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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Adapun daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin, 

sesuai dengan SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

1.  Konsonan 

 

Hur
uf Arab 

N
ama 

Huruf 
Latin 

Nama 

 ا
 

alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 ب
 
 

ba 
 

b 
 

be 
 

 ت
 

ta 
 

t 
 

te 
 

 ث
 

ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 

 ج
 

jim j 
 

je 
 

 ح
 

ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik 
dibawah) 

 خ 
 

kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 

 د
 

dal 
 

d 
 

de 
 

 ذ
 

żal 
 

ż 
 

zet (dengan titik di 
atas) 

 ر 
 

ra 
 

r 
 

er 
 

 ز
 

zai 
 

z 
 

zet 
 

 س
 

sin 
 

s 
 

es 
 

 ش
 

syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 

 ص
 

ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di 
bawah) 

 ض 
 

ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik 
dibawah) 

 ط 
 

ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di 
bawah) 

 ظ 
 

ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di 
bawah) 

 ع 
 

‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 

 غ
 

gain 
 

g 
 

ge 
 

 ف
 

fa 
 

f 
 

ef 
 

 ق
 

qaf 
 

q 
 

qi 
 



x 
 

 

 

 ك
 

kaf 
 

k 
 

ka 
 

 ل
 

lam 
 

l 
 

el 
 

 م
 

mim 
 

m 
 

em 
 

 ن
 

nun 
 

n 
 

en 
 

 و
 

wau 
 

w 
 

we 
 

 هـ
 

ha 
 

h 
 

ha 
 

 ء
 

hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 

 ى
 

ya 
 

y 
 

ye 
 

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

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

(’). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya addalah sebagai berikut: 
 

Tanda Nama Huruf 
Latin 

Nama 

 fatḥah a A اَ 

 kasrah i I اِ 

 ḍammah u U ا  
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Sedangkan vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya merupakan 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu 

sebagai berikut: 
 

Tanda Nama Huruf 
Latin 

Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـىَْ 

 fatḥah dan wau au u dan u ـوَْ 

 Contohnya adalah : 

Huruf Arab Huruf latin 

 Kaifa كَيْفَ 

 Haula حَوْلَ 

 
 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut: 
 
Harakat 

dan Huruf 

Nama Huruf 

dan Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis diatas ... َ | ... َ ى

 kasrah dan yā’ ī i dan garis diatas ــــــِى

 ḍammah dan wau ū u dan garis diatas ـ و

 Contohnya adalah: 

 

Huruf Arab Huruf latin 

 Māta مَاتَ 

 Ramā رَمَى

 Qīla قيِْلَ 

وْت    Yamūtu يَم 
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4. Ta’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

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

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contohnya adalah: 

Huruf Arab Huruf latin 

 rauḍah al-aṭfāl رَوْضَة   الأطَْفاَلِ 

 al-madīnah al-fāḍilah الَْمَدِيْنَة   الَْفاَضِلَة

 al-ḥikmah الَْحِكْمَة
 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (  ـ  ـّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contohnya adalah: 

Huruf Arab Huruf latin 

 Rabbanā رَبهناَ 

يْناَ   Najjainā نجَه

 al-ḥaqq الَْحَقّ 

مَ   nu’imma ن عِّ

 aduwwun‘ عَد و  

 

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
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Contohnya adalah: 

Huruf Arab Huruf latin 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ عَلِى  

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ عَرَبى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengi-

kutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan juga di hu-

bungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya adalah: 

 

Huruf Arab Huruf latin 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) الَشهمْس  

لْزَلَة   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) الَزه

 al-falsafah الَْفلَْسَفَة 

 al-bilādu الَْبلاَد  
 

7. Hamzah 

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

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

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

Contohnya adalah: 

Huruf Arab Huruf latin 

وْنَ  ر   ta’murūna تأَمْ 

 ‘al-nau الَنهوْع  
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 syai’un شَيْء  

 Umirtu أ مِرْت  

 

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim di gunakan dalam 

dunia akademik tertentu, maka tidak lagi perlu ditulis menurut cara transliterasi 

tersebut diatas. Misalnya, kata Alquran (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contohnya adalah: Fī Ẓilāl al-

Qur’ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn dan lain sebagainya. 

9. Lafẓ al-Jalālah (  الل) 

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

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

hamzah. Contohnya adalah:  ِدِيْن  الل dīnullāh,  ِباِلل billāh. 

Adapun tā’ marbūṭah diakhir kata yang terkadang disandarkan kepada lafẓ 

al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contohnya adalah  ِه مْ فيِْ رَحْمَةِ الل = hum fī 

raḥmatillāh 

10.  Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang 

berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

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

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

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

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

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contohnya adalah Wa mā 

Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata 

mubārakan, Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān, Naṣīr al-Dīn al-Tūsī, 

Abū Naṣr al-Farābī, al-Gazālī, al-Munqiż min al-Ḍalāl dan lain sebagainya. 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya adalah: 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn ) 

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

Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū) 

 

B.  Daftar Singkatan 

Singkatan atau abreviasi secara sederhana merupakan sebuah huruf atau 

sekumpulan huruf-huruf sebagai bentuk pendek dari sebuah atau beberapa kata. 

Adapun beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah sebagai berikut: 

Huruf Singkatan 

Swt. Subḥānahū Wa ta‘ālā 

Saw. Ṣallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

A.s. ‘Alaihi al-salām 

H Hijrah/Hijriyah 

M Masehi 

SM Sebelum Masehi 

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

w. Wafat tahun 

QS …/…: 4 QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Urwa 

NIM : 80800220008 

Judul  : Komunikasi KPI-D Dalam Sosialisasi dan Pengawasan UU No 32 Tahun 

2002 di Sulawesi Barat 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Komunikasi KPI-D Dalam 

Sosialisasi dan Pengawasan Uu No 32 Tahun 2002 Di Sulawesi Barat? Dari pokok 

masalah tersebut kemudian diurai menjadi 2 sub masalah yaitu: 1. Bagaimana 

proses komunikasi KPID Sulawesi Barat dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2002 tengtang Lembaga Pertelevisian Berlangganan di Sulawesi Barat? 

dan 2. Bagaimana Komunikasi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

(KPID) pada LPB di Sulawesi Barat? 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk penelitian field reseach. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Komunikasi 

Objektif dan Komunikasi Subjektif. Sumber data yaitu data primer dan data 

sekunder dengan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, 

dokumentasi kemudian di tambah dengan kuesioner sebagai data pendukung. 

Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) KPID Sul-Bar dalam 

melaksanakan sosialisasinya dalam beberapa bentuk; pertama sosialisasi melalu 

kegiatan rapat, kedua, sosialisasi melalui pelatihan, ketiga, sosialisasi melalui 

diskusi, keempat, sosialisasi melalui rapat dengar pendapat (RDP). (2) peneliti 

menemukan bahwa dalam komunikasi pengawasan KPID yang dilakukan beberapa 

hal yaitu; internal kontrol, internal kontrol, formal kontrol, informal kontrol. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi baik melalui Rapat, 

penyuluhan, diskusi dan RDP, memerlukan negosiasi dalam mewujudkan 

kesepakatan dan kesepahaman. Olehnya itu sikap memaksakan kehendak apalagi 

kekerasan harus dihindari. Demikian diperlukan komunikasi efektif dalam 

interaksinya antara pihak-pihak sangat diperlukan. Melalui interaksi tersebut, akan 

terbentuk hubungan antarpribadi yang baik di antara mereka. KPID Sul-Bar 

diharapkan untuk menjalankan peran, fungsi, dan wewenangnya dengan lebih 

tegas, terutama dalam menegakkan peraturan. Tindakan ini penting agar sistem 

penyiaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat dalam 

Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Regulasi sistem penyiaran nasional 

sangat penting karena berdampak pada masa depan bangsa. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa media memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, 

dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari media harus segera diantisipasi dan 

diperlakukan secara serius.  

 

Kata Kunci: KPID, Komunikasi Sosialisasi, UU Penyiaran.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kinerja penyiaran televisi dalam aspek keakuratan, kecepatan 

ketepatan serta efisiensi merupakan konsekuensi langsung dari perkembangan 

teknologi. Kenyataan ini berdampak pada peningkatan produktivitas. Secara 

kuantitas, pesan yang disiarkan sudah dapat dinikmati secara live (langsung) berkat 

ditemukannya teknologi fiber optik yang dapat mentrasmisikan sinyal 

menggunakan gelombang cahaya, sehingga kecepatan dalam membawa pesan juga 

dapat dirasakan langsung oleh orang yang menikmati siaran televisi.(Andi 

Fachruddin, 2019) Di sisi lain perkembangan dalam kualitas penyiaran Televisi 

digital memberikan perhatian pada fungsi dan komunikasi yang bersifat interaktif. 

Keberhasilan televisi dalam memenuhi fungsi dan perannya tidak lepas dari 

keseriusan pemerintah. Hal itu ditunjukkan pada kehadiran pemerintah yang dalam 

upaya untuk menyusun regulasi tentang penyiaran, investasi, industri penyiaran, 

dan telekomunikasi. Kenyataan ini memunculkan beragamnya jenis dan saluran 

siaran televisi yang dapat diterima masyarakat. Pada awalnya stasiun televisi sangat 

terbatas, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, akses siaran televisi mulai 

dapat dinikmati sampai di pelosok negeri. 

Sejarah pertelevisian digital di Indonesia dimulai saat Wakil Presiden Yusuf 

Kalla meresmikan era dimulainya penyiaran digital pada tanggal 13 Agustus 2008 

di satu acara seremonial (Fachruddin, 2016). Dua tahun kemudian, tapatnya tanggal 

20 Mei 2009 bertepatan dengan hari kebangkitan nasional, pelaksanaan tv digital 

diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono, di Studia SCTV Senayan 

City Jakarta (detik, 2010). Pada perayaan tersebut juga dipertontonkan video 
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konferen secara langsung di empat desa terpencil yaitu Kalimantan Timur, Papua, 

Jawa Timur dan Maluku. 

Siaran TV telah menjadi satu bagian penting dalam masyarakat. Akses 

informasi dan hiburan juga menjadi aktivitas keseharian yang dikonsumsi 

masyarakat, atas dasar itu pemerintah mesti hadir dalam melindungi 

masyarakatnya. Kehadiran pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan 

Informatika menetapkan aturan No: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang uji coba 

lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital yang ditujukan untuk mengkaji 

setiap aspek teknis dan non-teknis berupa kinerja perangkat dan sistem, model 

penyelenggaraan siaran televisi digital, model regulasi dan kelembagaan serta fitur 

layanan televisi digital yang diharapkan masyarakat (Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, 2008). Kehadiran kebijakan tersebut tidak lain untuk peningkatan 

penyiaran TV digital di Indonesia. 

Pada sisi lain, industri mulai melihat bahwa penyiaran TV digital 

merupakan satu investasi yang menjanjikan sehingga hal itu memicu kehadiran 

industri-industri pertelevisian komersial. 

Pemerintah melalui PP Nomor 52 tahun 2005 tentang penyelenggaraan 

penyiaran lembaga penyiaran berlangganan yang mengatur ketentuan-ketentuan 

yang mesti dipenuhi industri pertelevisian berlangganan. Salah satunya adalah 

Lembaga Pertelevisian Berlangganan (LPB).  

Televisi Berlangganan telah hadir sejak 1988, dan telah memberikan 

alternatif baru bagi hiburan dan informasi yang tidak hanya meliputi  siaran arus 

sentral, tetapi juga ada nuansa lokal yang termuat di dalamnya. Pada perkembangan 

awal, layanan TV berlangganan disambut baik oleh masyarakat karena arus 

informasi yang tidak hanya tersentralisasi pada nuansa ibu kota, tetapi juga memuat 

siaran lokal. 
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Sikap pemerintah lebih lanjut diatur dalam Undang-undang nomor 32 

Tahun 2002 yang secara khusus mengatur tentang izin penyelenggaraan siaran 

berlangganan melalui Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana termaktub 

dalam ayat berikut:  

“Ayat (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk 
badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan 
jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin 
penyelenggaraan penyiaran berlangganan”.(UU No. 32 : 2002) 

Tidak hanya mengatur tentang izin, tetapi materi siaran juga dicantumkan 

sebagai prasyarat dalam siaran berlangganan sehingga memberikan konsekuensi 

pada beragamnya materi siaran saluran berlangganan. Alternatif hiburan yang 

beragam tersebut menambah ketertarikan masyarakat dalam siaran berlangganan 

sebagaimana termaktub dalam ayat berikut: 

“Ayat (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara 
khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media 
informasi lainnya”.(UU No. 32; 2002) 

 Pengelompokan saluran siaran juga dilakukan secara free-to-air baik lokal 

maupun Internasional, in-house production atau siaran diproduksi rumahan, saluran 

berbayar, dan ada juga saluran eksklusif yang menawarkan tayangan yang 

mempunyai produk siaran yang mahal selain itu kualitas gambar pada siaran ini 

juga lebih baik jika dibandingkan dengan saluran TV terrestrial atau saluran yang 

dapat dijangkau hanya dengan antena biasa.  

Siaran televisi berlangganan mempunyai keunggulan karena salurannya 

telah spesifik pada satu konten tayangan tertentu, dan jangkauan tayangannya 

secara spesifik diketahui. Teknologi sistem kompresi yang digunakan juga telah 

menggunakan MPEG-4 dari yang sebelumnya MPEG-2, teknologi ini dapat 

menampilkan audio visual dengan kualitas yang baik dengan ukuran file yang kecil, 

sehingga kecepatannya penerimaan serta kualitas siaran jauh lebih baik. 
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Dampaknya adalah biaya transponder satelit yang digunakan dapat 

dikurangi secara signifikan. Efisiensi ini membuat harga lebih kompetitif dan 

terjangkau bagi pelanggan siaran berlangganan.  

Berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh siaran berlangganan membuka  

peluang bagi masyarakat untuk mendirikan Lembaga Pertelevisian Berlangganan 

(LPB) bahkan LPB secara signifikan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. 

Di Indonesia jumlah LPB tahun 2014 sebanyak 366, meningkat menjadi 593 LPB 

pada tahun 2021. Khusus di Provinsi Sulawesi Barat, jumlah LPB sebanyak 7 

meningkat menjadi 66 LPB pada tahun 2021(KPI, 2021). 

Sesuai UU 32 Penyiaran, dalam tahapan Perizinan, setiap pemohon harus 

mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT), dengan mengacu pada peraturan UU 

No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana setiap PT, harus memiliki 

simpanan modal dasar minimal Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) (Peraturan 

Pemerintah RI, 2007). Dengan adanya syarat ini, pemilik usaha TV kabel, di mana 

jumlah LPB yang memiliki pelanggan yang kecil, tidak mampu memenuhi atauran 

itu, akibatnya tidak mengajukan permohonan perizinan, karena dinilai sangat berat.  

Kondisi ini memberikan preseden buruk pada citra KPID dalam membina LPB 

yang ada. 

Data menunjukkan akan jumlah LPB yang tidak mendaftarkan diri atau 

memiliki surat izin penyiaran di Sulawesi Barat sangat bervariasi pada setiap 

wilayah kabupaten/kota. Data tersebut selengkapnya dapat dilihat table berikut: 
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Tabel 1.1 Jumlah LPB Yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan 
Penyiaran Di Sukawesi Barat 

No. Kabupaten /Kota Jumlah LPB 

Tampa IPP 

1. Polman 2 

2. Mamasa 1 

3. Majene 2 

4. Mamuju 1 

5. Mateng 13 

6. Pasang Kayu 2 

Jumlah 21 

Sumber: Kantor KPID Sulbar, 2022 

Dengan fakta di atas, maka di Sulbar jumlah LPB yang tidak memiliki IPP 

sebanyak 21 LPB. Kondisi ini mengharuskan KPID harus melakukan sosialisasi 

tentang pentingnya IPP tersebuut, sekaligus mencoba mencari penyelesaian tentang 

uang pendaftaran.  

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) wajib dimiliki oleh lembaga 

penyiaran, termasuk Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang biasa di sebut 

dengan LPB TV Berlangganan. Untuk memiliki IPP, sebuah LPB TV Berlangganan 

harus mengikuti prosedur Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan melalui 

tahapan persiapan yang dimulai dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan 

Kementrian Komunikasi dan Informasi. Dalam pemerolehan IPP tersebut, sebuah 

TV Berlangganan harus memiliki 3 hal yang menjadi kewajiban, untuk bermohon 

memiliki izin siaran. Pertama, TV Berlangganan harus memiliki badan Usaha yang 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Kedua, TV Berlangganan harus memiliki syarat 

Tekhnis yang telah di periksa dan memenuhi sistem yang layak. Dan ketiga, TV 

Berlangganan memiliki gambaran Isi Siaran yang sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. Tidak memiliki IPP, TV Berlangganan tidak dibolehkan bersiaran, dan 

jika terus melakukan siaran, maka TV berlangganan terkena Sanksi, yang cukup 

berat, hingga sanksi penutupan usaha secara permanen. 
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Pemerolehan IPP, diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, 

pada tahap awal, seluruh prosesnya harus melalui Komisi Penyiaran Independen 

(KPI) untuk berskala Nasional, dan Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) 

untuk skala Provinsi. Dalam proses mempasilitasi penetapan pemerolehan izin, 

KPID mengatur sejumlah tahapan bagi proses awal pemerolehan IPP TV 

Berlangganan. Begitupun di KPID Sul-Bar, proses ini sudah disosialisasikan dan 

mengundang seluruh pemilik TV Berlangganan untuk melakukan proses yang telah 

ditetapkan. Secara resmi, KPID sebagai perwakilan Lembaga Negara melakukan 

pelayanan perizinan, yang terbuka setiap saat, dan akan terus melakukan koreksi 

dan perbaikan kepada pemohon izin TV berlangganan, hingga pemohon 

mendapatkan hak Izin Siaran. Dalam proses ini, KPID bertindak sebagai eksekutif 

untuk menghasilkan Rekomendasi Kelayakan (RK) dalam keputusan yang di buat 

dalam bentuk Rapat Pleno.  

Namun, dalam urusan izin penyiaran ini, KPID juga dapat bertindak sebagai 

pengawas perizinan. Dalam urusan pengawasan, KPID melakukan pemantauan 

operasional TV Berlangganan, mulai dari izin yang dimiliki hingga pelayanan 

kepada pelanggan. Pengawasan yang di miliki oleh KPID ada 2 hal, yakni Temuan, 

yang berarti pengumpulan data melalui informasi dan pemeriksaan teknis 

operasional TV berlangganan.  Yang kedua yakni aduan, yang berarti pengumpulan 

informasi berdasarkan laporan masyarakat (Tauda, 56: 2012).  

Untuk penanganan kasus pelanggaran perizinan, pola yang digunakan ada 

dua cara, yakni pendekatan komunikasi, baik itu secara persuasif, maupun kolektif. 

Yang kedua, dengan pendekatan hukum, yakni menerapkan hukum, berupa sanksi, 

denda yang terakhir adalah penutupan usaha.  

Di daerah Sulawesi Barat, hadir sejumlah pengusaha penyedia TV 

Berlangganan, sampai di terbitkannya UU Penyiaran. Selain manfaat ekonomi yang 
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diperoleh, kehadiran TV Kabel juga mengisi kekosongan penyebarluasan konten 

televisi, karena memang faktanya, siaran Terresterial (TV Analog) yang di wakili 

oleh TVRI, belum menjangkau ke seluruh Wilayah Sulawesi Barat, atau biasa 

disebut dengan Blank Spot (wilayah yang tidak terjangkau siaran). Namun 

kehadiran TV Berlangganan, beriringan dengan munculnya masalah yakni 

perizinan yang harus dimiliki oleh LPB, yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah 

No. 7 tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika. 

Adanya sejumlah aturan yang dikenakan kepada pemilik usaha TV Kabel ini, tentu 

saja memberikan tekanan yang cukup berat, untuk memenuhinya. Dalam penerapan 

Jenis dan tarif PNBP, nilainya cukup besar, tidak dapat dipenuhi oleh pemilik TV 

kabel, meski jumlah pengusaha banyak, namun pelanggan yang dimiliki cenderung 

sangat sedikit, berkisar antara 100 – 250 pelanggan, dengan penarikan 

iuran/pemasukan keuntungan yang rendah.   

Dengan dasar itu, kehadiran KPID bukan saja melakukan sosialisasi tentang 

IPP, tetapi juga melindungi masyarakat dari penyebarluasan informasi yang 

merusak tata sosial masyarakat. KPID harus bisa tetap memberi pengawasan bagi 

para pemilik usaha TV kabel, dengan adanya Azas manfaat, karena jangkaun siaran 

harus bisa menjangkau wilayah-wilayah Blank spot.  Dalam urusan pengawasan, 

KPID melakukan pemantauan operasional TV Berlangganan, mulai dari izin yang 

dimiliki hingga pelayanan kepada pelanggan. Pengawasan yang di miliki oleh 

KPID ada 2 hal, yakni Temuan, yang berarti pengumpulan data melalui informasi 

dan pemeriksaan teknis operasional TV berlangganan.  Yang kedua yakni aduan, 

yang berarti pengumpulan informasi berdasarkan laporan masyarakat (Tauda, 64: 

2012).   
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Dengan terciptanya fakta di atas, KPID bertindak dengan beberapa pola 

penyelesaian. Untuk penanganan kasus pelanggaran perizinan, pola yang 

digunakan ada dua cara, yakni pendekatan komunikasi, baik itu secara persuasif, 

maupun kolektif. Yang kedua, dengan pendekatan hukum, yakni menerapkan 

hukum, berupa sanksi, denda yang terakhir adalah penutupan usaha. Namun karena 

kehadiran KPID bukan saja melindungi masyarakat dari penyebarluasan informasi 

yang merusak tata sosial masyarakat, juga harus bisa tetap memberi pelayanan bagi 

para pemilik usaha TV kabel, dengan adanya Azas manfaat, karena jangkaun siaran 

harus bisa menjangkau wilayah-wilayah Blank spot. 

Kedudukan KPI-D yang fungsinya sebagai regulator dalam berlangsungnya 

Penyiaran daerah di Indonesia, dianggap setara dengan lembaga-lembaga lainnya 

yang didirikan oleh negara. Resmi terbentuk pada tahun 2002 melalui UU No. 32 

tahun 2002 tentang penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memulai 

kiprahnya. Secara struktural KPI terbagi tugas dan tanggung jawabnya menjadi dua, 

yaitu pada tingkat Pusat dan daerah (KPI-D) yang memantau penyiaran pada tingkat 

provinsi, keduanya saling berkolaborasi satu sama lain. Kewenangan yang 

diberikan Undang-undang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meliputi 

pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta, 

Publik dan juga Komunitas. 

Dalam susunan keanggotaannya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 

tingkat Pusat terdiri dari 9 orang komisioner yang dipilih  langsung oleh DPR RI 

sedangkan KPI-D dipilih oleh DRP tingkat Provinsi sebanyak 7 orang komisioner. 

Secara penganggaran program kerja KPI pusat dibebankan kepada APBN dan KPI-

D dibebankan pada APBD. 

Komisi Penyiaran Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya baik pusat dan daerah dibantu staf yang berasal dari pegawai negeri sipil 
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dan staf profesional yang bukan pegawai negeri sipil, serta sekretariat yang 

berpangkat eselon II. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsi 

didirikannya komisi penyiaran Indonesia yang telah di atur dalam UU Nomor 32 

tahun 2002 Pasal 3: 

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh 
integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan 
bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan 
umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, 
adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.” 

Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu organisasi mesti mewujudkannya 

dalam pembagian tugas dalam struktur organisasi KPI, sehingga upaya untuk 

mewujudkan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-undang maka KPI dalam 

strukturnya di distribusikan menjadi tiga bagian yang masing-masingnya punya 

proporsi tugas yang saling terkait satu sama lain. pertama bidang “penyiaran”, 

bidang ini khusus bertugas menangani industri, perizinan dan bisnis penyiaran. 

Kedua bidang “kelembagaan”, bidang ini bertugas untuk mengatasi relasi antar 

kelembagaan komisi penyiaran Indonesia. Ketiga bidang “pengawasan”, bidang ini 

dikhususkan untuk menerima aduan masyarakat, literasi media, advokasi serta 

memantau siaran media.    

UU No. 32 tahun 2002 dijadikan dasar utama dalam pembentukan Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) yang bertujuan untuk mengelola penyiaran publik secara 

independen. Hal ini bertujuan untuk menjadikan ruang penyiaran sebagai ruang 

publik yang positif bagi bangsa Indonesia dan terlepas dari kepentingan kekuasaan 

maupun kepemilikan modal yang dominan. Berbeda dengan Undang-undang 

penyiaran No. 24 Tahun 1997 sebelumnya, Pasal 7 pada undang-undang tersebut 

dianggap sangat otoriter, berikut pasalnya: 

“Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan 
pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah” 

Ide tentang media yang dikuasai oleh negara menjadi dasar utama dari 

pemerintahan otoriter, hingga undang-undang tersebut baru bertransformasi tiga 
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tahun setelah reformasi 1998 tepatnya pada tahun 2002, kelahiran UU No. 32 tahun 

2002 menggantikan aturan undang-undang sebelumnya yang dianggap sangat 

otoriter. 

