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PEDOMAN TRANSLITERASIARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sin S se س
 Syin Sy se nad ss ش
 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain „ apostrof terbaik‘ ع
 Gain G se غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 kaf  K Ka ك
 Lam L Ei ل
 Mim M Em م
 nun  N En ن
 Wawu W We و
 ha  H Ha ه
 Hamzah ‟ Apostrof أ
 ya’ Y Ye ي

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( „ ). 
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2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 
 FATḤAH A A ــَـ
 KASRAH I I ــِـ
 ḌAMMAH U U ــُـ

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf  

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis 

di atas 

 

 
Kasrah dan ya I i dan garis 

di atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis 

di atas 

 
4. Ta’Marbutah 

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

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

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

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

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

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

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

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

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

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 pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

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

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

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

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

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

CDK dan DR).   
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ABSTRAK 

Nama : Mirwan 

NIM : 80100220018 

Judul Tesis : Komunikasi Kelompok Gabungan Kelompok Tani Mengenai 
Penyediaan Pupuk di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji proses komunikasi 
kelompok gabungan kelompok tani dalam penyusunan Rancangan Defenitif 
Kebutuhan Kelompok Tani di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa serta 
mengungkapkan dan mengkaji faktor pendukung dan penghambat proses komunikasi 
kelompok gabungan kelompok tani mengenai penyediaan pupuk di Kecamatan 
Biringbulu Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif sedangkan 
jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus (case study) yang berlokasi di 
Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Sumber data dalam penelitian yaitu ketua 
Gapoktan dan delapan orang anggota Gapoktan. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri. Kemudian teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.     

Hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses komunikasi kelompok 
gabungan kelompok tani dalam penyusunan RDKK meliputi tiga proses yaitu: 1) 
Proses perencanaan dalam penyusunan RDKK. 2) Gapoktan mengevaluasi hal-hal 
yang sudah dikomunikasikan bersama anggota kelompok untuk menilai dan melihat 
sejauh mana perkembangan penyusunan RDKK. 3) Ketua dan anggota kelompok 
melakukan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Faktor 
pendukung dalam proses penyusunan RDKK meliputi tiga faktor yaitu: 1) 
keterbukaan anggota Gapoktan dalam menyampaikan informasi. 2) penggunaan 
bahasa dan kesamaan budaya sesama anggota Gapoktan. 3) Penggunaan bahasa 
isyarat ketua Gapoktan dalam menyampaikan informasi. Sedangkan faktor 
penghambat dalam proses komunikasi penyusunan RDKK meliputi enam faktor 
yaitu: 1) Kurangnya kontribusi. 2) Terdapat beberapa anggota Gapoktan kurang 
terbuka, 3) Faktor Usia, 4) Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa 
anggota Gapoktan, 5) Kurangnya pengalaman beberapa anggota Gapoktan dan 6) 
Perbedaan karakter. 

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Gapoktan bahwa 
komunikasi kelompok sangat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan, serta 
memberikan pemahaman kepada Gapoktan bahwa dalam mengambil sebuah 
keputusan dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dan diharapkan 
penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan serta memberikan 
manfaat kepada masyarakat tentang pentingnya komunikasi dalam kehidupan 
manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Karena tanpa adanya komunikasi manusia akan lebih sulit dalam berinteraksi. 

Sebagai makhluk sosial manusia sangat memerlukan komunikasi satu dengan yang 

lain untuk melakukan interaksi. Komunikasi tersebut akan terus-menerus terjadi 

selama proses kehidupan manusia berjalan. Melalui komunikasi seseorang dapat 

membuat dirinya tidak merasa terasingkan atau terisolasi dari lingkungannya. Proses 

komunikasi akan berhasil apabila suatu pesan yang disampaikan dapat diterima atau 

dapat dimengerti oleh komunikan, sebaliknya komunikasi akan gagal bila hal yang 

disampaikan tidak dimengerti atau tidak disadari oleh komunikan.  

Manusia merupakan makhluk sosial, yakni makhluk yang tidak dapat hidup 

sendiri dan membutuhkan bantuan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup 

tanpa bantuan orang lain. Sehingga komunikasi merupakan salah satu cara untuk 

bertukar informasi mengenai masalah yang dihadapi oleh manusia, dan komunikasi 

yang terjalin juga akan memberikan kejelasan dari setiap persoalan yang rumit bagi 

setiap individu.  

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berkeinginan untuk saling bertukar 

informasi, mengirim dan menerima pesan, hal ini bisa dilakukan melalui ungkapan 

dan interaksi yang terjalin melalui komunikasi kelompok. Seperti halnya komunikasi 

kelompok dalam forum pertemuan Gapoktan akan memberikan manfaat bagi 

masyarakat tani karena mereka dapat mengetahui masalah-masalah para petani seperti 
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masalah kelangkaan pupuk, tindakan nepotisme, Poktan yang tidak mengurusi 

kelompoknya serta pengecer yang tidak adil dan jujur. Sehingga kelompok Gapoktan 

diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut serta 

menindaklanjutti oknum kelompok tani dan pengecer yang tidak jujur dan adil. 

Kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan dan penting dalam 

kehidupan sehari-hari, karena dalam proses komunikasi bukan hanya sekadar 

mengetahui dan memahami cara-cara menyusun kalimat yang baik dan benar, akan 

tetapi kita harus mampu berkomunikasi dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang 

tepat sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Dalam proses interaksi, 

komunikasi merupakan hal yang sangat melekat pada manusia dan tidak bisa 

dihilangkan dari kehidupan manusia. 

Setiap kegiatan manusia, baik itu aktivitas sehari-hari, organisasi lembaga  

atau komunitas tidak akan lepas dari komunikasi, sehingga dapat dipastikan di mana 

manusia baik secara individu maupun anggota masyarakat selalu berkomunikasi, 

mengapa demikian? karena komunikasi merupakan kebutuhan hidup manusia. Tidak 

mungkin seseorang menjalani hidupnya tanpa berkomunikasi karena komunikasi 

sendiri merupakan unsur penting yang membentuk dan memungkinkan 

berlangsungnya suatu kehidupan masyarakat.  

Komunikasi menjadi suatu aktivitas yang melekat dalam kehidupan manusia 

baik sebagai individu maupun hubungannya dengan manusia yang lain. Dikatakan 

aktivitas yang melekat dalam kehidupan manusia karena komunikasi menjadi alat 

yang digunakan dalam berinteraksi satu sama lain dalam suatu kehidupan masyarakat 

maupun dalam suatu lembaga atau kelompok.
1
 Sementara itu jika dilihat dari sudut 
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pandang lain bahwa komunikasi menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia 

bukan saja komunikasi dijadikan sebagai alat penyalur pesan, ide, gagasan, atau buah 

pikirannya saja. Tetapi komunikasi digunakan sebagai alat untuk mengajak atau 

mempengaruhi orang lain. Selain itu, komunikasi juga merupakan alat interaksi untuk 

menyamakan persepsi dan mencapai berbagai tujuan individu ataupun kelompok.
2
 

Kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa begitu pentingnya komunikasi 

bagi kehidupan manusia, karena komunikasi merupakan salah satu cara untuk 

melakukan interaksi sesama manusia untuk menyalurkan sebuah pesan, gagasan 

maupun ide-idenya. Dengan melakukan komunikasi kita dapat mempengaruhi 

seseorang serta dapat menyamakan persepsi satu sama lain demi mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

Komunikasi dipelajari dan dikembangkan guna untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi dengan sesamanya serta dapat berkomunikasi secara 

efektif yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Penggunaan 

komunikasi terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi 

komunikasi. Peneliti berasumsi bahwa begitu pentingnya komunikasi pada kehidupan 

manusia dan tidak hanya pada hubungan individu yang satu dengan individu yang 

lainnya saja, tetapi komunikasi sangat penting bagi individu dengan kelompok dan 

kelompok dengan kelompok yang lainnya. 

Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu tindakan yang 

memungkinkan individu menerima dan memberikan informasi atau pesan sesuai 

dengan apa yang individu butuhkan. Secara teoritis, tindakan komunikasi berdasarkan 

pada konteks terbagi menjadi beberapa empat konteks, yaitu komunikasi 
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interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. 

Jika dilihat dari beberapa konteks komunikasi tersebut, konteks komunikasi yang 

berhubungan atau sesuai dengan penelitian mengenai penyusunan RDKK yaitu 

komunikasi kelompok. 

Komunikasi kelompok berfungsi dalam hal menentukan atau memutuskan 

hasil-hasil yang ingin dicapai kelompok. Kelompok atau komunitas adalah sebuah 

wadah yang menampung orang-orang dan objek-objek yang berusaha mencapai 

tujuan bersama. Menurut Kertajaya Hermawan kelompok adalah beberapa orang 

yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, di mana dalam sebuah 

kelompok terjadi relasi pribadi yang erat antaranggota kelompok karena adanya 

kesamaan interest atau values.
3
 

Pendapat di atas, disimpulkan bahwa komunikasi kelompok adalah 

komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok seperti 

kelompok rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya. komunikasi kelompok 

sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang 

telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang di 

mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain 

secara tepat. Selanjutnya definisi komunikasi kelompok di atas memunyai kesamaan, 

yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu 

untuk mencapai tujuan kelompok. 

Sebuah kelompok terdapat komunikasi yang membentuk pola tertentu, 

komunikasi ini yang memungkinkan adanya suatu bentuk komunikasi untuk proses 

pencapaian tujuan yang diinginkan bersama.  Dalam kelompok terdapat adanya 
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kerjasama dengan cara mengkomunikasikan hal-hal yang dianggap problem dalam 

masyarakat. Kerjasama dalam kelompok ini bertujuan untuk mewujudkan hasil yang 

diharapkan, hal tersebut memungkinkan masing-masing setiap individu di dalam 

kelompok akan saling melakukan komunikasi dengan cara tertentu demi 

mendapatkan pesan yang dapat dipahaminya.  

Komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang 

atau lebih, dengan tujuan berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang 

dimana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota 

yang lain secara tepat. Kelancaran berkomunikasi yang terjadi di dalam kelompok 

sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dari anggota kelompok yang 

terlibat di dalam kelompok tersebut.  

Pengambilan keputusan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat 

suatu masalah dengan pengumpulan fakta dan data serta menentukan alternatif yang 

matang untuk mengambil suatu tindakan yang tepat. Sehingga kegiatan pengambilan 

keputusan dapat memberikan suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau 

kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan dalam pemilihan 

alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena untuk mencapai tujuan 

kelompok dibutuhkan peran yang besar untuk merubah perilaku anggota kelompok 

tersebut agar menjadi lebih baik.  

Sebuah kelompok dapat terbentuk karena mempunyai visi, misi dan tujuan 

yang sama. Serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan bisa diakui 

keeksistensiannya. Sehingga, dalam membangun sebuah kelompok berhasil atau 

tidaknya ditentukan oleh individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut secara 

bersama-sama. Oleh karena itu, yang harus dimiliki individu-individu dalam sebuah 



6 

 

kelompok adalah adanya sebuah ikatan sosial diantara mereka yang diharapkan akan 

menimbulkan rasa kepemilikan dan kepedulian individu pada kelompok yang telah 

didirikan.  

Untuk membangun ikatan sosial, dibutuhkan sebuah kesadaran pada masing-

masing individu yang didasari atas masalah dan kebutuhan bersama. Individu harus 

mempunyai kesadaran akan ada gerakan bersama untuk memecahkan masalah dan 

memenuhi kebutuhan bersama yang nantinya akan membentuk rasa empati. Empati 

pada masing-masing individu ini, akan menjadi suatu ikatan tanggung jawab dalam 

kelompok. 

Proses komunikasi kelompok terdapat individu yang dipilih dan menjadi 

sumber atau panutan oleh anggotanya. Jadi dalam suatu kelompok perlu 

diidentifikasikan siapa yang memegang peran komunikasi sehingga dapat membantu 

mengomunikasikan informasi kepada anggotanya.  

Seperti yang terjadi pada Gapoktan Pabbalu Kanan, bahwa kurangnya 

komunikasi kelompok antaranggota Gapoktan membuat kurang sadar dalam 

membina hubungan harmonis sesama anggota kelompok, hal ini dapat membuat 

komunikasi kelompok Gapoktan tidak berjalan dengan baik bahkan dapat menjadi 

penghambat. Padahal komunikasi merupakan salah satu cara untuk mendukung 

masyarakat tani dalam menyelesaikan persoalannya. Selain itu, Gapoktan juga dapat 

mengupayakan memberikan bantuan berupa penyediaan sarana produksi pertanian 

melalui penyusunan data RDKK.  

Melalui proses komunikasi kelompok yang intensif serta didukung dengan 

kesadaran semua anggota untuk mengeluarkan gagasan maupun ide-idenya, maka 

akan terjadi pertukaran informasi yang mampu memberikan pengetahuan baru antara 
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ketua dan anggota Gapoktan, seperti infomasi mengenai adanya sistem nepotisme dan 

Poktan yang tidak mengurusi kelompoknya. Selain memberikan informasi yang 

relevan, komunikasi kelompok gabungan kelompok tani (Gapoktan) merupakan 

upaya untuk mendekatkan satu sama lain dan mengikat tali silaturahmi antarsesama 

anggota Gapoktan.   

Potensi gabungan kelompok tani sangat besar dalam mendukung dan 

melaksanakan berbagai program pertanian, tetapi hal tersebut perlu didukung 

komunikasi kelompok gabungan kelompok tani untuk menjalankan program 

pemberdayaan kelompok tani dalam hal, memahami potensi dan kelemahan 

kelompok, memperhitungkan peluang dan tantangan yang dihadapi pada saat 

mendatang, memilih berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi, serta menyelenggarakan kehidupan berkelompok dan bermasyarakat yang 

serasi dengan lingkungannya secara berkesinambungan.
4
  

Komunikasi kelompok gabungan kelompok tani sangat berperan penting 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani mengenai pemenuhan sarana 

produksi pertanian, karena dengan cara mereka mengkomunikasikan problem yang 

dialami oleh masyarakat tani maka akan lebih mudah membantu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tani misalnya permasalahan mengenai 

modal, kekurangan bahan pertanian seperti benih dan pupuk.
5
  

Komunikasi kelompok merupakan awal bagi gabungan kelompok tani 

(Gapoktan) dalam menjalin relasi dan memberikan pengaruh positif terhadap 

                                                           
4Hermanto dan Swastika, D.K.S Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan 

Kesejahteraan Petani” Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 2011, Vol. 9 No.4 h. 371. 

5Purwanto, dkk. Pengembangan  Kelompok Tani,  (Jakarta : CV Budi Utama, 2007), h. 37. 



8 

 

masyarakat petani. Sehingga diharapkan kepada Gapoktan dapat memberikan dampak 

yang baik terhadap keputusan yang dihasilkan dalam proses komunikasi 

kelompoknya. Komunikasi kelompok Gapoktan juga merupakan salah satu cara 

untuk menyatukan dan kerjasama antarsesama kelompok tani, sehingga tercipta rasa 

saling memiliki dan memiliki tujuan yang sama. 

Kelompok tani yang terbentuk akan saling kerjasama dalam meningkatkan 

kinerjanya dan bekerja sama dalam membantu masyarakat tani dalam memenuhi 

kebutuhan pertaniannya, serta dapat memanimalisir perseorangan atau bekerja secara 

indvidual. Kerjasama dalam kelompok sangat urgensi, karena selain untuk 

meningkatkan kerjasama yang baik, juga meningkatkan keakraban dan tingkat 

kedekatan satu sama lain antaranggota kelompok tani. Melalui cara ini akan tumbuh 

rasa saling percaya satu sama lain.  

Kelompok tani perlu menyadari akan pentingnya komunikasi dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Sebab komunikasi juga dapat memudahkan untuk 

mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan yang bertujuan untuk 

meningkatkan perbaikan dan evaluasi mengenai permaslaahan yang dihadapi, seperti 

mengenai penyediaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.  

Kelompok tani merupakan salah satu lembaga yang dijadikan wadah para 

petani untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat urgen, misalnya 

mengomunikasikan tentang kelangkaan pupuk yang terjadi pada masyarakat petani. 

Dengan adanya gabungan kelompok tani, dapat mempermudah komunikasi sesama 

kelompok tani untuk menyampaikan permasalahan para petani.   

Hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 

diketahui bahwa masyarakat mengeluhkan tentang susahnya mendapatkan pupuk. 
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Kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi pada tahun 2021. saja Akan tetapi kelangkaan 

pupuk sudah terjadi sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, sehingga hal tersebut 

membuat masyarakat di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa merasa resah 

apalagi sudah waktunya untuk menanam jagung, para petani membutuhkan pupuk 

untuk memupuk tanaman jagung mereka.  

Studi pendahuluan terhadap petani atas nama Judding (39 tahun) di Desa 

Parangloe di Kecamatan Biringbulu mengungkapkan bahwa setiap  memasuki musim 

hujan para petani mulai mencari bahan-bahan pertanian seperti benih jagung, racun 

dan termasuk pupuk, tetapi para petani tidak mudah untuk mendapatkan pupuk 

tersebut karena saat ini pupuk sangat langka, dan kelangkaan pupuk ini terjadi sejak 

tahun 2018 sampai tahun 2021. Sehingga para petani merasa khawatir untuk 

menanam jagung karena jangan sampai mereka menanam jagung tapi pupuknya 

belum ada. Hal ini juga disebabkan karena adanya sistem nepotisme, ketua kelompok 

tani yang tidak mengurusi kelompoknya serta kurangnya sosialisasi mengenai 

pendataan kartu keluarga dan KTP, sehingga kami tidak terdata di kelompok tani. 

Sadang (68 tahun) menambahkan bahwa ada pupuk yang tersedia di toko ecer 

tetapi mereka menjualnya dengan harga yang cukup tinggi dari harga normal pupuk 

subsidi. Harga normal pupuk subsidi yaitu Rp110.000,00,- dan toko pengecer 

menjualnya dengan harga Rp135.000,00-Rp140.000,00,-, sehingga harga penjualan 

pupuk meningkat menjadi 30%. Peningkatan harga pupuk 30% tersebut membuat 

para petani merasa terbebani, Sadang menambahkan lagi, bahwa gabungan kelompok 

tani kurang mengomunikasikan sesama kelompok tani tentang kelangkaan pupuk 

yang terjadi di Kecamatan Biringbulu sehingga tidak ada solusi dari kelompok tani 

yang diberikan kepada petani. 
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Studi pendahuluan yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa 

komunikasi kelompok Gapoktan belum terlaksana dengan baik. Tidak terlaksananya 

komunikasi kelompok gabungan kelompok tani menyebabkan kelangkaan pupuk 

semakin lama terjadi. Untuk itu gabungan kelompok tani perlu mengevaluasi kembali 

kinerja setiap kelompok tani yang ada di desa/kelurahan Kecamatan Biringbulu 

Kabupaten Gowa. Sebab harapan masyarakat tani, Gapoktan dapat membantu petani 

untuk memberikan solusi yang terkait kelangkaan pupuk subsidi.  

Tujuan komunikasi kelompok dalam gabungan kelompok tani salah satunya 

yaitu mengomunikasikan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

petani dan mencarikan solusi permasalahannya serta mengomunikasikan Rancangan 

Defenitif Kebutuhan Kelompok tani untuk diajukan kepada pemerintah dinas 

pertanian Kabupaten Gowa, agar Rancangan Defenitif Kebutuhan Kelompok tani  

yang telah disusun dapat ditangani secara baik dan tepat.  

Proses komunikasi kelompok oleh gabungan kelompok tani yang terjalin 

dengan baik, dapat membantu masyarakat tani memberikan solusi terkait kelangkaan 

pupuk. Kemudian peneliti mencari tahu tentang faktor yang mendukung dalam proses 

komunikasi dalam penyusunan RDKK serta faktor yang menjadi penghambat dalam 

proses komunikasi Gapoktan dalam menyusun RDKK. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Objek permasalahan dalam penelitian ini yaitu komunikasi gabungan 

kelompok tani mengenai penyediaan pupuk, sehingga penelitian ini difokuskan pada 

proses komunikasi kelompok dalam penyusunan RDKK di Kecamatan Biringbulu 

Kabupaten Gowa serta perilaku anggota Gapoktan dalam forum pertemuan yang 
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menjadi faktor pendukung dan penghambat Gapoktan dalam proses komunikasi 

mengenai penyediaan pupuk di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa”. 

Setelah ditelaah fokus penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan 

solusi dari permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan komunikasi 

kelompok. Dengan menggunakan pendekatan komunikasi kelompok peneliti dapat 

mengungkapkam proses komunikasi kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan serta 

menganalisis perilaku komunikasi kelompok Gapoktan yang menjadi faktor 

pendukung dan penghambat dalam proses komunikasi kelompok. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Proses Komunikasi Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK 

Proses komunikasi kelompok, diharapkan anggota tidak sekadar hanya 

datang, duduk, diam dan mendengarkan saja, tetapi diharapkan dalam pertemuan 

kelompok tersebut saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, dan wawasan 

para anggota. Melalui proses komunikasi yang baik dan efektif maka akan tercipta 

hubungan emosional yang baik pula antara ketua dan anggota Gapoktan. Sehingga 

dalam proses komunikasi yang membahas mengenai pengupayaan penyediaan pupuk 

subsidi dapat memberikan ide-ide dari berbagai pihak. 

Proses komunikasi juga akan menghasilkan evaluasi sebagai upaya kelompok 

Gapoktan untuk memberikan penilaian terhadap hasil yang sudah dikomunikasikan, 

serta dalam memutuskan permasalahan dalam proses komunikasi kelompok 

hendaknya keputusan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. 

b. Perilaku Gapoktan Pabbalu Kanan dalam Proses Komunikasi 

Proses mengomunikasikan data masyarakat tani mengenai penyediaan pupuk 

subsidi dilaksanakan tiga tahap, yaitu melakukan perencanaan, melalui pendataan 
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kartu keluarga masyarakat tani dan melakukan pengambilan keputusan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. Hal tersebut, tidak terlepas dari beberapa faktor 

pendukung yang mempengaruhinya. Selain faktor pendukung ditemukan juga 

beberapa faktor yang menghambat dalam proses komunikasi Gapoktan Pabbalu 

Kanan.  

Proses komunikasi yang terjadi di dalam kelompok akan selalu saja ada 

masalah yang muncul. Seperti dalam proses komunikasi kelompok dalam penyusunan 

RDKK, ada beberapa anggota kelompok tani tidak  memberikan gagasan atau ide di 

dalam forum pertemuan. Karena banyak anggota kelompok tani kurang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dalam berkomunikasi untuk 

menyampaikan pesan di dalam kelompok. Dan hal tersebut menjadi faktor yang 

menghambat  dalam proses komunikasi kelompok. 

C. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari fokus penelitian di atas, maka peneliti dapat 

mengemukakan pokok permasalahan yaitu: “Bagaimana Komunikasi Kelompok 

Gabungan Kelompok Tani mengenai Penyediaan Pupuk di Kecamatan Biringbulu 

Kabupaten Gowa”?  

