapkan presentasi multimedia, langkah-
langkah dapat ditempuh seperti di bawah ini. 
1. Tentukan butir-butir terpenting yang dibahas. 

Penyebutan butir hendaknya tidak terlalu singkat, 
tetapi tidak boleh terlalu elaboratif karena 
elaborasi akan dilakukan secara lisan oleh penyaji. 

2. Atur butir-butir tersebut agar alur penyajian 
runtut dan runut (koheren dan kohesif). 

3. Kerangka pikir perlu diungkapkan dan perlu 
disajikan dalam diagram atau bagan alir untuk 
menunjukan alur penalarannya. 

4. Tuliskan semuanya dalam bingkai powerpoint 
dengan ukuran huruf/ gambar yang memadai. 

5. Pilih rancangan slide yang cocok ( ingat kontras 
warna sangat penting, begitu juga animasi). 

6. Uji coba tayangkan untuk memastikan bahwa 
semua bahan yang disajikan dalam slide dapat 
terbaca oleh peserta dalam ruangan yang tersedia. 
Dalam hal ini perlu diperhatikan ukuran huruf 
dan kombinasi/kontras warna. Jangan sampai 
dekorasi lebih menarik daripada butir bahasan. 

7. Cetak bahan untuk dipakai sebagai pegangan 
dalam penyajian. 
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4. Melaksanakan Presentasi Ilmiah 

Presentasi ilmiah pada intinya adalah 
mengomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta 
forum ilmiah. Maka daripada itu, berlaku prinsip-
prinsip komunikasi. Beberapa prinsip berikut dapat 
dipertimbangkan. 
1. Mengurangi gangguan komunikasi secara 

antisipatif. 
a. Memastikan kecukupan pencahayaan dan 

ruang gerak. 
b. Memperhatikan tingkat kapasitas peserta 

ketika memilih bahasa dan media. 
c. Menghindari kemungkinan multitafsir 

ungkapan yang dipilih. 
d. Berpikir positif tentang peserta. 
e. Bersikap terbuka terhadap sikap dan pendapat 

orang lain yang berbeda. 
f. Memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai 

tepat pilihan dari segi situasi formal alam 
budaya yang ada. 

2. Memaksimalkan keefektifan dalam proses 
presentasi. 
a. Memastikan bahwa suaranya dapat didengar 

oleh semua peserta. 
b. Memastikan penyaji dapat melihat semua 

peserta. 
c. Menjadi penyimak/pendengar yang baik. 
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d. Memberi kesempatan kepada para peserta 
untuk bertanya, cari klarifikasi, dll. 

e. Mendorong peserta untuk aktif terlibat. 
f. Merespons pada kebutuhan peserta. 
g. Menggunakan media yang menarik dan tepat 

guna. 
Singkatnya, seorang penyaji akan berhasil 

jika menyiapkan bahan presentasi dengan baik dan 
menjaga  etika selama presentasi. 
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