Reformasi 1998 mengubah pemerintahan yang tadinya otoriter menjadi 

demokrasi. hal ini menjadikan penyiaran Indonesia yang tadinya dikuasai dan 

dikontrol penuh oleh negara beralih kepada kepemilikan publik, sehingga kontrol 

dan pengendalian utama berada pada tangan masyarakat. Asumsi utamanya bahwa 

frekuensi merupakan milik publik dan bersifat terbatas sehingga penggunaannya 

harus diperuntukkan sebesar-besarnya pada kepentingan publik dan media 

penyiaran mesti memenuhi fungsinya sebagai ruang informasi yang baik. Fungsi 

pelayanan informasi sebagai ruang yang sehat diatur dalam beberapa prinsip dalam 

UU No. 32 tahun 2002 sebagai berikut; pertama prinsip keberagaman (Diversity of 

content); kedua prinsip keberagaman kepemilikan (Diversity of Ownership) 

(Undang-undang No.32 2002). Semangat otonomi pada undang-undang tersebut 

juga tergambar pada sistem siaran berlangganan yang menguatkan entitas lokal.  

Aturan spesifik mengenai rekrutmen serta pembentukan Komisi Penyiaran 

Indonesia diatur juga dalam UU No. 32 Tahun 2022. Undang-undang tersebut juga 

menyebutkan komisi penyiaran Indonesia mesti dikelola secara transparan, 

partisipatif serta akuntabel, sehingga KPI dituntun dalam UU No. 32 tahun 2002 

secara ideal untuk independen. 

Perubahan yang dianggap paling fundamental dari pengelolaan sistem 

penyiaran di Indonesia sejak disahkannya UU No. 32 tahun 2002 adalah terbatasnya 

kepentingan kekuasaan yang disebut limited transfer of autority. Pemerintah tidak 

lagi mengontrol penyiaran secara otoriter. Hal tersebut menandakan kekuasaan 

berpindah dari tangan kekuasaan terpusat menjadi kekuasaan masyarakat. 
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Independensi merupakan satu hal yang diamanahkan UU No. 32 tahun 2002 

kepada penyiaran Indonesia. Independensi yang diamanahkan menjadi satu dasar 

untuk menjadikan penyiaran Indonesia sebagai rana publik dan mesti dikelola 

secara bebas dari pengaruh atau intervensi kepemilikan modal atau kekuasaan. 

Konsekuensinya adalah setiap lembaga penyiaran yang hendak 

menyelenggarakan siaran nasional hendak memiliki stasiun lokal yang ada di 

daerah tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadinya sentralisasi 

lembaga penyiaran, hanya menyiarkan siaran lokal dan terbatas pada isu nasional 

sehingga mengenyampingkan isu daerah dan kearifan lokal dari daerah tersebut. 

Dalam aspek ekonomi sistem televisi berjaringan juga ikut terlibat merangsang 

pertumbuhan ekonomi serta turut melestarikan kebudayaan lokal yang ada di sekitar 

daerah tersebut. Semangat ini diturunkan oleh semangat otonomi daerah sehingga 

masyarakat daerah diberikan haknya untuk mendapatkan informasi, bukanya 

informasi yang tersentralisasi, tetapi juga informasi dari daerah masing-masing 

Karena itu, peneliti merasa perlu untuk mengajukan suatu tesis mengenai 

suatu Model Komunikasi yang di lakukan oleh KPID terhadap lembaga penyiaran 

berlangganan, salah satunya adalah Kab.Polewali Mandar.  

B. Fokus dan Deskripsi Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Dari judul yang diajukan, maka fokus penelitian: komunikasi KPID dalam 

Sosialisasi dan Pengawasan KPID. Di mana, KPID akan melakukan sebuah 

pendekatan secara langsung dalam mensosialisasikan kebijakan pentingnya IPP dan 

pengawasan KPID terhadap LPB yang ada di Sulawesi Barat. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Komunikasi KPID dalam sosialisasi IPP adalah Komunikasi 

Menurut UU dan Peraturan Penyiaran yang dimaksud adalah penerapan komunikasi 
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KPID Sulawesi Barat yang berakibat munculnya masalah/konflik antar lembaga, 

dimana aturan tentang pelanggaran perizinan dalam ruang lingkup sanksi. 

b. Pengawasan KPID adalah bentuk kegiatan pengawasan yang 

dilakukan KPID terhadap LPB yang ada di Sulawesi Barat, meliputi:  

1) Internal control 

Tujuan pengendalian internal adalah agar organisasi dapat bergerak lebih 

efisien dan departemen (koordinator) mengontrol hasil kerja masing-masing bidang 

sesuai dengan kewajibannya. Ruang lingkup pengendalian ini mencakup berbagai 

masalah, termasuk a) pelaksanaan tugas, b) prosedur kerja, c) disiplin administrasi 

atau koordinasi  

2) Eksternal control 

Kontrol eksternal bagi departemen terlihat ketika melakukan kontrol, 

sehingga keberhasilan pelaksanaan Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) 

dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pengendalian eksternal dilakukan 

oleh KPID. Kontrol eksternal ini dapat bersifat formal atau informal, misalnya a) 

verifikasi isi siaran, b) verifikasi isi siaran publik. 

3) Formal control 

Kontrol resmi terdiri dari legislasi dan sensor. Pengawasan resmi adalah 

pemeriksaan yang dilakukan oleh badan atau pejabat resmi, yang dapat dilakukan 

secara formal maupun informal. Contohnya adalah a) pengujian program TV yang 

dilakukan oleh lembaga pengujian KPI, b) pemantauan KPI program TV. 

4) Informal control 

Kontrol informal berasal dari pengaturan diri, kode moral, dan tekanan 

sosial. Kontrol informal adalah penilaian yang dilakukan secara langsung atau tidak 

langsung oleh masyarakat atau konsumen. a) melalui media massa, b) cetak atau 

elektronik. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana komunikasi KPID dalam sosialisasi Undang-Undang No 32 

tahun 2002? 

2. Bagaimana Komunikasi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah (KPID) pada LPB di Sulawesi Barat? 

D. Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

Jumlah penelitian mengenai Tv Berlangganan, masih tergolong sedikit jika 

dibanding dengan jumlah usaha Tv Berlangganan itu sendiri. Sementara aspek 

penelitian, masih banyak mengenai perihal pertumbuhan jumlah usaha, layanan 

konsumen, tekhnis layanan tv berlangganan. Untuk aspek penyelesaian status 

hukum kedudukan tv berlangganan terhadap penegakan perizinan yang sesuai 

dengan UU Penyiaran, hingga saat ini, belum ada yang spesifik. Karena itu, 

penelitian lain yang relevan dengan penelitian penelitian ini, tidak banyak, 

membuat peneliti melakukan sejumlah kegiatan yang dinilai relevan dengan peran 

dan fungsi KPID, serta upaya yang dilakukan di luar dari aturan yang ada, seperti 

pembentukan model komunikasi yang bisa di buat.  

 Namun, metode ilmiah untuk membuktikan hipotesa ini, tetap 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yang biasa dilakukan dalam penelitian. 

Salah satunya mengumpulkan sejumlah penelitian yang hampir relevan dengan 

objek penelitian dalam tesis ini, seperti:  

1. Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran TV Kabel Berlangganan 

Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) RIAU Di Kota Pekanbaru Oleh: 

Indra Mugiono, Dibimbing oleh Dr. Harapan Tua R.F. S, M.Si Jurusan Ilmu 

Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 

Universitas Riau (Indra Mugiono, 26: 2017). 
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Penelitian ini difokuskan pada sisi pengawasan penggunaan perizinan oleh 

tv berlangganan, bagaimana melakukan tindak pengawasan hingga pengawasan.  

2. Analisis Hukum Pelanggaran Pidana Atas Izin Penyiaran Televisi 

Berlangganan Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR 

ditulis oleh HASRUL ZAIN, Fakultas Ilmu Hukum Civitas Akademika Universitas 

Esa Unggul (Hasrul Zail, 152: 2020).  

Peneliti Hasrul Zain Menitikberatkan penelitiannya pada Hukum Pidana, 

pada asumsi hokum yang dikenakan pada pemilik usaha tv berlangganan, yang 

sebelumnya berdampak pada hokum perdata. 

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Biaya Paket Layanan Bagi 

Pelanggan TV Kabel Oleh Pihak Penyiaran TV Langganan Berdasarkan 

KUHPERDATA’. Yang ditulis oleh Daniel Sinulingga (Sinulingga, 2020). 

Pada Judul yang dikemukakan peneliti ini, memiliki focus pada Hukum 

perjanjian antara pelanggan dan pemilik usaha tv berlangganan, sehingga kaitan 

terhadap perizinan tidak mencakup seperti yang akan ditulis oleh peneliti dalam 

tesis ini. 

Adanya 3 Judul penelitian yang berkaitan dengan TV berlangganan 

memiliki objek penelitian yang sama yakni tentang Perizinan, dana fokus penelitian 

sebagian besar ada di sudut pandang atau tinjauan hokum yang terkait perizinan. 

Sementara peneliti tesis ini, memiliki objek yang sama yakni tv berlangganan, objek 

penelitian di KPID, namun fokus yang di kemukakan peneliti, sama sekali belum 

ada yang di teliti, yakni model komunikasi terkait pengadaan perizinan bagi tv 

berlangganan.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi lembaga KPID 

sebagai suatua Lembaga negara independent dalam menjalankan tugas, serta 

menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan pada bidang ilmu pengetahuan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selain itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan 

dalam teoritis dan praktis.  

a. Kegunaan Teoretis 

1) Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam 

bidang studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

2) Untuk menambah referensi penelitian tentang model komunikasi 

KPID Sulawesi Barat dalam proses penetapan legalitas kelembagaan penyiaran 

berlangganan. 

3) Untuk menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain dalam mengkaji 

lebih dalam dan spesifik mengenai model komunikasi KPID Sulawesi Barat dalam 

penetapan kelembagaan penyiaran berlangganan. 

a. Kegunaan Praktis 

Harapan peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan 

masyarakat dalam mendalami ilmu komunikasi dan penyiaran Islam, termasuk 

memberi manfaat dalam membangun iklim penyiaran yang lebih baik siaran sehat 

untuk rakyat 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Komunikasi Organisasi Pemerintahan 

Kata “komunikasi” berasal dari kata latin “comunis” yang berarti 

menciptakan atau menciptakan hubungan antara dua orang atau lebih. Akar kata 

communis adalah communico yang berarti berbagi (Dani Vardiansyah, 2004). 

Dalam literatur lain dikatakan bahwa komunikasi juga berasal dari kata 

“communication” atau “komunikasi” yang artinya “melakukan hal yang sama” 

(bersama). Istilah "komunis" sebagai asal kata komunikasi, bersumber dari bahasa 

Latin communis, yang mengacu pada pertukaran ide, makna, atau pesan (Lolliph 

Anandha Oriza Sativa, 2019). 

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi 

bermakna sebagai berikut; pertama pertukaran tanda atau simbol, baik linguistik 

maupun non-linguistik; kedua pembentukan solidaritas antarbahasa. komunikator 

dan komunikator. Tanda atau tanda bahasa, seperti bahasa lisan atau tulisan. Tanda 

atau simbol non-verbal seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, suara. Terjalinnya 

hubungan solidaritas ini tidak selalu berupa hubungan positif seperti keakraban atau 

keakraban, melainkan antara pengirim pesan dan penerima pesan melalui tanda atau 

simbol tertentu, baik verbal maupun nonverbal. hubungan kontak antara Kontak 

simbolik ini terjadi baik dengan diri sendiri (intrapersonal) juga orang lain 

(antarpersonal). 

Kehidupan seseorang di dunia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

organisasi dan komunikatif, oleh karenanya komunikasi menjadi bagian integral 

dari sistem dan tatanan kehidupan sosial. Aktivitas tersebut komunikatif dapat 

terlihat dalam segala sendi kehidupan keseharian seseorang, mulai saat seseorang 

bangun dari tidur sampai tidur kembali. Tidak diragukan lagi, keterlibatan 
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komunikasi dalam kehidupan sosial seseorang sangat besar, baik verbal maupun 

non-verbal, berikut defnisi komunikasi menurut para ahli: 

Sarjono mendefinisikan komunikasi organisasi yaitu proses pesan 

(massage) disampaikan atau ditransmisikan (melalui saluran) dari sumber ke 

penerima, dengan maksud, perilaku, perubahan pengetahuan, sikap, dan/atau jelas 

hal-hal untuk mengubah perilaku (Soekanto, 2009). Setidaknya ada empat elemen 

utama dalam sebuah model komunikasi, yaitu sumber (source), pesan (message), 

saluran (channel) dan penerima (receiver). Wilbur Schramm mendefinisikan 

komunikasi organisasi sebagai proses pertukaran (Nuryanto, 2021). Schramm 

menjelaskan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin (bahasa) communis, yang 

berarti bersama-sama (together) atau bersama-sama. Saat berkomunikasi, Anda 

sebenarnya mencoba membangun kesamaan dengan seseorang. Orang mencoba 

untuk bertukar informasi, ide atau pandangan. Misalnya, upaya berkomunikasi 

dengan pembaca untuk menyampaikan gagasan bahwa esensi pesan sebenarnya 

adalah upaya untuk memaksa penerima atau pengirim pesan untuk memiliki 

pemahaman yang sama tentang pesan tertentu” (Suprapto, 2006). 

Komunikasi adalah aspek penting bagi organisasi yang menginginkan 

kemajuan dan perkembangan. Bagi organisasi yang komunikasinya tidak efektif, 

hal ini menimbulkan kesalahpahaman yang menyulitkan organisasi tersebut untuk 

mencapai tujuannya. Komunikasi dalam suatu organisasi terbagi menjadi 

komunikasi internal dan eksternal (Haeruddin, 2006). Pada prinsipnya komunikasi 

organisasi merupakan suatu bentuk kegiatan setiap orang yang berkomunikasi 

dalam suatu organisasi. Biasanya komunikasi antara manajer dan bawahan, 

komunikasi antara bawahan dan rekan-rekan mereka, dan komunikasi antara 

organisasi dan organisasi lain (Lesmana, 2006b). 
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Komunikasi dalam suatu organisasi adalah tindakan yang dilakukan oleh 

satu orang atau lebih yang berkomunikasi dengan mengirimkan, 

menginformasikan, menerima, menyarankan, atau mendiskusikan pesan guna 

menghasilkan umpan balik untuk mencapai pemahaman dan tujuan yang sama. 

Oleh karena itu, Komunikasi organisasi tidak dapat dipisahkan dari komunikasi 

antarpribadi, antarpribadi, kelompok kecil, perilaku terbuka, atau massa yang 

dilakukan pemimpin dan bawahan. 

Komunikasi organisasi merupakan penghubung dalam pengembangan 

pesan yang berbeda dan ditransmisikan melalui saluran dari pengirim pesan ke 

penerima pesan. biasanya kepada organisasi sebagai sumber penerimaan informasi 

dan sebagai penyedia informasi untuk menghasilkan kemampuan organisasi yang 

efektif untuk memproses pesan dan saluran sebagai umpan balik dan umpan balik 

efektivitas komunikasi untuk kemajuan organisasi. (G. Rickheit & H. Strohner, 

2008). 

Komunikasi organisasi adalah motivasi tujuan yang diungkapkan secara 

sadar dari komunikasi masyarakat yang mencakup banyak manfaat dengan 

menggunakan media yang efektif untuk menciptakan keefektifan dalam 

komunikasi organisasi, yang dapat digunakan secara internal dan eksternal, tidak 

terlepas dari adanya komunikasi. Komunikasi internal dapat bersifat vertikal, 

horizontal, atau diagonal. Komunikasi dengan dunia luar dilakukan melalui 

informasi, diskusi, dan kolaborasi, menggunakan pesan yang dapat dipahami 

(Reardon, 2007). 

Komunikasi antar organisasi adalah kegiatan mengirim dan menerima pesan 

dari atasan kepada bawahan, dsb, yang mencakup komunikasi horizontal vertikal 

dan diagonal secara internal. Bentuk komunikasi tersebut tergantung kegiatan 

organisasi untuk melaksanakan komunikasi organisasi yang efektif. Naisbitt (2004) 
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berpendapat bahwa komunikasi internal vertikal dalam organisasi adalah tindakan 

komunikatif yang memerintahkan, mengutuk, memuji, dan mengarahkan semua 

tindakan yang dilaporkan untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi horizontal 

dalam organisasi adalah tindakan komunikasi yang bertindak sebagai perantara 

antara manajer, karyawan, dan unit kerja untuk membahas tindakan organisasi 

untuk mencapai tujuan. Komunikasi internal organisasi diagonal, yaitu antara 

atasan dan bawahan serta unit kerja saling berkomunikasi untuk memahami pesan 

yang dikirim dan diterima. 

Memahami pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi. Ini 

menggabungkan unsur-unsur kepemimpinan, bawahan, dan unit kerja sebagai 

bagian integral dari materi komunikasi organisasi. Efektivitas unsur komunikasi 

intra organisasi dalam mengkomunikasikan isu-isu organisasi semakin 

memudahkan organisasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam mencapai 

tujuan organisasi (de Matos Celso dkk., 203: 2018). 

Komunikasi eksternal juga dapat dilihat sebagai komunikasi antar 

organisasi, seperti umpan balik untuk memberikan informasi, kegiatan bersama 

antar organisasi, dan dialog. Nuhui (Morissan, 67: 2009) mencatat bahwa bentuk 

komunikasi eksternal antar organisasi dengan memberikan berbagai bentuk umpan 

balik dan informasi sering digunakan oleh setiap organisasi untuk menyediakan 

dokumen atau bahan yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan organisasi. 

Selain itu, bentuk komunikasi eksternal adalah bekerja sama untuk kepentingan 

yang berbeda untuk meningkatkan dan melengkapi kegiatan organisasi yang 

mengharuskan setiap organisasi untuk berinteraksi satu sama lain untuk memajukan 

dan memecahkan masalah organisasi. Dimensi komunikasi organisasi adalah: 

Pertama, komunikasi eksternal digunakan oleh anggota organisasi untuk 

berinteraksi dengan orang-orang di luar organisasi. Komunikasi eksternal 
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membawa pesan organisasi dan lingkungan organisasi yang relevan. Sistem pesan 

eksternal digunakan untuk menyampaikan informasi dari lingkungan organisasi dan 

untuk menyediakan informasi lingkungan dari organisasi. Dan kedua, komunikasi 

internal adalah pola pesan yang dibagikan (shared) di antara anggota suatu 

organisasi dan interaksi manusia yang berlangsung di dalam dan di antara anggota 

suatu organisasi. Saat organisasi Anda tumbuh dalam ukuran, kompleksitas, dan 

tersebar di wilayah geografis dan zona waktu, Anda memerlukan program 

komunikasi internal untuk membantu membangun tim Anda. Artinya komunikasi 

di dalam dan di luar organisasi menjadi penting untuk mengetahui bagaimana 

komunikasi diciptakan di dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Budaya organisasi adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan sebuah 

organisasi. Budaya organisasi terdiri dari persepsi elemen organisasi dan dampak 

elemen tersebut terhadap organisasi. Redding menyatakan bahwa lingkungan 

komunikasi suatu organisasi adalah kualitas pengalaman objektif yang terkait 

dengan lingkungan internal organisasi, termasuk persepsi pesan oleh anggota 

organisasi dan hubungan pesan dengan peristiwa yang terjadi di dalam organisasi 

(W. Charles, 2016). Menurut Suminar, lingkungan komunikasi organisasi 

memberikan kepercayaan dan kebebasan bagi organisasi untuk mengambil risiko, 

mendorong mereka untuk mendelegasikan tanggung jawab dalam pelaksanaan 

tugas, dan mendorong anggota organisasi untuk bersikap terbuka dan memadai 

(Suminar & Jenny, 145: 2014). fungsi kegiatan yang ditunjukkan pada Memberikan 

informasi tentang organisasi Dengarkan baik-baik dan carilah informasi yang 

kredibel dan jujur dari anggota organisasi. Lingkungan komunikasi organisasi, pada 

prinsipnya, merupakan bentuk aktivitas semua orang yang berkomunikasi di dalam 

organisasi. Biasanya komunikasi antara manajer dan bawahan, komunikasi antara 
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bawahan dengan rekan sejawatnya, dan komunikasi antara organisasi dengan 

organisasi lain (Lesmana, 140: 2006a). 

Lingkungan komunikasi dalam suatu organisasi dipraktikkan oleh satu 

orang atau lebih yang berkomunikasi dengan mengirim, menginformasikan, 

menerima, menyarankan, atau mendiskusikan pesan untuk menghasilkan umpan 

balik untuk mencapai pemahaman dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, budaya 

komunikasi organisasi tidak lepas dari adanya komunikasi antarpribadi, 

antarpribadi, kelompok kecil, perilaku terbuka, atau komunikasi massa oleh 

pimpinan dan bawahan. 

Lingkungan komunikasi organisasi adalah keadaan perhubungan dalam 

pengembangan berbagai pesan yang disampaikan melalui saluran dari pencetus 

pesan ke penerima pesan. Organisasi biasanya memiliki pihak sebagai penerima 

informasi dan penyedia informasi untuk menciptakan kapasitas organisasi yang 

efektif untuk memproses pesan dan saluran sebagai umpan balik dari efektivitas 

komunikasi dan umpan balik untuk pengembangan organisasi lebih lanjut 

(Morissan, 47: 2009). 

Lingkungan komunikasi organisasi mencakup banyak manfaat penggunaan 

media komunikasi yang efektif untuk menciptakan lingkungan komunikasi 

organisasi yang efektif yang tidak dapat dipisahkan dari adanya komunikasi internal 

dan eksternal, merupakan kondisi tujuan yang diungkapkan secara sadar. 

Komunikasi internal dapat bersifat vertikal, horizontal, atau diagonal. Komunikasi 

dengan dunia luar terjadi melalui kolaborasi, termasuk penyediaan informasi, 

diskusi, dan percakapan pesan yang dapat dipahami (Morissan, 228: 2009). 

Menurut Higgins dalam (Shafarila & Supardi, 22: 2016) ada empat faktor 

yang mendukung atau menghambat lingkungan komunikasi organisasi. 

Kepemimpinan, kegiatan SDM, kelompok kerja dan organisasi eksternal. 



22 

 

 

 

Manajemen, seperti setiap tindakan yang diambil oleh manajemen, mempengaruhi 

lingkungan komunikasi organisasi dalam berbagai cara. Interaksi antara manajemen 

dan kelompok, interaksi antar kelompok, perhatian pada masalah yang terkadang 

dimiliki SDM dan kebutuhan mereka akan kepuasan dan kesejahteraan. 

Mempengaruhi lingkungan komunikatif organisasi melalui kebutuhan dan 

peluangnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Komunikasi antar karyawan 

memainkan peran penting dalam membentuk budaya. Bagaimana Anda 

berkomunikasi menentukan keberhasilan atau kegagalan hubungan Anda. 

Berdasarkan gaya hidup normal seseorang atau manajemen bisnis, mereka dapat 

mengangkat mereka ke iklim positif atau mereka dapat menurunkan mereka ke 

negatif juga Faktor-faktor yang mempromosikan atau menghambat iklim 

komunikasi organisasi. 

Higgins dalam (Shafarila & Supardi, 30: 2016) mengemukakan bahwa ada 

empat, yaitu kepemimpinan, perilaku SDM, kelompok kerja dan organisasi 

eksternal. Eksekutif, hampir setiap tindakan yang diambil oleh manajemen 

mempengaruhi iklim komunikasi organisasi dalam berbagai cara. Interaksi antara 

manajemen dan kelompok, Interaksi antar kelompok, Perhatian terhadap masalah 

yang dimiliki departemen sumber daya manusia dari waktu ke waktu dan kebutuhan 

akan kepuasan dan kesejahteraan departemen sumber daya manusia.. 

Perilaku SDM mempengaruhi iklim komunikasi organisasi melalui 

kepribadian yang dimanifestasikan, khususnya kebutuhan dan tindakan yang 

diambil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Komunikasi antar SDM memainkan 

peran penting dalam membentuk iklim. Bagaimana seseorang berkomunikasi 

menentukan sukses tidaknya hubungan interpersonal. Lingkungan positif dapat 

ditambahkan atau dikurangi menjadi lingkungan negatif berdasarkan gaya hidup 

dan gaya manajemen normal seseorang. 
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Kelompok Kerja. Dalam hal ini, kebanyakan orang memiliki kebutuhan 

khusus terkait hubungan persahabatan. Kebutuhan ini sering mendukung atau 

menghalangi lingkungan komunikasi organisasi. 