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses komunikasi kelompok Gapoktan dalam menyusun 

Rancangan Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani di Kecamatan Biringbulu 

Kabupaten Gowa? 
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2. Bagaimana perilaku kelompok Gapoktan yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat Gapoktan dalam proses komunikasi mengenai penyediaan pupuk 

di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa?  

D. Jurnal/Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu/jurnal yang relevan dengan “Komunikasi Kelompok 

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mengenai Penyediaan Pupuk di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa” yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Mathias Stefanus Kailem, dengan judul 

penelitian “Peran Komunikasi Kelompok Tani Kemiri Kecamatan Tanjung Sari 

Kabupaten Gunung Kidul dalam Peningkatan Pendapatan Petani Singkong” dengan 

jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

Desa Kemiri Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Kidul memiliki potensi Sumber 

Daya Alam (SDA) yang masih minim, sehingga menyebabkan para petani menekuni 

bidang pertanian sebagai sumber kehidupan, salah satu konsentrasi petani yaitu 

bidang pertanian singkong. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif 

deskriptif dengan langkah-langkah analisis peneliti yaitu, mengetahui peran 

komunikasi kelompok tani, mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat 

kelompok tani.
6
 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, 

terletak pada pendekatannya karena peneliti sekarang memakai pendekatan 

komunikasi kelompok. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indardi, jurusan Agribisnis Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul penelitian “Pengembangan Model 

                                                           
6Mathias Stefanus Kailem, Peran Komunikasi Kelompok Tani Kemiri Kecamatan Tanjung 

Sari Kabupaten Gunung Kidul dalam Peningkatan Pendapatan Petani Singkong, Jurnal, Yogyakarta: 

Ilmu Komunikasi, Vol.1, No.2, 2017. 
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Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani” dengan menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif-interpreatif konstrukfistik yaitu untuk memahami 

fenomena kelompok tani serta mengindentifikasi kategori-kategori penting dan 

mengkontruksi sebagai suatu potret model komunikasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa untuk memahami suatu model komunikasi pemberdayaan 

masyarakat tani di lapangan dan upaya pengembangannya untuk keberhasilan 

masyarakat tani kedepannya.
7
 Penelitian terdahulu membahas masalah komunikasi 

pemberdayaan pada masyarakat dengan menggunakan pendekatan fenomologis 

sedangkan penelitian sekarang membahas masalah komunikasi kelompok gabungan 

kelompok tani dalam memberikan solusi pada masyarakat tani tentang kelangkaan 

pupuk subsidi di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan komunikasi kelompok. 

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat tahun 2015 jurusan Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Sospol, Universitas IKOM, dengan judul penelitian “Pola 

Komunikasi Kelompok Tani Dewa Family (Studi Deskriptif Mengenai Pola 

Komunikasi Kelompok Tani di Desa Pairlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten 

Bandung Barat dalam Meningkatkan Hasil Pertanian), dengan menggunakan jenis 

penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

komunikasi kelompok tani Dewa Family dilakukan secara primer dan sekunder. 

Komunikasi primer dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Sunda dengan gaya formal sedangkan komunikasi sekunder dilakukan dengan cara 

                                                           
7Indardi, Pengembangan Model Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani, Jurnal, 

Vol.3, No.5, 2016. 
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media-media penyampaian pesan.
8
 Penelitian terdahulu membahas masalah pola 

komunikasi kelompok tani mengungkapkan data dengan menggunakan secara primer 

dan sekunder. Sedangkan penelitian sekarang mengungkapkan tentang komunikasi 

kelompok gabungan kelompok tani mengenai penyediaan pupuk yang bertujuan 

untuk mengetahui perilaku yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam 

proses komunikasi kelompok gabungan tani Pabbalu Kanan mengenai penyediaan 

pupuk di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dan proses komunikasi dalam 

penyusunan Rancangan Defenifitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengkaji dan menganalisis proses komunikasi kelompok Gapoktan dalam 

menyusun Rancangan Defenitif Kebutuhan Kelompok di Kecamatan Biringbulu 

Kabupaten Gowa. 

b. Mengkaji perilaku kelompok Gapoktan yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat Gapoktan dalam proses komunikasi mengenai penyediaan pupuk di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya 

komunikasi bagi gabungan kelompok tani Pabbalu Kanan di Kecamatan 

Kabupaten Gowa untuk membantu para petani baik itu menyediakan bahan-bahan 

pertanian. Komunikasi kelompok juga sangat penting dilakukan dalam 

                                                           
8Taufik Hidayat, Pola Komunikasi Kelompok Tani Dewa Family (Studi Deskriptif Mengenai 

Pola Komunikasi Kelompok Tani di Desa Pairlangu, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat 

dalam Meningkatkan Hasil Pertanian), Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.1 No.3, 2015. 



16 

 

bersosialisasi ataupun bernegosiasi sesama kelompok untuk menghasilkan 

keputusan yang bijak. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu 

pengetahuan tentang ilmu komunikasi. Khususnya terhadap Dirasah Islamiyah 

konsentrasi Dakwah dan Komunikasi terkait masalah sosial. 

c. Sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi Mahasiswa dan masyarakat luas 

pada umumnya. 

d. Diharapkan komunikasi kelompok gabungan kelompok tani dapat berjalan sesuai 

prosedur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

e. Diharapkan menjadi masukan kepada setiap kepala desa/kelurahan dan jajarannya 

di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa untuk melengkapi data-data yang 

dianggap penting kedepannya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Proses Komunikasi Kelompok 

Proses komunikasi pada dasarnya sama dengan komunikasi pada umumya, 

komponen dasar yang digunakan dalam berkomunikasi adalah komunikan, 

komunikator (sender), pesan (message), media (channel) dan respon (efect). Akan 

tetapi dalam komunikasi kelompok proses komunikasi berlangsung secara tatap 

muka, dengan lebih mengintensifkan tentang komunikasi dengan individu antar 

individu dan individu dengan personal structural (formal).
1
  

Ketika seluruh orang yang terlibat dalam kelompok tersebut berkomunikasi di 

luar forum, maka komunikasi yang terjalin antar individu berlangsung secara pribadi 

dan bahasa yang digunakan cenderung tidak formal. Akan tetapi jika individu 

tersebut bertemu dalam satu forum yang dihadiri anggota kelompok atau komunitas 

tersebut, maka komunikasi yang berlangsung akan cenderung menggunakan bahasa 

yang lebih formal.  

Urgoon dalam buku karya Wiryanto juga memberikan pendapatnya bahwa 

komunikasi kelompok merupakan interaksi secara langsung dari beberapa individu 

untuk berbagi informasi dan mendiskusikan suatu masalah, di mana antar individu 

tersebut memliki keterikatan yang sama dalam interaksi tersebut. Keterikatan tersebut 

adalah, tujuan, fungsi, visi, dan misi dalam suatu kelompok tersebut.
2
 

                                                           
1Goldharber, Gerlad M. Organizational Communication, Fifth Edition (Lowa: Wim. C. 

Brown Publisher, 2010), h. 101-102. 

2Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2009), h. 34. 
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Komunikasi kelompok juga merupakan suatu interaksi tatap muka antara tiga 

orang atau lebih untuk mengomunikasi permasalahan yang ada untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Komunikasi kelompok juga memberikan suatu pengetahuan 

karena dalam komunikasi kelompok, individu-individu saling berbagi informasi, 

memecahkan suatu permasalahan, serta dapat mengingat karakteristik pribadi anggota 

yang lain secara tepat.
3
 

Kedua penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa dalam komunikasi 

kelompok dilakukan tiga sampai tiga belas orang untuk mengomunikasikan suatu 

permasalahan yang ada. Tujuan dari komunikasi kelompok tersebut untuk 

memberikan pengetahuan, melakukan pemecahan masalah, komunikasi kelompok du 

bawah arahan pemimpin serta memperoleh informasi dalam proses komunikasi 

kelompok tersebut. 

1. Komunikasi Kelompok Kecil  

Komunikasi kelompok kecil adalah suatu kelompok individu yang dapat 

mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, 

berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain dan 

berkomunikasi secara tatap muka. Jika salah satu komponen ini hilang individu yang 

terlibat tidaklah berkomunikasi dalam kelompok kecil.   

Komunikasi kelompok kecil komunikator menunjukan pesannya kepada 

orang lain/benak pikiran komunikan, misalnya melalui diskusi, rapat dan sejenisnya. 

Dalam situasi komunikasi seperti itu logika berperan penting. Komunikan akan dapat 

menilai logis tidaknya uraian komunikator.  Ciri yang kedua dari komunikasi kecil 

ialah bahwa prosesnya berlangsung secara dialogis, tidak linear melainkan sirkular. 

                                                           
3Arifuddin Tike, Dasar-Dasar Komunikasi (Cet I; Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 2.  
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Misalnya komunikan dapat menanggapi uraian komunikator, bisa bertanya jika tidak 

mengerti, dapat menyanggah bila tidak setuju, dan lain sebagainya.
4
  

Penjelasan di atas peneliti memahami bahwa komunikasi kelompok kecil 

menunjukka bahwa komunikator yang berperan penting dalam pemaparan informasi 

yang akan disampaikan kepada komunikator. Dalam penyampaian informasinya juga 

harus jelas, sehingga lebih mudah dipahami oleh komunikan baik itu di dalam forum 

rapat maupun forum diskusi. Dalam proses komunikasi kelompok kecil juga logika 

komunikan harus berperan dalam menganalisis pesan yang disampaikan oleh 

komunikator, sehingga pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dimaknai 

dengan baik yang sesuai dengan konteks yang dibahas.  

Proses komunikasi kelompok kecil terdapat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan 

komunikasi kelompok kecil tersebut yaitu: 

a. Tujuan personal  

Alasan orang untuk mengikuti kelompok dapat dibedakan atas empat kategori 

utama yaitu:  

1) Hubungan Sosial 

Pada dasarnya manusia memiliki naluri yang berkeinginan untuk saling hidup 

berdampingan dengan orang lain, baik itu dengan cara berkomunikasi maupun ber 

interaksi. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan sosial antarsesama manusia 

dalam sautu kelompok maupun di dalam lingkungannya. Jika hubungan sosial sesama 

manusia sudah tercipta dengan baik maka semakin erat pula hubungan emosionalnya, 

sehingga ketika ada persoalan yang ingin diselesaikan di dalam kelompok maka dapat 

dilakukan dengan msuyawarah dan mufakat. 

                                                           
4Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, h. 77.  
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Manusia sering terlibat dalam komunikasi kelompok kecil agar dapat bergaul 

dengan orang lain, misalnya minum kopi bersama-sama, pesta atau tempat orang 

berkumpul bersama-sama dan bercakap-cakap satu sama lain. Ketika berkumpul pada 

kelompok kecil untuk tujuan hubungan sosial, tujuan kita adalah memperkuat 

hubungan interpersonal dan menaikkan kesejahteraan kita karna kelompok tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan.
5
  

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk 

sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya 

untuk kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak 

mampu berusaha sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia 

perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Sebagai 

makhluk sosial dalam rangka menjalani kehidupannya selalu melakukan relasi yang 

melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.  

Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut 

hubungan antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. 

Hubungan antara sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau relation. Relasi 

sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah 

laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan 

timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling 

mempengaruhi. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika setiap orang 

dapat meramalkan secara tepat model tindakan yang akan datang dari pihak lain 

terhadap dirinya.  

                                                           
5Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), h. 183. 
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Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk 

sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya 

untuk kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak 

mampu berusaha sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia 

perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Sebagai 

makhluk sosial dalam rangka menjalani kehidupannya selalu melakukan relasi yang 

melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.  

Relasi atau hubungan sosial dalam masyarakat juga terdiri dari beberapa 

macam bentuk, yaitu:  

a) Relasi atau hubungan sosial asosiatif adalah proses yang berbentuk kerja sama, 

akomodasi, asimilasi akulturasi serta proses interaksi yang cenderung menjalin 

kesatuan dan meningkatkan solidaritas, misalnya kerja sama, kerukunan, asimilasi, 

kerukunan, persaudaraan, kekerabatan, dan lainnya.  

b) Relasi atau hubungan sosial dissosiatif adalah proses yang berbentuk oposisi. 

Misalnya persaingan, pertentangan dan perselisihan.
6
 

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa relasi sangat penting dalam setiap 

organisasi atau kelompok, karena relasi dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan 

kerukunanan antarsesama kelompok. Setelah meningkatkan rasa persaudaraan dan 

kerukunanan antarsesama maka dapat meningkatkan solidaritas dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya, sehingga tujuan yang diinginkan dapat diselesaikan dengan baik. 

2) Penyaluran  

Kelompok kecil memberikan kemungkinan untuk menyalurkan perasaannya 

terhadap kelompok lain, misalnya perasaan kecewa, perasaan takut, keluhan, maupun 

                                                           
6Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, h. 187. 
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harapan dan keinginan kita. Bila kita mempunyai satu kesempatan membiarkan orang 

lain mengetahui perasaan kita tentang sesuatu, kita sering merasa lega atau bebas dari 

ketegangan. Tujuan ini biasa dilakukan dalam suasana yang mendukung adanya 

pertukaran pikiran atau pertengkaran sengit atau dalam diskusi gabungan kelompok 

tani dimana keterbukaan diri adalah tepat.
7
 

Penyaluran dalam proses komunikasi kelompok tersebut bertujuan untuk 

menyalurkan seluruh uneg-uneg yang dimiliki oleh komunkator maupun komunikan, 

baik itu dalam bentuk kesal, rasa senang/bahagia dan lain sebagainya. Seperti halnya 

dalam proses komunikasi kelompok Gapoktan dalam membahas mengenai 

penyusunan data RDKK, banyak data masyarakat yang tidak terdata dalam proses 

penyusunan data RDKK yang disebabkan karena kurangnya perhatian kelompok tani 

terhadap anggota beberapa dusun yang ada di Kecamatan Biringbulu Kabupaten 

Gowa, misalnya tidak adanya kompleksitas dalam mendata jumlah luas lahan yang 

dimiliki oleh masyarakat tani, tidak terdata kartu keluarganya dan KTP-nya, sehingga 

hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat tani yang tidak mendapatkan pupuk.  

Oleh karena itu dalam proses komunikasi dalam pertemuan sesama Gapoktan 

dapat mengeluarkan uneg-unegnya maupun perasaan kesalnya sehingga banyak 

masyarakat tidak mendapatkan pupuk tersebut. Sehingga setelah dikeluarkan semua 

kondisi permasalahan yang terjadi di lapangan maka selanjutnya adalah untuk 

mencarikan solusi yang tepat.  

2) Kelompok Terapi  

Kelompok terapi biasanya digunakan untuk membantu orang menghilangkan 

sikap mereka yang negatif atau tingkah laku yang bersifat negatif.  

                                                           
7Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, h. 183. 
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Kelompok adalah kumpulan individu yang mempunyai hubungan antara satu 

dengan yang lainnya, saling ketergantungan serta mempunyai norma yang sama. 

Anggota kelompok mungkin datang dari berbagai latar belakang yang harus ditangani 

sesuai keadaannya seperti agresif, takut, kebencian, kompetitif, kesamaan, 

ketidaksamaan, kesukaran dan menarik diri. Semua kondisi ini kakan mempengaruhi 

dinamika kelompok dimana anggota kelompok memberi dan menerima umpan balik 

yang berarti dalam berbagai interaksi yang terjadi dalam kelompok.
8
 

Tujuan dari kelompok adalah membantu anggota yang berperilaku destruktif 

dalam berhubungan dengan orang lain dan merubah perilaku maladaptif. Kekuatan 

kelompok ada pada kontribusi dari tiap anggota kelompok dan pemimpin kelompok 

dalam mencapai tujuan kelompok, sedangkan fungsi-fungsi dari kelompok adalah 

untuk mencapai anggota kelompok berbagai pengalaman dan saling membantu satu 

sama lain.  

Kelompok merupakan tempat mencoba dan menemukan hubungan 

interpersonal dan perilaku. Kelompok terapi memberi kesempatan untuk saling 

sharing dan tujuan, umpamanya membantu individu yang berperilaku destruktif 

dalam berhubungan dengan orang lain, mengidentifikasi dan memberikan alternatif 

untuk membantu merubah perilaku destruktif menjadi konstruktif.
9
 

3) Belajar 

Belajar salah satu alasan umum orang yang mengikuti kelompok kecil adalah 

belajar dari orang lain. Belajar terjadi dalam bermacam-macam setting. Asumsi yang 

                                                           
8Stuart, G.W, , Prinsip dan Praktik Keperawatan Jiwa Stuart Buku 2: Edisi Indonesia 

(Singapore: Elseiver, 2016), h. 34. 

9S. Riyadi dan Purwanto T, Asuhan Keperawatan Jiwa (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 

24. 
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mendasari belajar kelompok adalah ide dari dua arah, artinya ada timbal balik yang di 

dapatkan dalam proses belajar tersebut. 

a) Tujuan yang Berhubungan dengan Pekerjaan 

1) Pembuatan keputusan  

Orang-orang yang berkumpul bersama-sama dalam kelompok untuk membuat 

keputusan mengenai sesuatu. Mendiskusikan alternatif dengan orang lain membantu 

orang memutuskan mana pilihan terbaik untuk kelompok. 

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus 

dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan 

keputusan (decision making) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau 

kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau 

lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan 

yang akan diambil.
10

 

Menurut J.Reason, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil 

atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu 

jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan 

keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.
11

 Sedangkan menurut G. R. Terry 

mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang 

didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin.
12

 Sedangkan 

Claude S. Goerge, Jr dalam Ibnu Syamsi mengatakan bahwa proses pengambilan 

keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan 

                                                           
10M. Save Dagun,  Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (Jakarta: Lembaga Pengkajian 

Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2006), h. 185.   

11James Reason, Human Eror. Ashgate. ISBN 1-84014-104-2, 1990.  

12Ibnu Syamsi, Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 

h. 5.   
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pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara sejumlah 

alternatif.
13

  

Pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif mengenai suatu 

cara bertindak yaitu inti dari perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak 

ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau 

reputasi yang telah dibuat dan P. Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan 

adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan 

data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan.
14

 Pengambilan keputusan 

merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu 

disebut keputusan.  

Pengambilan keputusan dalam Psikologi Kognitif difokuskan kepada 

bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan 

pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi dimana sebuah tujuan 

ditetapkan dengan jelas dan dimana pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi sub 

tujuan, yang pada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan 

diambil. Pengambilan keputusan juga berbeda dengan penalaran, yang mana ditandai 

dengan sebuah proses oleh perpindahan seseorang dari apa yang telah mereka ketahui 

terhadap pengetahuan lebih lanjut.
15

  

Menurut Suharnan, pengambilan keputusan adalah poses memilih atau 

menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. 

Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus 

                                                           
13Ibnu Syamsi, Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi, h. 7.  

14P. Sondang Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 

24. 

15Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 198.   
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membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, 

membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi. Salah 

satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan.
16

  

Keputusan yang diambil seseorang beraneka ragam. Tapi tanda-tanda 

umumnya antara lain: keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual, 

keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, keputusan selalu 

melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau 

dilupakan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengambilan keputusan (decision making) merupakan suatu proses pemikiran 

dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi kedepan. Fungsi 

pengambilan keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun 

organisasional, sifatnya futuristik.
17

  

2) Tujuan Pengambilan Keputusan 

Tujuan pengambilan keputusan tujuan yang bersifat tunggal (hanya satu 

masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain). Tujuan yang bersifat ganda 

(masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif). 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan 

lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien.  

Akan tetapi, kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan 

kegiatan seperti tidak adanya kesepakatan bersama karena terjadi perbedaan pendapat 

secara antara satu anggota dengan anggota yang lain. Hal ini merupakan salah satu 

                                                           
16Suharnan, Psikologi Kognitif (Surabaya: Srikandi, 2005), h. 194. 

17Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 70-71.   
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masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Karena pengambilan 

keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut.
18

 

Penjelasan di atas membuat peneliti berasumsi bahwa pengambilan keputusan 

ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelompok, 

di mana pemecahan masalahnya dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan 

mufakat. Karena jika pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah bersama 

anggota kelompok yang lain, maka hasil keputusannya tidak akan ada yang merasa 

dirugikan karena sudah disepakati secara bersama. Oleh karena itu, kita dapat ketahui 

bahwa begitu pentingnya mengambil keputusan dengan cara musyawarah. 

Dasar-dasar pengambilan keputusan George R. Terry menjelaskan dasar-dasar 

dari pengambilan keputusan yang berlaku, antara lain
19

:  

a) Intuisi Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat 

subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. 

Sifat subjektif dari keputusuan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu: 

(1) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan.  

(2) Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat 

kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan 

waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada 

umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan 

kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya 

karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal ini diakibatkan 

                                                           
18M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Pengambilan Keputusan (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2004), h. 10. 

19George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen (Bumi Aksara, 2000), h. 64.  
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pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-

hal yang lain sering diabaikan.  

b) Pengalaman dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman 

dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat 

bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk 

memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah 

penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.  

c) Fakta keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup 

itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan 

informasi yang cukup itu sangat sulit. 

d) Wewenang keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan 

menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. 

Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering 

melewati permasahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau 

kurang jelas. 

e) Rasional keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-

masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. 

Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. 

Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal 

masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat 

itu.
20

  

Beberapa poin yang dijelaskan di atas peneliti berasumsi bahwa, dasar-dasar 

pengambilan keputusan antara lain berdasarkan intuisi, pengalaman, fakta, wewenang 

                                                           
20George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, h. 67. 
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dan rasional. Jika pengambilan keputusan didasarkan pada lima poin di atas maka hal 

yang diputuskan di dalam kelompok sangat minim merugikan anggota kelompok 

yang lain. Oleh karena itu, diharapkan kepada setiap kelompok jika ingin melakukan 

pengambilan keputusan maka diharapkan dapat menerapkan lima poin di atas agar 

pengambilan keputusan tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari. 

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan  

Menurut Terry faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan, yaitu:  

a) Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun 

yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. 

b) Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan Setiap 

keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih 

mementingkan kepentingan  

c) Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah altenatif-alternatif 

tandingan. 

d) Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah 

menjadi tindakan fisik.  

e) Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. 

f) Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik.  

g) Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. 

h) Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata 

rantai berikutnya.
21

  

                                                           
21Ibnu Syamsi, Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi, h. 16.   
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Arroba, menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan, antara lain:  

a) Informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi 

b) Tingkat pendidikan 

c) Personality 

d) Coping, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan 

pengalaman (proses adaptasi) 

e) Culture.
22

 

Sedangkan menurut Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan antara lain:  

a) Faktor Budaya, yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas sosial 

b) Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan status 

c) Faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri 

d) Faktor Psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan 

pendirian.
23

 

4) Pemecahan masalah 

Masalah yang mereka usahakan menyelesaikan mencakup bagaimana 

menyempurnakan produksi, bagaimana menyempurnakan hubungan kurang baik.
24

 

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban 

dari setiap masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah atau problem solving, 

                                                           
22T. Arroba, Decision making by Chinese-US. Journal of Social Psychology, 1998, h. 102-

116.  

23Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi Kesebelas. Jilid 1 dan 2 (Jakarta: PT Indeks, 

2003), h. 98.  

24Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, h. 184. 
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menurut istilah adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui 

berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati 

kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.
25

  

Penjelesan di atas, peneliti berasumsi bahwa penyelesaian masalah merupakan 

salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan 

manusia ataupun masyarakat dan kelompok agar mencapai tujian yang diingikan. 

Dalam penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan musyawarah ataupun negoisasi 

satu sama lain. Musyawarah ini dilakukan bertujuan untuk mencari alternatif-

alternatif yang dianggap paling benar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, 

sehingga nantinya alternatif yang telah ditentukan dapat disepakati secara bersama. 

Selanjutnya peneliti beranggapan bahwa metode musyawarah juga dianggap 

menghargai keberadaan anggota maupun terkait masalah pendapatnya. Sehingga 

semua anggota merasa dihargai kehadirannya di dalam pertemuan tersebut. 

Pemecahan masalah merupakan bagian dari proses berpikir. Sesuai dengan 

pernyataan Marzano dkk. mengungkapkan bahwa pemecahan masalah adalah salah 

satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan 

persoalan. Terminologi penyelesaian masalah digunakan secara ekstensif dalam 

psikologi kognitif yakni bertujuan untuk mendeskripsikan "semua bentuk dari 

kesadaran, pengertian, atau kognisi".
26

  

Kemampuan penyelesaian masalah ering dianggap merupakan proses paling 

kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah telah didefinisikan 

sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih 

                                                           
25Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, h. 185. 

26Marzano dalam Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, h. 45. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berpikir
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kognitif
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dari keterampilan-keterampilan dasar. Proses ini terjadi jika suatu makhluk hidup atau 

sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bertindak dari suatu 

kondisi awal menuju kondisi yang dituju. 

Peranan komunikasi menurut Thoha peranan itu merupakan perilaku yang 

diharapkan dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Peranan 

itu sendiri adalah peranan individu, bagaimana seorang individu menjalankan 

fungsinya sebagai seorang makhluk sosial yang berhubungan dengan individu lain, 

atau dalam kehidupan antara atasan dan bawahan.
27

  

Peranan kelompok adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam menjalankan 

peranannya sebagai seorang pemberi harapan orang lain. Adapun peranan komunikasi 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

(a) Komunikasi itu merupakan alat suatu organisasi sehingga seluruh kegiatan 

organisasi itu dapat diorganisasikan (dipersatukan) untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

(b) Komunikasi merupakan alat untuk mengubah perilaku para anggota dalam suatu 

organisasi.  

(c) Komunikasi adalah alat agar informasi dapat disampaikan kepada seluruh anggota 

organisasi.
28

 

b) Peranan Komunikasi Pimpinan  

Pimpinan yang baik pada umumnya memiliki kemampuan untuk melakukan 

komunikasi yang efektif, sehingga sedikit banyaknya akan mampu merangsang 

                                                           
27Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi (Jakarta: Kencana 

Perdana Media Group, 2003), h. 10.   

28A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 66.   

https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_buatan
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partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Peranan komunikasi pimpinan harus 

mampu memperkuat organisasinya tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Adapun 

peranan komunikasi pimpinan adalah sebagai berikut: 

1) Seorang pimpinan dalam berkomunikasi mampu melibatkan anggota 

organisasinya dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini pimpinan 

membagikan informasi sepenuhnya kepada bawahannya dan menciptakan suatu 

suasana yang merangsang para anggota untuk berpartisipasi aktif dalam 

pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakan hasil keputusan.  

2) Pimpinan bertindak sebagai seorang penyalur yang komunikatif untuk 

menyertakan anggota dalam kegiatan organisasi.  

3) Pemimpin bertanggung jawab untuk memudahkan koordinasi organisasi 

internal dan mendapatkan kerjasama yang baik.  

4) Pimpinan harus memiliki kepiawaian di dalam melakukan komunikasi, baik 

komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang 

disampaikan berupa kata-kata, sedangkan komunikasi non verbal adalah 

komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan tulisan dan bahasa tubuh.  

5) Dalam berkomunikasi pimpinan harus selalu memberikan dukungan dan 

motivasi kepada karyawannya agar tercapai tujuan bersama.
29

  

2. Proses Komunikasi Kelompok Besar  

Komunikasi kelompok besar sebagai kebalikan dari komunikasi kelompok 

kecil, komunikasi kelompok besar (large group communication) ialah komunikasi 

berupa afeksi komunikan dan prosesnya berlangsung bersifat relevan. Pesan yang 

diutarakan pada komunikator dalam situasi komunikasi kelompok besar, ditujukan 

                                                           
29A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, h. 68.  
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kepada afeksi komunikan, kepada hatinya dan kepada perasaannya. Contoh 

komunikasi kelompok besar rapat raksasa di sebuah lapangan, kampanye dalam 

sebuah lapangan dan lain-lain. Jika komunikan pada komunikasi kelompok kecil 

umumnya bersifat homogen (antara lain yang seperti jenis kelaminnya, sama 

pendidikannya, sama umurnya, sama status sosialnya), maka komunikan pada 

komunikasi kelompok besar umumnya berperan heterogen dan berbagai macam.  

Masyarakat yang heterogen terhadap jumlahnya relatif sangat banyak ini 

mereka tidak sempat berfikir logis terhadap pesan komunikator, karena kerena pikiran 

mereka didominasi oleh perasaan, maka dalam situasi kelompok besar terjadi apa 

yang dinamakan “contagion mentale” yang berarti wabah mental. Seperti halnya 

wabah yang cepat menjalar, maka dalam situasi komunikasi seperti itu jika satu orang 

menyatakan sesuatu maka akan segera diikuti oleh anggota kelompok lainnya, secara 

serentak dan serempak. Proses komunikasi kelompok besar bersifat linier, satu arah 

dari titik yang satu ke titik yang lain atau dari komunikator ke komunikan. 

Adapun proses komunikasi kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Komunikator (Sender)  

Komunikator merupakan orang yang mengirimkan pesan yang berisi ide, 

gagasan, opini dan lain-lain untuk disampaikan kepada seseorang (komunikan) 

dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang 

dimaksudkannya. Anggota dan pengurus dalam suatu kelompok bisa menjadi 

komunikator ketika mereka melakukan proses komunikasi.  

b. Pesan (Message)  

Pesan adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh 

pengirim pesan (komunikator). Pesan dapat berupa verbal atau nonverbal dan pesan 
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akan efektif jika diorganisir secara baik dan jelas. Materi pesan yang disampaikan 

dapat berupa informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan dan lain sebagainya. Pada 

tahap ini pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat 

dipahami oleh orang lain. Biasanya seorang manager menyampaikan pesan dalam 

bentuk kata-kata, gerakan anggota badan, (tangan, kepala, mata dan anggota badan 

yang lainnya). Tujuan menyampaikan pesan adalah untuk mengajak, membujuk, 

mengubah sikap, perilaku atau menunjukkan arah tertentu.  

c. Media (Channel)  

Media adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, 

papan pengumuman, telepon dan media jejaring sosial. Media yang terdapat dalam 

komunikasi kelompok bermaca-macam jenis. Seperti rapat, seminar, pameran, diskusi 

panel, workshop dan lain-lain. Media dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang 

disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi dan vested of interest.  

d. Mengartikan Kode atau Isyarat  

Setelah pesan diterima melalui indra (telinga, mata dan seterusnya) maka si 

penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut, 

sehingga dapat dapat dimengerti atau dipahami. Komunikasi kelompok mempunyai 

suatu simbol, kode atau isyarat tersendiri yang menjadi ciri khas suatu kelompok 

yang hanya dimengerti oleh kelompok atau komunitas itu sendiri. Seperti halnya 

dalam proses komunikasi kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa, mereka memiliki ciri khas dalam berkomunikasi kode 

isyarat yaitu menggunakan telunjuk untuk menunjuk dan kepala untuk mengangguk 

jika sudah paham atau mengerti.  
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e. Komunikan  

Komunikan adalah orang yang menerima pesan yang dapat memahami pesan 

dari oleh pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti 

atau pesan yang dimakasud oleh pengirim. Dalam komunikasi kelompok komunikan 

bertatap muka dan bertemu langsung dengan komunikatornya, sehingga seseorang 

bisa berkomunikasi secara langsung. 

f. Respon  

Respon adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan 

dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Tanpa respon seorang pengirim pesan tidak 

akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Hal ini penting bagi 

manager atau pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima dengan 

pemahaman yang benar dan tepat.  

Respon bermanfaat untuk memberikan informasi, saran yang dapat menjadi 

bahan pertimbangan dan membantu untuk menumbuhkan kepercayaan serta 

keterbukaan diantara komunikan, juga balikan dapat memperjelas persepsi. Dalam 

komunikasi kelompok respon atau tanggapan yang dihasilkan oleh anggota dan 

pengurus dalam kelompok tersebut berbeda-beda, usulan atau keputusan dalam 

komunikasi tersebut didukung, diperbaiki, dijelaskan, dirangkum, atau disetujui, 

maupun yang mengakibatkan tanggapan yang menyenangkan atau bahkan 

meragukan. 

Menurut peneliti, respon merupakan suatu kesan atau tanggapan yang 

diberikan oleh lawan bicara kita mengenai sesuatu hal yang dibicarakan. Respon ini 

juga merupakan suatu tanda menerima atau tidaknya suatu pesan yang diberikan 

kepada lawan bicara. Dan respon ini bisa bentuk verbal dan noverbal. Dalam bentuk 
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nonverbalnya bisa menaikkan jari jempolnya sebagai tanda sudah setuju terhadap apa 

yang dbicarakan, mengangguk juga merupakan salah satu respon mengerti atau 

memahami apa yang dibicarakan. 

Untuk memperjelas bahasan tentang proses komunikasi kelompok (group 

communication) dapat digambarkan melalui skema di bawah: 

Gambar 2.1 

Proses Komunikasi Kelompok 

Sumber Gambar: Komunikasi Kelompok (David  & Frank Johnson, 2012) 

Fisher mengemukakan terdapat empat fase untuk mengenal suatu pola yang 

relatif lebih konsisten yang dilalui dalam diskusi kelompok dalam memutuskan suatu 

ide, gagasan, masalah dan lain-lain. 

a. Fase Orientasi 

Fase ini anggota masih dalam taraf perkenalan, para anggota masih belum 

dapat memastikan seberapa jauh ide-ide mereka akan dapat diterima oleh anggota 

lain. Pernyataan dalam fase ini masih bersifat sementara dan pendapat-pendapat yang 

dikemukakan secara hati hati. Komentar dan interpretasi yang meragukan cenderung 

memperoleh persetujuan dalam fase ini dibandingkan dengan fase-fase yang lain. Ide-

ide yang dilontarkan tanpa banyak menggunakan fakta pendukung.  
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b. Fase Konflik  

Fase ini mulai muncul adanya ketidaksetujuan yang ditunjukkan masing-

masing anggota sehingga menimbulkan suatu pertentangan. Dalam fase in dukungan 

dan penafsiran meningkat, pendapat semakin tegas dan komentar yang meragukan 

berkurang. Usulan keputusan yang relevan seolah-olah sudah dapata ditentukan dan 

anggota kelompok mulai mengambil sikap untuk berargumentasi, baik itu sikap yang 

menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan terhadap usulan-usulan tersebut. 

Dalam fase ini koalisi pun terbentuk, anggota mulai membentuk gang-gang tertentu 

sehingga terjadi suatu konflik. 

c. Fase Ketiga Timbulnya Sikap-Sikap Baru  

Konflik yang terjadi dan komentar yang berkurang dalam fase ini, anggota-

anggota kelompok tidak lagi membela diri secara gigih dalam menanggapi komentar 

yang tidak menyenangkan. Sikap-sikap anggota berubah dari tidak setuju menjadi 

setuju terhadap usulan dan keputusan yang  telah ditetapkan bersama anggota yang 

lain. Menurut hemat peneliti, hal ini dilakukan agar dalam proses komunikasi di 

dalam kelompok tidak terjadi konflik yang besar atau meminimalisir konflik di dalam 

kelompok. 

d. Fase Dukungan Usulan dan Keputusan yang Diinginkan Semakin Nampak 

Fase ini pertentangan berubah menjadi dukungan yang lebih menguntungkan 

bagi usulan dan keputusan. Perbedaan pendapat sudah tidak lagi ada. Para anggota 

kelompok berusaha keras mencari kesepakatan bersama dan satu sama lain cenderung 

saling mendukung, khususnya dalam menyetejui beberapa usulan keputusan 

tertentu.
30

 

                                                           
30B. A. Fisher & K. L. Adams, Interpersonal Communication: Pragmatics of Human 

Relationship 2nd.editon, (New York: McGeaw-Hill, Inc, 2009), h. 221.   
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3. Hambatan dalam Komunikasi  

Ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain maka tidak terlepas dari 

suatu hambatan, dimana hambatan-hambatan tersebut akan memberikan dampak pada 

komunikan atau pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak dapat dipahami oleh 

komunikan, selain itu dampak yang terjadi akan menimbulkan arti yang berbeda atau 

salah memahami dari pesan yang disampaikan oleh komunikator, sehingga 

komunikan menjadi misundersanting terhadap pesan dari komunikator. Adapun 

hambatan-hambatan dalam komunikasi, yaitu: 

a. Hambatan Teknis  

Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Dari sisi teknologi, semakin 

berkurang dengan adanya temuan baru dibidang kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi, sehingga saluran komunikasi dapat diandalkan dan efesien sebagai media 

komunikasi. Jenis hambatan teknis dari komunikasi yaitu, tidak adanya rencana atau 

prosedur kerja yang jelas, kurangnya informasi atau penjelasan, kurangnya 

ketrampilan membaca dan pemilihan media (saluran) yang kurang tepat. 

b. Hambatan Semantik  

Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian 

atau secara secara efektif. Definisi semantik sebagai studi idea atas pengertian, yang 

diungkapkan lewat bahasa. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti 

dan pengertian (komunikator dan komunikan), tetapi seringkali proses penafsirannya 

keliru. Tidak adanya hubungan antara simbol (kata) dan apa yang disimbolkan (arti 

atau penafsiran), dapat mengakibatkan kata yang dipakai ditafsirkan sangat berbeda 

dari apa yang dimaksudkan sebenarnya. Untuk menghindari miscommunication 

semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan 
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karakteristik komunikannya, dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata 

yang dipakainya. 

Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi akan tetapi 

mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi, karena pada setiap situasi hampir 

ada hal yang mengganggu proses komunikasi dalam kelompok. Gangguan adalah hal 

yang merintangi atau menghambat komunikasi sehingga penerima salah menafsirkan 

pesan yang diterimanya. 

c. Hambatan Manusiawi 

 Hambatan manusia terjadi karena adanya faktor, emosi dan prasangka 

pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan 

alat-alat pancaindera seseorang.  

d. Hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi  

Suasana iklim kerja dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anggota kelompok 

dan efektifitas komunikasi dalam suatu komunikasi kelompok.
31

 

Robert Bales menyusun teori yang menjelaskan mengenai analisis proses 

interaksi yang saat ini sudah menjadi salah satu karya klasik teori komunikasi.
32

 

Dalam buku teori komunikasi organisasi karya Morrisan, Bales menyatakan terdapat 

dua belas jenis pesan dalam komunikasi sembilan kelompok yang dapat 

disederhanakan menjadi empat pesan. Terdiri atas tindakan positif, upaya jawaban, 

pertanyaan, dan tindakan negatif.  Menurut Bales dalam Badeni, bahwa analisis 

proses interaksi terdiri atas enam kategori:  

                                                           
31http://purebohttp://id.shvoong.com/business-management/2100726.hambatankomunikasi-

antarmanusia Diakses pada 5 Maret 2022.  

32Turner in Mead Jonathan. The Structure of Sociological Theory (Homework, IL: Dorsey, 

2008), h. 112. 

http://purebohttp/id.shvoong.com/business-management/2100726
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a. Jika masing-masing anggota kelompok tidak saling berbagi informasi, maka 

kelompok akan mengalami masalah komunikasi 

b. Jika masing-masing anggota kelompok tidak saling berbagi pendapat maka 

kelompok akan mengalami masalah evaluasi 

c. Jika masing-masing anggota kelompok tidak saling bertanya dan memberikan 

saran, maka kelompok akan mengalami masalah pengawasan 

d. Jika masing-masing anggota kelompok tidak bisa mencapai kesepakatan maka 

mereka akan mendapatkan masalah keputusan.  

e. Jika tidak cukup dramatisasi dalam kelompok maka akan muncul masalah 

ketegangan. 

f. Jika anggota kelompok berperilaku tidak ramah atau bersahabat maka akan 

terdapat masalah reintegrasi yang berarti kelompok tidak akan mampu 

membangun perasaan kita atau kesatuan dalam kelompok.
33

 

B. Perilaku Komunikasi Kelompok 

Kelompok merupakan kumpulan dari individu satu dengan yang lain yang 

saling berinteraksi, yang mana dari interaksi tersebut memiliki tujuan yang ingin 

dicapai. Antara kelompok dan tim sering menganggap sama, padahal dari keduanya 

terdapat perbedaan dari setiap anggota kelompok. Di dalam kelompok, anggota masih 

ada yang mementingkan kepentingan pribadinya tetapi pada anggota tim, para 

anggota tim mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan 

golongan. Dalam berkelompok manusia memiliki pola tingkah yang bermacam-

macam, sehingga perilaku manusia yang berada dalam sebuah kelompok adalah awal 

dari perilaku kelompok. Seiring dengan berkembang dan rumitnya persoalan-

                                                           
33Bales dalam Badeni, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, h. 96.  
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persoalan manusia, maka persoalan individu dan kelompok khususnya perilaku 

kelompok semakin hari akan semakin berkembang dan bertambah rumit pula. 

Perilaku komunikasi kelompok merupakan semua proses komunikasi dengan 

kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling 

mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain untuk menghasilkan prestasi 

yang positif baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Perilaku kelompok 

adalah suatu interaksi antara satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama. Pada 

perilaku kelompok, anggota harus melebihi dua orang atau lebih agar bisa disebut 

dengan kelompok, dimana dalam proses interaksi ini dilakukan dengan proses 

komunikasi, sehingga terjadi pengaruh satu sama lain.  

Faktor-faktor yang menyebabkan suatu kelompok lebih sukses dari kelompok 

lain adalah karena kemampuan anggota kelompok, ukuran kelompok, tingkat konflik, 

dan tekanan internal pada anggota untuk menyesuaikan diri pada norma kelompok.   

1. Interaksi sesama kelompok 

Interaksi sesama kelompok adalah salah satu jenis interaksi sosial. Biasanya 

interaksi ini untuk meningkatkan pola komunikasi dan menyatukan perbedaan pada 

suatu kelompok.  Interaksi sesama antarkelompok dapat ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Kelompok yang terlibat dalam interaksi tersebut  memiliki tujuan dan 

lingkungan yang sama. Interaksi sesama antarkelompok merupakan bentuk interaksi 

antara sekelompok manusia dengan manusia lainnya. Pada interaksi ini kedua 

kelompok berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama melalui musyawarah dan 

mufakat. 



43 

 

Interaksi sesama manusia merupakan syarat utama tejadinya aktivitas-

aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis 

yang menyangkut hubungan antara individu dengan indvidu, antara kelompok-

kelompok manusia, maupun antara individu dengan kelompok.
34

 

Proses interaksi sosial terjadi karena adanya proses sosial di dalamnya. Proses 

sosial adalah cara-cara berhubungan individu dengan individu dan kelompok-

kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem. Bentuk-bentuk hubungan 

tersebut mengenai apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang 

menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada.  

Proses komunikasi dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara 

berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh-mempengaruhi antara sosial 

dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan seterusnya. 

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi 

sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial sebagai faktor utama 

dalam kehidupan sosial.
35

 

Interaksi sosial terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi, yaitu 

faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya interaksi tersebut. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi interaksi sosial sebagai berikut:  

a. Situasi sosial (the nature of the social situation), memberi bentuk tingkah laku 

terhadap individu yang berada dalam situasi tersebut. 

b. Kekuasaan norma-norma kelompok (the norms prevailing in any given social 

group), sangat berpengaruh terhadap terjadinya interaksi sosial antar individu.  

                                                           
34Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar Ringkas (Jakarta: CV Rajawali, 2011), h. 55.  

35Soerjono Soekanto,  Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas,  h. 15. 
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c. Tujuan kepribadian (their own personality trends). Adanya tujuan kepribadian 

yang dimiliki masing-masing individu sehingga berpengaruh terhadap 

perilakunya.
36

  

Setiap individu mampu berinteraksi sesuai dengan kedudukan dan kondisinya 

yang bersifat sementara (A person’s transitory tendencies). Pada dasarnya status atau 

kedudukan yang dimiliki oleh setiap individu adalah bersifat sementara.
37

. Thomas 

dalam Soekanto interaksi sosial baru akan terjadi apabila terjadi reaksi individu 

terhadap rangsangan dari luar yang diberikan oleh rekan interaksi. Seseorang bisa 

saja melakukan tindakan, atau menggunakan media untuk menjadi perantara 

tindakannya, tetapi selama tindakan tersebut tidak memberikan makna berarti bagi 

individu lain yang menjadi sasaran tindakannya, maka interaksi sosial tidak akan 

terjadi.
 38

 

Individu sebagai makhluk sosial tidak bisa dihindarkan dengan interaksi sosial 

dan bentuk-bentuk interaksi sosial yang dijalin tidak terlepas dengan kelompok. 

Adapun situasi yang dihadapi individu terbagi menjadi dua macam yaitu: 

a. Situasi Kebersamaan  

Situasi kebersamaan merupakan situasi dimana berkumpul sekumpulan 

individu secara bersama-sama. Situasi kebersamaan ini menimbulkan kelompok 

kebersamaan yakni suatu kelompok individu yang berkumpul pada suatu ruang dan 

waktu yang sama tumbuh dan mengarahkan tingkah-laku secara spontan. Kelompok 

ini disebut juga dengan massa atau crowd.  

                                                           
36A. Al-Maqassary, (2013). Faktor Faktor Terjadinya Interaksi Sosial. E-Journal Hasil Riset. 

http://www.e-jurnal.com/2013/12/faktor-faktor-terjadinyainteraksi.html?m=1   

37New Comb, Teori-Teori Sosiologi (Jakarta: Gunung Mulia, 2014), h. 45. 

38Soerjono Soekanto,  Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas,  h. 25. 
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b. Situasi Kelompok Sosial  

Situasi kelompok sosial artinya sesuatu situasi dimana terdapat dua individu 

atau lebih yang telah mengadakan interaksi sosial yang mendalam satu sama lain. 