Menurut Higgins (Shafarila & Supardi, 2016) ada empat: kepemimpinan, 

tindakan pribadi, kerja tim dan organisasi eksternal. Manajemen, pada dasarnya 

setiap aktivitas kepemimpinan, mempengaruhi lingkungan komunikasi dalam 

organisasi dengan cara yang berbeda. Hubungan antara manajemen dan kelompok, 

kerjasama antar kelompok, perhatian terhadap masalah yang kadang dimiliki 

karyawan dan kebutuhan mereka akan kepuasan dan kesejahteraan. Komunikasi 

antar pekerja memegang peranan penting dalam pembentukan budaya. Cara Anda 

berkomunikasi akan menentukan sukses atau tidaknya hubungan Anda. 

Lingkungan positif dapat ditambahkan atau dikurangi dari lingkungan negatif 

berdasarkan gaya hidup dan gaya kepemimpinan normal seseorang.. 

Kelompok Kerja. Dalam hal ini, kebanyakan orang memiliki kebutuhan 

khusus terkait hubungan persahabatan. Persyaratan ini sering dipenuhi oleh 

kelompok-kelompok dalam organisasi. Kelompok berkembang dalam dua cara. 

Secara formal terutama merupakan kelompok kerja, secara informal berkembang 

sebagai komunitas teman dan minat. Organisasi eksternal mempengaruhi 

lingkungan komunikasi organisasi sesuai dengan kondisi ekonomi sebagai faktor 

iklim utama. Tekanan untuk meningkatkan keuntungan, kebijakan pemerintah 

dalam menetapkan peraturan dan menetapkan upah. 

Kelompok berkembang dalam dua cara. Secara formal ini terutama 

merupakan kelompok kerja, secara informal berkembang sebagai komunitas teman 

dan minat. Organisasi eksternal mempengaruhi lingkungan komunikasi organisasi 

sesuai dengan kondisi ekonomi sebagai faktor utama yang mempengaruhi iklim. 
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seperti B. Tekanan untuk meningkatkan keuntungan, kebijakan pemerintah untuk 

menetapkan peraturan dan menetapkan upah. 

Kelompok Kerja. Dalam hal ini, kebanyakan orang memiliki kebutuhan 

khusus terkait hubungan persahabatan. Persyaratan ini sering dipenuhi oleh 

kelompok-kelompok dalam organisasi. Kelompok berkembang dalam dua cara. 

Secara formal ini terutama merupakan kelompok kerja, secara informal 

berkembang sebagai komunitas teman dan minat. Organisasi eksternal 

mempengaruhi lingkungan komunikasi organisasi sesuai dengan kondisi ekonomi 

sebagai faktor utama yang mempengaruhi iklim. tekanan untuk meningkatkan 

keuntungan, kebijakan pemerintah dalam menetapkan peraturan dan menetapkan 

upah. 

B. Konsep penyelenggaraan acara televisi 

Arcunto (Sony, 2008) mencatat bahwa peraturan dalam dunia penyiaran 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 1 

dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa transmisi dalam konteks 

penyiaran merujuk pada rangkaian pesan yang dapat diterima oleh penerima siaran 

dalam berbagai bentuk, baik itu suara, gambar, ataupun kombinasi keduanya, 

termasuk dalam bentuk grafik, ikon, atau interaktif. 

Dalam hal pemantauan konten siaran, Akbar Abu Thalib, petugas pemantau 

di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan, melaporkan adanya lebih 

dari 1.090 pelanggaran hak siar oleh lima stasiun dan jaringan TV lokal. Dalam 

kasus-kasus pelanggaran tersebut, terutama yang berkaitan dengan program 

pornografi, pihak KPI Sulsel melakukan klarifikasi dengan menelepon stasiun yang 

bertanggung jawab. 
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Adapun lima televisi yang dipantau oleh KPI Sulsel adalah Celebes TV, I-

News TV Makassar, TVRI Makassar, Kompas TV Makassar, dan Fajar TV. 

Namun, Ve Channel belum dimasukkan dalam daftar pantauan karena siaran 

televisi tersebut masih menggunakan sistem satelit dan baru akan efektif masuk ke 

sistem teresterial UHF pada akhir bulan Juni nanti. 

Akbar Abu Thalib, seorang petugas pemantau konten siaran dari Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan, melaporkan adanya 1.090 

pelanggaran hak siar pada lima stasiun televisi lokal yang dipantau. Pelanggaran 

tersebut terjadi pada program-program yang menyangkut masalah jurnalistik, acara 

dengan kekerasan dan sadisme, program tentang rokok dan alkohol, serta program 

dengan konten mistis atau supernatural. Akbar menambahkan bahwa pelanggaran 

terbanyak terjadi pada penonton yang tidak sesuai dengan usia target konten siaran. 

Namun demikian, secara keseluruhan, jumlah pelanggaran terhadap lembaga 

penyiaran di Makassar cenderung menurun. Unit Pemantau KPID Sulawesi Selatan 

memperkirakan bahwa pada tahun 2014 dan 2015, rata-rata terdapat 2.250 

pelanggaran per bulan di lima saluran televisi, tetapi pada awal tahun 2016, 

jumlahnya menurun secara signifikan. Akbar berharap penurunan jumlah 

pelanggaran ini menunjukkan adanya kesadaran dari rekan-rekan penyiaran untuk 

meningkatkan kualitas konten siaran, dan memberikan apresiasi pada TVRI 

Makassar sebagai lembaga penyiaran dengan pelanggaran terendah selama periode 

tersebut. Selain tujuh pejabat KPID Sulbar, mantan perwira Rusdin Tompo dan 

Hidayat Nahwi Rasul, serta jajaran manajemen lembaga penyiaran lokal dan sistem 

penyiaran jaringan, turut serta dalam pameran terkait Sudden Joint Break (SSJ) di 

kota Makassar. 

Undang-undang tersebut membahas masalah ketentuan hukum dan 

perjanjian dalam pelaksanaan layanan penyiaran televisi. CPI bertanggung jawab 
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untuk mengatur masalah penyiaran dari lembaga penyiaran publik, saluran swasta, 

saluran umum, dan saluran berlangganan. Pada tanggal 13 Agustus 2008, undang-

undang ini diluncurkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di TVRI. Namun, 

saat itu kami di kantor televisi lupa bahwa lembaga yang mengatur kantor televisi 

adalah KPI. 

Penyelenggaraan televisi kabel diatur oleh lembaga yang dinaungi oleh KPI, 

yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. KPI, yang merupakan instansi pemerintah dan 

disingkat dari Komisi Radio Indonesia, bertanggung jawab dalam pengaturan 

masalah pertelevisian. CPI merupakan lembaga negara independen sesuai dengan 

Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2002 “Tentang Penyiaran Televisi dan Radio” 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Televisi dan Radio yang meliputi lembaga-

lembaga yang terlibat: 

a. jasa penyiaran dan 

b. Jasa penyiaran televisi 

Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: 

a. lembaga penyiaran publik 

b. lembaga penyiaran swasta 

c. lembaga penyiaran komunitas, dan 

d. lembaga penyiaran berlangganan . 

KPID merupakan sebuah lembaga di daerah yang memiliki kewenangan 

dalam penyiaran program kerja, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaga ini bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 

tersebut, seperti memajukan jati diri bangsa yang religius, cerdas, dan maju, serta 

memperkuat integrasi rasional. Selain itu, penyiaran radio juga turut meningkat 
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dalam upaya mencapai tujuan tersebut, yang berhubungan dengan terciptanya 

masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera. 

C. Komunikasi KPID dalam UU Dan Peraturan Penyiaran 

Kedudukan KPID sama seperti instansi pemerintah lainnya. KPID bertindak 

sebagai badan pengatur penyiaran di Indonesia. Komisi ini dibentuk pada tahun 

2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 111 tentang Penyiaran Radio. 32 Tahun 

2002 Republik Indonesia. KPI terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) 

dan Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID), yang beroperasi di tingkat 

provinsi. Wewenang dan tanggung jawab Komisi Televisi mencakup kontrak 

penyiaran yang dibuat oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, 

dan lembaga penyiaran publik. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri dari KPI pusat dan KPI daerah 

(provinsi). Anggota BPK pusat (9 anggota) dipilih oleh DPR dan BPK daerah (7 

anggota) dipilih oleh DPR. Selain itu, anggaran pusat program kerja KPI berasal 

dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan KPI daerah dari APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). 

KPI dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tingkat II yang 

terdiri dari pegawai negeri sipil dan tenaga ahli informal. KPI merupakan salah satu 

bentuk partisipasi masyarakat, dengan selalu menghormati yang ditetapkan dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yang dirancang untuk 

mencerminkan aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan mereka dalam 

penyiaran. program kerja harus mengikuti tujuan yang ditentukan sebagai berikut: 

"Menurut pandangan saya, tujuan dari penyiaran adalah untuk 

meningkatkan kesadaran dan identitas nasional, serta memajukan kehidupan 

masyarakat secara keseluruhan. Melalui penyiaran, kita dapat memperkuat 

nilai-nilai kebangsaan, memajukan kesejahteraan rakyat, dan membangun 

masyarakat yang mandiri dan demokratis. Selain itu, penyiaran juga berperan 

penting dalam meningkatkan industri penyiaran di Indonesia dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut." 
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Dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) dibagi menjadi tiga divisi: kelembagaan, struktur komunikasi, dan 

pemeliharaan isi komunikasi. Departemen lembaga bertugas mengelola hubungan 

antar lembaga KPI, koordinasi KPI, dan pengembangan lembaga KPI. Divisi 

Struktur Siaran bertanggung jawab atas perizinan, industri, dan operasi penyiaran. 

Di sisi lain, bidang pengawasan isi siaran berkaitan dengan pengawasan isi siaran, 

pengaduan masyarakat, advokasi, dan literasi media. 

Proses penetapan KPI dan perekrutan anggota diatur dengan cara yang 

partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2002. Hal ini dilakukan untuk menjamin independensi KPI dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pengatur sistem penyiaran Indonesia. 

UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 menjadi dasar utama pembentukan 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).  Dengan membawa semangat, pengelolaan 

sistem penyiaran akses publik harus dikelola oleh lembaga independen, bebas dari 

campur tangan investor dan perampasan kekuasaan. 

Berlawanan dengan semangat Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, 

yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 7, disebutkan bahwa 

“Penyiaran dikuasai oleh Negara dan penyelenggaraan serta pengendaliannya 

dilakukan oleh Pemerintah.” Waktu adalah bagian dari instrumen kekuasaan yang 

hanya digunakan untuk kepentingan pemerintah. 

Dalam proses demokratisasi Indonesia, peran publik sebagai pemilik dan 

pengelola utama sektor penyiaran sangat penting. Hal ini dikarenakan spektrum 

adalah milik publik dan secara inheren terbatas, sehingga penggunaannya harus 

dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu, media penyiaran harus 

menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan informasi publik yang sehat. 

Berbagai bentuk informasi, termasuk berita, hiburan, dan sains, harus disajikan 
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secara akurat dan seimbang agar dapat membantu masyarakat dalam mengambil 

keputusan yang tepat. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Radio memiliki 

dua prinsip utama yaitu, pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai 

kepentingan, karena penyiaran adalah milik umum dan digunakan untuk 

kepentingan umum. Prinsip ini menjadi dasar dari semua kebijakan yang dibuat 

oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam tiga bidang: bidang kelembagaan, 

struktur komunikasi, dan pemeliharaan konten komunikasi. 

Salah satu prinsip utama KPI dalam pemeliharaan konten komunikasi 

adalah layanan informasi yang sehat berdasarkan konten yang beragam. Ini berarti 

menyediakan informasi yang beragam kepada publik berdasarkan sifat program dan 

konten program. Prinsip ini memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh 

media penyiaran bervariasi dan sehat untuk konsumsi publik. Selain itu, prinsip 

keragaman kepemilikan juga penting untuk memastikan kepemilikan media massa 

Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir individu atau institusi. 

Prinsip ini juga memastikan terciptanya lingkungan persaingan yang sehat di antara 

pengelola media di industri penyiaran Indonesia. 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 juga mendorong 

penguatan struktur daerah dalam semangat otonomi daerah melalui penerapan 

sistem penyiaran online. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan media lokal 

yang dapat memperkuat identitas daerah dan memajukan kesejahteraan umum. 

Dengan demikian, penerapan sistem penyiaran online yang berpihak pada 

penguatan struktur daerah dapat mendukung visi Indonesia sebagai masyarakat 

yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. 

Sejak berlakunya UU No. Desember 2002, telah terjadi perubahan besar 

dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan mendasar dalam 
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semangat undang-undang tersebut adalah terbatasnya pengalihan kewenangan 

penyelenggaraan penyiaran, yang merupakan hak prerogatif eksklusif pemerintah, 

kepada badan pengawas independen yang disebut Komisi Radio Indonesia (KPI). 

Independensi harus menekankan bahwa pengelolaan sistem penyiaran publik harus 

dikelola oleh entitas yang bebas dari campur tangan modal dan kepentingan pribadi. 

Belajar dari masa lalu, ketika pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan 

pemerintah (saat itu rezim Orde Baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak 

luput dari kerja sama negara yang berkuasa. menjaga kekuatan. Kepentingan Sistem 

radio saat itu digunakan tidak hanya untuk membantu rezim menguasai masyarakat 

dalam mengelola percakapan strategis, tetapi juga untuk kerjasama beberapa elit 

penguasa dan pengusaha. 

Gagasan kedua ketika menerapkan sistem penyiaran berjaringan adalah 

bahwa seorang penyiar yang ingin melakukan siaran di suatu wilayah harus 

memiliki stasiun lokal atau jaringan penyiar lokal di wilayah tersebut. Hal ini untuk 

memastikan tidak ada sentralisasi atau monopoli informasi seperti yang terjadi saat 

ini. Selain itu, penerapan sistem penyiaran berjaringan juga diharapkan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak-hak sosial budaya 

masyarakat setempat. Sentralisasi penyiaran radio selama ini menyebabkan 

pengabaian terhadap hak-hak sosial budaya masyarakat dan minoritas, serta 

kebutuhan informasi lokal terkait kebutuhan politik, sosial, dan budaya mereka. Hal 

ini menjadi isu penting dalam konteks penyiaran di Indonesia, di mana keberadaan 

stasiun televisi terpusat yang didirikan di tingkat nasional semakin menekan 

keberadaan stasiun televisi lokal untuk tampil lebih baik sesuai potensinya. Untuk 

mengatasi masalah ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang persamaan 

perlindungan hak masyarakat, konsumen, dan televisi berbayar dirancang untuk 

memastikan bahwa kepentingan publik dan keberagaman media tetap dijaga. 
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Dalam konteks penyiaran, undang-undang tersebut memberikan aturan bagi 

KPI untuk mengatur mekanisme penetapan KPI dan rekrutmen anggota secara 

partisipatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, undang-undang ini juga 

menetapkan prinsip bahwa layanan informasi yang sehat berdasarkan konten yang 

beragam harus diterapkan, dan bahwa keragaman kepemilikan harus dipertahankan 

untuk memastikan lingkungan persaingan yang sehat di antara pengelola media di 

industri penyiaran Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 memastikan bahwa kepentingan publik dan keberagaman media dijaga dalam 

penyiaran di Indonesia. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah badan independen di 

Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga pemerintah lainnya yang 

bertindak sebagai regulator penyiaran di Indonesia. Komisi ini dibentuk pada tahun 

2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 111 tentang Penyiaran Radio. 32 Tahun 

2002 Republik Indonesia. Komisi Penyiaran Daerah Indonesia atau KPID adalah 

lembaga pemerintah independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi 

untuk bertindak sebagai badan pengatur penyiaran di setiap provinsi di Indonesia.  

UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur tugas dan kewajiban 

Komisioner sebagai personal, juga mengatur perilaku organisasi dalam bertindak. 

Salah satu yang menjadi kewajibannya adalah memberi informasi dalam metode 

komunikasi satu arah dana dua arah. Untuk urusan yang terkait perizinan lembaga 

perizinan, KPID tidak memiliki kewenangan mutlak dalam penetapannya, karena 

ada lembaga lain dari pemerintah yang menjadi penentu pemberian izin. Namun 

keseluruhan permohonan izin untuk penyelenggaraan penyiaran, KPID menjadi 

pintu pertama yang harus dilalui lembaga penyiaran berlangganan, agar dapat 

menjalani proses pemerolehan perizinan. Dalam prakteknya, selain membuka 



32 

 

 

 

permohonan penyelenggaraan perizinan, KPID juga berkewajiban melakukan 

tindakan atas pelanggaran perizinan, yang telah ditetapkan oleh para komisioner 

dalam rapat pleno.  

Dalam tindak pengawasan tersebut, KPID diatur ketat dalam 

pelaksanaannya, yang dikenal sebagai tata cara komunikasi dalam pengawasan 

tindak pelanggaran perizinan, yang berkenaan dengan sanksi yakni: 1) Sanksi 

Teguran; 2) Sanksi Tertulis; 3) Sanksi Pembatasan Isi Siaran; 3) Sanksi Pencabutan 

Izin Sementara (Pencabutan Rekomendasi Kelayakan); 4) Sanksi Pencabutan Izin 

Permanen (Pleno KPI, KPID, Menteri Komunikasi) 

Ketatnya aturan mengenai pola komunikasi yang dilakukan Oleh KPID 

Sulawesi Barat, membuat pola komunikasi untuk mengatasi masalah perizinan 

sering terjadi konflik antar lembaga dengan para pemilik usaha penyiaran 

berlangganan. 

Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran komersial 

berbadan hukum Indonesia yang kegiatan usahanya hanya menyelenggarakan jasa 

siaran berlangganan dan harus terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan 

jasa siaran berlangganan. [1][2] UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, UU No. 52 

Tahun 2005 dan Peraturan Menteri No. 41 Tahun 2012 Pasal 8 Ayat 1 mengatur 

tentang aturan berlangganan lembaga penyiaran. Televisi, multimedia, dan media 

informasi lainnya [1] Program siaran dapat didistribusikan ke pelanggan 

menggunakan metode analog dan digital. kegiatan penyiaran. 

Berlangganan dilakukan oleh Perusahaan Penyiaran Berlangganan yang 

berbentuk badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas terbuka dan 

tertutup yang usaha tunggalnya adalah menyelenggarakan jasa penyiaran 

berlangganan. Salah satu asosiasi yang telah membentuk dan menaungi lembaga 

penyiaran berlangganan adalah Asosiasi Televisi Kabel Indonesia (ICTA). ICTA 
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merupakan asosiasi pemangku kepentingan, pemilik dan pengusaha layanan TV 

kabel di seluruh wilayah termasuk Sulawesi Barat. Menurut UU No. 32 Tahun 

2002, lembaga penyiaran berlangganan Indonesia dapat beroperasi melalui satelit, 

kabel dan terestrial. 

Setiap lembaga penyiaran yang berlangganan harus memiliki izin penyiaran 

yang hanya berlaku untuk satu organisasi penyiaran yang berlangganan. Beberapa 

orang perseorangan dan badan hukum dapat bergabung menjadi satu badan hukum 

untuk tujuan mengajukan permohonan izin penyiaran dari lembaga penyiaran 

berlangganan. Penggabungan harus memenuhi setidaknya persyaratan berikut: 

1) Dalam hal penyelenggara penyiaran berlangganan menggunakan satelit 

asing, manajemen penyelenggara penyiaran berlangganan bertanggung jawab atas 

pelaksanaan program siaran dan siaran berlangganan secara keseluruhan. 

2) Jika lebih dari satu stasiun kontrol (headend) digunakan untuk 

menyalurkan program siaran, setiap stasiun kontrol harus memiliki Lisensi Televisi 

Khusus Stasiun Bumi (TVRO). UU. No 32 Tahun 2002 menjelaskan bahwa 

penyiaran Televisi kabel yang dimaksud adalah spektrum elektromagnetik yang 

disalurkan melalui kabel dan atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu 

sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran 

berlangganan. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran umumnya 

mengatur peraturan mengenai penyiaran. Pasal 1 dalam undang-undang tersebut 

menyatakan: 

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk grafik, teks, 
baik berupa suara, gambar, suara dan gambar, maupun interaktif, yang dapat 
diterima oleh penerima radio. 

Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah badan penyiaran komersial 

korporasi Indonesia yang kegiatan usahanya semata-mata menyelenggarakan jasa 

penyiaran berlangganan dan harus terlebih dahulu memperoleh izin 
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penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan. UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, 

UU No. 52 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri No. 41 Tahun 2012, Pasal 8 Ayat 1 

mengatur tentang peraturan penyiar yang berlangganan. 

Penyiaran lembaga penyiaran berlangganan yang disebutkan pada PP 52 

Tahun 2005 pasal 1 yaitu saluran berlangganan adalah spektrum frekuensi 

elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan atau spektrum frekuensi yang 

digunakan dalam suatu system penyiaran berlangganan sehingga dapat 

menyediakan suatu program siaran berlangganan. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur sistem 

perizinan untuk sektor penyiaran. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi 

persyaratan peralatan teknis, rencana dasar penyiaran, persyaratan teknis pemancar, 

dan jaringan penyiaran. Namun, tidak hanya itu saja, aturan ini juga mengatur 

tentang substansi dan bentuk penyiaran, kepemilikan modal, serta proses dan 

tahapan pemberian, pembaruan, atau pencabutan izin penyiaran. 

Sistem perizinan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyiaran 

dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, 

persyaratan peralatan teknis dan rencana dasar penyiaran juga memastikan bahwa 

frekuensi dan spektrum yang digunakan sesuai dengan ketentuan dan batasan yang 

berlaku. 

Namun, perlu diingat bahwa sistem perizinan ini juga harus memperhatikan 

kepentingan publik, seperti hak atas informasi, hak atas kebebasan berekspresi, 

serta hak-hak sosial dan budaya masyarakat dan minoritas. Oleh karena itu, 

perizinan penyiaran harus dikelola dengan transparan dan akuntabel, sehingga 

masyarakat dapat memperoleh manfaat dari layanan penyiaran yang berkualitas dan 

bermanfaat. 
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Sementara itu, Negara akan menerbitkan dan memperpanjang izin 

penyiaran setelah habis masa berlakunya: 

1) Masukan dan evaluasi hasil audiensi antara pemohon dan KPI 

2) Realisasi lembaga penyiaran dari KPI Rekomendasi Kelayakan 

3) Kesepakatan mengarah ke sidang bersama forum khusus perijinan antara 

KPI dan pemerintah 

4) Persetujuan alokasi dan penggunaan spektrum radio pemerintah sesuai 

usulan KPI. 

Izin Penyelenggaraan usaha Penyiaran atau IPP adalah izin yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan 

penyiaran. Izin Usaha Penyiaran terdiri dari Izin Dasar Jaringan Telekomunikasi, 

Izin Dasar Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dan Izin Dasar Layanan 

Distribusi Konten pada Jaringan Seluler dan Jaringan Tetap Lokal dengan 

Pergerakan Terbatas. Izin siaran ini nantinya menjadi salah satu syarat pengajuan 

izin stasiun radio (ISR). 

Ada dua lembaga yang terlibat dalam pengajuan izin penyiaran. Badan 

terkait adalah Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. Selain itu, KPI juga berperan sebagai penunjang penyempurnaan 

persyaratan penyiaran berdasarkan P3SPS atau Tata Tertib Penyiaran dan Standar 

Penyiaran. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab 

atas verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan sosialisasi informasi 

teknis. Pemerintah daerah dengan berbagai tugas dan tanggung jawab di bidang 

komunikasi dan teknologi informasi membantu menteri dalam memverifikasi 

pemenuhan persyaratan administrasi dan informasi teknis. 
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Dalam hal izin radio, menteri didukung oleh pemerintah kabupaten atau 

kota. Menteri mendapat dukungan dari pemerintah daerah terkait izin penyiaran. 

Kemudian, permohonan diajukan kepada Forum Rapat Gabungan antara Komisi 

Penyiaran Indonesia dengan Pemerintah atau Kominfo untuk menerima atau 

menolak permohonan izin penyiaran dan memperbarui izin penyiaran. Hasil rapat 

gabungan konferensi tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi menteri untuk 

mengeluarkan izin penyiaran (Komisi Penyiaran Indonesia, 2012) . 

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat (KPID Sul-Bar) dan 

Undang-Undang Penyiaran serta Turunan Peraturannya 

a. Kelembagaan KPI dan KPID 

Inti dari KPI organisasi adalah menjembatani kesenjangan antara organisasi 

penyiaran dan publik, yang membutuhkan informasi dan membutuhkan media 

untuk berkomunikasi satu sama lain. Berangkat dari kenyataan bahwa dalam 

persepsinya akan ada masalah karena terbatasnya ruang publik di satu sisi dan peran 

media massa di sisi lain, idealisme adalah memberikan informasi, dan sebagai 

sarana komunikasi antar masyarakat. dan segmen masyarakat lainnya. Berkat 

komunikasi yang dinamis dan informasi timbal balik, komunitas akan terus 

berkembang dari waktu ke waktu. 

Namun pada kenyataannya, informasi adalah komoditas yang bernilai 

ekonomi, dan karena perkembangan teknologi informasi, media massa tidak boleh 

memberikan presentasi terbuka tentang isu-isu sensitif yang baru bagi masyarakat. 

KPI merupakan institusi yang harus konsisten. Pada kasus ini. Dengan adanya 

kewajiban ini, masyarakat akan mendapatkan informasi yang tidak hanya 

diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, 

tetapi juga dapat memberikan alternatif yang objektif untuk memecahkan berbagai 

permasalahan. 
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Di ranah perizinan, kinerja KPI yang menuai kontroversi merupakan salah 

satu masalah yang memprihatinkan. Meskipun UU No. 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran telah melahirkan empat Peraturan Pemerintah 30, kekacauan pengaturan 

sistem penyiaran dalam negeri masih belum teratasi. Bahkan, peraturan pemerintah 

yang diterbitkan hanya menambah kerumitan dalam pengaturan sistem penyiaran. 

Undang-undang memberikan kewenangan bagi KPI untuk mengelola izin 

penyiaran dan memantau kegiatan penyiaran, terutama untuk materi siaran. Namun, 

pemerintah tidak secara rinci menjelaskan lingkup penyiaran, sehingga KPI 

menghadapi tantangan dalam mengawasi lembaga penyiaran yang melanggar 

aturan. Ketika terjadi pelanggaran, KPI akan mengambil tindakan yang diperlukan, 

mulai dari memberikan teguran tertulis hingga pembekuan izin penyiaran. 

Hal yang diusulkan dalam undang-undang ini mempertimbangkan 

sensitivitas dan tingkat strategis sektor audiovisual, sehingga segala sesuatu yang 

terkait dengan kegiatannya, mulai dari seleksi hingga pemantauan, bersifat publik. 

KPI adalah representasi publik, dan pembentukannya didasarkan pada konfirmasi 

kelayakan dan reputasi baik organisasi perwakilan (DPR dan DPRD). 

Anggotanya tidak memihak dan tidak memiliki kepentingan dalam kegiatan 

penyiaran seperti memiliki organisasi penyiaran. Ketika beberapa organisasi 

audiovisual berteriak keras tentang usulan PP, bukan berarti mereka mengatakan 

sebaliknya dan tidak hanya mengikuti tren terhadap sesuatu yang baru. Pasal-pasal 

yang melanggar hukum harus dipahami dengan baik oleh badan pengatur 

pemerintah. Tujuannya tidak lain adalah menjaga wibawa peraturan dan 

melengkapi sistem (dalam hal ini penyiaran) dengan standar yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Kami memahami 

bahwa situasi nyata saat ini adalah adanya “pengorbanan”, yaitu sistem distribusi 
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yang masih semrawut dan tidak menentu. Hal ini berdampak negatif terhadap asas 

hukum tertentu dan asas supremasi hukum dalam masyarakat di atas hukum. 

Mekanisme perizinan mulai diterapkan di bawah peraturan pemerintah yang 

dianggap ilegal. Berdasarkan fakta-fakta di atas, perbaikan signifikan terjadi pada 

amandemen UU Penyiaran sebagai berikut: 

Mekanisme perizinan, pelaksanaan, kontrol dan penegakan dikenal 

sebagai KPI. Ketentuan ini harus diperjelas tanpa menimbulkan ambiguitas. 

Adanya penafsiran istilah Negara dalam proses perbaikan hukum harus 

dibuktikan dengan makna KPI. Alasan hukumnya adalah untuk 

mempertimbangkan keberadaan KPI sejak awal hingga mekanisme 

pelaksanaan yang terjadi melalui perwakilan publik. Paling tidak, yang 

dimaksud dengan negara bukanlah pemerintahan, karena prinsip-prinsip 

hukum tata negara mengajarkan di mana-mana bahwa pemerintah adalah 

badan eksekutif yang menerapkan hukum administrasi. 

D. Teori Pengawasan dan Pengawasan KPID 

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manajer 

untuk memastikan bahwa hasil akhir dari suatu pekerjaan sesuai dengan hasil yang 

telah direncanakan sebelumnya (R. Terry & Leslie, 25: 2012). Proses pengendalian 

juga merupakan bagian dari pengawasan dalam organisasi yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma 

dasar yang telah ditetapkan (Widanarto, 89: 2012). Namun, Siahyan menegaskan 

bahwa pengendalian hanya bisa dilakukan pada pekerjaan yang sedang 

berlangsung, dan tidak pada pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Oleh karena 

itu, penting bagi manajer untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus agar 

pekerjaan yang dilakukan selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan 

dapat mencapai konsistensi dengan norma yang berlaku (Winardi, 211: 2000). 

Di sisi lain, Manullang menekankan bahwa pengawasan tidak hanya melihat 

pekerjaan yang telah selesai dilakukan, tetapi juga mengevaluasi dan 

menindaklanjuti jika terdapat penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan 



39 

 

 

 

(Widanarto, 154: 2012) Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan definisi 

pengawasan yang berbeda-beda ini dan meningkatkan pengawasan agar tetap sehat 

dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 

1. Teori Pengawasan 

Definisi pengawasan yang dikemukakan oleh Admosudirdjo, seperti yang 

dilaporkan oleh (Febriani, 11: 2010) menyatakan bahwa pengawasan melibatkan 

pembandingan antara apa yang dilakukan atau sedang dilakukan dengan standar, 

norma, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Admosudirdjo menekankan 

bahwa pengawasan bukanlah kegiatan untuk mengukur, tetapi lebih sebagai proses 

yang melibatkan pemantauan keseluruhan terhadap pekerjaan yang sedang 

dilakukan. Dengan demikian, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa hasil 

yang dicapai sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

(Hani, 22: 2001)Agar sistem surveilans efektif, kriteria tertentu harus dipenuhi. 

Kriteria utama adalah bahwa sistem memantau aktivitas subjek data yang akurat, 

tepat waktu, hemat biaya, akurat, dan dapat diterima. Semakin banyak yang 

memenuhi kriteria tersebut, semakin efektif sistem surveilans tersebut. Ciri-ciri 

pengawasan yang efektif dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: 

a. Akurat 

Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang benar harus akurat. Data 

yang tidak akurat dari sistem pemantauan dapat menyebabkan perusahaan 

mengambil tindakan korektif yang salah atau menyebabkan masalah yang tidak ada. 

b. Tepat waktu 

Informasi harus dikumpulkan, dikirimkan dan dievaluasi secepat mungkin 

untuk mengambil tindakan korektif segera. 

c. Objektif dan teliti. 

Informasi harus mudah dipahami, faktual dan lengkap. 



40 

 

 

 

d. Fokus pada titik kontrol. 

Sistem pengendalian strategis harus fokus pada area di mana penyimpangan 

dari norma paling sering terjadi atau menyebabkan kerusakan yang paling 

mematikan. 

e. Layak secara ekonomi 

Biaya penerapan sistem surveilans harus kurang dari atau setidaknya sama 

dengan manfaat yang diperoleh dari sistem tersebut. 

f. Realistis Organisasi 

Sistem surveilans adalah atau harus konsisten dengan realitas organisasi. 

g. Sesuaikan dengan alur kerja organisasi Anda. 

Untuk memastikan keberhasilan operasi organisasi, koordinasi antara 

informasi pengendalian dengan alur kerja organisasi menjadi sangat penting. Sebab, 

setiap tahapan dalam proses kerja memiliki potensi untuk mempengaruhi 

keseluruhan operasi. Oleh karena itu, informasi pengendalian harus 

dikoordinasikan dan disebarkan secara efektif ke semua pihak yang terkait dengan 

alur kerja, agar dapat memastikan bahwa setiap orang yang terlibat memahami dan 

menjalankan tugas sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan. 

h. Fleksibel. 

Pengawasan harus cukup fleksibel untuk menanggapi ancaman dan peluang 

lingkungan. 

i. Siap dijalankan sebagai panduan. 

Sistem pengendalian yang efektif harus menunjukkan deteksi atau 

penyimpangan dari standar dan tindakan korektif apa yang harus diambil. 

j. Disetujui oleh anggota organisasi. 

Pemantauan kinerja anggota organisasi perlu dilakukan dengan 

mengedepankan prinsip otonomi, tanggung jawab, dan rasa pencapaian. Hal ini 
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akan memberikan ruang untuk pengembangan potensi individu dan juga 

meningkatkan motivasi kerja anggota organisasi. Selain itu, sistem pengawasan 

yang mutlak dan rutin harus disesuaikan dengan alur kerja organisasi dan dapat 

diintegrasikan dengan sistem manajemen yang ada. 

Pengawasan tidak hanya dilakukan selama proses administrasi atau 

manajemen, tetapi juga dapat dilakukan setelah penghentiannya untuk menilai 

pencapaian tujuan organisasi atau pekerjaan. Oleh karena itu, pengawasan harus 

dilakukan dengan terstruktur dan sistematis untuk menentukan tingkat keberhasilan 

dan kegagalan dalam mencapai tujuan. 

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, keberhasilan harus dipertahankan 

dan ditingkatkan, sedangkan kesalahan harus diperbaiki dan dikoreksi dari 

penyebabnya. Dengan demikian, pengawasan juga dapat membantu dalam 

pengembangan sistem manajemen yang lebih baik dan efektif, serta meningkatkan 

kinerja dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. 

Menurut Hasibuan, terdapat beberapa jenis pengawasan atau pengendalian 

yang dikenal (Haibullah, 241: 2005). Salah satunya adalah pengendalian intern 

yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi dengan 

memungkinkan karyawan mengontrol pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya 

di setiap bagian (Engko & Gudono, 105: 2007).  

(Engko & Gudono, 2007). Kontrol eksternal ini bisa bersifat formal atau 

informal, seperti audit pembukuan oleh perusahaan audit atau evaluasi publik. 

Pengendalian eksternal diperlukan untuk menjamin kepercayaan publik terhadap 

kinerja organisasi dan memastikan bahwa organisasi mematuhi regulasi dan standar 

yang berlaku. 
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Dalam mengimplementasikan pengawasan, perlu mempertimbangkan 

kedua jenis pengendalian ini dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi 

organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

a. Kontrol Formal 

Menurut Darmadi, kontrol formal terdiri dari regulasi dan sensor. Kontrol 

formal adalah inspeksi yang dilakukan oleh otoritas atau pejabat publik dan dapat 

dilakukan secara formal atau informal. Misalnya BUMN dan panitia dari PT. 

b. Kontrol informal 

Menurut Darmadi, kontrol informal didasarkan pada pengaturan diri, kode 

etik, dan tekanan masyarakat. Kontrol informal adalah evaluasi yang dilakukan 

secara langsung atau tidak langsung oleh publik atau konsumen. Misalnya melalui 

media massa dan massa elektronik. 

c. Strategi Pengawasan 

Menurut Effendy, strategi umum di kalangan profesional komunikasi pada 

dasarnya adalah perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan. Untuk 

mencapai tujuan ini, strategi tidak hanya harus berfungsi sebagai peta jalan, tetapi 

juga dapat menunjukkan taktik implementasi yang adaptif (Effendy, 72: 2008). 

Effendy menyatakan bahwa tujuan utama kegiatan komunikasi terdiri dari 

tiga tujuan utama. Pertama adalah memastikan bahwa pesan yang diterima 

dipahami oleh komunikator. Artinya komunikator mengkomunikasikan pesan 

kepada komunikator dengan menggunakan bahasa atau kegiatan yang mudah 

dipahami oleh komunikator sehingga komunikator dapat memahami maksud 

komunikator. Kedua penerima perlu didorong jika dia dapat memahami dan 

menerima. Panduan ini dimaksudkan untuk membantu Anda lebih memahami 

maksud dan keinginan dari pesan yang diterima komunikator Anda. Ketiga 

Motivasi untuk bertindak. Bagaimanapun juga, aktivitas dimotivasi. Tujuan 
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motivasi adalah membuat komunikator melakukan apa yang diinginkannya sesuai 

dengan pesan yang diterima dari komunikator. Pemblokir dan faktor pendukung 

harus dipertimbangkan ketika menentukan strategi komunikasi. Hal ini akan 

mempengaruhi hasil nantinya (Effendy, 2008). 

d. Fungsi Pengawasan 

Ernie dan Saefullah, Fungsi pengendalian adalah: Pertama, mengevaluasi 

keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran dengan menggunakan indikator 

yang telah ditetapkan. Kedua, mengambil langkah-langkah untuk mengklarifikasi 

dan mengoreksi perbedaan penemuan. Ketiga, berbagai alternatif pemecahan 

masalah terkait pencapaian tujuan perusahaan (Erni dkk., 12: 2005). 

e. Dasar Sistem Pengawasan 

1) Sistem pembanding, meliputi: pertama, mempelajari laporan 

kemajuan, kedua, membandingkan laporan hasil pekerjaan dengan rencana, ketiga, 

menganalisis perbedaan, termasuk pengaruh faktor lingkungan, dan keempat, 

memberikan penilaian hasil kerja, termasuk pejabat, kelima, membuat keputusan, 

memperbaiki dan meningkatkan prestasi kerja. 

2) Sistem kendali, meliputi; pertama, menetapkan prosedur 

pelaksanaan audit, kedua, menyusun laporan berkala atas hasil audit, ketiga, 

mempelajari laporan tersebut untuk mengetahui kemajuan hasil kinerja, keempat, 

mengevaluasi hasil kinerja, kelima, membuat keputusan tentang tindakan perbaikan 

atau perbaikan.. 

3) Sistem kontrol untuk memeriksa keakuratan hasil laporan. Selain 

itu, tes tersebut bertujuan untuk menjelaskan kebijakan manajemen yang dijalankan 

dengan rasa solidaritas, solidaritas dan etika yang tinggi. 

Sistem ini lebih fokus pada penelitian/penelitian mendalam tentang 

topik-topik negatif. Hal ini dikarenakan hasil laporan tersebut masih bersifat 
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hipotetis (hipotetis), laporan tersebut mungkin benar atau tidak, sehingga 

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan hipotesis tersebut. Langkah-

langkah yang dilakukan adalah pengumpulan data, analisis/pengolahan data dan 

penelusuran data (validasi data). Keputusan akan segera diambil berdasarkan hasil 

penelitian. 

f. Objek Pengawasan 

Hal-hal yang perlu diperiksa selama pelaksanaan rencana. Isi monitoring ini 

bervariasi tergantung pada program atau kegiatan yang dilakukan. Secara garis 

besar, titik pantau termasuk dalam 4 kelompok, antara lain: 

1) Kuantitas dan kualitas program, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan 

sebagai hasil kegiatan atau program; 2) biaya program menggunakan 3 jenis 

standar, yaitu modal yang digunakan, pendapatan yang diperoleh dan harga 

program; 3) pelaksanaan program, meliputi pemantauan terhadap jangka waktu 

pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaannya, apakah sesuai dengan 

yang ditetapkan dalam perencanaan; 4) Isu-isu yang bersifat khusus, yaitu 

pengendalian atas isu-isu khusus yang ditentukan oleh manajer atau supervisor 

(Suprapto, 46: 2006). 

Sedangkan tujuan pengawasan meliputi; 1) Menjamin 

ketetapanpelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan 

pemerintah; 2) Melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan; 3) Mencegah pemborosan 

dan penyelewengan; 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang 

dan jasa yang di hailkan; 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap  

kepemimpinan organisasi (pemerintah). 

Keberadaan KPI merupakan bagian dari bentuk partisipasi warga dalam 

penyiaran, baik sebagai wadah upaya maupun sebagai representasi kepentingan 

warga negara (UU Penyiaran, pasal 8 (1)). Legitimasi politik kedudukan IJI dalam 
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kehidupan bernegara ke depan diatur oleh UU Pertelevisian sebagai lembaga negara 

independen yang mengatur masalah pertelevisian (UU Penyiaran Radio, 7, Ayat 2). 

Secara konseptual, posisi ini menghadirkan KPI sebagai lembaga yang terkait 

dengan negara, atau dengan kata lain, sebagai lembaga yang disponsori negara. 

Dalam rangka menjalankan kegunaannya KPI mempunyai wewenang 

(autority) menyusun & mengawasi aneka macam peraturan penyiaran yg 

menghubungkan antara forum penyiaran, pemerintah & warga . Pengaturan ini 

meliputi seluruh siklus proses aktivitas penyiaran, mulai berdasarkan termin 

pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban & evaluasi. Dalam melakukan 

kesemua ini, KPI berkoordinasi menggunakan pemerintah & forum negara lainnya, 

lantaran spektrum pengaturannya yg saling berkaitan. Ini contohnya terkait 

menggunakan wewenang yudisial & yustisial lantaran terjadinya pelanggaran yg 

sang UU Penyiaran mengkategorikan menjadi tindak pidana. Selain itu, KPI pula 

herbi warga pada menampung & menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi warga 

terhadap forum penyiaran juga terhadap global penyiaran dalam umumnya. 

Wewenang, tugas, dan tanggung jawab PKI dalam kaitannya dengan 

pengaturan penyiaran radio adalah sebagai berikut: 

a. Penetapan standar program penyiaran 

b. Pengembangan peraturan dan pengembangan kode penyiaran 

(asosiasi/masyarakat penyiaran menyampaikan KPI) 

c. Pemantauan pelaksanaan peraturan penyiaran dan pedoman 

penyelenggaraan penyiaran dan standar program penyiaran 

d. Pelanggaran Peraturan dan pedoman penyiaran dan standar penyiaran 

e. Koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran 

dan masyarakat 
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E. Tugas dan Kewajiban KPI 

Pertama, memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang 

relevan dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Kedua membantu menyiapkan 

infrastruktur di sektor penyiaran. Ketiga, Anda berpartisipasi dalam menciptakan 

lingkungan persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait. 

Keempat, memelihara sistem informasi nasional yang adil, adil, dan seimbang. 

Kelima, penerimaan, penyelidikan dan tindak lanjut pengaduan, keberatan dan 

kritik masyarakat serta evaluasi kegiatan penyiaran. Keenam, mengembangkan 

rencana pengembangan personel untuk memastikan keterampilan profesional di 

bidang penyiaran televisi.. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan badan independen yang 

berkedudukan setara dengan lembaga pemerintah lainnya dan bertindak sebagai 

regulator penyiaran di Indonesia. KPI didirikan pada tahun 2002 berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran Radio Republik Indonesia. Sebagai 

lembaga pemerintah independen, setiap provinsi di Indonesia juga memiliki Komisi 

Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) yang bertugas sebagai regulator penyiaran di 

tingkat provinsi. 

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI 

tunduk pada pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) yang 

memastikan bahwa KPI menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-

undang. Sebagai badan pengatur penyiaran, KPI memiliki tanggung jawab dalam 

memastikan program siaran yang disiarkan oleh stasiun televisi dan radio di 

Indonesia sesuai dengan standar etika dan moral yang berlaku di masyarakat serta 

tidak mengandung unsur SARA, kekerasan, pornografi, dan hal-hal yang dapat 

merusak moral dan budaya bangsa. KPI juga memfasilitasi penyelesaian sengketa 

yang terkait dengan penyiaran, baik itu antara penyiar dan masyarakat atau antara 
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penyiar dengan penyiar lainnya. Selain itu, KPI juga memantau dan mengevaluasi 

perkembangan penyiaran di Indonesia serta memberikan saran dan rekomendasi 

kepada pemerintah terkait kebijakan penyiaran yang diterapkan di Indonesia.. 

1. Fungsi dan Wewenang KPI Yang Tercantum Dalam U n d a n g -Undang 

Penyiaran 

Dalam Undang-Undang Penyiaran yang berlaku, terdapat beberapa fungsi 

dan wewenang KPI pusat dan daerah yang diatur. KPI pusat, yang diawasi oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI daerah, yang diawasi oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat provinsi, memiliki fungsi dan wewenang sebagai 

berikut: 

a. Menetapkan standar program siaran yang mencakup acara-acara 

yang dapat ditayangkan di televisi atau radio. 

b. Menetapkan peraturan dan pedoman penyelenggaraan siaran yang 

disediakan oleh asosiasi atau komunitas KPI. 

c. Memantau pelaksanaan peraturan dan pedoman penyelenggaraan 

penyiaran dan standar program penyiaran untuk memastikan bahwa siaran yang 

disiarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

d. Memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik, kebijakan, dan 

standar program penyiaran, yang dapat berupa koordinasi atau kerjasama dengan 

pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. 

1. Tugas dan Kewajiban KPID Yang Tercantum Dalam Undang-Undang 

Penyiaran 

a. Memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan 

dan akurat sesuai dengan hak asasi manusia. 

b. Ikut membangun infrastruktur di bidang penyiaran. 

c. Berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan persaingan yang sehat 

antara lembaga penyiaran dan industri terkait. 
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d. Terwujudnya sistem informasi nasional yang adil, adil dan seimbang. 

e. Penerimaan, penyidikan, dan tindak lanjut pengaduan, keberatan dan 

kritik serta apresiasi masyarakat terhadap kegiatan penyiaran. 

f. Organisasi rencana pengembangan personel yang menjamin tingkat 

profesional di sektor penyiaran televisi. 

KPI memiliki berbagai fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya. Salah satunya adalah menetapkan standar program siaran dan 

peraturan penyelenggaraan siaran yang merupakan acuan bagi penyiaran nasional. 

Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dipimpin oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia di tingkat pusat, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat provinsi 

di tingkat daerah. 

Sesuai dengan Pasal 50 UU Penyiaran, KPI wajib menerima pengaduan jika 

ada pelanggaran Kode Etik Penyiaran. KPI kemudian harus menyelidiki keluhan 

tersebut dan memberikan kesempatan kepada lembaga penyiaran yang 

bersangkutan untuk menggunakan hak jawabnya. 

Dalam konteks ini, KPI merupakan badan pengawas penyiaran yang 

mengatur dan mengawasi proses pengaturan penyiaran Indonesia. KPI dibentuk 

dengan semangat pelibatan masyarakat dalam proses regulasi nasional, yang 

merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Sedangkan KPID Sulawesi Barat 

memiliki tugas sebagai inspektur dan regulator dalam pengawasan penyiaran di 

daerah tersebut. 

Menurut UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) memiliki fungsi sebagai wujud partisipasi masyarakat untuk 

mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran. Pasal 8 

ayat (1) menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya, KPI memiliki 

wewenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku 



49 

 

 

 

penyiaran serta standar program siaran, serta memberikan sanksi terhadap 

pelanggarannya. 

2. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sul-Bar Terhadap 

Program Televisi 

Menurut Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, Komisi Penyiaran 

Daerah Indonesia (KPID) Sulawesi Selatan merupakan sebuah badan independen 

yang bertugas mengatur tentang penyiaran. Fungsi, tugas, dan wewenang KPID 

diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut. Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) memiliki tiga divisi utama, yaitu Bagian Kelembagaan, Bagian Isi Penyiaran, 

dan Bagian Perizinan. Divisi Bagian Isi Penyiaran bertanggung jawab atas 

pemantauan konten siaran, termasuk berita siaran. 

Dalam rangka menciptakan penyiaran yang sehat dan edukatif bagi 

masyarakat, KPID telah melaksanakan P3-SPS sosial. P3-SPS terdiri dari Kode 

Etik Penyiaran dan Standar Program Penyiaran yang secara terus-menerus 

diperbarui sesuai dengan dinamika saat ini. Kode Etik Penyiaran harus dipatuhi 

oleh semua lembaga penyiaran untuk memastikan pertunjukan yang dihasilkan 

tidak merugikan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Hal ini menjadi 

semakin penting mengingat adanya persaingan ketat antar industri yang seringkali 

mengesampingkan norma dan aturan sosial. 

F. Standar Program Siaran 

Berikut adalah kutipan dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 

02/P/KPI/03/2012 tentang Menghormati Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan: 

"Penyiar harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia dengan tidak menyajikan program atau konten yang 

merendahkan afiliasi etnis, agama, ras, atau antarkelompok. Dalam hal 

materi keagamaan, penyiar dapat menampilkan konten tersebut dalam 

program keagamaan, non-keagamaan, dan drama/seni dengan 

memperhatikan ketentuan yang berlaku. KPI mendorong penyiar untuk 

menyajikan konten yang mengedukasi dan mempromosikan keragaman 
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budaya, serta menghormati nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku di 

masyarakat." 

Peraturan ini menegaskan bahwa penyiaran harus dilakukan dengan 

menghargai keberagaman dan persatuan bangsa. Konten yang merendahkan afiliasi 

etnis, agama, ras, atau antarkelompok tidak boleh disiarkan. Namun, dalam hal 

materi keagamaan, penyiar diberikan keleluasaan untuk menampilkan konten 

tersebut dalam program keagamaan, non-keagamaan, dan drama/seni dengan tetap 

memperhatikan ketentuan yang berlaku. Selain itu, KPI juga mendorong penyiaran 

yang mengedukasi dan mempromosikan keragaman budaya, serta menghormati 

nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku di masyarakat.: 

1. Penyiar dilarang menyiarkan program yang menyerang, menghina atau 

melecehkan keyakinan atau keyakinan agama. 

2. Siaran agama harus menghormati etika hubungan antaragama. 

3. Kontroversi mengenai pandangan/paham dalam agama tertentu harus 

disajikan secara berimbang oleh lembaga penyiaran; 

4. Lembaga Penyiaran tidak akan menyiarkan program yang 

mempromosikan ajaran agama, kelompok, atau praktik keagamaan yang 

secara resmi dinyatakan sebagai kelompok terlarang oleh pihak 

berwenang. 