Situasi kelompok sosial tersebut menyebabkan terbentuknya kelompok sosial artinya 

suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau lebih individu yang telah mengadakan 

interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur sehingga diantara individu itu sudah 

terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu.
39

 

2. Komunikasi Verbal dan Non Verbal 

a. Komuikasi Verbal 

Komunikasi verbal (verbal communication) adalah bentuk komunikasi yang 

disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis (written) atau lisan 

(oral). Komunikasi verbal menempati porsi besar. Karena kenyataannya, ide-ide, 

pemikiran atau keputusan, lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang 

nonverbal. Dengan harapan, komunikan (baik pendengar maupun pembaca) bisa lebih 

mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Komunikasi verbal melalui tulisan 

dilakukan dengan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. 

Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa surat, lukisan, 

gambar, grafik dan lain-lain.
40

  

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu 

secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam 

hubungan antar manusia, untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, 

                                                           
39Soerjono Soekanto,  Sosiologi suatu pengantar Ringkas,  h. 28.  

40Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013), h. 

115. 
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gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan 

dan pemikiran, saling berdebat, saling bertengkar. 

Komunikasi verbal merupakan perwujudan simbol-simbol dan makna kata-

kata yang tidak pernah jelas atau absolut sehingga kita membangun makna dalam 

proses komunikasi dan melalui dialog kita mampu berfikir tentang kata yang telah 

diucapkan atau dituliskan.
41

 Pesan verbal menggunakan kata-kata yang 

mempresentasikan berbagai aspek realitas yang ada pada diri seseorang. Kata-kata 

sebagai ungkapan yang dikemas dalam dua cara yaitu secara vokal atau lisan dan 

secara nonvokal atau tertulis.
42

  

Menurut Deddy Mulyana menjelaskan bahwa simbol atau pesan verbal adalah 

semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua 

rangsangan bicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal 

disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan 

orang lain secara lisan.
43

 Bahasa dapat di definisikan sebagai perangkat simbol, 

dengan aturan untuk  mengombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan 

dipahami suatu komunitas.
44

  

Menurut Joseph A. Devito komunikasi verbal merupakan komunikasi yang 

dilakukan dengan menggunakan bahasa dapat dibayangkan sebagai kode atau sistem 

simbol yang digunakan untuk membentuk pesan-pesan verbal. Khoirul Muslimin 

menyatakan bahwa komunikasi verbal (lisan) adalah proses komunikasi yang 

                                                           
41Suranto, Komunikasi Sosial Budaya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 127. 

42Nia Kania Kurniati, Komunikasi Antar Pribadi Konsep dan Teori Dasar (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2014), h. 27.   

43Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Cet.XII; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 142.  

44Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, h. 260 .  
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melibatkan pengertian maklum balas menggunakan percakapan untuk menyampaikan 

maklumat lengkap kepada penerima.
45

  

Komunikasi verbal pada dasarnya adalah sama dengan kemampuan 

berbahasa. Setiap kemampuan berbahasa seseorang mempunyai empat unsur penting 

yang tidak dapat diabaikan yaitu dengan mendengarkan, berbicara, membaca dan 

menulis. Komunikasi non verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-

simbol verbal. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol menggunakn satu 

kata atau lebih.  

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu 

kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai  sistem kode verbal. Bahasa 

dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk 

mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu 

komunitas.  

Komunikasi verbal (verbal communication) adalah bentuk komunikasi yang 

disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis (written) atau lisan 

(oral). Komunikasi verbal menempati porsi besar. Karena kenyataanya, ide-ide, 

pemikiran atau keputusan, lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang 

nonverbal. Dengan harapan, komunikan (baik pendengar maupun pembaca) bisa lebih 

mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan.  

Komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung 

antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan 

dengan menggunakan berupa surat, lukisan, gambar, grafik dan lain-lain.
46

 

                                                           
45Khoirul Muslimin dkk., Mengatasi Cemas dalam Berkomuniasi di Depan Publik 

(Yogyakarta: Lingkar Media, 2013), h.19. 

46Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), h. 

115. 
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Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara 

lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan 

antar manusia, untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, 

data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, 

saling berdebat, saling bertengkar. 

Komunikasi verbal merupakan perwujudan simbol-simbol dan makna kata-

kata yang tidak pernah jelas atau absolut sehingga kita membangun makna dalam 

proses komunikasi dan melalui dialog kita mampu berfikir tentang kata yang telah 

diucapkan atau dituliskan.
47

 Pesan verbal menggunakan kata-kata yang 

mempresentasikan berbagai aspek realitas yang ada pada diri seseorang. Kata-kata 

sebagai ungkapan yang dikemas dalam dua cara yaitu secara vokal atau lisan dan 

secara nonvokal atau tertulis.
48

  

Menurut Deddy Mulyana menjelaskan bahwa simbol atau pesan verbal adalah 

semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua 

rangsangan bicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal 

disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan 

orang lain secara lisan suatu sistem kode verbal disebut bahasa.
49

  

Bahasa dapat di definisikan sebagai perangkat simbol, dengan aturan untuk  

mengombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu 

komunitas.
50

 Menurut Joseph A. Devito komunikasi verbal merupakan komunikasi 

                                                           
47Suranto, Komunikasi Sosial Budaya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.127 

48Nia Kania Kurniati, Komunikasi Antar Pribadi Konsep dan Teori Dasar (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2014), h. 27.   

49Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Cet.XII; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 142.  

50Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Cet.XVIII; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), h. 260 .  
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yang dilakukan dengan menggunakan bahasa dapat dibayangkan sebagai kode atau 

sistem simbol yang digunakan untuk membentuk pesan-pesan verbal. Khoirul 

Muslimin menyatakan bahwa komunikasi verbal (lisan) adalah proses komunikasi 

yang melibatkan pengertian maklum balas menggunakan percakapan untuk 

menyampaikan maklumat lengkap kepada penerima.
51

  

Komunikasi verbal pada dasarnya adalah sama dengan kemampuan 

berbahasa. Setiap kemampuan berbahasa seseorang mempunyai empat unsur penting 

yang tidak dapat diabaikan yaitu dengan mendengarkan, berbicara, membaca dan 

menulis.  

Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol 

verbal. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol menggunakan satu kata 

atau lebih. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan 

satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai  sistem kode verbal. Bahasa 

dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk 

mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu 

komunitas. 

Rakhmat mendefinisikan bahasa secara fungsional dan formal. Secara 

fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk 

mengungkapkan gagasan. Ia menekankan dimiliki bersama, karena bahasa hanya 

dapat dipahami bila ada kesepakatan diantara anggota-anggota kelompok sosial untuk 

menggunakannya. Adapun komunikasi verbal tertulis adalah komunikasi yang 

disampaikan melalui tulisan.
52

  

                                                           
51Khoirul Muslimin dkk, Mengatasi Cemas dalam Berkomuniasi di Depan Publik 

(Yogyakarta: Lingkar Media, 2013), h. 19. 

52Rahmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: PT Kencana Prenada Media 

Group, 2006), h. 54.  
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Kelebihan dari komunikasi tertulis antara lain adalah telah dipersiapkan 

terlebih dahulu secara baik, dapat dibaca secara berulang-ulang, menurut prosedur, 

mengurangi biaya. Akan tetapi kekurangan dari komunikasi tertulis ini antara lain 

memerlukan dokumen yang cukup banyak, kadang-kadang kurang jelas, umpan balik 

diminta cukup lama datangnya (birokrasi).  

Komunikasi tertulis atau written communication adalah proses penyampaian 

informasi dengan menggunakan berbagai tanda, symbol, gambar dan tipografi. 

Informasi atau pesan yang ingin disampaikan tersebut dapat dicetak ataupun ditulis 

dengan tulisan tangan. Komunikasi tertulis ini sangat penting untuk 

mengkomunikasikan informasi yang rumit seperti statistic dan data-data penting 

lainnya yang tidak mudah untuk disampaikan melalui pidato dan dialog. Komunikasi 

tertulis ini memungkinkan informasi dicatat sehingga dapat dijadikan referensi dan 

rujukan di kemudian hari dan hasil komunikasi tertulis ini juga dapat dibahas 

berulang kali.  

Komunikasi tertulis sering disebut komunikasi visual (visual communication). 

Komunikasi tertulis atau written communication ini harus singkat dan jelas agar dapat 

mengkomunikasikannya secara efektif. Laporan tertulis juga bagus dan benar adalah 

menggunakan tata bahasa yang tepat dan tidak menggunakan tata bahasa yang 

berlebihan atau kata-kata yang tidak berbobot sehingga dapat benar menyampaikan 

informasi yang diperlukan. Manusia  dalam  berkomunikasi  selain  menggunakan  

kode  verbal mereka  juga  menggunakan  kode  nonverbal.  Kode  nonverbal  biasa 

disebut bahasa isyarat atau bahasa diam.
53

 

                                                           
53Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Cet. XII; Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 

2011), h. 105. 
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Rakhmat mendefinisikan bahasa secara fungsional dan formal yaitu secara 

fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk 

mengungkapkan gagasan. Rakhmat menekankan dimiliki bersama, karena bahasa 

hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan diantara anggota-anggota kelompok sosial 

untuk menggunakannya. Adapun komunikasi verbal tertulis adalah komunikasi yang 

disampaikan melalui tulisan.
54

 Kelebihan dari komunikasi tertulis antara lain adalah 

telah dipersiapkan terlebih dahulu secara baik, dapat dibaca secara berulang-ulang, 

menurut prosedur, mengurangi biaya. Akan tetapi kekurangan dari komunikasi 

tertulis ini antara lain memerlukan dokumen yang cukup banyak, kadang-kadang 

kurang jelas, umpan balik diminta cukup lama datangnya (birokrasi).  

Menurut Lexicographer komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi 

untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi maka pemahaman yang 

sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh 

keduanya.
55

 Sedangkan menurut Agus M. Hardjana, seseorang kepada orang lain 

melalui media tertentu. Setelah pesan tersebut diterima dan dipahami sejauh 

kemampuannya, penerima pesan kemudian menyampaikan tanggapan melalui media 

tertentu pula kepada penyampai pesan.
56

  

Komunikasi tertulis atau written communication adalah proses penyampaian 

informasi dengan menggunakan berbagai tanda, symbol, gambar dan tipografi. 

Informasi atau pesan yang ingin disampaikan tersebut dapat dicetak ataupun ditulis 
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dengan tulisan tangan. Komunikasi tertulis ini sangat penting untuk 

mengkomunikasikan informasi yang rumit seperti statistik dan data-data penting 

lainnya yang tidak mudah untuk disampaikan melalui pidato dan dialog. Komunikasi 

tertulis ini memungkinkan informasi dicatat sehingga dapat dijadikan referensi dan 

rujukan dikemudian hari dan hasil komunikasi tertulis ini juga dapat dibahas berulang 

kali. Komunikasi tertulis sering disebut komunikasi visual (visual communication). 

Komunikasi tertulis atau written communication ini harus singkat dan jelas agar dapat 

mengkomunikasikannya secara efektif. Laporan tertulis juga bagus dan benar adalah 

menggunakan tata bahasa yang tepat dan tidak menggunakan tata bahasa yang 

berlebihan atau kata-kata yang tidak berbobot sehingga dapat benar-benar 

menyampaikan informasi yang diperlukan. 

Bebrapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa komunikasi verbal 

merupakan komunikasi yang memakai kata secara lisan dan sadar digunakan oleh 

manusia buat berhubungan dengan manusia lainnya. Jika dalam suatu kelompok 

menginginkan komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan seorang komunikator atau 

ketua yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, sehingga tidak ada 

anggota kelompok yang merasa dirugikan.  

Komunikasi verbal yang efektif berlangsung secara timbal balik, makna pesan 

dapat disampaikan secara ringkas dan jelas, bahasa yang digunakan mudah dipahami, 

cara penyampaian mudah diterima, disampaikan secara tulus, mempunyai tujuan yang 

bisa ditangkap jelas, memperhatikan norma yang berlaku, serta disertai humor atau 

cara-cara menyenangkan anggota kelompoknya. Jadi dalam proses komunikasi 

kelompok, ketua dan anggota kelompok harus memperhatikan situasi dan kondisi 

sebelum mengeluarkan pendapat, baik itu yang bersifat membangun maupun yang 
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bersifat guyonan atau bercanda. Guyonan ini bertujuan untuk menetralisir kekakuan 

di dalam proses komunikasi bersama anggota yang lain, agar menjadi rileks dalam 

proses diskusi. 

b. Komunikasi Nonverbal 

Sama halnya komunikasi verbal, pola komunikasi nonverbal sangat penting 

untuk digunakan dalam menyampaikan maksud hati agar dapat diterima oleh 

komunikan. Adapun pola komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang terjalin di 

luar kata-kata terucap dan tertulis. Pola komunikasi nonverbal yang efektif berupa 

penampilan fisik yang meyakinkan lawan bicara, sikap tubuh dan gesture, intonasi 

suara, ekspresi wajah, serta sentuhan.
57

 

 Seorang komunikator baik itu ketua kelompok maupun anggota kelompok 

harus  memiliki kepekaan dalam menangkap sinyal-sinyal nonverbal, memberikan 

respon yang tepat dan efektif sehingga tidak salah langkah dalam mengeluarkan 

pendapat dan tidak membuat kecewa anggota kelompok yang lain, jadi komunikator 

harus memahami betul situasi dan kondisi dalam suatu pertemuan sehingga tidak 

serta merta menangkap sinyal-sinyal komunikasi nonverbal. Sinyal-sinyal nonverbal 

yang dimaksud adalah seperti menunjuk ke arah anggota, memberikan tatapan sinis. 

Komunikasi nonverbal adalah proses yang dijalani oleh seseorang individu 

atau lebih pada saat menyampaikan isyarat-isyarat nonverbal yang memiliki potensi 

untuk merangsang makna dalam pikiran individu atau individu-individu lain.
58

 Istilah 

nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar 

kata-kata terucap dan tertulis walau tidak terdapat kesepakatan tentang proses 
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nonverbal ini, kebanyakan ahli setuju bahwa hal-hal berikut mesti dimasukkan seperti 

isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, postur, gerakan tubuh, sentuhan, pakaian, 

artefak, diam, ruang, waktu dan suara.
59

  

Komunikasi nonverbal juga dapat diartikan sebagai penciptaan dan pertukaran 

pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, komunikasi ini menggunakan gerakan 

tubuh, sikap tubuh, intonasi nada (tinggi-rendahnya nada), kontak mata, ekspresi 

muka, kedekatan jarak, dan sentuhan-sentuhan. Dapat juga dikatakan bahwa 

komunikasi nonverbal adalah semua kejadian di sekeliling situasi komunikasi yang 

tidak berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau dituliskan dan meliputi 

semua stimulus nonverbal yang dalam setting komunikatif digeneralisasikan oleh 

individu dan lingkungan individu yang memakainya.
60

  

Tanda-tanda komunikasi nonverbal belum dapat diidentifikasi seluruhnya, 

tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa cara duduk, berjalan, berpakaian, 

semuanya itu menyampaikan informasi pada orang lain. Tiap-tiap gerakan yang 

dibuat dapat menyatakan asal seseorang, sikap, kesehatan, bahkan keadaan 

psikologis. Misalnya, gerakan-gerakan seperti mengerutkan alis, menggigit bibir, 

menunjuk dengan jari, tangan di pinggang, dan melipat tangan bersilang di dada.  

1) Fungsi Komunikasi Nonverbal  

Komunikasi nonverbal dapat menjalankan sejumlah komunikasi penting. 

Adapun enam fungsi utama komunikasi nonverbal sebagai berikut:  

a. Untuk mengulangi perilaku verbal, misalnya menganggukkan kepala ketika 

mengatakan “ya”.  
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b. Untuk menekankan atau melengkapi, komunikasi nonverbal digunakan untuk 

menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Misalnya saja 

tersenyum untuk menekankan suatu hal tertentu.  

c. Untuk menggantikan, misalnya mengatakan “oke” dengan tangan tanpa berkata 

apa-apa yang dapat digantikan dengan menganggukkan kepala untuk mengatakan 

“ya” atau menggelengkan kepala untuk mengatakan “tidak.”  

d. Untuk meregulasi perilaku verbal, contohnya mengerutkan bibir, mencondongkan 

badan ke depan, atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa anda 

ingin mengatakan sesuatu.  

e. Untuk menunjukkan kontradiksi, pesan verbal dapat bertentangan dengan gerakan 

nonverbal. Sebagai contoh, anda dapat menyilangkan jari anda atau mengedipkan 

mata untuk menunjukkan bahwa yang anda katakan adalah tidak benar.
61

  

2) Klasifikasi Pesan Nonverbal  

a) Kinesik atau Gerak Tubuh  

Bidang yang menelaah bahasa tubuh adalah kinesika (kinesics), suatu istilah 

yang diciptakan seorang perintis studi bahasa nonverbal, Ray L. Birdwhistell. Setiap 

anggota tubuh seperti wajah (termasuk senyuman dan pandangan mata), tangan, 

kepala, kaki dan bahkan tubuh secara keseluruhan dapat digunakan sebagai isyarat 

simbolik. Karena dalam hidup, semua anggota badan senantiasa bergerak.  

(1) Isyarat Tangan  

Penggunaan isyarat tangan dan maknanya jelas berlainan dari budaya ke 

budaya. Meskipun dibeberapa Negara, telunjuk digunakan untuk menunjukkan 
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sesuatu, hal itu tidak sopan di Indonesia. Tentu saja ada pengecualian, misalnya orang 

Batak dan orang Amerika, biasa menunjuk dengan telunjuk tanpa bermaksud kasar 

pada orang yang dihadapinya.
62

 

(2) Gerakan Kepala  

Dibeberapa Negara, anggukan kepala malah berarti “tidak” seperti di 

Bulgaria, sementara isyarat “ya”di Negara itu adalah mengelengkan kepala. Orang 

inggris, seperti orang Indonesia, menganggukan kepala bahwa mereka mendengar 

dan menyetujui.  

(3) Postur Tubuh dan Posisi Kaki  

Postur tubuh sering bersifat simbolik, seseorang cenderung mengapresiasi 

berlebihan orang bertubuh tinggi dan seimbang. Banyak orang berusaha mati-matian 

untuk mencapai postur tubuh yang ideal dengan mengontrol makanan, berolahraga, 

mengonsumsi jamu atau obat, dan bahkan bedah plastik. Bahkan cara duduk, berdiri 

dan berbaring dapat mengomunikasikan serangkaian makna yang terbatas namun 

menarik.  

(4) Ekspresi Wajah dan Tatapan Mata 

Kontak mata punya dua fungsi dalam komunikasi antar pribadi. Pertama, 

fungsi pengatur untuk memberi tahu orang lain apakah anda akan melakukan 

hubungan dengan orang tersebut atau menghindarinya. Kedua fungsi ekpresif, yaitu 

memberi tahu orang lain bagaimana perasaan anda terhadapnya. Tangan dan lengan 

adalah transmisi utama dari bahasa tubuh, namun gerakan dari kaki dan kepala juga 

penting. Mereka terkoordinasi secara dekat dengan cara berbicara dengan komunikasi 
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verbal. Kode-kode bahasa tubuh bisa mengindikasikan bangkitnya emosi secara 

umum atau kondisi emosional yang spesifik.
63

  

b) Sentuhan (Haptics)  

Studi tentang sentuh-menyentuh disebut haptika (haptics), seperti foto, adalah 

suatu prilaku nonverbal yang multi makna, dapat menggantikan seribu kata. Menurut 

Heslin terdapat lima kategori sentuhan yang merupakan sesuatu rentang dari yang 

sangat impresional hingga yang sangat personal. Kategori-kategosi tersebut meliputi:  

(1) Fungsional-professional  

Disini sentuhan bersifat “dingin” dan berorentasi bisnis, misalnya pelayan 

toko membantu pelanggan memilih pakaian.  

(2) Sosial-sopan  

Prilaku dalam situasi ini membangun dan memperteguh pengharapan, aturan 

dan praktik sosial yang berlaku, misalnya berjabat tangan.  

(3) Persahabatan-kehangatan 

Kategori ini meliputi setiap sentuhan yang menandakan afeksi atau hubungan 

yang akrab, misalkan dua orang yang saling merangkul setelah mereka lama berpisah.  

(4) Cinta 

Kategori ini merujuk kepada sentuhan yang menyatakan ketertarikan 

emosional.
64

  

c) Paralinguistik atau Suara Parabahasa atau Vokalia (Vokalis),  

Merujuk aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami misalnya 

kecepatan berbicara berupa tinggi atau rendah, intensitas (volume), suara, intonasi, 
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dialek, suara terputus putus, suara yang getar, suitan, siulan, tawa, tangisan, gerutuan, 

gumaman, desahan, dan sebagainya. Setiap karakteristik suara ini mengkomunitaskan 

emosi dan pikiran seseorang. Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang 

berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal, satu pesan yang sama dapat 

menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. 
65

 

Mehrabian dan Ferris menyebutkan bahwa parabahasa adalah hal terpenting 

kedua setelah ekspresi wajah dalam menyampaikan perasaan atau emosi. Menurut 

formula mereka, parabahasa punya andil 38% dari keseluruhan impak pesan. Oleh 

karena ekspresi wajah punya andil 55% dari keseluruhan impak pesan, dan lebih dari 

90% isi emosionalnya ditentukan secara nonverbal.
66

 

d) Penampilan fisik  

Bagaimana cara seseorang berpakaian, warna, model pakaian, menyisir rambut, 

merupakan unsur-unsur tampilan yang menunjukkan sebuah pesan. Simbol nonverbal 

seperti ini erat kaitannya dengan penilaian budaya.
67

  

Setiap orang punya persepsi mengenai penampakan fisik seseorang, baik itu 

busananya (model, kualitas bahan, warna) dan juga ornament lain yang dipakai 

seperti kacamata, sepatu, tas, jam tangan, kalung, gelang, cicin, anting-anting, dan 

sebagainya. Seringkali orang juga memberi makna tertentu pada karakteristik fisik 

orang yang bersangkutan, seperti bentuk wajah, warna kulit, model rambut.
68
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e) Progsemik atau Penggunaan Ruangan Personal dan Sosial  

Setiap budaya punya cara khas dalam mengkonseptualisasi ruang, baik dalam 

rumah, di luar rumah maupun dalam hubungan dengan orang lain. Edward T. Hall 

adalah antropolog yang menciptakan istilah progsemics (proksemika) sebagai bidang 

studi yang menelaah persepsi manusia atas ruang (pribadi dan sosial), cara manusia 

menggunakan ruang dan pengaruh ruang terhadap komunikasi. Ada empat jarak yang 

biasanya digunakan yaitu jarak 11 akrab (50 cm) pembicaraan untuk dua sahabat 

dekat, jarak pribadi (50-125 cm) yang terjadi secara sepintas atau kebetulan, jarak 

sosial (125 cm- 4 m) untuk urusan bisnis dan jarak umum (lebih dari 4 m) mengenai 

apa saja.
69

  

f) Konsep Waktu  

Waktu menentukan hubungan antara manusia, pola hidup manusia pada waktu 

dipengaruhi oleh budaya. Waktu berhubungan erat dengan perasaan manusia. 