5. Lembaga penyiaran tidak menyajikan program berisikan perbandingan 

antar agama; 

6. Penyiar tidak boleh memberikan informasi rinci atau berlebihan tentang 

Konversi seseorang atau sekelompok orang, terutama alasan konversi. 

Pasal 9 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Tayangan 

Supranatural dalam Program Faktual mengatur tentang pembatasan dan 

pengawasan tayangan yang berkaitan dengan dunia gaib, paranormal, klenik, 

praktek spiritual magis, mistik, dan kontak dengan roh. Program dan promo 
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program faktual dengan tema tersebut hanya diperbolehkan disiarkan pada rentang 

waktu pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu siaran stasiun yang menayangkan. 

Selain itu, tayangan mengenai pengobatan alternative (non medis) dengan 

menggunakan kekuatan supranatural juga diatur untuk hanya disiarkan pada 

rentang waktu tersebut. 

KPI juga melarang adanya upaya manipulasi dalam program faktual dengan 

menggunakan efek gambar atau suara untuk tujuan mendramatisasi isi siaran 

sehingga bisa menimbulkan interpretasi yang salah. Dalam menyiarkan program 

faktual yang menggunakan narasumber yang mengaku memiliki 

kekuatan/kemampuan supranatural khusus atau kemampuan menyembuhkan 

penyakit dengan cara supranatural, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan 

sebagai berikut: bila tidak ada landasan fakta dan bukti empirik, lembaga penyiaran 

harus menjelaskan hal tersebut kepada khalayak dan menjelaskan bahwa mengenai 

kekuatan/kemampuan tersebut sebenarnya ada perbedaan pandangan di tengah 

masyarakat. 

Regulasi tersebut dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran. Penegasan mengenai regulasi ini perlu dilakukan 

mengingat masih terdapat program-program dengan tema supranatural yang kurang 

terawasi dan dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Oleh karena itu, 

pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk menciptakan tayangan yang 

bertanggung jawab dan tidak merugikan khalayak, terutama dalam hal sensitivitas 

agama dan kepercayaan masyarakat. 

Pasal 10 Lembaga penyiaran diperbolehkan untuk menayangkan program 

fiksi seperti drama, film, sinetron, komedi, dan kartun yang menampilkan kekuatan 

atau makhluk supranatural selama cerita tersebut dianggap sebagai fantasi atau 

imajinasi belaka. Namun, program dan promosi yang bersifat mengerikan dan dapat 
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menimbulkan rasa takut hanya dapat disiarkan pada jam tertentu yaitu antara pukul 

22.00 hingga 03.00, yang disesuaikan dengan waktu stasiun penyiaran yang 

menayangkan. Dalam hal ini, lembaga penyiaran harus memperhatikan dan 

menghargai sensitivitas pemirsa, khususnya anak-anak dan remaja.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. 

Adanya penjelasan mengenai teori komunikasi dan modelnya, membuat penelitian 

ini hanya dapat dijelaskan melalui berbagai macam narasi, dari deduksi menjadi 

induksi. Penjelasan narasi akan menghasilkan sebuah model komunikasi yang akan 

diteliti pada KPID Sulawesi Barat, sebagai bentuk format yang lebih teratur dan 

dapat dibukukan.   

2. Lokasi Penelitian 

Secara administratif, provinsi Sulawesi Barat memiliki enam kabupaten ada 

yang digunung dan pesisir diantaranya adalah sbb: Bagian utara Kab. Mamasa 

terletak dipegunungan 150km dari ibu kota provinsi Mamuju, bagian selatan Kab. 

Pol-Man 130km dari ibu kota provinsi Mamuju, bagian timur Kab. Majene 100km 

dari ibu kota provinsi Mamuju, bagian barat Kab. Mateng 135km dari ibu kota 

Provinsi Mamuju dan bagian timur Kab. Pasangkayu 300km dari ibu kota provinsi 

Mamuju. Ibu kota provinsi di Mamuju sebagai pusat pemerintahan yang satu lokasi 

dengan Kab, Mamuju dan memiliki Bandara yang disebut Tampapadang berjarak 

30km, kantor Korem dan Polda juga rumah sakit beserta pusat perbelanjaan 

tradisional hingga modern 

Kantor KPID Sulawesi Barat terletak di ibu kota provinsi yaitu di Jl. 

Martadinata No 20 simboro 91511. Sejak tahun 2008 lembaga negara independen 

ini dibentuk atas dasar UU dan perihatin terhadap lembaga penyiaran yang butuh 

perhatian khusus. Priode saat ini thn 2022 merupakan priode ke lima yang dipimpin 

secara edhock selama 3 tahun dari hasil seleksi dan ditetapkan oleh komisi satu 
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DPRD prov. Sulawesi Barat dan di lantik oleh pemerintah provinsi dalam hal ini 

Gubernur. Namun, peneliti akan fokus pada suatu daerah Kab.Pol-Man dan 

perbandingan di kab. Majene.  

Oleh sebab itu, perlunya struktur organisasi dalam organisasi adalah untuk 

memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan tiap-tiap personil tugas-tugas 

yang harus dilaksanakan serta wewenang dan tanggung jawabnya. Pentingnya 

struktur organisasi dalam suatu organisasi pemerintahan dikemukakan oleh The 

Liang Gie (1991: 149) bahwa struktur organisasi adalah kerangka yang 

menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi hubungan 

antara fungsi-fungsi tersebut serta wewenang dan tanggung jawab tiap anggota 

organisasi yang memikul tiap-tiap tugas pekerjaan itu (The, 1932). 

3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian di targetkan akan dilakukan selama 2 bulan, yakni 

Oktober-November 2022.  

4. Informan Penelitian 

Sesuai judul penelitian yang diajukan maka peneliti menetapkan informan 

penelitian adalah Komisioner KPID Sulawesi Barat, Asosiasi Usaha TV 

Berlangganan dan Komunitas Pelanggan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Komunikasi Objektif dan Komunikasi Subjektif. Pendekatan komunikasi ini 

dimaksudkan agar peneliti mengidentifikasi model komunikasi dalam proses 

memfasilitasi Legalitas Kelembagaan Penyiaran di Kab.Polewali Mandar Prov. 

Sulawesi Barat   



52 

 

 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana 

mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.  

Sumber data terdiri dari:  

1. Data Primer  

Peneliti mengajukan sajian data melalui observasi system kerja Komunikasi 

KPID Sulawesi Barat dalam pengumpulan data aduan dan temuan terkait dengan 

legalitas lembaga TV Berlangganan.  

2. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan dalam mendukung penelitian ini yakni, segala 

bentuk dokumen yang berkaitan dengan legalitas usaha TV Berlangganan yang 

akan disinkronisasikan dengan Undang-undang dan Peraturan Penyiaran.  

D. Metode, Instrumen Penelitian dan Analisis Data 

1. Metode 

a. Observasi 

Metode Observasi yang akan digunakan peneliti yakni observasi hasil yang 

terjadi setelah dilakukan komunikasi antara KPID Sulawesi Barat dan usaha TV 

Berlangganan.   

b. Metode Wawancara 

Bentuk wawancara yang dilakukan oleh peneliti, akan dilakukan kepada 

informan yakni:  

1) Komisioner KPID dalam hal ini kepada Ketua Bidang Perizinan dan 

Ketua KPID Sulawesi Barat  

2) 2. Asosiasi atau Pemilik Usaha Tv Berlangganan, dalam hal ini 

perwakilan kelompok atau perseorangan.  
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c. Metode Dokumen 

Tehnik yang akan digunakan oleh peneliti adalah kategorisasi dokumen 

hasil dari bentuk jenis Rapat yang dilakukan oleh KPID Sulawesi Barat, baik itu 

proses memfasilitasi hingga Pleno penetapan legalitas.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan penelitian. 

Peneliti akan menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara dan dibantu 

dengan beberapa peralatan dalam penelitian seperti kamera, alat perekam, buku 

catatan dan pulpen. 

F. Tekhnik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis 

untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data 

kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dengan 

cara: 

a. Reduksi Data  

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang difokuskan pada 

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi data akan terus berlanjut selama proyek berorientasi 

penelitian kualitatif sedang dilakukan. Harapan reduksi data menjadi jelas ketika 

peneliti menentukan (seringkali tanpa menyadarinya) kerangka konseptual area 

penelitian, pertanyaan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang akan 

dipilih. Selama pengumpulan data, terjadi tahap reduksi berikutnya (penggabungan, 

pengkodean, pencarian tema, pembentukan klaster, segmentasi, pembuatan 

catatan). Reduksi/transformasi data ini berlanjut setelah kerja lapangan hingga 

laporan lengkap akhir dihasilkan. Reduksi data merupakan bagian dari proses 

analisis pengumpulan data (data collection). Reduksi data adalah suatu bentuk 
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analisis yang menjelaskan, mengklasifikasi, mengarahkan, menghilangkan, dan 

mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi. 

Dengan reduksi data, peneliti tidak perlu menafsirkan data sebagai kuantitatif. Data 

kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dengan beberapa cara, antara 

lain: melalui seleksi yang cermat, melalui uraian atau uraian singkat, klasifikasi ke 

dalam bentuk yang lebih luas, dan sebagainya. Terkadang dimungkinkan untuk 

mengonversi tanggal menjadi angka atau perhitungan, tetapi ini tidak selalu masuk 

akal. 

b. Penyajian Data  

Miles dan Huberman mendefinisikan presentasi sebagai kumpulan 

informasi terorganisir yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan 

dan mengambil tindakan. Mereka percaya bahwa presentasi yang lebih baik adalah 

alat utama untuk analisis kualitatif, termasuk: Jenis matriks, grafik, jaringan, dan 

bagan yang berbeda. Mereka dirancang untuk mengkonsolidasikan informasi 

terorganisir dalam bentuk yang nyaman dan mudah diakses. Hal ini memungkinkan 

analis untuk melihat apa yang sedang terjadi dan memutuskan apakah akan menarik 

kesimpulan yang valid atau melanjutkan analisis yang dianggap berguna dalam 

presentasi. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Menarik kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah bagian dari 

operasi dari pengaturan yang lengkap. Kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian. Verifikasi bisa sesingkat pemikiran yang melintas di benak analis 

(peneliti) saat mereka menulis dan mengevaluasi catatan lapangan, atau bisa juga 

menyeluruh dan melelahkan seperti tinjauan. upaya untuk menempatkan duplikat 

dari satu hasil dalam kumpulan data lain. Singkatnya, makna yang muncul dari data 

lain harus diuji akurasi, kekokohan, dan relevansinya, yaitu validitas. Kesimpulan 
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akhir seharusnya tidak hanya terjadi selama pengumpulan data, tetapi harus 

diverifikasi agar benar-benar diperhitungkan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 

Kelahiran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didasari atas amanat UU No. 

32 Tahun 2002. Undang-undang tersebut mengamanahkan Komisi penyiaran 

Indonesia yang tidak hanya tersentralisasi pada pusat pemerintahan tetapi juga pada 

daerah, sehingga Komisi Penyiaran Indonesia terdiri dari dua yaitu pada tingkat 

pusat disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan pada tingkat provinsi disebut 

Komisi Penyiaran Indonesia-Daerah (KPI-D). Secara keanggotaan pada tingkat 

pusat terdiri dari sembilang orang, yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI. 

Pada tingkat provinsi (KPI-D) terdiri dari tujuh komisioner yang dipilih oleh DPR 

tingkat 1. Adapun dalam merealisasikan fungsinya, KPI pusat menggunakan dana 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan KPI-D menggunakan 

dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi KPI pusat dan daerah, mereka dibantu oleh sekertariat eselon II dan 

stafnya ada yang berasal dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan staf profesional non 

PNS.  

Komisi Penyiaran Indonesia di sisi lain memberikan ruang seluas-luasnya 

bagi masyarakat dalam berpartisipasi atau menyampaikan aspirasi agar. Hal ini 

diperuntukkan konten penyiaran yang ada di Indonesia dapat menjadi wadah dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 

2002 Pasal 3 sebagai berikut: 

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh 
integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan 
bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan 
umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, 
adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. 

Demi menggapai tujuan itu, lembaga KPI dalam struktur organisasinya di 
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bentuk menjadi tiga bafian, sebagai berikut:. 

a. Bidang Kelembagaaan yang terkhusus ditugaskan dalam hubungan 

antar kelembagaan KPI,  kordinasi KPI-D dan mengembangkan Komisi Penyiaran 

Indonesia. 

b. Bidang struktur penyiaran bidang ini berfungsi untuk mengatasi 

masalah bisinis penyiaran, perizinan, dan industri. 

c. Bidang pengawasan isi siaran, bidang ini ditugaskan khusus 

untuk memantau isi siaran dan menerima aduan masyarakat, literasi 

media serta advokasi.  

2. Uraian Tugas dan Fungsi KPID 

Berdasarkan struktur organisasi dalam Komisi Penyiaran Indonesia – 

Daerah (KPI-D), dapat diuraikan tugas serta tanggung jawab dari masing-masing 

peran dalam struktur lembaga KPI-D sebagai berikut: 

a. Gubernur 

1) Tugas Gubernur yaitu menuntun terlaksananya kegiatan pemerintah 

melalui terwujudnya kebijakan yang disusun bersama DPRD yang dalam ruang 

lingkup daerah; 2) Menjaga ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat, 

mengajukan serta merancang Peraturan Daerah (PERDA) yang membahas tentang 

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RP JPD) dan mengajukannya 

kepada DPRD untuk selanjutnya dirancang secara bersama. Hal ini juga sejalan 

dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 3) Tugas yang tidak 

kalah pentingnya adalah gubernur yang mewakili darahnya dalam sebuah 

persidangan atau di luar persidangan selama itu menyangkut tentang kepentingan 

daerah yang dipimpinnya selama tidak keluar dari peraturan perundang-undangan; 

4) Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya mesti bersandar pada undang-undang atau 

peraturan yang berlaku; 5) Gubernur juga mesti mengamalkan nilai-nilai yang 
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terkandung dalam pancasila dan menjadi satu paket dalam memelihara dan 

mempertahankan kesatuan Republik Indonesia; 6) Gubernur mesti tunduk pada 

ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam rangka menjaga kehidupan 

demokrasi, serta sebagai contoh yang baik dalam moral dan etika dalam koridor 

kepemimpinan daerahnya; 7) Gubernur dalam rana birokrasinya menunjukkan 

birokrat yang akuntable, bersih, berkeadilan, serta melaksanakan milestone yang 

telah ditetapkan pada program nasional strategis; 8) Gubernur bertanggung jawab 

kepada daerah yang dipimpinnya. 

b. DPR Provinsi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, DPR Provinsi memiliki beberapa kewenangan. Pertama, DPR Provinsi 

dapat membentuk peraturan daerah provinsi bersama dengan gubernur. Kedua, 

DPR Provinsi memiliki wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan 

pada rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah 

provinsi yang diajukan oleh gubernur. 

Selanjutnya, DPR Provinsi dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang anggaran 

pendapatan dan belanja daerah provinsi. DPR Provinsi juga berwenang 

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur atau wakil gubernur 

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan 

pengangkatan dan atau pemberhentian. 

Selain itu, DPR Provinsi berwenang untuk memilih wakil gubernur dalam 

hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur. DPR Provinsi juga dapat 

memberikan pendapat dan pertimbangan pada pemerintah daerah provinsi terkait 

dengan perencanaan perjanjian internasional di daerah serta memberikan 
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persetujuan pada rancangan kerjasama internasional yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah provinsi. 

DPR Provinsi juga berperan dalam mengupayakan terlaksananya kewajiban 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan 

kewenangan dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, DPR Provinsi memiliki peran penting dalam 

pengambilan keputusan dan pengawasan dalam lingkup pemerintahan daerah 

provinsi.. 

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR Provinsi bertanggung jawab 

untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam mengambil keputusan dan 

menjalankan tugas-tugasnya. Kewenangan tersebut di atas adalah upaya untuk 

memastikan terlaksananya pemerintahan daerah yang baik dan berkeadilan bagi 

seluruh masyarakat di wilayah provinsi.. 

c. Ketua KPID Sulawesi Barat 

1) menjamin akses informasi publik sesuai dengan hak asasi manusia; 2) 

partisipasi dalam pengaturan infrastruktur sektor televisi dan radio; 3) partisipasi 

dalam pembentukan lingkungan persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran 

dan industri; 4) menjamin ketertiban nasional yang adil, adil dan seimbang; 5) 

Pendaftaran, penyidikan, dan tindak lanjut pengaduan, keberatan dan kritik serta 

permintaan mengenai kegiatan penyiaran.Sekertariat. 

d. KPID Sulawesi Barat 

1) Sekertariat KPID merupakan unsur tingkat daerah yang bertugas untuk 

memastikan pelayanan administrasi kepada KPID Sulawesi Barat, dipimpin oleh 

seorang sekretaris yang secara teknis dan operasional serta bertanggung jawab 

kepada KPID dan melalui Sekretaris Daerah kepada Gubernur.; 2) merupakan 
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wujud partisipasi warga, yang mengekspresikan kepentingan warga negara melalui 

radio. 

e. Wakil Ketua KPID Sul-Barat 

Wakil Ketua KPID Sul-Barat membantu ketua dalam mengkoordinasi 

seluruh kegiatan KPID. Selain itu, wakil ketua juga bertanggung jawab untuk 

melakukan pengawasan terhadap pemantauan tata tertib KPI dan menjaga agar visi 

dan misi KPID terlaksana dengan baik. Apabila ketua KPI berhalangan, wakil ketua 

dapat melakukan penandatanganan surat, keputusan, dan peraturan atas nama ketua 

KPID. 

f. Koord. Bid. Fasilitasi & Infrastruktur Penyiaran 

Koordinator Bidang Fasilitasi dan Infrastruktur Penyiaran memiliki tugas 

untuk mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan KPID 

yang berkaitan dengan perizinan penyiaran. Selain itu, koordinator ini juga 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh 

informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia, mengatur infrastruktur, 

serta membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan 

industri. 

g. Koord. Bid. Kelembagaan 

Koordinator Bidang Kelembagaan memiliki tugas untuk mengkoordinasi, 

mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan KPID yang berkaitan dengan 

penyusunan dan keputusan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPID. 

Selain itu, koordinator ini juga bertanggung jawab untuk menyusun peraturan dan 

keputusan KPID yang berkaitan dengan kelembagaan, menjalin kerja sama dengan 

pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta merencanakan 

pengembangan sumber daya manusia dan profesional di bidang penyiaran. 

h. Koord. Bid. Pengawasan Isi Siaran 
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Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran memiliki tugas untuk menyusun 

peraturan dan keputusan KPID yang menyangkut isi penyiaran, mengawasi 

pelaksanaan dan penegakan peraturan KPID yang menyangkut isi penyiaran, 

memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, serta 

menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi 

masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. 

i. Anggota Bid. Fasilitasi & Infrastruktur Penyiaran 

Anggota Bidang Fasilitasi dan Infrastruktur Penyiaran yang bertanggung 

jawab di bidang pengawasan isi penyiaran harus memahami peraturan, khususnya 

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Pemahaman 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, serta 

standar profesi. 

j. Anggota Bid. Kelembagaan 

Sebagai anggota yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan, Anda 

diharapkan mampu memberikan arahan dan bimbingan dalam mengembangkan 

organisasi KPID baik di internal maupun eksternal. Selain itu, keterampilan Public 

Relations (PR) yang dibutuhkan untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang baik 

dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran, masyarakat, dan pihak internasional 

yang terkait dengan industri penyiaran harus dimiliki. Kemampuan dalam 

merencanakan langkah dan strategi untuk pengembangan sumber daya manusia 

profesional di bidang penyiaran juga sangat diperlukan. 
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3. Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat 

a. Visi 

Terciptanya sistem penyiaran di Sulawesi Barat yang dimanfaatkan sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Sulawesi Barat serta 

mendorong majunya lembaga penyiaran di Sulawesi Barat untuk mendukung 

terciptanya Sistem Penyiaran Nasional yang sesuai amanat Undang- Undang No. 

32 Tahun 2002. 

b. Misi 

1. Membangun dan memelihara tatanan informasi daerah 

Sulawesi Barat yang adil, merata dan seimbang melalui penciptaan infrastruktur 

yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah 

jawa barat, antar wilayah di daerah Sulawesi Barat juga antara daerah Sulawesi 

Selatan dan daerah lainnya di Indonesia. 

2. Mendorong lembaga penyiaran   untuk   menjunjung   tinggi   

nilai   nilai religi, khasanah lokalitas, serta kearifan lokal yang telah menjadi budaya 

komunikasi sosial antar anggota masyarakat Sulawesi Barat. 

3. Mendorong lembaga penyiaran di Sulawesi Barat untuk 

menjadi lembaga yang profesional dengan mempunyai kredibilitas serta daya saing 

melalui peningkatan kualitas sdm dan teknologi pada skala nasional maupun global. 

4. Mendorong masyarakat untuk menjadi khalayak yang kritis 

dan rasional dalam m enjamin hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar 

dan bermanfaat. 

5. Menjadikan KPID Sulawesi Barat sebagai perwujudan peran 

serta masyarakat dengan tetap memelihara hubungan yang sinergis dengan 

masyarakat penyiaran dan pemerintah dalam upaya membangun kehidupan 

penyiaran di Sulawesi Barat yang demokratis dan bertanggungjawab. 
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B. Komunikasi KPID dalam Sosialisasi Undang-Undang No 32 tahun 2002 

Penyebaran informasi tentang pentingnya IPP bagi LPB menjadi 

tanggungjawab KPID. Baik KPI Pusat maupun KPID. Seperti yang termuat dalam 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar 

pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan juga Komisi Penyiaran 

Indonesia Daerah (KPID), termasuk di Daerah Sulawei Barat, memiliki tugas dan 

fungsi dalam penyebarluasan informasi pertelevisian. 

Pentingnya upaya itu dipertegas dalam penjelasan tentang Undang-Undang 

Pers yang menyebutkan: “Semangat utamanya adalah pengelolaan di dalam sistem 

penyiaran yang merupakan ranah publik dan harus bisa dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu penyiaran harus dikelola oleh 

sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pemodal dan 

kepentingan kekuasaan, sebagai perwujudan peran serta masyarakat di bidang 

penyiaran.  

Hal tersebut juga dipertegas oleh Kadis Informasi Sulbar yang 

menyebutkan: 

Media terutama televisi memiliki dasar dari fungsi informasi melalui 

penyiaran yang sehat, berkeadilan dan bermartabat diatur dalam undang-

undang No. 32 tentang Penyiaran dengan meletakan 2 (dua ) prinsip utama 

: 1) Keberagaman isi; 2) Keberagaman kepemilikan (wawancara, 28 

Oktober 2022.) 

Keberagaman isi (diversity of content) adalah kegiatan pertelevisian di mana 

pengelolaan pelayanan informasi melalui penyiaran bagi masyarakat/publik baik 

berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangakan keberagaman 

kepemilikan (diversity of ownership) adalah keberagaman kepemilikan merupakan 

jaminan dimana kepemilikan media massa di Indonesia tidak terpusat dan 

dimonopoli segelintir orang atau lembaga saja. Menurut peneliti, kedua prinsip 

keberagaman kepemilikan juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara 
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pengelola media penyiaran. 

Selain ke dua hal itu, kegiatan pembinaan kepada Lembaga para LPB akan 

pentingnya IPP dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran 

(SPS). Menurut Ketua KPID Sulbar: 

IPP dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program 

Siaran (SPS), sangat penting untuk disosialisasikan. Hal itu dikarenakan 

ketiga hal itu akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan 

penyiaran yang bermutu dan berintegritas. (wawancara 29 Oktober 2022) 

Lebih lanjut mengemukakan, 

“Bermutu adalah penyusunan program televisi yang yang dapat 

menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi. Sedangkan integritas 

dimaksudkan untuk memberikan tanggungjawab atas tugas yang diterima 

oleh Lembaga pertelevisian yang bersangkutan. 

Dari uraian itu, peneliti berpendapat bahwa menyusun kegiatan 

pertelevisian yang bermutu dan berintegritas, pada saat ini menjadi sesuatu hal yang 

sangat mendesak. Lembaga pertelevisian harus menyiapkan sarana yang 

memungkinkan masyarakat dapat mengakses dan menerima siaran televisi dengan 

mudah. Demikian pula Lembaga pertelevisian itu memungkinkan masyarakat dapat 

memilih jeniara televisi yang disukai. 

Kegiatan pembinaan kepada lembaga penyiaran dalam rangka 

mensosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran 

(SPS) telah banyak dilakukan oleh KPID Sulbar.  Seperti yang diungkapkan oleh 

Ketua KPID Sulbar sebagai berikut: 

Kegiatan pembinaan kepada lembaga penyiaran dalam rangka 

mensosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program 

Siaran (SPS) melalui berbagai kegiatan antara lain: sosialisasi, penyuluhan, 

diskusi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP). 

Lebih lanjut ketua KPID mengungkapkan: 

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan media yang 

ada, kemudian kegiatan pelatihan dilakukan melalui bimbingan teknis dan 

pendampingan. Diskusi dilakukan melalui pertemuan langsung maupun 
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melalui online. Sedangkan kegiatan RDP itu dilakukan dengan 

menghadirkan para stackholder dan penentu kebijakan yang ada di Sulbar.   

Dari hasil observasi diperoleh informasi bahwa kegiatan pembinaan kepada 

lembaga penyiaran dalam rangka mensosialisasikan IPP, Pedoman Perilaku 

Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dilaksanakan melalui Kegiatan-

kegiatan berikut: 

Tabel 4.1 

Data Kegiatan Sosialisasi IPP P3 SPS Tahun 2020-2022 

No. 
Kabupaten/Kota 

Kegiatan 
Jumlah 

Rapat Pelatihan Diskusi RDP 

      

1. Polman 3 2 3 1 9 

2. Mamasa 3 2 2 - 7 

3. Majeme 3 2 2 - 7 

4. Mamuju 3 2 2 - 7 

5. Mateng 5 4 2 - 11 

6. Pasang Kayu 3 2 2 - 7 

Jumlah 20 14 13 1 48 

Sumber:Buku Profil KPID Tahun 2020-2022 

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah kegiatan sosialisasi yang 

dilakukan KPID di Sulawesi Barat sebanyak 49 kali. Dari jumlah sebanyak itu, 

dapat dipahami bahwa sosialisasi melalui kegiatan rapat dilakukan sebanyak 20 

kali, sosialisasi melalui pelatihan sebanyak 14 kali, sosialisasi melalui diskusi 

sebanyak 13 kali dan kegiatan Rapat Dengan Pendapat (RDP) sebanyak 2 kali. 

Kegitan itu dilakukan dalam wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi 

Barat. 

Berikut ini akan diuraikan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPID 

Sulbar, sebagai berikut: 

a. Sosialisasi melalui Kegiatan Rapat 

Kegiatan sosialisasi melalui rapat dilakukan sebanyak 20 kali. Kegiatan ini 
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dilakukan pada seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Sulbar. Seperti yang 

dikemukakan oleh Salah seorang Komisioner KPID Sulbar sebagai berikut: 

kegiatan sosialisasi melalui rapat dilakukan secara merata pada setiap 

wilayah kabupaten/kota yang ada di Sulbar. Rapat dihadiri oleh para 

pemilik LPB serta para stackholder yang terkait dengan Dinas Komunikasi 

dan Informasi serta Bupati di daerah yang bersangkutan. Tujuan kegiatan 

rapat adalah menyatukan persepsi tentang pentingnya IPP pada setiap 

LPB”. 

Dalam kaitan dengan hal itu salah seorang pemilik LPB menyatakan 

sebagai berikut: 

rapat yang saya ikuti merupakan sarana untuk menyamakan persepsi 

tentang LPB yang saya miliki. Rapat yang dihadiri oleh para petinggi yang 

ada di daerah ini. Kegiatan ini merupakan ajang sosialisasi tentang 

pentingnya IPP. Setiap LPB di himbau untuk mendaftar untuk mendaftar 

IPP. 

Hal yang sama diungkapkan oleh pemilik LPB yang ada di Kota Polman, 

yang mengemukakan sebagai berikut: 

hasil kegiatan rapat yang saya ikuti pada intinya menganjurkan agar setiap 

LPB harus memiliki IPP. IPP itu merupakan Izin Penyelenggaraan Siaran. 

Proses dan mekanisme pengajuan untuk mendapatkan IPP juga dibahas 

dalam rapat yang telah saya ikuti. 

Dari uraian di atas, maka kita dapat memahami bahwa rapat yang dilakukan, 

dimaksudkan untuk menyatukan persepsi tentang pentingnya IPP pada setiap LPB.  

LPB yang resmi adalah LPB yang telah memiliki IPP.  

Mekanisme atau tatacara mendapatkan IPP telah menjadi agenda 

pembahasan dalam rapat tersebut. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi 

sebelum melakukan pengajuan. Mulai dari persoalan administrasi sampai kepada 

hal-hal yang terkait dengan finansial. Seperti yang diungkapkan salah seorang 

pemilik LPB sebagai berikut: 

dalam rapat terungkap tata cara dan mekanisme mendapatkan IPP, mulai 

dari persoalan administrasi sampai dengan aspek finansial yang terkait 

dengan hal itu. LPB harus memiliki IPP supaya bisa melaksanakan 
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penyiaran” (wawancara dengan H. Siddik). 

 Dari uraian itu, kita dapat memahami bahwa agenda utama dalam rapat 

adalah penekanan akan pentingnya IPP bagi LPB. Sehingga diperlukan kesadaran 

bagi para pemilik LPB untuk melakukan pengurusan IPP. Himbauan akan 

pentingnya IPP itu disampaikan pihak-pihat yang berbicara maupun yang 

memberikan saran pada kegiatan itu. 

Dengan dasar itu, menurut peneliti, rapat sebagai salah satu kegiatan 

sosialisasi sebuah kebijakan memerlukan agenda yang jelas. Proses komunikasi 

yang terjadi dalam rapat tersebut harus menciptakan hubungan emosional dengan 

sesama peserta rapat. Melalui hubungan emosional yang tercipta rasa kekerabatan 

dan kekeluargaan. Perasaan itu akan memudahkan peserta rapat menerima 

kebijakan atau aturan yang disosialisasikan. 

Pendapat peneliti sejalan dan sesuai dengan pendapat yang kemukakan oleh 

Devito, yakni komunikasi yang diliputi oleh suasana keakraban dan kekeluargaan 

akan memudahkan pihak komunikan menyadari dan menerima informasi yang 

disampaikan oleh komunikator. Demikian pula keakraban dan kekeluargaan yang 

tercipta akan membantu komunikator dalam meyakinkan komunikan. Komunikan 

akan merasakan suasana yang berada posisi yang tidak tertipu atau korban suatu 

kebijakan. 

Atas dasar itu peneliti berpendapat agar sedapat mungkin dalam kegiatan 

rapat pimpinan rapat serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan rapat 

sebaiknya menciptan suasana keakraban dan kekeluargaan. Suasana itu akan 

memudahkan komunikan menerima pesan dengan mudah.   

b. Sosialisasi melalui Pelatihan 

Kegiatan pelatihan merupakan salah satu cara yang dilakukan KPID dalam 

mendoorong para LPB untuk memiliki IPP.  Dari tabel 4.1 diperoleh gambaran 

bahwa kegiatan pelatihan telah dilakukan pada setiap wilayah kabupaten/kota.  
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Kegiatan pelatihan telah dilakukan sebanyak 14 kali. Seperti yang dikemukakan 

oleh salah seorang komisioner KPID sebagai berikut: 

KPID senantiasa membantu LPB dalam melakukan pendaftaran IPP. 

Wujud bantuan yang diberikan dilakukan dalam bentuk pelatihan teknis 

dalam penyusunan dan pengusulan IPP. Harapan kita dengan pelatihan 

yang diberikan akan memberikan pemahaman mendasar tentang tatacara 

mendapatkan IPP. Kegiatan pelatihan selalu dikaitkan dengan Pelatihan 

InHouse Training Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 

Siaran (P3 & SPS)”. 

Dari uraian di atas, pelatihan teknis yang diberikan oleh KPID dimaksudkan 

untuk membantu para LPB dalam menyiapkan alat serta memahami  prosedur 

teknis yang ditempuh dalam mengusulkan IPP. Kegiatan itu sangat bermanfaat 

dalam proses penegakan undang-undang nomor 40 tahun 1999. Seperti yang 

dikemukakan salah seorang pengelola LPB sebagai berikut: 

aturan tentang pentingnya IPP telah dianahkan dalam Undang-Undang 

Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam aturan itu mewajibkan kepada 

setiap LPB untuk memiliki IPP. Dengan pelatihan yang diberikan oleh 

KPID, akan sangat membantu pengelola LPB dalam memahami dan 

melakukan pendaftaran IPP. Sekaligus akan sangat berguna dalam 

merealisasikan kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut.  

Dengan dasar itu, maka kegiatan sosialisasi akan sangat bermanfaat jika 

diikuti dengan pelatihan teknis tentang isi dan prosedur kebijakan itu. Pemahaman 

mendasar tentang Teknik dan cara pengajuan IPP sangat dibutuhkan oleh para LPB.  

Begitu pentingnya pelatihan ini, maka peneliti kegiatan pelatihan teknis 

sangat perlu dilakukan. Dan kegiatan itu harus dilakukan secara berkala pada setiap 

LPB yang ada. Demikian pula kebijakan yang diarahkan pada perubahan sikap akan 

mudah diimplementasikan jika dikuti dengan pelatihan teknis. Pendapat peneliti 

sesuai dengan apa yang dikemukakan Ban dalam (Erni dkk., 211: 2005) yang 

mengungkapkan bahwa pelatihan teknis yang diberikan akan membantu pengelola 

dalam menilai kemampuan yang dimiliki peserta pelatihan. Demikian pula dengan 

pelatihan yang dilakukan akan membantu para pelatih dalam memilih metode dan 
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Teknik pelatihan yang memudahkan peserta memahami dan menerima materi 

pelatihan dengan baik. 

Atas dasar itu, maka menurut peneliti sosialisasi dalam bentuk pelatihan 

memerlukan komunikasi yang efektif. Efektivitas proses komunikasi sangat 

ditentukan oleh kemampuan komisioner KPID dalam memahami unsur komunikasi 

yang ada pada melakukan pelatihan. Ketepatan dalam menggunakan semua unsur 

komunikasi akan mempengaruhi perubahan sikap peserta pelatihan.  

Akhirnya, patut dipahami bahwa mengubah perilaku peserta pelatihan atau 

LPB, bukanlah persoalan yang mudah. Banyak faktor yang turut berpengaruh 

dalam hal itu. Untuk itu diperlukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak 

sehingga proses pengajuan IPP oleh setiap LPB dapat terlasana dengan baik. 

c. Sosialisasi melalui Diskusi 

Diskusi adalah pertemuan untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. 

Berdiskusi adalah mengadakan diskusi atau bertukar pikiran. Sedangkan 

mendiskusikan adalah membicarakan sesuatu dalam diskusi. Dalam kegiatan 

sosialisasi IPP pada LPB, kegiatan diskusi dilakukan ketika ada LPB yang 

mengalami kendala dalam melakukan pendaftaran IPP. Seperti yang diungkapkan 

oleh salah seorang komisioner KPID, sebagai berikut: 

kegiatan diskusi dilakukan dengan para LPB yang mengalami kendala 

dalam memperoleh IPP. Tujuannya diskusi ditujukan untuk memberikan 

solusi dalam mengatasi permasalahan yang ditemui. Terkadang juga pula 

dalam diskusi dihadirkan pihak LPB yang telah mendapatkan IPP. 

Olehnya itu kegiatan diskusi terkadang dilakukan juga dalam bentuk 

online. Tapi kami dari pihak KPID senantiasa mengupayakan diskusi 

dilakukan secara langsung (ofline). 

Uraian di atas memberikan informasi kepada kita, bahwa kegiatan diskusi 

dilakukan ketika LPB yang berangkutan mengalami kendala. Tujuannya adalah 

memberikan solusi, serta pelaksanaan diskusi dilakukan baik dalam bentuk ofline 

dan online.  
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Dalam kaitan dengan LPB yang mengalami kendala dalam proses 

pengurusan IPP. Maka diskusi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui 

permasalahan mendasar yang dihadapi. Kegiatan itu dimulai dengan mengundang 

atau mengunjungi LPB yang bersangkutan. Kegiatan diskusi dilakukan secara 

terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak yang dapat memberikan solusi. Seperti 

yang diungkapkan salah seorang pemilik LPB sebagai berikut: 

…saya pernah melakukan diskusi dengan komisioner KPID, proses 

diskusi dimulai ketika saya menyampaikan keluhan terkait dengan 

pengurusan IPP. Tampaknya keluhan saya ditanggapi serius oleh pihak 

KPID. KPID melaksanakan diskusi dengan beberapa LPB yang 

mengalami permasalahan yang sama. Saya merasakan bahwa diskusi itu 

sangat membantu saya dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. 

 Pendapat dan komentar yang sama diungkapkan oleh LPB yang lain 

mengungkapkan sebagai berikut: 

…kegiatan diskusi yang saya itu dilakuikan dengan menghadirkan LPB 

yang telah memiliki IPP. Banyak pengetahuan yang saya peroleh baik 

pencerahan dari KPID. Terlebih lagi saya mendapatkan pengetahuan 

lansung dari pemilik LPB menyangkut penguurusan IPP. Intinya 

sosialisasi melalui diskusi nakan membantu warga memahami pentingnya 

IPP.” 

Pada kesempatan lain, ketua KPID mengungkapkan: 

Kegiatan diskusi dilakukan baik secara ofline maupun online….bahkan 

tidak jarang beberapa LPB menghubungi melalui telepon selular. Kami 

senantiasa memberikan tanggapan. Semua itu dimaksudkan agar para LPB 

dapat dengan mudah mengurus IPP. 

Uraian di atas memberikan bahwa KPID selalu memiliki inisiatif baik dalam 

mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengurusan LPB. Kegiatan diskusi yang 

dilakukan harus menggunakan proses komunikasi yang efektif. Komunikator harus 

menggugah dan memotivasi pihak LPB untuk terbuka mengungkapkan 

permasalahan yang dihadapinya.  

Keterbukaan LPB dalam mengemukakan permasalahan yang dihadapinya 

juga akan sangat membantu tugas dan fungsi KPID. Pihak KPID akan dengan 
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mudah memberikan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan itu. Di samping 

itu keterampilan komunikasi harus dimiliki oleh para KPID, agar teknik dan 

tatacara komunikasi sangat memudahkan pihak LPB menerima saran atau solusi 

yang diberikan. 

Pada sisi lain KPID dalam memberikan solusi hendaknya didasarkan atas 

pertimbangan yang matang. Maksudnya solusi itu adalah adalah sesuatu yang betul-

betul bisa dilakukan oleh pihak LPB. Atau dengan kata lain saran itu merupakan 

sesuatu yang tidak memaksakan sesuatu yg tidak bisa dipenuhi.  

d. Sosialisasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

Dari berbagai bentuk sosialisasi yang telah dilakukan, maka ditemukan 

beberapa LPB yang tidak memiliki IPP. Sulitnya LPB mendapatkan IPP tersebut 

pada umumnya disebabkan oleh karena LPB itu tidak dapat menyiapkan dana yang 

ditetapkan untuk pengurusannya. Besarnya biaya yang di bebankan adalah Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

Menurut pemilik LPB kendala utama yang dialami dalam pengurusan IPP 

adalah kemampuan untuk menyiapkan dana yang dibebankan, seperti yang 

diungkapkan sebagai berikut: 

salah satu ketentuan yang diwajibkan dalam pengurusan IPP adalah setiap 

LPB harus menyiapkan dan menyerahkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,-. 

Ini merupakan persyaratan yang sangat memberatkan, apalagi seperti kami 

yang termasuk LPB dengan pelanggang yang kecil. (wawancara dengan  ) 

Kondisi ini memaksa pihak KPI untuk menemukan solusi untuk keluar dari 

kendala tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang komisioner KPID 

Sulbar yang menyatakan sebagai berikut: 

permasalahan LPB yang tidak mampu membayar biasa yang dibebankan 

dalam pengurusan IPP, kami upayakan solusi cerdas, agar para LPB tetap 

beroperasi dalam menyampaikan tayangan TV, solusi yang saya upayakan 

tidak mematikan usaha LPB kecil maupun LPB yang telah besar.” 

(wawancara dengan  ) 
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Kenyataan ini membutuhkan ide dan gagasan bagi komisioner KPID untuk 

pemecahannya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulbar 

melakukan RDP dengan 13 LPB yang belum memiliki IPP. Seperti yang 

diungkapkan ole salah seorang komisioner KPID sebagai berikut: 

…RDP dilakukan dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Komunikasi dan 

Informasi Sulbar. RDP dihadiri oleh 13 LPB yaitu: Tv kabel Siamasei, TV 

Pambsuang, TV kabel Aljufri, TV kabel Bababulo, TV kabel Balombong, 

TV kabel Somba, TV kabel Malunda, TV kabel Campalagian, TV kabel 

labuang, TV kabel paku, TV kabel Bonde, TV kabel limbor, tv kabel alu. 

RDP dipimpin oleh Ketua KPID Sulbar. RDP dimaksudkan untuk 

mengetahui permasalahan yng dialami oleh LPB sehingga tidak memiliki 

IPP. (wawancara dengan   ) 

Dari hasil RDP, semakin memperkuat kalau para LPB tersebut terkendala 

dengan dana yang harus disetorkan dalam memperoleh IPP. Para wakil LPB 

meminta perlunya bantuan dalam mencarikan mitra dengan para LPB yang 

memiliki PT dan telah memiliki IPP. Mereka menyadari bahwa tanpa bantuan maka 

tidak dapat memiliki IPP tersebut. 

Memperhatikan saran dan keinginana dari para LPB, maka KPID Kembali 

melakukan RDP dengan para LPB yang telah memperoleh IPP seperti yang 

diungkapkan oleh Wakil ketua KPID Sulbar sebagai berikut: 

…menanggapi keinginan dan saran dari para LPB illegal, maka KPID 

Kembali melakukan RDP. Kegiatan RDP dilakukan dengan para LPB 

yang telah memiliki IPP.  Kegiatan RDP dihadiri oleh LPB Manaakarra 

TV, LPB Mandar TV, LPB Mateng TV, LPB Mavina TV, LPB Polewali, 

LPB Pasangkayu, LPB Aralle, LPB Sipatuo, dan LPB Salogan. Kegiatan 

RDP dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi 

Sulbar. Dari hasil RDP tersebut diperoleh kesepakatan, bahwa setiap LPB 

legal harus menjadi mitra dan membina para LPB yang belum memiliki 

IPP. 

Apa yang menjadi kesepakatan dari RDP itu, menjadi prestasi tersendiri 

bagi KPID dalam memajukan Lembaga pertelevisian di Sulbar. Di sini terlihat 

bahwa upaya dilakukan oleh KPID dengan memediasi para LPB agar bermitra dan 
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membina para LPB kecil dan tidak memiliki modal yang cukup untuk mendirikan 

Perseroan Terbatas (PT). 

Kesepatan dan keputusan itu nampaknya di terima dengan baik oleh para 

LPB, seperti yang diungkapkan sebagai berikut: 

…kita sebagai LPB yang besar, sewajarnya kita memberikan bantuan dan 

bermitra dengan para LPB yang kecil. Pembinaan yang diberikan sebagai 

wujud kepedulian kita untuk tidak mematikan LPB yang kecil. Pembinaan 

diberikan agar mereka dapat mandiri dan sejajar dengan LPB yang telah 

berkembang saat ini. (wawancara dengan   ) 

Hasil dan keputusan yang diperoleh dari RDP itu, tidak berakhir pada 

tahapan ini. Pihak KPID selanjutnya melakukan komunikasi dengan penentu 

kebijakan di Sulbar. Dengan kata lain kesepakatan ini harus dibuatkan kebijatan 

atau aturan yang ditetapkan oleh DPRD TK I Sulbar. Kegitan ini akan terselenggara 

melalui negosiasi dari kedua pihak. Perdebatan Panjang pasti akan terjadi di dalam 

diskusi pada komisi-komisi DPR.    

Tampa mengindahkan kegiatan yang terjadi di setiap komisi DPR, menurut 

peneliti salah satu hal yang perlu dipahami adalah kemampuan KPID. Di sini 

terlihat bahwa KPID dalam memberikan solusi telah melakukan komunikaksi 

kepada kedua belah pihak. Pihak KPID dalam hal ini komisioner telah melakukan 

perdamaian melalui pengembangan dan perbaikan keterampilan untuk 

menganalisis konplik dan menanggapinya dengan strategi komunikasi efektif dan 

negosiasi. 

Menurut peneliti apa yang dilakukan KPID merupakan wujud dari praktis 

resolusi konplik agar lebih berfokus pada proses-proses interaksi antara individu-

individu dan kelompok sebagaimana hubungan yang menjadi ciri khas mereka. 

Strategi atau model komunikasi ini jauh lebih baik di tengah-tengah tatanan dunia 

yang serba protogonis yang menyibukkan diri terutama pada tingkat makro, 

masalah-masalah distributive dan pelembagaan kerja sama internasional sehingga 
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seringkali mengabaikan interaksi pada tingkat makro. 

Pendapat peneliti sesuai dengan pendapat Liliweri (2011;450) yang 

mengungkapkan negosiasi sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesepakatan dan 

kesepahaman. Hindari sikap memaksakan kehendak apalagi kekerasan. 

Komunikasi efektif dalam interaksinya antara pihak-pihak sangat diperlukan. 

Melalui komunikasi tersebut akan tercipta hubungan manusiawi di antara mereka.  

Untuk itu, menurut peneliti, dalam mengupayakan suatu kesepakatan, 

semua pihak harus berketetapan menjadi lebih sadar akan tujuan yang ingin dicapai. 

Diperlukan gaya komunikasi yang kompetitif, kolaboratif. Hanya dengan car aitu, 

maka kita akan mendapatkan resolusi yang berada pada posisi “win-win solution” 

dan bukanya solusi “menang kalah” atau “kalah-kalah solusi, untuk mmenghasilkan 

solusi yang lebih outentik melalui keterbukaan komunikasi bagi pihak-pihak yang 

terlibat. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah kerjasama dalam pemecahan masalah. 

Demikian juga yang terpenting adalah pihak mediator harus membantu pemecahan 

masalah. Komunikasi harus berbagi empati, kreativitas. Dan berbagi kekuasaan 

positif (positive power sharing) yang berbasis pada konsep “kekuasaan dengan” 

daripada “kekuasaan atas” sekaligus menggambarkan “komunkasi dengan” dari 

pada “berkomunikasi kepada”. 

Dalam QS. Annisa Ayat 63 

ُ مَا فيِْ قلُوُْبِهِمْ فاَعَْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقلُْ لَّهُمْ فيِْْٓ انَْفسُِهِمْ  ىِٕكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰه
 بلَِيْغاا  قوَْلًا ۢاوُل ٰۤ

Terjemahnya: 

Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam 

hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan 

katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. 

 

 

 

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir lebih lanjut dijelaskan; Apakah kamu tidak 
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memperhatikan orang-orang yang mengakui dirinya telah beriman kepada apa yang 

diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka 

hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari tagut 

itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-

jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah kalian (tunduk) kepada 

hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul," niscaya kamu lihat 

orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari 

(mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang 

munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, 

kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-

kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang 

sempurna." Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di 

dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka 

pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa 

mereka. Allah subhanahu wa ta’ala ingkar terhadap orang yang mengakui dirinya 

beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, juga kepada 

para nabi terdahulu, padahal di samping itu ia berkeinginan dalam memutuskan 

semua perselisihan merujuk kepada selain Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. 

Seperti yang disebutkan di dalam asbabun nuzul ayat ini. Ayat ini diturunkan 

berkenaan dengan seorang lelaki dari kalangan Ansar dan seorang lelaki dari 

kalangan Yahudi, yang keduanya terlibat dalam suatu persengketaan (Abdullah, 

2017). 

Dari tafsir Ibnu Katsir tersebut dijelaskan bahwa bagaimana upaya 

komunikasi yang efektif dan tepat sasaran dapat menyelesaikan masalah, hal ini 

tergambar dalam komunikasi yang dilakukan oleh KPI-D Sulbar yang dapat 

membukan komunikasi terhadap dua pihak yang terkait agar dapat menjalin kerja 
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sama dalam memberikan informasi kepada publik. 

C. Komunikasi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) pada 

LPB di Sulawesi Barat 

Tugas penting KPID adalah melakukan pengawasan kegiatan LPB, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Oleh 

karena itu, penting untuk terus melakukan pengawasan kegiatan LPB agar 

beroperasi sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Ketua KPID 

menyatakan bahwa pihaknya senantiasa melakukan pengawasan terhadap LPB di 

Sulbar, terutama dalam hal kelengkapan administrasi, sarana dan prasarana, dan 

hal-hal terkait lainnya. Pengawasan dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti 

kontrol internal, kontrol eksternal, kontrol formal, dan kontrol informal. 

Dengan dasar itu, peneliti memahami bahwa bentuk pengawasan yang 

dilakukan KPID terhadap aktivitas LPB meliputi internal kontrol, eksternal kontrol, 

formal kontrol, dan informal kontrol. Tentunya, bentuk pengawasan ini disesuaikan 

dengan kondisi yang ada. 