Kronemika (cronemics) adalah studi dan interpretansi atas waktu sebagai pesan 

bagaimana kita mempersiapkan dan memperlakukan. Waktu sebagai simbolik 

menunjukan sebagai jati diri, siapa diri kita dan kesadaran akan lingkungan.  

g) Warna  

Sering seseorang mengunakan warna untuk menunjukan suasana emosional, 

cita, rasa, afiliasi politik dan bahkan mungkin meyakinkan agama. Dalam tiap budaya 

terdapat konvensi tidak tertulis mengenai warna pakaian yang layak dipakai ataupun 

tidak. Seperti halnya kaum wanita umumnya lebih bebas memilih warna pakaian dari 
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pada pria. Hingga derajat tertentu antara warna tampaknya ada hubungan antara 

warna yang digunakan dengan kondisi fisiologi dan psikologis manusia.
70

  

Menurut Muhammad Budayatna dalam Johson bahwa perilaku nonverbal 

memiliki beberapa ciri sebagai berikut:  

a. Merupakan kebiasaan yang bersifat otomatis dan jarang disadari. 

b. Berfungsi mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, kendatipun dengan kata-

kata seseorang berusaha menyembunyikannya. 

c. Sarana utama untuk mengungkapkan emosi  

d. Memiliki makna yang berlainan pada berbagai lingkungan budaya yang berbeda. 

e. Memiliki makna yang berbeda dari satu orang kepada orang lain, atau pada orang 

yang sama namun berlainan waktu.
71

 

3. Tingkah Laku Anggota Kelompok 

Perilaku  kelompok  hakikatnya  mendasarkan  pada  ilmu perilaku  itu  

sendiri  yang  dikembangkan  dengan  pusat perhatiannya  pada  tingkah  laku  

manusia  dalam  suatu  organisasi. Kerangka  dasar  bidang  pengetahuan  ini  

didukung  paling  sedikit dua  komponen,  yakni  individu-individu  yang  berperilaku  

dan organisasi  formal  sebagai  wadah  dari  perilaku  tersebut.   

Ciri peradaban  manusia  bermasyarakat  senantiasa  ditandai  dengan 

keterlibatannya  dalam  suatu  organisasi  tertentu.  Hal  ini  berarti bahwa  manusia  

tidak  dapat  melepaskan  dirinya  untuk  tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

berorganisasi. Duncam  dalam  bukunya  Sofyandi,  mengemukakan  ada empat ciri 

utama kelompok yaitu: 
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a. Common  motive  leading  to  group  interaction.  Anggota  suatu kelompok paling 

tidak harus mempunyai satu tujuan bersama. 

b. Members  who  are  affected  differently  by  their  interacation. Hubungan dalam 

suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Tingkat 

pengaruh tersebut diantara mereka dapat berbeda. 

c. Group  structure  with  diferent  degress  of  status.  Dalam  kelompok selalu  ada  

perbedaan  tingkat/status,  kerana  akan  selalu  ada pimpinan dan pengikut. 

d. Standard  norms  and  values.  Karena  kelompok  tebentuk  untuk mencapai  

tujuan  bersama,  maka  biasana  pembentukannya disertai tingkah laku dan sistem 

nilai bersama.
72

 

Anggota  kelompok  diharapkan  mengikuti  pola  tersebut. Banyak  terdapat  

beberapa  bentuk  kelompok.  Teori-teori  yang mencoba  melihat  asal  mula  

terbentuknya  kelompok  seperti  yang diuraikan  di atas  menyatakan  betapa  

banyaknya  pola  bentuk kelompok  tersebut.   

Sosiolog  dan  Psikolog  yang  mempelajari prilaku  sosial  dari  orang-orang  

di  dalam  organisasi  mengidentifikasikan  beberapa  perbedaan  dari  tipe  suatu  

kelompok.  Dari perbedaan  dan  banyaknya  bentuk  kelompok  tersebut,  dapat 

kiranya berikut ini dikemukakan bentuk dari kelompok. Sedangkan  menurut  Rifai  

dan  Mulyadi  mengklasifikasikan kelompok menjadi dua: 

a. Kelompok Formal 

Kelompok  formal  adalah  suatu  kelompok  yang  sengaja  dibentuk  untuk  

melaksanakan  suatu  tugas  tertentu.  Anggota-anggotanya biasanya  diangkat oleh 
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organisasi, tetapi itu tidak harus  seperti  itu  pada  setiap  kasus.  Sejumlah  orang  

yang ditetapkan  untuk  melaksanakan  suatu  tugas  tertentu merupakan bentuk dari 

kelompok formal ini, contohnya komite atau  panitia,  unit-unit  kerja  seperti  unit  

bagian,  laboratorium riset  dan  pengembangan,  tim  manajer,  kelompok  tukang 

pembersih, dan sebagainya. 

b. Kelompok Informal  

Adapun  kelompok  informal  adalah  suatu  kelompok  yang tumbuh  dari  

proses  interaksi,  daya  tarik,  dan  kebutuhan-kebutuhan  seseorang.  Anggota  

kelompok  tidak  diatur  dan diangkat, keanggotaan ditentukan oleh daya tarik 

bersama dari individu  dan  kelompok.  Kelompok  informal  ini  sering  timbul 

berkembang dalam kelompok formal, karena adanya beberapa anggota yang secara 

tertentu mempunyai nilai-nilai yang sama yang  perlu  ditularkan  sesama  anggota  

lainnya.  Kadangkala kelompok  informal  berkembang  atau  keluar  dari  organisasi  

formal.
73

 

Robbins  dan  Judge,  menjelaskan  bahwa  kelompok  formal bersetruktur 

organisasi, dengan desain penugasan, dan penentuan tugas.dalam hal ini peerilaku 

anggota yang terikat di dalamnya ditentukan dan diarahkan pada tujuan organisasi. 

Sedangkan dalam kelompok  informal,  terbentuk  secara  alamiah  sebagai  

tanggapan dan  atas  kebutuhan  akan  adanya  kontak  sosial.
74

  

Penjelasan Robbins dan Judge tersebut berarti perilaku dari anggota organisasi 

terikat oleh organisasi, karena semua penugasan dan wewenang telah ditentukan oleh 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Lain halnya dengan kelompok informal 
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yang lebih mengacu pada nilai-nilai sosial individu tanpa adanya  setruktural  dari 

kelompok  tersebut.  Sebagai  contoh,  karyawan  dalam  suatu perusahaan  keluar  

untuk  makan  siang  bersama,  mereka bekelompok  pada  jam  istirahat atau 

mengikut sertakan dirinya dalam kegiatan secara spontan pada pekerjaan mereka.  

Sedangkan anggota dari departemen atau lembaga yang makan siang misalnya 

bersama lembaga lain termasuk  dalam  kelompok  formal. Perbedaan  dari  kelompok 

formal  dan  informal  dapat  dipahami bahwa  kelompok  informal,  muncul  secara  

spontan.  Sedangkan formal terbentuk karena adanya otoritas dalam kelompok.
75

  

Selain  itu,  Badeni  juga  mengemukakan  beberapa  jenis kelompok selain 

dari yang telah disebutkan di atas yaitu: 

a. Kelompok komando dan kelompok tugas.  

Tugas organisasi dibagi  kedalam  bentuk  spesialisasi  masing  masing.  

Maksudnya setiap  orang  melakukan  tugas  yang  berbeda-beda  sesuai dengan  

spesialisasinya.  Karenanya  kelompok  spesialisasi  yang dipimpin oleh seorang 

komando disebut kelompok komando. Antara  kelompok  komando  dan  kelompok  

tugas,  keduanya termasuk kedalam kelompok formal karena keduanya memiliki 

struktur yang jelas dalam mengkoordinir anggotanya. 

b. Kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan.  

Di dalam anggota kelompok bisa jadi memiliki kepentingan atau minat yang 

sama. Adanya kepentingan yang sama mendorong mereka  untuk  membentuk  

kelompok  kepentingan.  Dengan demikian, kelompok ini termasuk kedalam 
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kelompok informal karena  tidak  adanya  kejelasan  struktur  mengenai  apa  yang  

dilakukan,  siapa  yang  melakukan  serta  bagaimana  cara melakukannya.
76

 

4. Unsur-unsur Komunikasi Kelompok  

Unsur-unsur komunikasi kelompok menurut teori Cartwright dan Zander 

antara lain:  

a. Pelaku komunikasi dalam komunikasi kelompok  

Pelaku komunikasi yaitu siapa yang berperan sebagai sumber atau dapat 

dikatakan pula sebagai penyampai pesan. Peranan sumber tersebut adalah siapa yang 

menyampaikan informasi kepada para anggota kelompok lain dan penyampai 

informasi apa saja yang dianggap penting bagi kelangsungan kelompok. 

b. Pesan-pesan yang dipertukarkan dalam komunikasi kelompok  

Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan 

merupakan seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, 

gagasan, atau maksud sumber yang disampaikan oleh komunikator ke komunikan. 

c. Interaksi yang terjadi di dalam proses komunikasi kelompok 

Interaksi adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia 

dimana perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki 

kelakuan individu lain atau sebaliknya. Ketertarikan secara tidak langsung 

berpengaruh pada kohesi kelompok yaitu melalui interaksi. Pada anggota kelompok 

dengan tingkat kohesi yang tinggi, komunikasi antar anggotanya tinggi dan 

interaksinya berorientasi positif. Sedangkan antar anggota dalam kelompok kohesi 

rendah yang terjadi adalah sebaliknya, komunikasi antar anggotanya rendah dan 

interaksinya berorientasi negatif.  
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d. Kohesivitas yang terjadi di dalam proses komunikasi kelompok  

Kohesi kelompok adalah bagaimana anggota kelompok saling menyukai dan 

saling mencintai satu sama lain. Tingkatan kohesivitas akan menunjukkan seberapa 

baik kekompakan dalam kelompok yang bersangkutan. 

e. Norma kelompok yang diterapkan  

Norma di dalam kelompok mengidentifikasikan anggota kelompok itu 

berperilaku. Penyesuaian anggota kelompok dengan norma tersebut adalah bagian 

dari harga yang harus dibayar sebagai hasil dari diterima menjadi anggota kelompok 

tersebut.
77

 

C.  Group Syntality Theory 

Sebagai asumsi dasar peneliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori 

kepribadian kelompok (Group Syntality Theory). Group syntality theory menurut 

Cattell adalah teori yang menjelaskan berbagai hukum atau aturan terkait dengan sifat 

perilaku, kepribadian, dinamika, kebersamaan, dan kemampuan kelompok. Teori 

kepribadian kelompok Cattell terkait dengan field theory yang digagas oleh Kurt 

Lewin karena kedua teori tersebut menekankan pada saling keterhubungan dalam 

sebuah kelompok.
78

 

Asumsi dasar dari teori ini merupakan asal kata dari sintalitas (syntality). 

Sintalitas adalah kepribadian yang khusus digunakan untuk mempelajari cara 

menguraikan dan mengukur sifat-sifat dan perilaku kelompok. Dasar-dasar pendapat 

                                                           
77Dorwin Cartwright dan Alvin Zander, Groups Dynamic: Research and Theory, 

http://www.agnet.org. Diakases pada Tanggal 19 April 2022. 

78Reymond Bernard Cattel, https://pakarkomunikasi.com/teori-kepribadian-kelompok, 

Diakses pada Tanggal 13 Maret 2023. 
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yang dikemukakan oleh Cattelin dipengaruhi oleh pandangan tentang kelompok, 

yaitu: 

1. Perilaku dan struktur yang khas dari suatu kelompok akan tetap ada walaupun 

anggota-anggotanya berganti 

2. Pengalaman-pengalaman kelompok akan direkam dalam ingatan 

3. Kelompok menunjukan adanya dorongan-dorongan 

4. Kelompok mampu merespons secara keseluruhan terhadap suatu rangsang yang 

tertuju pada salah satu bagiannya. 

5. Kelompok menunjukkan emosi yang bervariasi. 

6. Kelompok menunjukkan adanya pertimbangan-pertimbangan kolektif.
79

 

Reymond Bernard Cattel berpendapat bahwa setidaknya dalam suatu 

kelompok membutuhkan tiga panel yang terdiri atas: 

2. Sifat-sifat sintalitas; yaitu pengaruh dari kelompok sebagai keseluruhan, baik 

terhadap kelompok lain maupun lingkungan. 

3. Sifat-sifat struktur kelompok; yaitu hubungan yang tercipta antar anggota 

kelompok. 

4. Sifat-sifat populasi yaitu sufat-sifat rata-rata dari anggota-anggota kelompok. 

Hubungan dari ketiga panel di atas adalah saling ketergantungan. Selain itu, 

Cattel juga menyatakan adanya dua aspek penting pada kelompok; 

1. Eksistensi kelompok tergantung pada kebutuhan individu anggotanya 

2. Kelompok-kelompok biasanya saling tumpang tindih.
80

 

                                                           
79Jess Feist, Gregory J. Feist in Reymond Bernard Cattel, Theory Of Personality, Edisi Ke-7 

(Jakarta: Salemba Humanitika, 2007), h. 45.  
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Teori kepribadian kelompok atau disebut juga dengan group syntality 

theory adalah sebuah teori yang menitikberatkan pada interaksi kelompok yang 

berdasarkan pada dimensi kelompok serta dinamika kepribadian. Yang dimaksud 

dengan dimensi kelompok adalah berbagai karakteristik yang dimiliki oleh individu 

atau populasi seperti umur atau intelijensia. Sementara itu, yang dimaksud dengan 

karakteristik kepribadian adalah berbagai peran khusus yang dimiliki oleh kelompok 

sehingga kelompok tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan. 

Teori kepribadian kelompok atau group syntality  theory adalah salah satu dari 

teori-teori sifat atau trait theory yang merupakan salah satu pendekatan utama dalam 

mengkaji kepribadian manusia. Dalam kerangka kerja pendekatan teori sifat, sifat 

kepribadian manusia didefinisikan sebagai pola-pola kebiasaan perilaku, pikiran, dan 

emosi yang diwujudkan dalam berbagai situasi.  

Dalam konteks komunikasi kelompok, teori sifat berperan besar dalam 

mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Dari 

segi psikologi komunikasi, yang dimaksud dengan keefektifan kelompok adalah 

pencapaian tujuan kelompok melalui berbagai tindakan kooperatif. Dengan kata lain, 

setiap anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai dua tujuan, yaitu 

melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggota-anggotanya. 

Tujuan pertama mengukur dari hasil kerja kelompok, sementara itu, tujuan 

kedua dilihat dari tingkat kepuasan. Berbagai faktor yang mempengaruhi keefektifan 

kelompok dapat dikaji melalui karakteristik kelompok dan karakteristik anggota 

kelompok.
81

  Sehingga dapat dipahami bahwa ukuran keefektifan kelompok sebagai 

sebuah kelompok dinamakan sintalitas atau ciri kepribadian kelompok. 
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Istilah sintalitas pertama kali dikenalkan dan digunakan oleh Raymond 

Bernard Cattell untuk menggambarkan kepribadian kelompok. Menurut Cattell, 

kepribadian kelompok berkaitan erat dengan kepribadian individu. Sintalitas sendiri 

didefinisikan oleh Cattell sebagai karakteristik yang berkaitan erat dengan 

keseluruhan kelompok yang menentukan perilaku konsisten oleh kelompok tersebut 

dan dengan demikian mengarah pada kemungkinan prediksi penampilan kelompok. 

Ia juga menyatakan bahwa situasi sosial dan nilai-nilai memiliki efek yang mendalam 

terhadap perilaku individu.
82

 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan teori kepribadian kelompok atau 

teori sintalitas kelompok menurut Cattell adalah teori yang menjelaskan berbagai 

hukum atau aturan terkait dengan sifat perilaku, kepribadian, dinamika, kebersamaan, 

dan kemampuan kelompok. Teori kepribadian kelompok Cattell  terkait dengan field 

theory yang digagas oleh Kurt Lewin karena kedua teori tersebut menekankan pada 

saling keterhubungan dalam sebuah kelompok. 

Cattell merumuskan teori kepribadian kelompok berdasarkan orientasi 

statistika empiris. Menurut Cattell, dalam teori kepribadian kelompok terdapat dua 

hal yang saling berkaitan yaitu dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. 

a. Dimensi kelompok 

Dimensi kelompok terdiri dari sifat populasi, sifat sintalitas, dan karakteristik 

struktur internal. Ketiga dimensi kelompok tersebut saling bergantung satu sama lain. 

4) Sifat populasi didefiniskan sebagai karakteristik individu yang dimiliki anggota 

kelompok. 
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5) Sintalitas atau perilaku kelompok terdiri dari kepribadian kelompok atau 

berbagai macam efek yang membuat kelompok bersifat sebagai sebuah totalitas. 

6) Sementara itu, struktur internal merujuk pada hubungan antara anggota 

kelompok dan karakteristik struktur menggambarkan pola organisasi di dalam 

kelompok. 

b. Dinamika kepribadian 

Sintalitas merepresentasikan berbagai atribut anggota kelompok dan memiliki 

pengaruh penting terhadap cara fungsinya.  Kepribadian kelompok hanya dipengaruhi 

oleh sifat populasi dan struktur internal. Selain itu, kepribadian kelompok juga 

dipengaruhi oleh variabel budaya. 

Konsep utama dari teori kepribadian kelompok adalah sinergi. Sinergi adalah 

jumlah total energi individu yang dibawa ke sebuah kelompok oleh anggotanya. 

Menurut Cattel, terdapat dua macam kegiatan yang berdampak pada usaha sebuah 

kelompok, yaitu maintenance synergy dan effective synergy. 

2) Maintenance synergy adalah kegiatan yang langsung diarahkan pada upaya 

pemeliharaan kelompok untuk memastikan kohesi kelompok dan harmoni 

kelompok. 

3) Effective synergy adalah kegiatan yang diarahkan langsung pada tujuan 

kelompok. 

c. Dimensi Sintalitas Kelompok 

Studi awal terkait sintalitas kelompok kecil yang dilakukan oleh Cattel 

menghasilkan beberapa deskripsi faktor yang diberi nama, contohnya adalah : 

1) Keterbukaan ekstrovert versus penarikan diri 

2) Sifat santai yang sadar dan realistik versus sifat agresif yang keras dan tegar 
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3) Kesadaran akan tujuan yang kuat dan pasti versus kekacauan yang penuh 

kesadaran diri 

4) Ketidakberanian dalam komunikasi batin.
83

 

Cattell menyimpulkan bahwa hubungan antara kepribadian individual para 

anggota kelompok dan sintalitas kelompok ditentukan oleh  berbagai variabel struktur 

kelompok. Salah satu sub-perangkat dimensi sintalitas adalah dimensi sinergi yang 

merupakan padanan bagi kelompok. Persamaan spesifikasi dapat dirumuskan untuk 

sinergi kelompok berdasarkan minat para anggota kelompok.
84

 

 Asumsi dari peneliti mengenai teori kepribadian kelompok adalah teori 

tersebut dapat bermanfaat dalam kelompok karena dengan mengetahui karakter dari 

setiap anggota kelompok, maka akan lebih mudah membangun kerjasama yang baik 

sehingga bisa bersinergi satu sama lain. Selain itu ketika masing-masing setiap 

anggota kelomok mengetahui karakternya maka di dalam kelompok tersebut lebih 

mudah membangun relasi yang harmoni.  

D. Komunikasi dalam Persepektif Islam 

Pada dasarnya komunikasi di dalam Islam harus disampaikan secara jujur 

serta berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Alquran dan sunnah. 

Manusia adalah ciptaan Allah swt yang diberikan karunia dapat berbicara sehingga 

membangun kehidupan sosial mereka sebagaimana bisa dipahami dari firman Allah 

swt QS Ar-Rahman/55:4 

 عَلَّمَهُ ٱلۡبَ يَانَ  
                                                           

83Raymond Bernard Cattel, https://pakarkomunikasi.com/teori-kepribadian-kelompok, 

Diakses pada Tanggal 13 Maret 2023.   

84Raymond Bernard Cattel, https://pakarkomunikasi.com/teori-kepribadian-kelompok, 
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Terjemahnya: 

Mengajarnya pandai berbicara.
85

  

Banyak penafsiran berkaitan dengan al-bay’an salah satunya isyarat anggukan 

kepala namun yang paling kuat adalah berbicara (an-nuthq atau al-qalam) sehingga 

manusia dapat mengenal jati dirinya dan menjadi pembeda dengan makhluk lainnya 

seperti binatang.
86

 

Ada hal penting yang lebih dulu dijelaskan terkait dengan tema bahasan di 

atas. Pertama, Alquran tidak memberikan uraian secara spesifik tentang komunikasi. 

Kata “komunikasi” berasal dari bahasa Latin, communicatio, dan bersumber dari kata 

cummunis yang berarti sama, maksudnya sama makna. Artinya suatu komunikasi 

dikatakan komunikatif jika masing-masing pihak mengerti bahasa yang digunakan, 

paham terhadap apa yang dipercakapkan. Dalam proses komunikasi, paling tidak 

terdapat tiga unsur yaitu komunikator, media dan komunikan.
87

  

Para pakar komunikasi juga menjelaskan bahwa komunikasi tidak hanya 

bersifat informatif yakni agar orang lain mengerti dan paham, tetapi juga persuasif 

yaitu agar orang lain mau menerima ajaran atau informasi yang disampaikan, 

melakukan kegiatan atau perbuatan, dan lain-lain. Bahkan menurut Hovland, seperti 

yang dikutip oleh Onong Uchjana Effendy, bahwa berkomunikasi bukan hanya 

terkait dengan penyampaian informasi, akan tetapi juga bertujuan pembentukan 

pendapat umum (public opinion) dan sikap publik (public attitude).
88

 Kedua, 
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meskipun Alquran secara spesifik tidak membicarakan masalah komunikasi, namun  

jika ditelusuri ada banyak ayat yang memberikan gambaran umum prinsip-prinsip 

komunikasi. Dalam hal ini, penulis akan merujuk kepada term-term khusus yang 

diasumsikan sebagai penjelasan dari prinsip-prinsip komunikasi tersebut. Antara lain, 

term qaulan balîghan, qaulan maisûran, qaulan karîman, qaulan ma’rufan, qaulan 

layyinan serta qaulan sadîdan.  