1. Internal kontrol 

Pengendalian internal berfungsi agar lembaga dapat melaksanakan tugasnya 

secara lebih efisien, dan unit-unit atau koordinator mengendalikan hasil kerja 

masing-masing unit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

Ruang lingkup pengendalian internal mencakup hal-hal seperti pelaksanaan 

program, prosedur kerja, dan disiplin departemen atau koordinator. 

a. Pelaksanaan Program 

Pelaksanaan program adalah pemantauan waktu pelaksanaannya, lokasi 

pelaksanaan, dan memastikan bahwa telah sesuai dengan yang telah ditentukan 

pada saat perencanaan. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Ketua Komisi 

Penyiaran Daerah Sulawesi Barat sebagai berikut; 

KPID Sul-Bar berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat 
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Sulawesi Barat memiliki akses yang mudah dan tepat pada informasi yang 

benar. Kami juga bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur penyiaran, 

termasuk perizinan dan konten siaran TV dan radio di saluran lokal Sul-

Bar, serta memperhatikan aspek personel di dalamnya. Kami terus 

berupaya untuk mengontrol kualitas siaran agar sesuai dengan standar dan 

regulasi yang berlaku. Hal ini dijelaskan oleh Budiman Imran dalam hasil 

wawancara. 

Dalam wawancara mengenai tugas dan tanggung jawab KPID, Ketua 

Komisi Penyiaran Indonesia menekankan bahwa tugas utama KPID secara umum 

adalah memastikan dan mengendalikan siaran televisi. Tujuan utama dari 

pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses 

informasi yang akurat dan tepat, serta untuk meningkatkan infrastruktur, termasuk 

perizinan, kontrol konten siaran televisi dan radio lokal di stasiun televisi di Sul-

Bar, dan SDM terkait untuk menguatkan SDM di masa mendatang. 

Selain itu, koordinator pengawasan isi siaran di KPID Sul-Bar juga 

menyatakan; 

Tugas KPID Sul-Bar sebagai lembaga independen tidak terikat dengan 

lembaga lain, dan bertanggung jawab kepada gubernur dengan 

pengawasan oleh komisi DPRD provinsi. Anggaran untuk KPID Sul-Bar 

berasal dari APBD dan proses kerja dilakukan dengan akuntabilitas, 

pengawasan, dan audit yang dilakukan setiap 6 bulan. Ini sejalan dengan 

hasil wawancara dengan Budiman. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator KPID Sul-Bar, diketahui 

bahwa lembaga ini beroperasi secara mandiri dan tidak terikat dengan lembaga lain. 

KPID memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi dan terus dipantau oleh 

gubernur serta DPRD Provinsi, yang bertanggung jawab atas pelaporan, 

pemantauan, dan audit yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Prosedur operasi 

yang terkait dengan lembaga ini sangat penting dan harus dilakukan dengan 

akuntabilitas yang tinggi guna memastikan transparansi dan integritas kerja KPID 

dalam menjalankan tugasnya. 

"Dalam wawancara terbaru, Ketua Harian Asosiasi TV, Subri, mengatakan 
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bahwa KPI memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan siaran di 

Sul-Bar. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, produser program 

harus berpartisipasi aktif dalam membantu KPID untuk memenuhi 

misinya dalam menyediakan program-program yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Subri juga menambahkan bahwa KPID Sul-Bar merupakan lembaga yang 

independen dan tidak terikat dengan lembaga lain. Meskipun begitu, KPID 

tetap bertanggung jawab kepada gubernur dan pengawasannya dilakukan 

oleh DPRD Provinsi. Pelaporan, pemantauan, dan audit dilakukan setiap 6 

bulan sekali untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam 

proses kerja KPID." 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum Harian TV Association, 

dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran 

Daerah Indonesia (KPID) sangatlah penting untuk mendukung kegiatan penyiaran 

di wilayah Sul Bar. Oleh karena itu, produser program perlu berperan aktif dalam 

membantu KPID Sul Bar dalam memenuhi tugas mereka dengan menyediakan 

siaran dan tayangan yang berkualitas serta bermanfaat bagi seluruh khalayak 

umum. Hal ini sejalan dengan tujuan KPID Sul Bar dalam menjaga dan mengontrol 

isi siaran agar sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, serta memberikan akses 

informasi yang tepat dan benar bagi masyarakat. 

Dalam wawancara dengan Redaktur Pelaksana Media, disampaikan bahwa: 

Tugas utama KPID adalah mengawasi konten siaran yang disiarkan oleh 

stasiun televisi atau radio di wilayah Sul Bar. Untuk mengatur konten 

siaran, KPID merujuk pada peraturan P3SPS yang menjadi acuan dalam 

menentukan siaran yang layak tayang. Sebagai lembaga pengatur 

penyiaran, KPID bertanggung jawab dalam memastikan bahwa siaran 

yang disiarkan mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan. Hal ini 

sejalan dengan tujuan KPID untuk menyajikan konten siaran yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan redaksi media mengenai 

pemenuhan kewajiban, dapat disimpulkan bahwa KPID telah menetapkan 

peraturan P3SPS yang mengatur konten siaran yang boleh atau tidak boleh 

disiarkan oleh lembaga penyiaran, baik itu televisi maupun radio. Peraturan tersebut 
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menjabarkan karakteristik konten siaran yang dapat dan tidak dapat ditayangkan, 

sebagai acuan bagi produser program dalam menyajikan konten yang sesuai dengan 

nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 

b. Prosedur kerja 

Prosedur kerja KPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

tentu memiliki mekanisme tersendiri dalam implementasinya. 

Berikut wawancara yang dilakukan dengan ketua komisioner KPID Sul-

Bar: 

Yang mesti dipahami bahwa KPID adalah lembaga yang telah 

diamanatkan untuk menjadi independen, sehingga dalam prosedur 

kerjanya, KPID tidak sama sekali memiliki intervensi dari pihak atau 

lembaga lainnya, walaupun memang pertanggung jawaban dari apa yang 

telah KPID lakukan mesti diserahkan kepada gubernur serta diawasi oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkar Provinsi. Begitu pula dengan 

anggaran yang kami terima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah. Sehingga secara prosedur mulai dari pertanggung 

jawaban sampai pengawasan kita lakukan, dan kami juga diaudit setiap 

enam bulan sekali. Wawancara dengan Budiman 

Dari wawancara bersama KPID di atas, dapat dilihat bahwa independensi 

KPI tidak dipahami sebagai satu hal yang terlepas dengan tanggung jawab dan 

pengawasan. Perangkat-perangkat daerah seperti gubernur dan DPRD Provinsi 

mempunyai peran yang penting dalam mengawasi KPID dan menerima 

pertanggung jawaban sesuai dengan undang-undang yang berlaku, juga audit yang 

dilakukan per enam bulan sekali. 

Koordinator bidang pengawasan saat diwawancarai menyampaikan hal 

berikut: 

Pengawasan keuangan dan juga audit juga dilakukan dalam KPID oleh 

Badan Pengawasan Keuangan (BPK). hal ini berdasar, karena kami di 

KPID menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Audit tersebut 

rutin dilakukan oleh BPK rentan waktu enam bulan sekali, juga kami mesti 

memberikan laporan pertanggung jawaban atau LPJ kepada DRPD 

Provinsi Sul-bar. Hasil wawancara dengan Busran 
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Wawancara di atas menjelaskan bahwa pengawasannya keuangan serta 

pertanggung jawabannya tetap melibatkan lembaga lain yang memang telah 

ditugaskan sebagai lembaga pengawasan seperti BPK dan juga DPRD Provinsi. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV 

sebagai berikut: 

DRPD Provinsi khususnya komisi I yang mempunyai tugas salah satunya 

penerangan dan pers juga mesti menuntut KPID dalam LPJnya. Hal 

tersebut dilakukan karena amanah yang jelas diberikan oleh undang-

undang penyiaran, sehingga DPRD Provinsi sebagai wakil rakyat juga 

perlu menagih tanggung jawab tersebut kepada KPID Provinsi.. hasil 

wawancara Abd. Rahman 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan LPB yang memegang IPP 

tetap mengenai prosedur kerja, dapat diketahui bahwa keterlibatan DRPD komisi I 

yang meliputi penerangan dan pers juga dapat menagih tanggung jawab yang telah 

diamanahkan oleh undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengawasi kinerja lembaga negara seperti KPI Sul-Bar. 

Wawancara juga dilakukan dengan LPB yang memiliki IPP mengatakan 

bahwa: 

Kalau prosedur kerja saya rasa itu kewenangan pimpinan KPID dalam 

pemeriksaan terkait dengan masalah yang dihadapi seperti pembukuan 

lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi berupa kewajiban serta 

pendanaan yang dilakukan oleh KPID (Siddik) 

Dari hasil wawancara dengan Redaktur Pelaksana Media terkait dengan 

prosedur kerja di perusahaan, terungkap bahwa KPID berperan dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap konten siaran dan masalah-masalah terkait dengan 

pembukuan lembaga. Adapun pengawasan dilakukan oleh atasan, yaitu KPID, 

untuk memastikan bahwa konten siaran yang disiarkan oleh perusahaan sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, pembukuan lembaga juga 

menjadi fokus penting dalam prosedur kerja. 

c. Kedisiplinan Devisi (Koordinator) 
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Penjelasan mengenai kedisiplinan di KPID Sul-Bar diperoleh dari hasil 

wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi-Barat, 

Budiman. Menurutnya, staf di KPID Sul-Bar berjumlah 20 orang, di mana 10 orang 

bertugas untuk menangani masalah administrasi dan perizinan, sementara 10 orang 

lainnya bertugas untuk monitoring. Untuk memastikan tayangan yang disiarkan di 

Sul-Bar memenuhi peraturan KPI, dilakukan pengawasan pada tiga shift, yaitu pagi, 

siang, dan malam. 

Selain itu, wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran 

juga menekankan pentingnya kedisiplinan kerja dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Disiplin kerja yang baik sangat diperlukan agar perusahaan atau 

lembaga dapat mencapai hasil yang optimal. 

Dalam konteks ini, wawancara dengan LPB yang ber-IPP juga menekankan 

pentingnya kedisiplinan kerja bagi suatu perusahaan atau lembaga. Menurut Siddik, 

tanpa disiplin kerja yang baik, sulit bagi suatu perusahaan mencapai hasil yang 

optimal. Oleh karena itu, kedisiplinan kerja merupakan sikap yang sangat penting 

bagi karyawan suatu perusahaan atau lembaga untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan. 

Secara keseluruhan, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa 

kedisiplinan kerja merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan 

atau lembaga. Dalam hal ini, KPID Sul-Bar menjalankan prosedur pengawasan 

yang ketat untuk memastikan tayangan yang disiarkan sesuai dengan peraturan KPI, 

dengan melibatkan 20 staf yang terbagi dalam dua bagian tugas, yaitu administrasi 

dan monitoring. Selain itu, koordinator bidang pengawasan isi siaran dan LPB yang 

ber-IPP juga menekankan pentingnya kedisiplinan kerja dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

Dalam wawancara dengan redaktur pelaksana media, diungkapkan bahwa 
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mereka memiliki tim monitoring terdiri dari 10 orang yang bekerja pada tiga shift 

berbeda, yaitu pagi, siang, dan malam, untuk mengawasi tayangan di Sul-Bar. 

Informasi ini diperoleh dari wawancara dengan Busran Randi. 

3. External kontrol 

Pengendalian external memiliki peran penting dalam memastikan 

keberhasilan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam melakukan 

pengawasan. Faktor-faktor eksternal, baik formal maupun informal, dapat 

mempengaruhi proses pengendalian tersebut. Dalam wawancara dengan Ketua 

KPID Sulawesi Barat, disebutkan bahwa pemeriksaan isi siaran dan pengendalian 

isi siaran terhadap masyarakat adalah dua bentuk pengendalian eksternal yang 

dilakukan oleh pihak KPID. Namun, meskipun pengendalian eksternal ini penting, 

pengendalian internal juga perlu diperhatikan. Pada akhirnya, keberhasilan 

pengawasan KPID akan tercapai melalui kolaborasi yang efektif antara 

pengendalian internal dan eksternal. 

a. Pemeriksaan isi siaran 

Untuk memastikan acara siaran yang ditayangkan sesuai dengan nilai-nilai 

moral dan norma yang berlaku di masyarakat, KPID telah menetapkan Standar 

Program Siaran (SPS). SPS ini berisi pedoman perilaku penyiaran yang mencakup 

batasan-batasan program siaran yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan 

serta sanksi-sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran. SPS juga memberikan 

penjabaran teknis tentang pedoman penyiaran yang ditetapkan oleh KPID. 

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi-Barat, dalam 

wawancara terkait P3 SPS: 

P3 SPS merupakan sebuah pedoman dan standar yang dibuat oleh Komisi 

Penyiaran Indonesia, yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran. 

Karena lembaga penyiaran memakai anggaran negara, maka pengawasan 

dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Bar juga bertanggung jawab dengan 

melaporkan hasil setiap 6 bulan kepada Komisi Sul-Bar. 



83 

 

 

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa P3 SPS merupakan 

sebuah pedoman dan standar yang harus diikuti oleh lembaga penyiaran sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Hal ini 

menjadi penting karena lembaga penyiaran menggunakan anggaran negara 

sehingga pengawasan dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Bar untuk memastikan 

pemenuhan standar tersebut. Selain itu, KPID Sul-Bar juga bertanggung jawab 

dalam melaporkan hasilnya setiap 6 bulan kepada Komisi Sul-Bar sebagai bentuk 

akuntabilitas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator bidang Pengawasan Isi 

Siaran (PIS) dan redaktur pelaksana media, serta LPB yang memegang IPP, 

terdapat beberapa hal yang bisa diambil sebagai pengembangan pendapat. 

Dalam wawancara dengan koordinator bidang PIS, ia menyatakan bahwa 

pemeriksaan terhadap pembukuan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Badan 

Keuangan dan Pengawasan (BKP) serta KPID Sulawesi Barat. Selain itu, setiap 6 

bulan KPID Sulawesi Barat melaporkan hasil lembar pertanggungjawaban kepada 

komisi Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa KPID Sulawesi Barat telah 

menjalankan tugasnya dengan baik dalam melakukan pengawasan terhadap 

pembukuan dan pertanggungjawaban media di wilayahnya. 

Selanjutnya, dalam wawancara dengan LPB yang memegang IPP, ia 

menyatakan bahwa pembukuan dilakukan oleh seorang ahli pembukuan dan 

laporan transaksi keuangan tercatat yang ditulis oleh ahli pembukuan kemudian 

diserahkan kepada akuntan. Hal ini menunjukkan bahwa media tersebut telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan pembukuan dan pelaporan 

keuangan yang transparan. 

 

Namun, dalam wawancara dengan redaktur pelaksana media, ia menyatakan 

bahwa pembukuan dilakukan oleh seorang ahli pembukuan dan laporan transaksi 
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keuangan tercatat yang ditulis oleh ahli pembukuan kemudian diserahkan kepada 

kantor akuntan untuk diperiksa. Pengakuan ini menunjukkan bahwa media tersebut 

sudah mengambil tindakan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya, yaitu 

dengan memeriksa ulang pembukuan dan pelaporan keuangannya oleh pihak yang 

lebih berkompeten dalam bidang akuntansi. 

Dari ketiga wawancara tersebut, memberikan pandangan bahwa media di 

wilayah Sulawesi Barat telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal 

pembukuan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun, 

pengakuan redaktur pelaksana media bahwa pihaknya memeriksa ulang 

pembukuan dan pelaporan keuangan oleh kantor akuntan menunjukkan upaya yang 

lebih baik dalam memastikan akurasi dan kebenaran laporan keuangannya. 

Namun ada beberapa hal yang perlu dicatat bahwa, pertama, meskipun 

koordinator bidang PIS menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pembukuan dan 

pertanggungjawaban dilakukan oleh BKP dan KPID Sulawesi Barat serta 

dilaporkan setiap 6 bulan kepada komisi Sulawesi Barat, hal tersebut belum cukup 

untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan media. Sebab, BKP dan 

KPID Sulawesi Barat merupakan instansi pemerintah yang tidak berada di bawah 

pengawasan langsung dari media tersebut. Oleh karena itu, media perlu 

menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam memastikan transparansi dan 

akuntabilitas keuangannya. 

Kedua, meskipun LPB yang memegang IPP menyatakan bahwa pembukuan 

dilakukan oleh ahli pembukuan dan laporan transaksi keuangan tercatat yang ditulis 

oleh ahli pembukuan kemudian diserahkan kepada akuntan, belum tentu 

memastikan akurasi dan kebenaran laporan keuangan media. Sebab, keakuratan dan 

kebenaran laporan keuangan tergantung pada kualitas pekerjaan ahli pembukuan 

dan akuntan yang terlibat. Oleh karena itu, media perlu memastikan kualitas dan 
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independensi ahli pembukuan dan akuntan yang dipilih. 

Ketiga, pengakuan redaktur pelaksana media bahwa pihaknya memeriksa 

ulang pembukuan dan pelaporan keuangan oleh kantor akuntan menunjukkan upaya 

yang lebih baik dalam memastikan akurasi dan kebenaran laporan keuangan. 

Namun, media perlu memastikan bahwa kantor akuntan yang dipilih memenuhi 

standar profesionalisme dan independensi yang tinggi. Selain itu, media perlu 

menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam melakukan pemeriksaan internal 

terhadap pembukuan dan pelaporan keuangannya. 

Secara keseluruhan, wawancara dengan koordinator bidang PIS, LPB yang 

memegang IPP, dan redaktur pelaksana media memberikan gambaran yang cukup 

baik mengenai praktik pembukuan dan pelaporan keuangan media di wilayah 

Sulawesi Barat. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan 

lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keakuratan 

pelaporan keuangan media tersebut. 

b. Pengendalian isi siaran terhadap masyarakat 

Tingkat respons KPI terhadap aduan publik yang rendah memengaruhi 

penilaian masyarakat terhadap kinerja KPID. Banyak tayangan yang diproduksi 

oleh stasiun televisi masih bermasalah dan lemahnya penegakan aturan oleh KPID. 

Menurut wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

Sulawesi-Barat; 

“KPID Sulawesi Barat mengevaluasi dan bertanggung jawab kepada 

masyarakat dengan melakukan tiga kali expo hasil pemantauan publik setiap 

tahun. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas 

tugas dan fungsi KPID di bidang pengawasan dan perizinan. 

Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran juga 

mengatakan bahwa; 

“Masalah dapat dilaporkan oleh masyarakat melalui forum peduli 

masyarakat sehat yang dibentuk oleh KPID Sulawesi Barat. Kemudahan 

akses informasi saat ini juga memudahkan masyarakat untuk mengadukan 
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masalahnya melalui media sosial seperti Facebook, website, email, 

Instagram, Twitter, dan platform lainnya.  

Hasil wawancara dengan Busran Riandi menunjukkan bahwa masyarakat 

dapat menilai dan mengawasi isi siaran dan melaporkan masalahnya melalui forum 

tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dikatahui bahwa KPID Sulawesi Barat 

memperhatikan tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan melakukan 

pemantauan secara berkala dan membentuk forum untuk melaporkan masalah. 

Namun, KPID Sulawesi Barat perlu memperbaiki responsnya terhadap aduan 

publik dan meningkatkan penegakan aturan untuk memastikan bahwa tayangan 

yang diproduksi oleh stasiun televisi mematuhi standar yang telah ditetapkan. 

Selain itu, KPID Sulawesi Barat perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya pengawasan isi siaran dan memberikan informasi tentang bagaimana 

melaporkan masalah jika ditemukan. 

Pengawasan isi siaran menjadi sangat penting dalam industri penyiaran, 

terutama untuk memastikan bahwa tayangan yang disiarkan memenuhi standar 

yang telah ditetapkan dan tidak melanggar etika atau hukum yang berlaku. 

Sayangnya, rendahnya respons KPI terhadap aduan publik mengindikasikan bahwa 

masih banyak tayangan yang bermasalah yang disiarkan oleh stasiun televisi, dan 

ini memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja KPID. 

Namun, KPID Sulawesi Barat menunjukkan keseriusannya dalam 

memenuhi tanggung jawabnya dengan melakukan pemantauan secara berkala dan 

membentuk forum untuk melaporkan masalah. Selain itu, kemudahan akses 

informasi saat ini juga memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah 

melalui media sosial dan platform lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa KPID 

Sulawesi Barat berusaha untuk memperbaiki responsnya terhadap aduan publik dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan isi siaran.  
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Perlu diakui bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk 

memastikan pengawasan isi siaran yang efektif dan partisipasi masyarakat yang 

lebih aktif. KPID Sulawesi Barat perlu meningkatkan penegakan aturan untuk 

memastikan bahwa tayangan yang diproduksi oleh stasiun televisi mematuhi 

standar yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan isi siaran dan memberikan 

informasi tentang bagaimana melaporkan masalah jika ditemukan. Dengan 

melakukan hal ini, KPID Sulawesi Barat dapat memastikan bahwa tayangan yang 

disiarkan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan masyarakat merasa aman 

dan nyaman saat menonton televisi. 

Peneliti selanjutnya menelusuri beberapa sosial media KPI yang 

dikonfirmasi dapat dilakukan pengaduan 

1) Facebook  

Gambar 1.1 Halaman pengaduan KPI di facebook 

Sumber: https://web.facebook.com/KPIPusat/?ref=page_internal 

Pengaduan dalam platform media sosial facebook dapat dilakukan pada 

halaman resmi KPI yang bercentang biru, pengaduan yang dilakukan oleh 
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masyarakat dapat langsung dilakukan dengan mengirim pesan pengaduan seperti 

pada gambar 1.1 di sudut kanan bawah pada gambar. 

Informasi informasi lainnya juga ditampilkan secara detail dalam halaman 

tersebut :  Gambar 1.2 Informasi laman facebook 

  Sumber: https://web.facebook.com/KPIPusat/?ref=page_internal 

 

Informasi yang cukup detail mulai dari nomor telepon yang dapat dihubungi 

untuk melakukan pengaduan, hyperlink yang menuju pada platform media lain, 

alamat yang dapat ditujui untuk melakukan pengaduan secara langsung. 

2) Twitter 

Gambar 1.3 Akun Resmi KPI twitter 

Sumber: https://twitter.com/KPI_Pusat 

Pengaduan dalam platform media sosial twitter dapat dilakukan di akun 

resmi bercentang biru @KPI_Pusat, mirip dengan facebook, pengguna dapat 
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mengirimkan pesan langsung dengan direct massage di akun resmi tersebut. 

3) Instagram 

Gambar 1.4 Akun resmi instagram KPI 

Sumber: https://www.instagram.com/kpipusat/?hl=en 

Pengaduan dalam platform media sosial instagram juga dapat dilakukan di 

akun resmi bercentang biru @Kpipusat, mirip dengan facebook, dan twitter 

pengguna dapat mengirimkan pesan langsung dengan direct massage di akun resmi 

tersebut. 

4) Web 

Gambar 1.5 Laman aduan website 

Sumber: https://kpi.go.id/index.php/id/form-pengaduan 

Pengaduan juga dapat dilakukan pada halaman web resmi KPI, pada web 
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tersebut tidak hanya menampilkan berita seputar KPI, tetapi juga menyediakan 

kolom aduan yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia, berbeda dengan akun 

media sosial yang tidak mempunyai format. Web KPI lebih menyediakan kolom-

kolom yang dapat diisi sebagai aduan, kelengkapan tersebut berupa; Topik aduan, 

nama pengadu, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, lokasi, judul program, 

tayangan program, tanggal/bulan/tahun tayang, jam tayang, siaran TV atau Radio, 

dan isi aduan. 

Ketua KPI Pusat Agung Supriono dalam media menyampaikan bahwa, ada 

tiga indikator suatu pengaduan dianggap memenuhi standar yaitu: informasi yang 

diberikan hendaknya lengkap, konten yang diadukan oleh masyarakat harus sesuai, 

dan aduan mesti melingkupi tugas dan tanggung jawab KPI (Saputra, 2021). 

Kelebihan lainnya dalam pengaduan menggunakan halaman pengaduan 

website adalah setiap orang dapat melihat aduan apa saja yang telah masuk dalam 

web tersebut sehingga lebih transparan. Hal tersebut diungkapkan oleh Agung 

Supriono selaku ketua KPI Pusat di media tribunnews.com dia menyampaikan 

bahwa: 

“Dalam era transportasi, setiap pengaduan yang masuk, masyarakat dapat 

melihatnya langsung”. 

Agung Supriono juga menyampaikan bahwa, pemeriksaan terhadap aduan 

akan diproses, dan harus memenuhi tiga indikator tersebut, jika tidak memenuhi 

maka tidak akan diproses lebih lanjut, berikut pernyataan Agung 

Supriono;(Saputra, 2021) 

“Nanti akan difilter oleh tim pengaduan kpi mana yang layak dan mana 

yang tidak layak untuk dilanjutkan atau diberhentikan sampai situ saja” 

KPI melalui sarana media sosial dalam memberikan kesempatan terhadap 

masyarakat dalam membantu KPI dalam pengawasan LPB sangat berguna 

mengingat frekuensi merupakan sumber daya yang terbatas dan dipergunakan 

untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat menjadi hal yang 
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penting. Di sisi lain, terbukanya akses pengaduan yang tidak hanya terpusat pada 

satu media sosial memudahkan masyarakat yang hanya menggunakan satu media 

sosial, sehingga penyebar luasannya bisa lebih efektif dan efisien.  

Sidik selaku LPB menyatakan: 

Masyarakat sangat memperhatikan kinerja dan kualitas tayangan yang 

ditayangkan di televisi. Mereka menilai dengan ketat apakah program 

yang disajikan mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan, atau justru 

sebaliknya. Dalam konteks ini, peran LPB sebagai lembaga yang 

mengawasi konten siaran sangat penting untuk memastikan bahwa standar 

yang ditetapkan terpenuhi dan tayangan televisi memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan informasi dan hiburan yang bermanfaat. 

Masyarakat menjadi semakin sadar akan pentingnya kualitas tayangan 

televisi yang dapat mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan 

karenanya sangat menuntut dari LPB sebagai lembaga pengawas siaran agar dapat 

memastikan bahwa standar yang ditetapkan terpenuhi dan program televisi yang 

disiarkan memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan yang 

bermanfaat. 

Melalui hasil wawancara dengan redaktur pelaksana media, diketahui 

bahwa LPB melakukan penilaian kinerjanya dengan melakukan survei terhadap 

masyarakat serta menerima pengaduan atau penglibatan peran publik untuk 

bermitra dalam melakukan pengawasan bersama. Dalam hal ini, LPB memiliki 

peran penting dalam menjalin kolaborasi dengan masyarakat untuk memastikan 

kualitas dan keamanan tayangan televisi. 

Dalam rangka menjaga kualitas tayangan televisi, LPB perlu meningkatkan 

pengawasan terhadap siaran-siaran yang tidak sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. LPB juga perlu memperluas akses masyarakat terhadap informasi 

tentang cara melaporkan masalah pada siaran televisi yang dianggap merugikan dan 

merusak kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik 

antara LPB dan masyarakat, diharapkan tayangan televisi dapat memberikan 
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manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. 

c. Tidak Lanjut pelanggaran 

Ada tiga sumber yang menjadi dasar bagi KPID untuk menindak lanjuti 

dugaan pelanggaran yang disebutkan dalam, pertama temuan pemantauan; kedua 

laporan/aduan masyarakat; ketiga rekomendasi KPID; 

Ketua KPID Sul-Bar dalam wawancara mengatakan bahwa; 

KPID Sul-Bar juga melakukan pemantauan dan juga menerima aduan dari 

masyarakat tentang LPB yang diduga melanggar, selanjutnya kami 

menindak lanjuti, dengan melakukan analisis dan verifikasi dugaan 

pelanggaran tersebut. Selanjutnya KPID pusat mengumpulkan bukti, 

menverifikasi dugaan pelanggaran, pemeriksaan, melakukan rapat pleno 

sanksi administratif KPI dan penyampaian putusan. 

Jika di urutkan maka, langkah awal yang dilakukan KPID adalah 

mengumpulkan alat bukti, selanjutnya jika alat bukti dirasa kuat maka, proses 

verifikasi dilakukan, pada proses ini, dilakukan untuk memastikan kesesuaian 

antara dugaan pelanggaran dengan ketentuan-ketentuan dalam P3SPS (Pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Dari hasil identifikasi jika 

ditemukan pelanggaran maka sanksi administratif berupa teguran tertulis, lalu 

diteruskan ke tahap klarifikasi. 

Pada tahap klarifikasi, dugaan pelanggaran isi siaran dilakukan dengan 

menghadirkan LPB terkait untuk didengar keterangan atas adanya dugaan yang 

terlah diverifikasi sebelumnya oleh KPI. 

Rapat klarifikasi tersebut sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua komisioner KPI Daerah, 

lalu selanjutnya adalah pleno pengenaan sanksi. Wawancara dengan Ketua KPI Daerah Sul-Bar 

Rapat pleno yang dilakukan oleh KPID untuk menetapkan sanksi kepada 

KPI D yang telah terbukti keluar dari pedoman P3SPS (Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran). Rapat pleno tersebut merupakan forum 

musyawarah anggota KPID yang bermaksud untuk mengambil keputusan atas 
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dugaan pelanggaran isi siaran. Setelah ditetapkan maka KPI menyampaikan 

keputusan tersebut dalam forum khusus penyampaian keputusan. Jika LPB merasa 

bahwa keberatan, LPB tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis, 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua KPI Sul-bar; 

LPB bisa juga merasa keberatan jika mereka tidak merasa bahwa 

isi siaran yang mereka siarkan tidak melanggar dari P3SPS tersebut, nah 

mereka diberikan kesempatan dalam kurun waktu 3 hari setelah keputusan 

itu diterima untuk mengajukan keberatan jika mereka merasa bahwa tidak 

melanggar apapun, dan itu harus dipertanggung jawabkan kembali. 

Dari keputusan sanksi administratif yang telah ditetapkan oleh KPI yaitu 

berupa; teguran tertulis, pengenaan denda administratif; penghentian sementara 

mata acara yang bermasalah setelah tahap tertentu; pembatasan durasi dan waktu 

siaran dan penghentian kegiatan siaran untuk waktu yang ditentukan. 

4. Formal kontrol 

Kendali formal terdiri dari peraturan perundangan dan juga sensor. Kendali 

formal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat resmi yang 

dapat dilakukan secara formal atau tidak resmi. Contohnya seperti a) pemeriksaan 

yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa KPI terhadap program televisi, b) 

pengawasan KPI terhadap program televisi. 

a. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa KPI terhadap program 

Televisi 

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah lembaga yaitu untuk menilai 

kinerja suatu lembaga dan meningkatkan kinerja suatu lembaga. Oleh karena itu, 

dalam setiap perusahaan, sistem pengawasan harus dilakukan secara mutlak, 

bahkan secara rutin. Dengan demikian, pengawasan adalah alat pengendalian yang 

melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan. Fungsi pengawasan dapat 

dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung 

maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu 
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organisasi atau pekerjaan. 

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi-

Barat menyatakan bahwa: 

KPI menjalankan tugas dan fungsi. KPID (komisi penyiaran Indonesia 

daerah) Selain KPI, ada juga lembaga yang beroperasi di daerah yang 

dinamakan KPID. Lembaga ini merupakan lembaga yang lahir atas amanat 

undang-undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran. Fungsi KPID sebagai 

tempat aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran 

harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan 

selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan oleh pasal 3 uu no.32 tahun 

2002 yaitu "penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh 

integrasi rasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan 

bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan 

umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, 

adil dan sejahtera, serta menumbuhkan. Hasil wawancara Budiman Imran 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, KPID (komisi penyiaran Indonesia 

daerah) menjalankan tugasnya. Selain KPI, ada juga lembaga yang beroperasi di 

daerah yang dinamakan KPID. Lembaga ini merupakan lembaga yang lahir atas 

amanat Undang-Undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran. Fungsi KPID sebagai 

tempat aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus 

mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu 

memperhatikan tujuan yang diamanatkan oleh pasal 3 uu no.32 tahun 2002 yaitu 

"penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi rasional, 

terbinanya watak dan jati diri program siaran yang bermutu dan bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap siaran yang disiarkan 

oleh stasiun televisi dan radio untuk memastikan bahwa siaran tersebut 

sesuai dengan regulasi dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. 

Memberikan sanksi dan teguran terhadap stasiun televisi dan radio yang 

melanggar regulasi dan norma-norma tersebut. Menerima aduan dan 

sanggahan dari masyarakat terhadap siaran yang dinilai melanggar regulasi 

dan norma-norma yang berlaku. Hasil wawancara dengan Andi Amran 

Sulaiman 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, LPB memiliki fungsi untuk menyusun 

program siaran yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, mereka 
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juga bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap siaran 

yang disiarkan oleh stasiun televisi dan radio, memberikan sanksi dan teguran 

apabila terjadi pelanggaran regulasi dan norma-norma, serta menampung aduan dan 

sanggahan dari masyarakat terhadap siaran yang dinilai melanggar regulasi dan 

norma-norma. 

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi tersebut, LPB perlu melakukan 

pengawasan secara ketat terhadap stasiun televisi dan radio. Pengawasan tersebut 

dapat dilakukan secara formal melalui peraturan perundang-undangan, seperti yang 

dilakukan oleh Badan Pemeriksa KPI dalam pemeriksaan terhadap program 

televisi, atau dapat dilakukan secara informal melalui pengawasan langsung oleh 

instansi atau pejabat resmi seperti Koordinator Bidang Pengawasan isi Siaran. 

Dalam hal ini, LPB perlu memperhatikan tujuan dari undang-undang 

penyiaran, yaitu memperkuat integrasi rasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

memajukan kesejahteraan umum, serta menumbuhkan masyarakat yang mandiri, 

demokratis, adil, dan sejahtera. Sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan 

masyarakat akan penyiaran, LPB harus berperan aktif dalam membangun iklim 

persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara 

tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, serta menampung, 

meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi 

masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa 

pengawasan konten siaran merupakan salah satu peran penting KPID dalam 

menjaga konten siaran televisi dan radio agar sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 

(P3SPS). P3SPS sendiri berfungsi sebagai rambu-rambu yang mengatur konten 

siaran agar sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dan menjaga etika dalam 



96 

 

 

 

bermedia. Hal ini karena konten siaran di televisi dan radio dapat mempengaruhi 

persepsi dan karakter bangsa Indonesia, sehingga perlu dijaga agar tidak 

membahayakan keberlangsungan bermasyarakat. 

Dalam pengawasan konten siaran, KPID memiliki tugas untuk memantau 

dan mengevaluasi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Hal ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa siaran yang ditayangkan sudah sesuai dengan peraturan 

dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. KPID juga dapat 

memberikan sanksi atau peringatan kepada lembaga penyiaran jika ditemukan 

pelanggaran dalam konten siaran yang ditayangkan. 

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, KPID dapat bekerja sama 

dengan lembaga pemerintah lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika 

serta Badan Standardisasi Nasional untuk memastikan kepatuhan terhadap standar 

yang ditetapkan. Selain itu, KPID juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang pentingnya menjaga etika dalam bermedia serta memberikan edukasi 

tentang cara menghadapi konten siaran yang tidak sesuai dengan nilai dan karakter 

bangsa. 

Secara keseluruhan, pengawasan konten siaran merupakan peran penting 

KPID dalam menjaga konten siaran televisi dan radio agar sesuai dengan nilai dan 

karakter bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan dengan memantau, mengevaluasi, dan 

memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam konten siaran yang 

ditayangkan. 

b. Pengawasan KPID terhadap Program Televisi 

Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi program 

siaran televisi masuk kepada bagian pengawasan isi siaran. Hal ini disebabkan 

karena pada dasarnya KPI memiliki tiga bidang tugas, yaitu bidang kelembagaan, 

bidang isi siaran, dan bidang perizinan. Sebagai lembaga pengawas penyiaran di 
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Indonesia, KPI bertugas untuk memastikan bahwa program siaran yang disiarkan 

di televisi memenuhi standar kualitas dan etika penyiaran yang telah ditetapkan 

dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dalam wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

Sulawesi-Barat, disebutkan bahwa tugas dan fungsi KPI sendiri adalah melakukan 

pemeriksaan terhadap program siaran televisi yang melanggar aturan yang telah 

ditetapkan dalam UU nomor 32 tahun 2002 dan P3SS. Apabila program siaran 

televisi melanggar aturan tersebut, maka KPID Sul-Bar dapat memberikan sanksi 

berupa teguran tertulis, pengurangan durasi, pemberhentian mata acara, hingga 

pencabutan izin siaran. 

Selain itu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran juga menyatakan 

bahwa; 

KPI melakukan dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan langsung dan 

tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui hasil monitoring 

KPID Sul-Bar, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui 

laporan atau aduan dari masyarakat yang menggunakan SPSS untuk menilai 

apakah program siaran televisi melanggar aturan. 

Menurut wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV,  

dalam pengawasan konten siaran, KPI memiliki regulasi yang telah 

ditetapkan, yaitu P3SPS. Regulasi ini merupakan aturan yang mengatur 

mengenai konten siaran yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh 

lembaga penyiaran, baik itu televisi ataupun radio. Regulasi ini memiliki 

fungsi sebagai rambu-rambu yang membantu menjaga karakter bangsa 

Indonesia dan memberikan panduan bagi media televisi dan radio dalam 

membentuk karakter bangsa Indonesia. 

Secara keseluruhan, pengawasan KPI terhadap program televisi merupakan 

hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas siaran televisi dan menjaga etika 

penyiaran di Indonesia. Adanya aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPI 

dapat membantu menjaga karakter bangsa Indonesia dan menjadikan media televisi 

dan radio sebagai sarana pembentukan karakter bangsa yang baik. Oleh karena itu, 
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peran KPI dalam mengawasi program siaran televisi harus terus ditingkatkan agar 

masyarakat dapat menikmati siaran televisi yang berkualitas dan memiliki manfaat 

yang baik untuk pembentukan karakter bangsa Indonesia. 

Menurut wawancara dengan Ketua KPID Sul-Bar, KPI memiliki 

kewenangan untuk memeriksa konten program siaran yang telah disiarkan dan 

memberikan sanksi kepada pelanggar berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, 

seperti UU Nomor 32 Tahun 2002 dan P3SS. Sanksi yang dapat diberikan antara 

lain teguran tertulis, pengurangan durasi, pemberhentian mata acara, bahkan 

pencabutan izin siaran. 

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sul-Bar juga 

mengungkapkan bahwa ada dua cara yang dilakukan dalam memantau program 

televisi, yaitu langsung dan tidak langsung. Dalam cara langsung, KPID Sul-Bar 

melakukan monitoring program televisi secara langsung. Sementara dalam cara 

tidak langsung, KPID Sul-Bar menerima laporan atau aduan dari masyarakat dan 

menggunakan SPSS untuk menilai apakah program siaran telah melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan. 

Selain itu, dalam wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV, disebutkan 

bahwa pengawasan program televisi oleh KPID dilakukan dengan memperhatikan 

regulasi P3SPS yang telah ditetapkan. Regulasi ini berisi aturan-aturan tentang 

konten siaran yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh lembaga penyiaran. 

Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menjaga karakter bangsa dan membentuk 

karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

program televisi oleh KPID Sul-Bar dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan 

melakukan monitoring langsung, menerima laporan atau aduan dari masyarakat, 

dan memperhatikan regulasi P3SPS. Sanksi-sanksi dapat diberikan kepada 
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pelanggar yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh KPID, dengan 

tujuan untuk menjaga karakter bangsa dan membentuk karakter bangsa Indonesia 

yang sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. 

5. Informal kontrol 

Informal kontrol dalam dunia penyiaran sangat penting untuk menjaga 

kualitas dan keberlanjutan siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Ada 

beberapa faktor yang berperan dalam informal kontrol, seperti self regulation, kode 

etik, dan tekanan dari masyarakat. 

Self regulation adalah kontrol internal yang dilakukan oleh lembaga 

penyiaran untuk menjaga kualitas siaran yang disiarkan. Lembaga penyiaran harus 

mampu menentukan standar kualitas siaran yang baik dan sesuai dengan etika 

penyiaran yang berlaku. 

Kode etik juga menjadi faktor penting dalam informal kontrol, karena kode 

etik memberikan pedoman bagi lembaga penyiaran untuk menjaga kualitas siaran 

dan menghindari konten yang merugikan masyarakat. Setiap lembaga penyiaran 

harus mematuhi kode etik yang berlaku dan menghindari melakukan pelanggaran 

yang dapat merusak citra lembaga penyiaran. 

Selain itu, tekanan dari masyarakat juga menjadi faktor penting dalam 

informal kontrol. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan pengaduan terhadap 

siaran yang dianggap melanggar etika penyiaran atau merugikan masyarakat. Oleh 

karena itu, lembaga penyiaran harus mampu menerima dan menanggapi pengaduan 

dari masyarakat dengan baik. 

Media massa, baik cetak maupun elektronik, juga memiliki peran penting 

dalam informal kontrol. Media massa dapat memberikan informasi yang akurat dan 

berimbang kepada masyarakat mengenai kualitas siaran yang disiarkan oleh 

lembaga penyiaran. Selain itu, media massa juga dapat memberikan ruang bagi 
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masyarakat untuk memberikan pengaduan atau kritik terhadap siaran yang 

dianggap merugikan masyarakat. 

Dalam praktiknya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di seluruh 

Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol siaran yang 

disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPID berperan dalam melakukan formal dan 

informal kontrol terhadap lembaga penyiaran, baik melalui mekanisme pengawasan 

langsung maupun menerima pengaduan dari masyarakat. 

KPID Sulawesi Barat misalnya, memiliki mekanisme pengawasan yang 

meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung, serta menerima pengaduan dari 

masyarakat melalui jejaring sosial, email, maupun datang langsung ke kantor KPID. 

Dalam menjalankan tugasnya, KPID Sulawesi Barat juga bermitra dengan 

masyarakat dan peran publik untuk melakukan pengawasan bersama terhadap 

lembaga penyiaran di daerah tersebut. 

Dengan adanya informal kontrol yang baik dan berkelanjutan, diharapkan 

kualitas siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran dapat meningkat dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi dunia 

penyiaran dan juga masyarakat yang menjadi pemirsa siaran tersebut. 

Hasil wawancara dengan LPB menunjukkan bahwa KPID perlu 

memperketat pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi terhadap media massa, 

termasuk televisi, elektronik, dan cetak. Tujuannya adalah untuk memastikan 

bahwa program-program yang ditayangkan lebih mendidik dan berimbang, sesuai 

dengan amanat undang-undang 32 tahun 2012 tentang penyiaran. 

Sementara itu, wawancara dengan Redaktur Pelaksana Media 

mengungkapkan bahwa mereka menggunakan alat perekam TV Tuner untuk 

merekam program siaran yang kemudian dianalisis. Pemantauan tayangan meliputi 

menonton, mencermati, mencatat, dan menganalisis tayangan untuk memastikan 
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bahwa program tersebut akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak 

menghasut, dan tidak menyesatkan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 

Pedoman Perilaku Penyiaran. 

Berdasarkan berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan KPID sebelumnya, 

sosialisasi melalui diskusi dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk 

memperkenalkan pentingnya IPP bagi LPB. Diskusi memungkinkan interaksi yang 

mendalam dan penuh kesadaran antara para pelaku komunikasi, termasuk kejelasan 

isi dialog, berbagai pengalaman bersama, saling menghormati, berbagi 

kepercayaan, dan menjajaki kepentingan masing-masing. 

Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

media massa dan elektronik dapat dilakukan melalui perketat pengawasan, 

pembinaan, dan sosialisasi yang tepat, serta menggunakan alat perekam dan analisis 

tayangan untuk memastikan program-program yang ditayangkan berimbang dan 

tidak melanggar prinsip-prinsip jurnalistik. Sosialisasi melalui diskusi juga dapat 

menjadi metode yang efektif untuk memperkenalkan pentingnya IPP bagi LPB.  

Bagi KPID, diskusi sangat penting dilakukan mengingat banyak yang 

timbul dalam proses kerja, yang sering kali disebut dengan konflik. Diskusi akan 

dapat memecahkan masalah yang terkait dengan lingkungan organisasi, diskusi 

dapat menyelesaikan masalah keorgasnisasian, baik ke dalam maupun ke luar 

organisasi, terutama dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan diskusi, maka 

penjelasan secara timbal balik tentang sesuatnhal kepada publik ataupun khalayak 

akan menjadi jelas, sehingga pihak tersebut memperoleh kepuasaan, serta mau 

memberikan aspirasi positif. Tentu saja pihak KPID menyiapkan berbagai kegiatan 

yang dapat memberikan apresiasi positif dari publik.  

Diskusi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sangat penting 

dalam menciptakan partisipasi yang merata dalam suatu masyarakat. Dalam 



102 

 

 

 

diskusi, terjadi tindakan komunikatif yang pada akhirnya membentuk sikap kritis 

masyarakat untuk berpikir secara kritis terhadap realitas sosial-budaya dan politik 

yang ada. Hal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menciptakan otonomi atau 

refleksi individu dan juga untuk memberikan kesempatan pada setiap individu 

untuk menyatakan klaim mereka sebagai bagian dari proses diskursus menuju 

konsensus. 

Dalam proses diskusi, setiap individu memiliki kesempatan yang sama 

untuk menyatakan pendapat mereka, sehingga diskusi dapat dianggap sebagai 

bentuk komunikasi yang sirkuler. Namun, meskipun proses komunikasi sirkuler 

mensyaratkan keterlibatan pihak-pihak dalam proses komunikasi, belum tentu 

melibatkan keterlibatan individu secara seluas-luasnya atau intersubjektif. Dengan 

kata lain, meskipun diskusi merupakan bentuk komunikasi sirkuler yang 

mengharuskan keterlibatan setiap komponen dalam tindakan komunikasi, tetap ada 

pihak yang memiliki kontrol dalam proses tersebut. 

Menurut Habermas, diskusi dapat digunakan untuk menciptakan tindakan 

antarmanusia atau interaksi sosial yang bersifat rasional, bukan semena-mena. Sifat 

rasional ini tampak dalam tindakan manusia dalam diskusi. Habermas juga 

mengemukakan bahwa para aktor atau pelaku komunikasi dalam masyarakat 

merepresentasikan pencapaian kesepahaman satu sama lain. Oleh karena itu, kata 

pemahaman menurut Habermas memiliki spektrum arti yang luas, mulai dari 

persetujuan hingga konsensus. 

Dalam konteks akademis, diskusi dapat dianggap sebagai bentuk 

komunikasi yang penting dalam menciptakan partisipasi yang merata dalam 

masyarakat dan juga dalam menciptakan kesepahaman antarindividu. Diskusi dapat 

digunakan sebagai metode untuk membahas topik-topik yang kontroversial atau 

kompleks, dan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menyatakan 



103 

 

 

 

pendapat mereka secara terbuka dan jujur. Dengan demikian, diskusi dapat 

dianggap sebagai bentuk komunikasi yang demokratis dan juga membantu dalam 

meningkatkan pemahaman antarindividu.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data peneliti dari data yang berhasil dikumpulkan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. KPID Sul-Bar melakukan beberapa bentuk komunikasi dalam 

sosialisasi pentingnya Indeks Prestasi Penyiaran (IPP) bagi Lembaga Penyiaran 

Publik (LPB), yaitu melalui rapat, pelatihan, diskusi, dan RDP. Hal ini 

menunjukkan upaya KPID Sul-Bar dalam meningkatkan pemahaman LPB terhadap 

IPP agar tercipta penyiaran yang berkualitas.  

2. KPID Sul-Bar telah melakukan pengawasan penyiaran dengan 

optimal melalui pengawasan internal Komisi Penyiaran Indonesia, pengawasan 

external atau pemantau media, dan pengawasan formal. Namun, terdapat catatan 

penting bahwa KPID Sul-Bar perlu menjadi lebih proaktif dalam melaksanakan 

fungsi pengawasannya agar pelaksanaan penyiaran dapat berjalan sesuai dengan 

semangat undang-undang 

Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa KPID Sul-Bar telah melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Sulawesi Barat, baik 

melalui sosialisasi IPP kepada LPB maupun melalui pengawasan penyiaran secara 

internal dan eksternal. Meskipun begitu, masih terdapat catatan penting bagi KPID 

Sul-Bar untuk meningkatkan proaktifitas dalam melaksanakan fungsi 

pengawasannya.  

B. Saran 

1. Meskipun bentuk komunikasi KPID dalam sosialisasi pentingnya 

IPP bagi LPB sudah meliputi rapat, penyuluhan, diskusi, dan RDP, namun 

diperlukan negosiasi dalam mewujudkan kesepakatan dan kesepahaman. Oleh 
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karena itu, sikap memaksakan kehendak dan kekerasan harus dihindari. 

Komunikasi efektif dalam interaksi antara pihak-pihak sangat diperlukan agar 

tercipta hubungan manusiawi di antara mereka.  

2. Dalam menjalankan peran, fungsi, serta wewenangannya, KPID 

Sul-Bar harus lebih tegas terutama dalam hal penegakan peraturan. Hal ini demi 

berjalannya sistem penyiaran seperti yang diharapkan masyarakat dalam Undang-

undang penyiaran no 32 Tahun 2002. Pengaturan sistem penyiaran nasional sangat 

penting karena menyangkut masa depan bangsa. Sehingga hal-hal yang akan 

berakibat negatif dari terpaan media tersebut harus segera diproteksi. 

3. Selain itu, KPID Sul-Bar juga perlu meningkatkan kinerjanya dalam 

melakukan pengawasan terhadap siaran televisi dan radio. Meskipun telah 

dilakukan pengawasan internal dan eksternal, serta pengawasan formal dan 

informal, KPID Sul-Bar harus lebih proaktif dalam melaksanakan fungsi 

pengawasannya. Hal ini penting untuk menjamin bahwa siaran televisi dan radio 

tidak menampilkan konten yang merugikan masyarakat atau yang bertentangan 

dengan nilai-nilai moral dan agama yang berlaku di Indonesia. 
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