Penjelasan tentang prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam yang tergambar 

melalui penjelasan Alquran dapat dilihat melalui tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Indikator Prinsip Etika Islam 

No Aspek Arti Indikator/Aspek 

1 Qaulan 

Sadidan 

Perkataan 

yang benar 

a. Sesuai kriteria kebenaran 

1) Substansi mencakup faktual tidak 

direkayasa atau dimanipulasi 

2) Redaksi menggunakan kata-kata yang baik, 

baku dan sesuai dengan kaedah yang 

berlaku 

b. Ucapan yang jujur dengan menjaga lisan dalam 

bertutur kata 

2 Qaulan 

Balighan 

Perkataan 

yang 

efektif, 

tepat 

sasaran 

a. Frame of reference (referensi yang sama) 

b. Field of experience (pengalama yang sama) 

c. Straight to the point (langsung pada pokok 

masalah) 

d. Komunikatif 
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3 Qaulan 

Kariman 

Perkataan 

yang mulia 

a. Bertatakrama 

b. Umumnya lebih kesasaran tingkatan umur 

yang lebih tua 

c. Tidak menggurui 

d. Santun 

4 Qaulan 

Ma’rufan 

Perkataan 

yang baik, 

pantas 

a. Kata-kata sopan 

b. Mengandung nasehat 

c. Menimbulkan kebaikan 

5 Qaulan 

Layyinan 

Perkataan 

yang lemah 

lembut 

a. Penuh keramahan 

b. Tidak mengeraskan suara 

c. Enak didengar 

d. Menyejukkan hati 

6 Qaulan 

Maysuran 

Perkataan 

yang 

mudah 

diterima 

a. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

b. Melegakan perasaan 

c. Sederhana.
89

 

Beberapa penjelasan di atas mengenai komunikasi Islam dapat dipahami 

bahwa dalam berkomunikasi hendaknya kita selalu menggunakan perkataan atau 

bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara kita, tidak mengeraskan suara 

(sesuai dengan situasi dan kondisi) dan enak di dengar serta dapat menyejukkan hati 

para komunikan. Sehingga komunikan juga merasa dihargai keberadaannya. 

Komunikasi dalam perspektif Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan 

keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. 
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maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan (message), yakni risalah atau 

nilai-nilai Islam, dan cara (how), dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan 

bahasa (retorika). Komunikasi dalam persperktif Islam, komunikasi merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan   manusia   karena   segala   gerak   

langkah   kita   selalu   disertai   dengan   komunikasi. Komunikasi yang dimaksud 

adalah komunikasi yang islami, yaitu komunikasi yang berakhlakul karimah atau 

beretika. Komunikasi yang berakhlak alkarimah berarti komunikasi yang bersumber 

kepada Alquran dan Hadits.
90

  

Komunikator harus memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam 

menyampaikan pesan atau informasi, berbicara, berpidato, berkhutbah, karena di 

dalam Islam manusia diatur mulai dari bangun tidur sampai tidur Kembali termasuk 

mengatur tentang tata cara berkomunikasi sesama manusia. 

Komunikasi dalam perspektif Islam merupakan jalan untuk mengajak menusia 

kepada jalan dakwah yang lebih menekankan kepada nilai-nilai agama dan sosial 

budaya, yakni dengan menggunakan prinsip dan kaedah yang terdapat dalam Alqurán 

dan Hadis. Prinsip tersebut bukan hanya sekedar menyampaikan pesan dan terjadinya 

perubahan perilaku komunikasi, akan tetapi akan membantu membangun terjalinya 

jaringan interaksi sosial yang harmoni dan berasas normatif.  

Prinsip berkomunikasi dalam perspektif Islam memiliki perbedaan dengan 

prinsip komunikasi Barat, karena prinsip dalam komunikasi dalam perspektif Barat 

yang terkesan lebih bersifat culture boud dan banyak terlepas dari unsur normatif. 

Komunikasi dalam perspektif Islam, memiliki keuntungan paling besar 

penyampaian informasi pada pihak komunikan (sasaran informasi) bukan pada pihak 
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komunikator. Penyampaian sesuatu informasi pada hakikatnya bertujuan untuk 

mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan individu atau masyarakat (ummat) yang 

menjadi sasaran komunikasi.  

Di samping itu, setiap individu berkomunikasi harus dibarengi dengan rasa 

tangungjawab serta dibatasi oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun 

kelompok, bangsa dan negara.
91

 Komunikasi kelompok dalam perspektif Islam, di 

dalam proses penyampaian pesan  dari komunikator kepada komunikan harus 

disampaikan secara jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

nilai-nilai Alquran dan Hadis, karena hal demikian dianggap bagian dari ibadah. 

Maka dalam penerapanya prinsip komunikasi Islam berlangsung antarmanusia 

sekaligus dengan Tuhannya.
92

 

E. Kerangka Pemikiran 

Komunikasi kelompok gabungan kelompok tani mengenai penyediaan pupuk 

di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa belum maksimal, karena banyak anggota 

Gapoktan ketika diberikan undangan pertemuan, mereka jarang menghadiri 

pertemuan tersebut, dan bahkan ketika mereka hadir mereka tidak memberikan 

informasi apa-apa.  

Padahal tujuan dilakukannya pertemuan tersebut untuk mengomunikasikan 

hal-hal apa saja yang menjadi kendala bagi masyarakat tani sulit mendapat pupuk 

subsidi. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tani yang sulit mendapatkan 

pupuk subsidi antara lain: Adanya sistem nepotisme, di mana oknum ketua kelompok 

tani hanya memberikan pupuk subsidi kepada keluarga terdekatnya saja tanpa melalui 

                                                           
91Khoirul Muslimin dkk, Mengatasi Cemas dalam Berkomuniasi di Depan Publik, h. 14. 

92Zakiyah Drajat, Psikologi Komunikasi (Jakarta: Alfabeta, 2008), h. 101. 
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pendataan terlebih dahulu. Selanjutnya adanya ketua kelompok tani yang tidak 

mengurusi kelompoknya. Adanya oknum kelompok tani yang menjual pupuk dengan 

harga yang tinggi, misalnya harga pupuk subsidi berkisar Rp.110.000,00 tetapi 

oknum kelompok tani menjual dengan harga Rp.150.000,00-155.000,00., Kurangnya 

sosialisasi kepada masyarakat tani tentang pendataan diri masyarakat tani, seperti 

pendataan kartu keluarga untuk keperluan penyusunan program RDKK. 

Setelah diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan 

pupuk, diharapkan kepada Gapoktan melakukan evaluasi terhadap kinerja kelompok 

tani yang ada di setiap desa, sehingga dapat diketahui apa saja yang perlu dievaluasi 

sehingga dapat meminamalisir kelangkaan pupuk subsidi. 

Tujuan komunikasi kelompok dalam gabungan kelompok tani salah satunya 

yaitu mengomunikasikan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

petani dan mencarikan solusi permasalahannya serta mengomunikasikan Rancangan 

Defenitif Kebutuhan Kelompok tani untuk diajukan kepada pemerintah dinas 

pertanian Kabupaten Gowa, agar Rancangan Defenitif Kebutuhan Kelompok tani  

yang telah disusun dapat ditangani secara baik dan tepat.  

Proses komunikasi kelompok oleh gabungan kelompok tani yang terjalin 

dengan baik, dapat membantu masyarakat tani memberikan solusi terkait kelangkaan 

pupuk. Kemudian peneliti mencari tahu tentang faktor yang mendukung dalam proses 

komunikasi dalam penyusunan RDKK serta faktor yang menjadi penghambat dalam 

proses komunikasi Gapoktan dalam menyusun RDKK. 

Komunikasi kelompok bertujuan berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan 

masalah. Komunikasi di dalam kelompok juga sangat menentukan dalam 

pengambilan keputusan dari anggota kelompok yang terlibat di dalam kelompok 



77 

 

tersebut. Pengambilan keputusan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat 

suatu masalah dengan pengumpulan fakta dan data serta menentukan alternatif yang 

matang untuk mengambil suatu tindakan yang tepat. Sehingga kegiatan pengambilan 

keputusan dapat memberikan suatu hasil yang diinginkan bersama. 

Pengambilan keputusan di dalam kelompok bukan berdasarkan keputusan 

yang diambil oleh ketua kelompok, tetapi pengambilan keputusan ini didasarkan pada 

hasil musyawarah dan mufakat di dalam kelompok. Karena keputusan yang 

didasarkan pada hasil musyawarah maka hasilnya juga akan baik.  

Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif 

deskriptif. Jenis penelitian kualitatif desktriptif merupakan penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan hasil riset dengan menggunakan landasan teori sebagai acuan 

dalam menganalisis hasil penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan  

adalah studi kasus (case study). Penelitian studi kasus merupakan sebuah metode 

yang mengacu  pada penelitian yang mempunyai unsur how dan why, pada 

pernyataan utama penelitiannya meneliti masalah-masalah kontemporer (masa kini) 

dalam kehidupan nyata.
1
 Jenis penelitian studi kasus yang digunakan merupakan 

suatu penejelasan komprehensif yang berkaitan dengan aspek individu, kelompok, 

organisasi, tentang program atau suatu masalah kemasyarakatan yang diteliti, yang 

bertujuan untuk diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin. 

Di dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data disebut sebagai informan 

dan penetapannya dengan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan informan yang didasarkan atas pertimbangan tertentu dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.
2
 Penelitian kualitatif bertujuan 

                                                           

1M. Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek (Cet I; Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2010), h .59. 

2Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Bandung: Alfabeta CV, 2012), h. 24. 
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untuk menggali suatu fakta yang terjadi di lapangan mengenai komunikasi kelompok 

gabungan kelompok tani (gapoktan) di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, serta 

memberikan penjelasan dan penguatan yang berkaitan dengan realita yang ditemukan 

oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di 

lapangan yang berhubungan dengan komunikasi kelompok gabungan kelompok tani 

di Kecamatan Biringbulu. 

2. Lokasi Penelitian 

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan 

lokasi penelitian, yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Oleh karena itu peneliti memilih 

tempat di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa sebagai objek penelitian karena 

peneliti tertarik untuk mengetahui tentang komunikasi kelompok gabungan kelompok 

tani mengenai penyediaan benih dan pupuk bagi petani. Karena komunikasi 

kelompok tani masih sangat minim dalam membantu masyarakat untuk memberikan 

solusi mengenai kelangkaan pupuk yang tejadi saat di Kecamatan Biringbulu 

Kabupaten Gowa. Sedangkan masyarakat sudah lama mengeluh atau meresahkan 

tentang kelangkaan pupuk yang terjadi sejak tahun 2018-2021, akibat dari kelangkaan 

pupuk yang terjadi di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, ada oknum pemilik 

toko ecer yang menjual pupuk dengan harga yang cukup tinggi. Pengecer pupuk 

menjual dengan harga yang cukup tinggi dari harga normal yang telah disubsidikan 

oleh pemerintah. Harga awal pupuk subsidi yaitu Rp110.000,00 dan pengecer pupuk 

menjual seharga Rp150.000,00-Rp155.000,00, hal ini menunjukkan bahwa 

komunikasi kelompok gabungan kelompok tani yang terkait penyediaan benih dan 

pupuk di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa belum terlaksana dengan baik. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

jenis pendekatan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yaitu interaksi tatap 

muka antara tiga orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi 

informasi, pemecahan masalah yang dimana anggota-anggotanya dapat mengingat 

karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. Komunikasi secara terminologi 

dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme mengadakan hubungan antara manusia 

dengan mengembangkan semua lambang-lambang dan fikiran bersama yang disertai 

dengan arti.
3
                                  

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan informasi yang didapatkan dalam penelitian. Data 

yang sudah didapat dari penelitian akan diolah nantinya untuk dijadikan sebagai 

informasi baru para pembaca. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data atau 

informasi kepada peneliti. Sumber data primer dapat diperoleh dari informan kunci 

dan informan tambahan. Dan sumber data yang didapatkan merupakan hasil 

wawancara dari beberapa informan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua 

Gabungan Kelompok Tani yakni Rahim sedangkan informan tambahan delapan orang 

anggota Gabungan Kelompok Tani yakni, Baso, Syamsuddin, Syarif HR. H. Bora, 

Darwis, Muslimin, Takwin dan Pandi. Semua informan tersebut diwawancarai secara 

mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan maupun informasi. 

                                                           
3Arifuddin Tike, Dasar-Dasar Komunikasi (Cet I; Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 2. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui buku, internet, 

majalah serta sumber data lain yang bisa dijadikan data sebagai pelengkap. Sumber 

data sekunder dapat dibagi menjadi: pertama, kajian kepustakaan konseptual yaitu 

terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada 

hubungannya dengan pembahasan judul pada penelitian ini. Kedua, pada kajian 

kepustakaan dari penelitian terdahulu serta penelusuran dari hasil penelitian terdahulu 

yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan 

maupun yang tidak diterbitkan dalam buku atau majalah ilmiah lainnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut J. Supranto data yang baik dalam penelitian adalah data dapat 

dipercaya kebenarannya, meliputi ruang, dapat gambaran yang jelas dan mendapat 

kesimpulan yang dapat dipahami.
4
 Untuk itu diperlukan metode dalam 

mengumpulkan data penelitian agar penelitian dapat dipercaya kebenarannya. 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila 

sesuai dengan tujuan peneliti, direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat 

dikontrol kesahihannya.
5
 Pada pengumpulan data melalui cara observasi yaitu, untuk 

mengungkap perilaku komunikasi kelompok gabungan kelompok tani dan melihat 

                                                           
4J. Supranto, Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 

2014), h. 47. 

5Husain Usman & Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, h. 52. 
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perkembangan komunikasi kelompok gabungan kelompok tani di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah salah satu pengumpulan data dalam suatu 

penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen 

penting dalam instrumen penelitian. Wawancara dipergunakan untuk mendapatkan 

informasi (data) dari informan dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka 

(face to face).
6
 Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan proses tanya 

jawab agar peneliti dengan mudah mengetahui perilaku komunikasi kelompok 

gabungan kelompok tani terkait penyediaan pupuk subsidi serta bagaimana proses 

komunikasi kelompok tani dalam penyusunan Rancangan Defenitif Kebutuhan 

Kelompok (RDKK) di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian 

kualitatif, khususnya wawancara mendalam (dept interview). Para pakar penelitian 

kualitatif  mengatakan bahwa dengan wawancara dapat diketahui perasaan, persepsi, 

dan pengetahuan interview (subjek wawancara) secara intensif.
7
 Dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara menggunakan 

intervivew guide atau pedoman wawancara yang dibuat berupa daftar pertanyaan 

kepada gabungan kelompok tani, tetapi tidak berupa kalimat yang tidak  

membingungkan informan yang diwawancarai sehingga lebih mudah memahami 

maksud dan tujuan peneliti. 

                                                           
6Bagong Suyanto & Sutiah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pedekatan (Cet: VI 

Jakarta: Kencana 2011), h. 70. 

7Djunaedi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta; Ar-

Ruzz Media, 2012), h. 175. 
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3. Dokumentasi 

  Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, di mana menunjukkan 

suatu fakta yang telah berlangsung, agar lebih memperjelas dari mana informasi itu 

didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan 

dengan penelitian. Adapun pengumpulan data secara dokumentasi yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu dokumentasi berupa foto-foto, dokumen sebagai pelengkap 

penelitian serta pihak yang memberikan informasi dan lokasi dari mana peneliti 

mendapatkan informasi.
8
 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat 

penelitian, yang akan memperjelas hasil penelitian melalui dokumentasi yang berisi 

tulisan dan gambar pada saat penelitian berlangsung. Peneliti dengan mudah 

memperjelas tentang dari mana mendapatkan informasi dengan mengabadikan foto-

foto serta dokumen yang didapat di lokasi penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Karena 

peneliti yang berperan sebagai konsistensi data hingga pelaporan hasil penelitian.
9
 

Dalam hal ini peneliti yang berperan sebagai konsistensi memandang bahwa manusia 

sebagai seseorang yang secara aktif memproses  dengan mencoba untuk memahami 

seara keseluruhan mengenai apa yang diteliti. Peneliti sebagai instrumen harus 

mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu 

                                                           
8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D (Cet. XXV; Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 83. 

9S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 24. 
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penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan. Instrumen penunjang yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: pedoman wawancara, kamera, alat perekam, 

buku catatan dan pulpen sebagai alat penunjang.
10

 

Semua instrumen seperti cacatan hasil observasi, pedoman wawancara, hasil 

wawancara, alat perekam serta alat dokumentasi tersebut akan membantu dalam 

proses pengumpulan data oleh peneliti yang terkait masalah perilaku komunikasi 

kelompok mengenai penyediaan pupuk di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 

serta proses komunikasi kelompok dalam penyusunan RDKK. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data adalah upaya untuk mencapai dan mengolah serta 

menata secara sistematis, melalui catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, 

dan lain sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang 

diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.
11

 Setelah data berhasil 

dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah proses pengolahan. Peneliti melakukan 

pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan yang telah dilakukan melalui hasil 

wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk 

penghalusan data dan selanjutnya perbaikan kata dan kalimat, memberi keterangan 

tambahan dan membuang keterangan yang tidak penting. 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah 

diperoleh hasil penelitian sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan 

                                                           
10Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 222. 

11Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdaya 

Karya, 2014), h. 246. 
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data faktual. Analisis data kualitatif ini merupakan upaya yang dilakukan pada saat 

pengumpulan data, memilah-milah sesuatu yang dapat dikelolah untuk menemukan 

apa yang penting dipelajari.
12

 Analisis data ini sangat diperlukan karena merupakan 

sesuatu yang sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan 

dari beberapa langkah penelitian sebelumnya.  

Di dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan 

data faktual di lapangan. Sehingga yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yang mengadakan data secara analisis data secara induktif dan 

bersifat deskriptif dengan mengungkapkan fakta (menguraikan data) yang ada di 

lapangan. Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian data kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini yaitu:  

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian, untuk 

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian.
13

 Dengan demikian, seluruh data dari hasil penelitian 

di lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana 

yang tepat untuk digunakan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data ini adalah data yang diperoleh di lapangan terkait seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan 

lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah.
14

 Pada proses penyajian data 

                                                           
12Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D (Cet.VI; Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 247.  

13Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 246. 

14Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 248. 
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diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data subtantif dan mana data 

pendukung. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Upaya pada penarikan kesimpulan ini atau verifikasi dilakukan calon peneliti 

secara terus menerus selama berada di lapangan. Sejak permulaan pegumpulan data, 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), 

penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan 

proposal.
15

 Sugiyono menyatakan bahwa penarikan kesimpulan dan verifikasi setiap 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.
16

 Melalui bukti-bukti kuat yang mendukung, pada tahap pengumpulan 

data, termasuk data yang telah direduksi maupun data yang belum direduksi dan tidak 

menutup kemungkinan dari data yang telah kita simpulkan melahirkan saran-saran 

dari peneliti kepada yang diteliti demi terbentuknya suatu perbaikan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang 

lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada 

dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji 

validasi dan realiabilitas. Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian yaitu: 

Keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 

digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif 

                                                           
15Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Bina Aksara, 2014), h.1. 

16Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D, h. 253. 
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yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan 

dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.  

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data 

yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, 

transferability, dan confirmability.
17

 Agar data dalam penelitian kualitatif dapat 

dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan 

data. Adapun keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagi berikut: 

1. Credibility uji 

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan 

sebagai sebuah karya ilmiah. Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan 

kredibilitas/keprcayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti 

kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 

yang ditemui maupun smber data yang lebih baru. 

Perpanjangan pengamatan berarti hubungan peneliti dengan sumber akan 

semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, 

sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangn 

pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian 

data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah di cek kembali kelapangan 

benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali kelapangan 

data yang diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, 

maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri. 

                                                           
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2007), h. 270.  
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2. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian 

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka 

kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan 

baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara 

mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, 

disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan penelitian dapat 

dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu 

dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh dengan cara demikian, maka penelitian akan seakin cermat dalam 

membuat laporan yang pada akhirnya, laporan yang dibuat akan semakin berkualitas. 

3. Triangulasi  

William Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi tekhnik pengumpulan 

data, dan waktu: 

a. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh 

peneliti sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data. 

b. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data yang 

bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian data 
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kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data 

mana yang dianggap benar. 

c. Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara 

sumber masih segar akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya.
18

  

d. Analisis Kasus Negatif 

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda 

atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data 

yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-

data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, peneliti mungkin akan 

mengubah temuannya. 

e. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang 

ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian sebaiknya data-data yang 

dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga 

menjdai lebih dapat dipercaya.
19

 

                                                           
18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

,(Bandung:Alfabeta,2007), h. 274 
19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

,(Bandung:Alfabeta,2004), h. 275 
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f. Mengadakan Membercheck 

Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yng diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan 

membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam 

penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. 

4. Transfrebility  

Transfrebility merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Validatas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil 

penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil).
20

 Pertanyaan yang berkaitan 

dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi 

lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika 

penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda disituasi sosial yang berbeda 

validitasi nilai sehingga transfer masih dapat dipertanggung jawabkan. 

5. Dependality 

Reliabitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa 

percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang 

dependality atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh 

orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama 

pula. Pengujian dependality dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian dengan cara auditor yang independen atau pembimbing 

yang independen mengaudit keselurh aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai 

menentukan masalah, terjun kelapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis 

                                                           
20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2004), h. 276. 
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data, menlakukan uji keabsahan data, sampai pada perbuatan laporan hasil 

pengamatan. 

6. Confirmability  

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability 

penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati 

oleh banyak orang. penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil 

penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil 

penelitian merupakan fungsi hasil penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut 

telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi 

sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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 BAB IV 

KOMUNIKASI KELOMPOK GABUNGAN KELOMPOK TANI MENGENAI 

PENYEDIAAN PUPUK DI KECAMATAN BIRINGBULU  

KABUPATEN GOWA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kecamatan Biringbulu 

Kecamatan Biringbulu merupakan hasil pemekaran dari dua kecamatan, 

yakni Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Bungaya. Mulai hari Selasa, tanggal 

29 Desember 1998 terbentuk Kecamatan Biringbulu yang meliputi delapan Desa 

terdiri dari Desa Lauwa, Desa Tonrorita, Desa Taring, Desa Parangloe, Desa 

Pencong, Desa Berutallasa, Desa Baturappe dan Desa Batuma’lonro. Desa Lauwa 

saat itu menjadi Ibu Kota Kecamatan. Kemudian Desa Lauwa berubah status menjadi 

Kelurahan Lauwa terbentuk pula Desa Persiapan Julukanaya dan disusul pemekaran 

Desa Tonrorita menjadi Desa Tonrorita dan desa persiapan Borimasunggu.
1
  

Selanjutnya Desa Pencong dimekarkan menjadi Desa Pencong dan Desa 

Persiapan Lembangloe, sehingga wilayah kecamatan perwakilan Biringbulu meliputi 

sepuluh desa dan satu kelurahan, sebagai Kepala Camat pertama bernama Drs. Basri 

Lanto. DS (Camat Perwakilan). Pada tahun 2012 Desa Tonrorita berubah status 

menjadi Kelurahan Tonrorita dibawah kepemimpinan Camat Biringbulu yang 

bernama Dra. Kamsinah, MM., dengan demikian dalam wilayah Kecamatan 

Biringbulu sekarang terdiri dari sembilan desa (Desa Taring, Parangloe, Pencong, 

Berutallasa, Baturappe, Batuma’lonro, Julukanaya, Borimasunggu, Lembangloe) dan 

2 kelurahan (Kelurahan Lauwa dan Kelurahan Tonrorita).
2
 

                                                           
1Profil Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Tahun 2020. 

2Profil Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Tahun 2020. 
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2. Keadaan Geografis 

Kecamatan Biringbulu salah satu kecamatan yang terletak di sebelah barat 

Kabupaten Takalar, dengan luas wilayah 218,84 km2. Luas wilayah menurut 

penggunaannya dapat diliat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Menurut Penggunannya di Kecamatan Biringbulu 

No Penggunaan Tanah Luas (Ha) 
1 Pemukiman 8..780,2 
2 Persawahan 3.822,6 
3 Perkebunan 5.103,77 
4 Pekarangan 2.214,6 
5 Perkantoran 1.253,6 
6 Taman 1.51,3 
7 Pekuburan 1.231,2 
8 Hutan 1.523,2 
9 Fasilitas Umum lainnya 2.11 

Sumber Data: Profil Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 2020. 

Kecamatan Biringbulu berbatasan dengan Kecamatan Bungayya, 

Bontolempangan di Sebelah Utara, Kecamatan Tompobulu sebelah timur, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto, dan di sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Takalar. Pada akhir tahun 2016, terdapat dua kelurahan yang baru 

yaitu Kelurahan Lauwa dan Kelurahan Tonrorita sehingga jumlah desa berkurang 

dari sebelas desa menjadi sembilan desa, masing-masing Desa Taring, Desa 

Parangloe, Desa Pencong, Desa Lembangloe, Desa Julukanaya, Desa Borimasunggu, 

Desa Berutallasa, Desa Baturappe dan Desa Batuma’lonro yang kesemuanya sudah 

berstatus definitif. Wilayah Kecamatan Biringbulu sebagian besar merupakan daerah 

dataran tinggi (pegunungan) yang secara topografi daerahnya relatif bukit mulai dari 

ketinggian 0.25–100 km dari permukaan laut. Terdapat beberapa sungai yang 
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mengaliri sawah dan kebun di Kecamatan Biringbulu diantaranya Sungai Esere dan 

Sungai Eregallang, Sungai Gantungan, Sungai Bulumaya dan Sungai Parigi.
3
 

3. Letak Geografis dan Batas Administrasi Kecamatan Biringbulu 

a. Letak Geografis (Geographical Location) 

1) Lintang Selatan / South Latitude 

2) Bujur Timur / East Longitude  

b. Batas-Batas Wilayah ( Administration Boundaries ) 

1) Sebelah Utara / North Side : Kecamatan Bungaya, Bontolempangan 

2) Sebelah Timur / East Side : Kecamatan Tompobulu 

3) Sebelah Selatan / South Side : Kabupaten Jeneponto. 

4) Sebelah Barat / West Side : Kabupaten Takalar 

Gambar 4.1 

Peta Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 

Sumber Data: Profil Kecamatan Kabupaten Gowa Tahun 2020. 

                                                           
3Profil Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Tahun 2020.  
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4. Pertanian 

a. Tanaman Pangan 

Luas lahan pertanian di Kecamatan Biringbulu pada tahun 2020 mencapai 

18.263 hektar atau sekitar 84 persen dari luas wilayah Kecamatan Biringbulu. Lahan 

pertanian yang terluas berada di Desa Berutallasa sebesar 2.739 hektar. Berdasarkan 

Rekap SP-Tanaman Pangan Tahun 2020, produksi jagung Kecamatan Biringbulu 

sebesar 60.969 ton dari 12.181 hektar. Selain jagung pipil, di Kecamatan Biringbulu 

juga menghasilkan: 

Tabel 4.3 

Luas Lahan Pertanian di Kecamatan Biringbulu pada Tahun 2020-2021 

No Jenis Tanaman Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 

1 Padi Sawah 1.737 7.878 

2 Kacang Tanah 4 8 

3 Ubi kayu 4.292 65.977 

4 Ubi Jalar 49 684 

5 Jagung Pipil 1.997 12.009 

Sumber Data: Profil Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 2020. 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jenis tanaman pangan ubi 

kayu luas lahan paling besar yakni 4.292 Ha dengan produksi seetiap tahunnya 

berkisar 65.977 ton. Sedangkan jenis tanaman yang memiliki luas yang paling sempit 

adalah jenis tanaman kacang tanah yaitu sekitar 4 Ha dengan jumlah produksinya 8 

ton/tahun. 

b.  Perkebunan 

Sub sektor perkebunan, tanaman perkebunan paling potensial di Kecamatan 

Biringbulu adalah jambu mente sebesar 2.549 ha menghasilkan produksi sebesar 

1.112 ton sesuai dengan yang tertera pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Tanaman Perkebunan di Kecamatan Biringbulu 

No Jenis Tanaman Luas (Ha) Produksi (Ton) Jumlah Petani 

1 Kelapa 295 302,55 653 

2 Kopi 75,20 17,61 123 

3 Coklat 450 270,28 935 

4 Cengkeh 5,80 1,51 7 

5 Kapas 136,25 59,62 750 

6 Jambu Mente 2.549 1.112 3.933 

7 Kemiri 366,50 109,97 585 

8 Kapuk 54 21,50 262 

9 Lada 3 0,55 12 

Sumber Data: Profil Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 2020. 

Berdasarkan data perkebunan di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 

pada tahun 2020, dapat diketahui bahwa jenis tanaman yang memiliki lahan yang 

paling luas yaitu tanaman jambu mente dengan luas lahan sebesar 2.549 Ha. Rata-

rata produksi tanaman jambu mente berkisar 1.112 ton setiap tahunnya dengan 

jumlah petani yang mengelolahnya sekitar 3.933 orang. Sedangkan jenis tanaman 

yang memiliki luas lahan yang paling kecil yaitu tanaman lada dengan luas lahan 

sebesar 3 Ha. Rata-rata produksi tanaman lada setiap tahunnya yaitu sekitar 0,55 ton 

dengan jumlah petani yang mengelolahnya sebesar 12 orang.
4
 

5. Profil Gapoktan Pabbalu Kanan 

Meningkatnya arus teknologi dan informasi pertanian akhir-akhir ini 

memberikan peluang dan juga hambatan bagi kelompok tani sesuai dengan 

lingkungan sosial ekonomi setempat, sehingga membutuhkan adanya pengembangan 

kelompok tani ke dalam suatu organisasi yang jauh lebih besar. Pengembangan 

kelompok tani dilakukan dengan menggabungkan kelompok tani ke dalam Gapoktan 

                                                           
4Profil Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Tahun 2020. 
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agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyediaan 

sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke 

sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar.
5
 

Demi efektifitas, efisiensi dan kontinyuitas kegiatan yang dilakukan 

Gapoktan Pabbalu Kanan maka membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang 

bergerak di bidang simpan pinjam sejak tahun 2017. Dalam pelaksanaannya anggota 

Poktan yang tergabung dalam Gapoktan Pabbalu Kanan yang akan memanfaatkan 

dana PUAP harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota LKM.  

Berikut struktur kepengurusan Gapoktan Pabbalu Kanan di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa: 

a. Susunan kepengurusan Gapoktan Pabbalau Kanan adalah: 

1) Ketua  : Rahim, S.Pd 

2) Sekretaris  : Napi 

3) Bendahara  : Bahri 

b. Anggota Gapoktan Pabbalau Kanan 

1) Rahman  

2) Rajuddin 

3) Juddin 

4) Jaya Kusnaidi 

5) Japaruddin 

6) Bungkahar 

7) Muslimin 

8) Nurdin 

9) H. Baha Besse 

                                                           
5Profil Gapoktan Pabbalu Kanan di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Tahun 2017. 
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10) H. Suddin 

11) M. Ramli 

12) Rahman  

13) Mallapiang 

14) Sattumang 

15) Baharuddin 

16) Takwin 

17) Buddin 

18) Iskandar Idris 

19) Usman Puteh  

20)  Zuraida Zakaria 

21) Sulaiman Mahmud 

22) Zulkifli Taher 

23) M. Yani 

24) Baharuddin Ishak 

25) Zahri Mahmud 

26) Jauhari Ibrahim 

27) Azmi Abdullah 

28) Ramlan Efendi 

29) Baso 

30) Darwis 

31) Syarif Hr. 

32) Syamsuddin.
6
 

c. Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi Gapoktan Pabbalu Kanan  

                                                           
6Profil Gapoktan Pabbalu Kanan di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Tahun 2017.  



99 

 

1) Visi Gapoktan Pabbalu Kanan: 

“Gapoktan yang Juju, Adil dan Meningkatkan Masyarakat yang Sejahtera” 

     Misi Gapoktan: 

a) Menyelenggarakan gapoktan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan 

mengutamakan pelayanan kepada petani. 

b) Memberdayakan petani agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

c) Menjembatani kepentingan masyarakat tani di Kecamatan Biringbulu Kabupaten 

Gowa dengan kepentingan pemerintah. 

d) Menyediakan akses informasi dan teknologi pertanian kepada petani dan 

masyarakat. 

2) Tujuan Gapoktan 

a) Menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk mengurangi kemiskinan dan 

pengangguran di perdesaan khususnya di Kecamatan Biringbulu Kabupaten 

Gowa. 

b) Meningkatkan kinerja program Departemen Pertanian yang telah ada sebelumnya, 

utamanya dalam memberikan akses permodalan untuk mendukung usaha 

agribisnis pedesaan. 

c) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk 

pengembangan kegiatan usaha agribisnis. 

d) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra 

lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.
7
 

d. Fungsi Gapoktan Pabbalu Kanan 

                                                           
7Profil Gapoktan Pabbalu Kanan di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Tahun 2017.  
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Fungsi merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan 

pasar (kuantitas, kualitas, kontiunitas dan harga).  

1) Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida dan 

lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya. 

2) Penyediaan modal usaha dan menyalurkannya secara kredit/pinjaman kepada 

para petani yang membutuhkannya 

3) Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, pengolahan, 

pengepakan) yang dapat meningkatkan nilai tambah. 

4) Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada 

pedagang/industri hilir 

5) Pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap 

kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya,  

6) Peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis,  

7) Penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.
8
  

Kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan harus kuat dan mandiri, 

dicirikan antara lain:  

1) Adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara 

berkala dan berkesinambungan 

2) Disusunnya rencana kerja Gapoktan  secara bersama dan dilaksanakan oleh 

para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir 

pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif 

3) Memiliki aturan/norma yang disepakati  dan ditaati bersama 

4) Memiliki pencatatan /pengadministrasian organiasai yang rapih 

5) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir 

                                                           
8Profil Gapoktan Pabbalu Kanan di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Tahun 2020.  
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6) Memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi pasar 

7) Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para 

petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya 

8) Adanya jalinan kerjasama antara Gapoktan dengan pihak lain 

9) Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil 

usaha/kegiatan Gapoktan.
9
 

Demikian profil singkat objek penelitian dan Gapoktan Pabbalu Kanan di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Peneliti berharap semoga dapat 

menggambarkan kondisi yang nyata di lapangan. 

B. Proses Komunikasi Kelompok Gabungan Kelompok Tani dalam Penyusunan 

RDKK di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 

Kelompok Pabbalu Kanan merupakan organisasi pertanian lokal yang 

berperan penting dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat petani di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa yakni sarana produksi pertanian. Sarana 

produksi pertanian merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat tani. Oleh 

karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani tersebut, dapat dilakukan 

cara mengumpulkan data masyarakat petani berupa kartu keluarga dan KTP untuk 

tujuan dimasukkan ke dalam penyusunan RDKK. 

Kebutuhan dan luas lahan masyarakat petani harus terakumalasi dalam 

penyusunan data RDKK, sebab pembagian jumlah pupuk subsidi harus sesuai 

dengan jumlah luas lahan yang dimiliki oleh petani. Dengan demikian diharapkan 

organisasi Gapoktan Pabbalu Kanan dapat memenuhi sarana produksi pertanian 

yang dibutuhkan oleh masyarakat tani.  

                                                           
9Profil Gapoktan Pabbalu Kanan di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Tahun 2020.  
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Pupuk bersubsidi merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang 

dibutuhkan oleh masyarakat petani, karena pupuk merupakan salah satu hal yang 

menunjang pertumbuhan tanaman para petani. Sehingga dalam hal ini, diharapkan 

kelompok tani perlu mendata semua masyarakat tani, dan petani yang telah tercatat 

KK dan KTP dalam kelompoknya dan sudah dimasukkan dalam penyusunan RDKK 

berhak menerima pupuk bersubsidi sesuai jumlah luas lahan yang dimilikinya. 

Luas lahan pertanian masyarakat petani diperhitungkan dalam menentukan 

jumlah pupuk bersubsidi yang dibutuhkannya selama periode satu tahun. Dengan 

demikian diharapkan masyarakat petani menyetor data diri mereka kepada ketua 

kelompoknya berupa data KTP, KK dan luas lahan yang dimilikinya, karena data 

tersebut digunakan untuk keperluan dalam penyusunan data RDKK. 

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan, diketahui bahwa jumlah 

luas lahan di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa kurang lebih 12.013,75 ha, 

dan jumlah petani sebanyak 7.260 petani, seperti terlihat pada tabel 4.3 dan 4.4 di 

atas. Berdasarkan luas lahan, terlihat bahwa masyarakat petani membutuhkan pupuk 

tunggal dan majemuk. 350 sak urea, 100 sak sp-36, dan 75 sak pupuk KCL 

merupakan dosis tunggal. NPK 15-10-12 300 sak dan Urea 250 sak adalah dosis 

pupuk majemuk seperti pada gambar berikut: 

Gambar 4.2 
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Data Dosis Pupuk di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 

Sumber Data: Petunjuk Penyusunan RDKK Kecamatan Biringbulu Kabupaten 

Gowa. 

 Data  yang tertera di atas dapat diketahui bahwa jumlah pupuk subsidi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat tani, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 

membutuhkan pupuk bersubsidi sebanyak 1.075 kg/ha setiap musimnya. Namun, 

kenyataannnya di lapangan masih banyak masyarakat tani yang kekurangan pupuk 

bahkan tidak mendapatkan pupuk subsidi. Sehingga kurangnya pasokan pupuk yang 

tersedia di pengecer akan terus mempersulit masyarakat petani untuk mendapatkan 

pupuk bersubsidi, dan hal ini sudah terjadi sejak tahun 2018 hingga 2022. Akibatnya, 

banyak masyarakat petani yang merasa sulit mendapatkan pupuk bersubsidi untuk 

kebutuhan pertanian mereka tidak kunjung untuk memberikan asupan nutrisi 

tanamannya. Dengan adanya kasus tersebut, masyarakat tani berharap kepada 

pengurus Gapoktan dapat mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah 

kekurangan pupuk tersebut. Salah satu cara untuk mencarikan solusi dari masalah 

tersebut yaitu dengan cara komunikasi. 

Komunikasi merupakan salah satu cara kelompok Gapoktan untuk membantu 

masyarakat tani, karena komunikasi bertujuan untuk mengomunikasikan dan 
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mencarikan solusi dari kasus kelangkaan pupuk tersebut. Komunikasi juga bertujuan 

untuk memperbaiki data masyarakat tani dan mengevaluasinya kembali.  

Salah satu pembahasan yang dikomunikasikan di dalam pertemuan kelompok 

Gapoktan yaitu ketua dan anggota kelompok dituntut bertanggung jawab untuk 

memaksimalkan dalam mengumpulkan kartu keluarga dan KTP masyarakat tani 

yang sesuai domisili Kecamatan Biringbulu, kartu keluarga dan KTP tersebut 

digunakan untuk keperluan penyusunan data RDKK. 

Sebelum melakukan penyusunan program RDKK, diharapkan kelompok 

Gapoktan terlebih dahulu mengomunikasikan data masyarakat yang akan disusun 

nantinya dalam RDKK, artinya para anggota Gapoktan harus melihat data 

masyarakat tani sesuai kualifikasi untuk layak mendapatkan pupuk atau tidak. Oleh 

karena itu masing-masing anggota Gapoktan mempersiapkan datanya untuk 

dimasukkan ke dalam data RDKK yang nantinya disusun oleh kelompok Gapoktan 

ataupun PPL. 

Jika masing-masing dari anggota Gapoktan mempersiapkan data masyarakat 

tani berupa jumlah luas, KTP dan kartu keluarga, maka pihak PPL akan lebih mudah 

menyusun data RDKK karena datanya sudah jelas. Ketika data masyarakat tani 

sudah dipersiapkan dan jelas. Berdasarkan penginputan data tersebut, dapat 

mempengaruhi hasil yang diinginkan kelompok dan masyarakat tani, sehingga 

mempermudah mendapatkan produksi pertanian seperti pupuk bersubsidi.  

Gapoktan berharap bahwa aspirasi masyarakat tani mengenai kebutuhan 

sarana produksi pertanian harus terakomodasi dan terangkum dalam perencanaan 

program tahunan yang disusun oleh Gapoktan Pabbalu Kanan. Oleh karena itu, 

setiap pengelola Poktan dan Gapoktan harus mampu menyusun Rencana Definitif 

Kelompok (RDK) maupun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara 



105 

 

baik dan benar. Selain memberikan keuntungan kepada masyarakat tani, karena hal 

itu merupakan upaya untuk membantu masyarakat tani dalam penyediaan pupuk 

bersudsidi. 

Hasil observasi peneliti pada kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan mengenai 

proses penyusunan data RDKK, ditemukan bahwa sebelum melaksanakan rencana 

penyusunan program RDKK yang akan disusun oleh kelompok Gapoktan dan PPL, 

terlebih dahulu anggota Gapoktan menyiapkan data masyarakat tani. Dalam proses 

persiapan data masyarakat tani ini dapat dilakukan dengan cara semua kelompok tani 

melakukan pendataan kepada masyarakat tani, baik itu dari luas lahannya, KTP dan 

KK yang sesuai domisili tempatnya tinggalnya. 

Hal yang perlu dipersiapkan sebelum menyusun program RDKK yaitu semua 

anggota Gapoktan menyiapkan informasi-informasi mengenai data masyarakat tani 

yang telah didapatkan sebelumnya, baik berupa jumlah luas lahannya, jumlah pupuk, 

KTP dan kartu keluarga masyarakat tani, kemudian data tersebut dilaporkan dalam 

forum pertemuan lalu diusulkan untuk di input ke dalam RDKK. 

Penjelasan di atas, sesuai juga yang dikatakan oleh Rahim selaku ketua 

Gapoktan Pabbalu Kanan yang menyatakan bahwa: 

I lalang proses komunikasi Gapoktanga anne niungkapkangi nia macang-

macang kendala nahadapi petania di Kecamatan Biringbulu untu’ appaniaki 

kebutuhan pertanianna kususna mi anjo pupuk subsidia kodong, nasaba’ nia 

anjo anggota kelompok tani tenapa nakulle baji annyusun RDKK, sehingga ia 

minjo joka kulle nisare pelatihan na damping i lalang annyusun RDKK. Punna 

nisusungi anjo RDKK secara bajik pasti anu libaji ni isseng sikura pupuk 

latassedia salla sesuai tasserang riolo, yaa minimal akullei annutupi sitaung 

kebutuhanna petania.
10

 

Artinya: 

Berbagai kendala yang dihadapi petani dalam memperoleh dan memenuhi 

kebutuhan pupuk untuk mendukung kegiatan pertaniannya, terutama pupuk 

                                                           
10Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021  
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subsidi, pertama kendala yang dihadapi petani yaitu tidak terdatanya diri 

mereka sebagai penerima pupuk subsidi karena beberapa anggota kelompok 

tani tidak melakukan pendataan secara menyeluruh, kedua kendala yang 

dihadapi oleh masyarakat tani yaitu banyak kelompok tani dan pengecer hanya 

memberikan pupuk kepada keluarganya saja atau dikatakan sistem nepotisme, 

sehingga banyak masyarakat tani tidak mendapatkan pupuk subsidi, dan 

kendala ketiga yang dihadapi masyarakat tani yaitu masih ada beberapa 

anggota Gapoktan Pabbalu Kanan belum mampu menyusun RDK/RDKK 

secara baik dan terencana. Oleh karena itu, kelompok tani masih membutuhkan 

pelatihan dan pendampingan dalam menyusun RDKK. Dalam penyusunan 

RDKK yang benar, semua sudah terangkum kebutuhan pupuk subsidi bagi 

petani minimal kebutuhan pupuk selama satu tahun kedepan sudah mampu 

terpenuhi.
11

 

 

Pernyataan di atas sesuai juga yang dikatakan oleh Syamsuddin yang 

menyatakan bahwa: 

Panngarekku nakke bare’ kullei anjo para anggota kelompok tania 

natingkatkan wawasanna na keterampilanna apalagi passala annyusun RDKK 

supaya tenamo assala annyusunji, ya minimal nisarei pelatihan atau bekal 

tikamma na pore annyusun towwa RDKK. Selain injo, anjo RDKK nani 

usulkanga oleh Poktan paling bajikna punna nidasarkangi towwa musyawarah, 

ka punna musyawarah tawwa loe pandapa’ nilanngeri jari akkullei nijadikan 

rujukan sallang.
12

 

Artinya: 

Semua anggota Gapoktan Pabbalu Kanan perlu meningkatkan wawasan dan 

pengetahuannya serta keterampilan dalam pengelolaan Poktan dan Gapoktan 

dalam menyusun RDK/RDKK yang melalui pelatihan pola dan cara serta 

sistem dalam penyusunannya. Selain itu, RDKK yang diusulkan Poktan 

sebaiknya disusun berdasarkan hasil musyawarah masing-masing Gapoktan, 

agar nantinya tidak ada kesalahpahaman yang muncul di kemudian hari. Dan 

pertemuan Gapoktan dalam proses penyediaan pupuk subsidi harusnya minimal 

dua bulan sebelum musim tanam data sudah dikumpulkan masing-masing 

kelompok tani, data tersebut harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat tani 

di lapangan untuk periode satu tahun. 

                                                           
11Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
12Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Taring Kecamatan 

Biringbulu, Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 

2021.   
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Sebelum menyusun program RDKK, terlebih dahulu setiap anggota 

Gapoktan melaporkan data yang didapatkan di lapangan, seperti data luas lahan dan 

kebutuhan masyarakat tani serta kartu keluarga dan KTP. Setelah didapatkan data 

dan permasalahan masyarakat tani, selanjutnya data tersebut di input ke dalam 

program RDKK yang didampingi PPL.  

Setiap anggota Gapoktan Pabbalu Kanan diharapkan memiliki keterampilan 

dan wawasan dalam menyusun program RDKK. Agar dalam menyusun program 

RDKK sesuai dengan perencanaan sebelumnya atau sesuai dengan perencanaan yang 

telah dikomunikasikan bersama. Karena penyusunan yang terencana dengan baik, 

dapat membantu masyarakat tani untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya minimal 

periode satu tahun. Tetapi dalam hal ini, masih banyak kelompok tani yang tidak 

mengetahui dalam mengoperasikan komputer, maka penyusunan data RDKK dibantu 

oleh pihak PPL, agar penyusunan data masyarakat tani dapat berjalan dengan baik. 

Tujuan pembahasan dalam proses komunikasi kelompok gabungan kelompok 

tani dalam penyusunan RDKK di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa yaitu 

sebagai berikut: 

1. Proses Perencanaan  

Langkah pertama yang dilakukan oleh kelompok Gapoktan yaitu, melakukan 

perencanaan. Perencanaan ini bertujuan untuk merencanakan semua program yang 

akan disusun oleh Gapoktan, salah satunya program penyusunan data RDKK. Proses 

perencanaan yang dilakukan oleh kelompok Gapoktan tidak hanya sebatas 

membicarakan dan merencanakan program yang akan disusun, tetapi proses 

komunikasi dalam pertemuan kelompok Gapoktan juga merupakan salah satu upaya 

mendorong anggota Gapoktan untuk berpartisipasi, bekerjasama dalam memecahkan 
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masalah yang akan datang, dan membantu masyarakat petani untuk memenuhi 

kebutuhan pertaniannya. 

Proses komunikasi Gapoktan Pabbalu Kanan, anggota diharapkan tidak 

hanya sekadar datang, duduk, diam dan mendengarkan saja, tetapi diharapkan dalam 

pertemuan kelompok Gapoktan ini untuk saling bertukar informasi, baik masalah 

kelangkaan pupuk maupun solusinya. Hal ini bertujuan untuk menambah 

pengetahuan, dan wawasan para anggota, sehingga para anggota Gapoktan mendapat 

referensi dalam mencari solusi yang tepat mengenai kelangkaan pupuk subsidi. 

Melalui proses komunikasi yang baik dan efektif maka akan tercipta 

hubungan emosional yang baik pula antara ketua dan anggota Gapoktan. Sehingga 

dalam proses komunikasi dalam forum pertemuan/diskusi yang mengomunikasikan 

pengupayaan penyediaan pupuk subsidi untuk masyarakat tani dapat melahirkan 

solusi yang tepat tanpa adanya kesalahpahaman. 

Komunikasi kelompok Gapoktan bertujuan untuk membahas solusi 

kekurangan pupuk yang terjadi di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa secara 

terus-menerus yang sudah terjadi pada tahun 2018-2022, oleh karena itu disusunlah 

data RDKK sebagai upaya untuk membantu masyarakat petani dalam memenuhi 

kebutuhan sarana produksi pertanian, salah satunya pupuk subsdi. Karena jumlah 

pupuk yang tersedia harus sesuai dengan data RDKK yang telah disusun, artinya 

jumlah pupuk tersebut harus sesuai dengan data yang dilaporkan oleh kelompok tani 

yang telah di input. 

Proses komunikasi kelompok dalam proses perencanaan mengenai 

penyediaan pupuk subsidi terdapat empat langkah yang dilakukan oleh kelompok 

Gapoktan Pabbalu Kanan, yaitu: 

a. Mengomunikasikan Kelangkaan Pupuk 



109 

 

Mengomunikasikan kasus permasalahan kelangkaan pupuk yang dihadapi 

oleh masyarakat tani merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat tani 

untuk mendapatkan haknya yakni mendapatkan pupuk subsidi, selain untuk 

membantu masyarakat tani, komunikasi juga sebagai salah satu menumbuhkan 

kedewasaan dalam kelompok, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan juga 

menumbuhkan sinergi antarkelompok. Sehingga nantinya ketika mendapatkan suatu 

masalah maka masalah dapat diselesaikan dengan baik. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh kelompok Gapoktan yaitu 

mengomunikasikan masalah kelankgkaan pupuk subsidi yag sudah lama terjadi di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Tujuan mengomunikasikan masalah 

kelangkaan pupuk tersebut, agar penanganan kasus kelangkaan pupuk tersebut segera 

ditangani dengan baik dan mendapatkan solusi yang tepat. Untuk mengatasi masalah 

kelangkaan pupuk subsidi yaitu mengomunikasikan masalah tersebut bersama 

kelompoknya.  

Berkomunikasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan solusi dari 

kelangkaan pupuk. Karena dalam proses komunikasi ada beberapa pendapat anggota 

yang dijadikan sebagai alternatif untuk mendapatkan solusi. Oleh karena itu dalam 

proses komunikasi semua anggota kelompok tani harus mengeluarkan pendapatnya, 

agar nantinya dapat dijadikan sebagai alternatif mengambil keputusan nantinya.  

Anjo piha’ anngecerka pupuka toh ri Desa Parangloeyya, anu tena nabaji-baji 

batena anngolah anne pendistribusiang pupuka, ngapai? Nasaba’ anjo piha’ 

anngcereka pupuk bela anjo ji biasa bija pammanakanna nasare pupuk 

ketimbang anjo tau riolo ansetorki datayya atau kartu keluarga na KTP, i 

bahkan biasa laloi nasarei  bijanna manna tena niapa datana antama yang 

penting assare rioloi doek pasti na parioli bija pammanakanna. 

Artinya: 
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Melalui keterangan Bapak Baso bahwa salah satu faktor penyebab 

masyarakat tani tidak mendapatkan pupuk yaitu, karena pihak pengecer yang ada di 

Desa Parangloe tidak begitu baik manajemennya dalam mengelola pupuk subsidi 

tersebut. Karena pihak pengecer tersebut tidak adil dalam membagikan pupuk 

tersebut, artinya terkadang hanya kelurganya saja yang diberikan pupuk ketimbang 

masyarakat yang menyetor kartu keluarga dan KTP, bahkan banyak masyarakat yang 

mengatakan bahwa pihak pengecer memberikan pupuk kepada keluarganya bahkan 

tanpa melalui pendataan terlebih dahulu.
13

 

Melalui keterangan  dari Bapak Syamsuddin yang memberikan pernyataan 

bahwa: Menurut analisanya dari tujuh dusun yang terdapat di Desa Parangloe masih 

banyak masyarakat tani yang tidak mendapatkan pupuk. Karena menurut pernyataan 

dari beberapa masyarakat salah satunya Bapak JM (inisial) yang berada di Dusun 

Sunggumanai mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan pupuk, karena pihak 

kelompok taninya tidak mendatanya sehingga dia terpaksa membeli pupuk di luar 

Kabupaten Gowa. Namun pembelian pupuk di Kabupaten lain terkadang 

menyebabkan konflik, karena mulai tahun 2020 pembeli pupuk harus sesuai 

domisilinya. Oleh karena itu, pendataan KTP dan KK sangat penting dalam 

pengambilan pupuk subsidi. 

Selanjutnya Pak Mg (inisial) dari Dusun Kappoloe selaku masyarakat tani 

mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan pupuk subsidi karena namanya tidak 

terdaftar dalam penyusunan data RDKK, sehingga ketika pupuk subsidi sudah ada di 

pengecer mereka tidak mendapatkan pupuk tersebut. Karena salah satu syarat 

mendapatkan pupuk subsidi adalah terdaftarnya data-data masyarakat tani pada 

                                                           
13

Baso (Umur 49 Tahun), Anggota Gabungan Kelompok Tani, Wawancara, di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021. 
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program RDKK yang telah disusun oleh PPL. Tapi banyak dari dusun kami tidak 

mendapatkan pupuk subsidi karena banyak dari kami tidak terdaftar atau pihak dari 

kelompok tani dari dusun tidak mendata secara menyeluruh. 

Mengomunikasikan permasalahan bersama kelompok merupakan salah satu 

upaya untuk menyamakan visi misi yang ingin dicapai di dalam kelompok. Untuk 

mencapai tujuan kelompok tersebut, dibutuhkan peran ketua Gapoktan untuk 

mengajak semua anggota kelompok untuk lebih terbuka dalam melaporkan keadaan 

yang terjadi di lapangan, sehingga bisa saling sharing dan memberikan solusi 

mengenai kelangkaan pupuk subsidi.  

Proses komunikasi kelompok Gapoktan terdapat seseorang yang dipilih untuk 

menjadi sumber utama dan panutan dalam kelompoknya. Jadi di dalam kelompok 

ada satu orang yang memegang peran penting dalam menyampaikan informasi. 

Orang yang memegang peran penting dalam kelompok Gapoktan yaitu Rahim selaku 

ketua Gapoktan Pabbalu Kanan.  

Diharapkan ketua Gapoktan Pabbalu Kanan dapat mempromotori 

anggotanya dalam forum pertemuan, agar lebih mudah diajak bekerjsama dalam 

mengomunikasikan masalah kelangkaan pupuk subsidi, seperti membantu 

menganalisis, dan mengungkap masalah yang terjadi di lapangan. 

Ketua dan anggota Gapoktan diharapkan mencari solusi kelangkaan pupuk 

subsidi sehingga dapat mengupayakan membantu masyarakat tani untuk memenuhi 

sarana produksi pertaniannya. Salah satu solusi yang ditawarkan yaitu merancang 

penyusunan RDKK secara baik dan tepat dengan cara mendata kartu keluarga para 

petani. Karena ketersediaan pupuk subsidi untuk masyarakat tani sangat ditentukan 

oleh penyusunan data rencana defenitif kebutuhan kelompok tani.  
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Sehingga dalam menentukan rencana defenitif kebutuhan kelompok tani, 

kelompok Gapoktan perlu mengomunikasikan secara mendalam mengenai jumlah 

bahan-bahan pertanian yang dibutuhkan oleh petani, sehingga nantinya tidak ada 

kesalahan data dalam proses penyusunan RDKK. Karena kesalahan dalam mengisi 

data RDKK dapat mempengaruhi jumlah pupuk yang akan tersedia nantinya. Tetapi 

sebelum memberikan masukan dan mencarikan solusinya, diharapkan kepada setiap 

anggota Gapoktan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tani 

masih banyak yang sulit mendapatkan pupuk.  

Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tani yang sulit mendapatkan 

pupuk subsidi antara lain: Adanya sistem nepotisme, di mana oknum ketua kelompok 

tani hanya memberikan pupuk subsidi kepada keluarga terdekatnya saja tanpa 

melalui pendataan terlebih dahulu. Selanjutnya adanya ketua kelompok tani yang 

tidak mengurusi kelompoknya. Adanya oknum kelompok tani yang menjual pupuk 

dengan harga yang tinggi, misalnya harga pupuk subsidi berkisar Rp.110.000,00 

tetapi oknum kelompok tani menjual dengan harga Rp.140.000,00-150.000,00., 

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tani tentang pendataan diri masyarakat 

tani, seperti pendataan kartu keluarga untuk keperluan penyusunan program RDKK. 

Data di atas merupakan hasil temuan di lapangan, dan peneliti berasumsi 

bahwa solusi yang ditawarkan dalam proses komunikasi kelompok yaitu semua 

kelompok tani yang ada di dusun hendaknya melakukan pendataan kepada seluruh 

masyarakat tani, seperti pendataan luas lahan, kartu keluarga dan KTP. Tujuan dari 

pendataan ini adalah agar data masyarakat tani dapat di inputkan ke dalam 

penyusunan RDKK. 
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Setelah diberikan amanah kepada seluruh kelompok tani yang ada di dusun, 

maka mereka harus melaksanakannya dengan baik, karena tujuan dari pendataan data 

masyarakat tani tersebut  

Setelah beberapa anggota Gapoktan menjelaskan mengenai kasus yang terjadi 

mengenai kelangkaan pupuk subsidi, maka selanjutnya ketua dan anggota Gapoktan 

mengomunikasikan permasalahan tersebut secara mendalam, guna untuk mencarikan 

solusi yang tepat agar tidak terjadi lagi masalah seperti yang dijelaskan oleh 

beberapa anggota Gapoktan sebelumnya, serta menindaklanjuti oknum kelompok 

tani yang tidak bertanggung jawab, seperti mengeluarkannya dari keanggotaan 

Gapoktan/Poktan. Hal ini bertujuan agar dapat memanimalisir kecurangan-

kecurangan yang akan terjadi nantinya. 

Hasil wawancara dengan Rahim selaku ketua Gapoktan Pabbalu Kanan 

mengemukakan bahwa: 

Tujuanna dilakukanna anne pertemuanga siagang kelompok tania anjo niaka 

di desa/kelurahan Kecamatan Biringbulu, supaya kulleki sipandallekang 

surang kelompok tania untuk ambahaski anjo ngura nakulle langka pupukka, 

nasaba ka loe injai patania tena atau sulikki angguppa pupuk siagang loemi 

pole tau akmoro-moro ka malli i pupuk kajjala dudu i bede, anjo pokokna 

partama. Selanjutna eroki pole niisseng apa masalahna anngura kulle na 

langka joka pupuka supaya nia boyanna solusina. Ka kamma-kamma anne 

massing-massing gitteji assibantu-bantu riprangta rupa tau, apalagi gitteji 

sibija pammanakang, jari harus mintongki anne amboyangi solusi yang tepat 

anne sollanna kulleki ambanttu petania ri kecamatanta anne.
14

 

 Artinya 

Tujuan dilakukannya pertemuan dengan kelompok tani yang ada di 

desa/kelurahan Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa adalah untuk 

membahas penyebab terjadinya kelangkaan pupuk subsidi karena menurut data 

yang diungkapkan oleh beberapa anggota Gapoktan masih banyak masyarakat 

tani yang masih sulit mendapatkan pupuk bahkan ada juga petani yang 

membeli pupuk dengan harga yang mahal. 

                                                           
14Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.     
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Pernyataan di atas sesuai juga yang dikemukakan oleh Syamsuddin selaku 

ketua kelompok tani, bahwa informasi yang didapatkan dalam pertemuan dalam 

pembahasan kelangkaan pupuk subsidi diharapkan kelompok Gapoktan dapat 

membantu masyarakat tani menyelesaikan kasus tersebut, seperti mencarikan solusi 

masalah kelangkaan pupuk dan mengupayakan membantu menyediakan pupuk. 

Salah satu solusinya yaitu diharapkan kelompok Gapoktan dapat menyusun data 

RDKK secara benar dan tepat serta menindaklanjuti oknum kelompok tani agar tidak 

menyelewengkan dan menimbun pupuk subsidi untuk dijual mahal pada masyarakat 

tani.
15

  

Penjelasan di atas sesuai juga yang dikemukakan oleh Syarif HR selaku ketua 

kelompok tani di Desa Parangloe bahwa: 

Ya anne diadakangi pertemuanga siagang sesamata kelompok tani, supaya 

akkullekki angkomunikasikangi anjo saba’-saba’ kullena terjadi langka pupuk 

subsidia, nikomunikasikangi jeka masalayya supaya akkulleki amboyangi jalan 

assuluna tekamma nabajik, na inne mi injo sala satu carata anne ambantui 

patania, kususna ri parasangengta di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. 

Jadi nakke selaku ketua kelompok tani, berharapka mange ri anggota 

kelompok tani niaka hadere supaya anngungkapkangi data niaka nigappa ri 

lapanganga, misalna melaporkan calo’-calo’ anjo tena na bertanggung jawab, 

siagang pole allaporkanki jumallah lauarana lahanna petania na sikura pupuk 

nabutuhkan. Na anne pole akkulleki na permudah passala assusungi  

rancangan RDKK kayya.
16

 

Artinya:  

Salah satu tujuan diadakannya pertemuan antarkelompok yaitu untuk 

mengomunikasikan kelangkaan pupuk sebagai upaya untuk membantu 

masyarakat tani dalam menyediakan pupuk melalui penyusunan RDKK. Jadi, 

setiap anggota perlu mengemukakan dan melaporkan jumlah luas lahan 

masyarakat tani yang ada di setiap desa/kelurahannya dan jumlah pupuk yang 

dibutuhkan, sehingga lebih memudahkan pengisian data RDKK. Oleh karena 

itu, dalam hal ini sangat dibutuhkan komunikasi secara intens antarkelompok 

                                                           
15Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Parangloe Kecamatan 

Biringbulu, Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 

2021.     
16Syarif HR (Umur 29 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Taring, Wawancara, di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021. 
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dalam mengomunikasikan penyusunan data RDKK, baik dari segi luas lahan 

maupun jumlah pupuk subsidi yang dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan 

data RDKK pada penyusunan program selanjutnya. 

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa. Salah satu solusi dari 

kelangkaan pupuk subsidi dan mengupayakan penyediaan pupuk subsidi untuk yaitu 

diharapkan kepada anggota Gapoktan/Poktan melakukan pendataan secara 

menyeluruh kepada masyarakat tani, baik berupa data luas lahan dan jumlah pupuk 

yang dibutuhkan serta pengumpulan data KTP dan kartu keluarga masyarakat tani. 

Selanjutnya anggota Gapoktan diharapkan melaporkan jika ada Poktan dan Pengecer 

melakukan tindakan nepotisme serta melaporkan Poktan yang tidak mengurusi 

kelompoknya, tujuannya adalah agar segera ditindaklanjutti, seperti memberikan 

surat peringatan, bahkan dikeluarkan dari keanggotaan Gapoktan/Poktan. 

b. Mengomunikasikan Mengenai Pendataan Kartu Keluarga  

Tindakan kelompok Gapoktan selanjutnya adalah mengumpulkan data 

masyarakat tani berupa kartu keluarga dan KTP. Diharapkan kepada anggota 

Gapoktan mendata seluruh masyarakat tani serta jumlah luas lahan dan jumlah pupuk 

subsidi dibutuhkannnya. Pengumpulan data KK dan KTP dan data luas lahan 

bertujuan agar seluruh masyarakat petani masuk dalam rekapitulasi RDKK, sehingga 

lebih mudah mendapatkan pupuk bersubsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing masyarakat petani. 

Tahap pendataan kartu keluarga masyarakat tani merupakan salah satu 

langkah yang dilakukan oleh Gapoktan Pabbalu Kanan membantu mengupayakan 

penyediaan pupuk subsidi pada masyarakat tani. Oleh karena itu, setiap ketua 

kelompok tani mesti melakukan pendataan pada masyarakat tani. Pendataan ini 

dilakukan bertujuan untuk merangkum semua data masyarakat tani untuk kebutuhan 

penyusunan data RDKK.  



116 

 

Pendataan kartu keluarga masyarakat tani dilakukan dengan dua cara yaitu, 

pertama ketua kelompok tani (sektor dusun) melakukan pendataan dengan cara 

mendatangi langsung masyarakat dan menanyakan jumlah luas lahannya. Kedua, 

masyarakat tani yang langsung mendatangi ketua kelompok tani dengan membawa 

kartu keluarga yang sesuai domisili desa/kelurahan di Kecamatan Biringbulu 

Kabupaten Gowa. Dengan dua cara tersebut dapat memudahkan proses pengumpulan 

data masyarakat tani, serta pendataan seperti ini diharapkan semua masyarakat tani 

akan terdata secara merata.  

Hal ini, sesuai juga yang dikatakan oleh Rahim selaku ketua Gapoktan 

Pabbalu Kanan yang menyatakan bahwa: 

Ri pendataanga anne, nitugaskangi massing-massing anggota Gapoktanga 

untuk andatai masyaraka tania anjo niaka ri Kecamatan Biringbulu. 

Pendataanga anne kullei nipakai rua cara iyamiantu: maka sekre, kulleji 

anggota Gapoktanga ambattui langsungi anjo petania nampa na alle foto kopi 

kartu keluargana atau kulle tongi ni informasikangi saja ri masigikan ammake 

pengeras suara (toa) kunngi ke erangi kartu keluargata mange ri kelompok 

tania untuk ni uruskanki pupuk subsidi. 
17

 

 

 

Artinya:  

Di dalam tahap melakukan pendataan, anggota Gapoktan Pabbalu Kanan 

ditugaskan untuk melakukan pendataan pada masyarakat tani untuk kebutuhan 

penyusunan program-program yang akan dilaksanakan Gapoktan Pabbalu 

Kanan. Pendataan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama anggota 

Gapoktan dapat melakukan pendataan pada masyarakat tani dengan 

mendatanginya secara langsung dan opsi kedua yaitu pendataan dapat 

dilakukan dengan menyampaikan informasi di masjid pakai pengeras suara 

(toa) dan menyuruh masyarakat tani membawa kartu keluarganya untuk 

kebutuhan penyusunan RDKK. 

Proses pendataan yang dilakukan oleh Gapoktan Pabbalu Kanan dilakukan 

dengan dua cara yaitu, pertama anggota kelompok tani melakukan pendataan dengan 

                                                           
17Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  



117 

 

cara mendatangi langsung masyarakat tani dengan tujuan mendata kartu keluarga 

masyarakat tani serta menanyakan jumlah luas lahannya dan jumlah pupuk yang 

dibutuhkannya selama satu tahun. Kedua, masyarakat tani yang langsung mendatangi 

ketua kelompok tani dengan membawa kartu keluarga yang sesuai domisili 

desa/kelurahan Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Dengan dua cara tersebut 

dapat memudahkan proses pengisian data RDKK. Dan pendataan ini bertujuan untuk 

merangkum semua data masyarakat tani untuk keperluan penyusunan data RDKK. 

c. Pembagian Kerja Gapoktan Pabbalu Kanan 

Kelompok Gapoktan meruppakan organisasi bergerak dalam bidang 

pertanian, yang di dalamnya memiliki struktur organisasi dengan kelengkapan yang 

terdiri dari: ketua kelompok, sekretaris, bendahara serta seksi-seksi sesuai dengan 

kebutuhan kelompok. Jumlah seksi dalam satu kelompok tidak dibatasi tetapi 

disesuaikan dengan perkembangan dan jenis aktivitas dalam kelompok. Suatu 

kelompok dikatakan baik, apabila didalamnya memiliki aturan-aturan dan memiliki 

tugas dan tanggung jawab baik ketua maupun pengurus keanggotaanya. Aturan-

aturan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dan harus pula ditaati, serta 

harus ada sanksi bagi yang melanggarnya.  

Proses pembagian aturan dan tugas-tugas di dalam kelompok dilakukan 

dengan cara musyawarah dan disepakati bersama anggota Gapoktan. Aturan 

kelompok serta tugas-tugas kelompok tersebut dapat dirubah dan ditambah sesuai 

dengan keperluan dan tingkat perkembangan kelompok. Seperti yang dikemukakan 

oleh  Rahim selaku ketua Gapoktan Pabbalu Kanan yang menyatakan bahwa: 

Ilalang panngurusan kalompoka pasti anu nia strukturna, anjo strukturka ia 

lanngaturuki ngaseng ketua na anggotayya lalang anjama jamanna. Ya paling 

tidak nia ketuana, nia sekretaris siagang nia tong bendaharana sebagai 

antigalakki doeka. Ilalang struktur anne parallu tongi pole nipertimbangkang 

karna semakin lompoi anjo jumallah angotayya semakin lompo tongi anjo nani 
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layani dan juga anngarui mange kepengurusanga karna semakin lengkap 

tongi.
18

 

Artinya: 

Di dalam kepengurusan organisasi itu terdapat struktur organisasi kelompok 

paling tidak terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang 

disesuikan dengan kebutuhan. Dalam menyusun struktur organisasi perlu 

dipertimbangkan jumlah anggota yang akan dilayani, artinya semakin besar 

jumlah anggota yang akan dilayani, maka struktur organisasi/kepengurusan 

akan semakin lengkap. Dan juga tergantung dari jumlah pelayanan, terutama 

pelayanan keuangan seperti simpan pinjam kepada anggota, semakin besar 

jumlah pelayanan kepada anggota maka semakin dibutuhkan ketelitian 

sehingga diperlukan tenaga yang lebih banyak. 

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa untuk membantu masyarakat 

tani dalam menyediakan pupuk subsidi, kelompok Gapoktan terlebih dahulu 

melakukan pembagian kerja bersama anggota-anggotanya. Karena diberikannya 

amanah pekerjaan pada masing-masing anggota Gapoktan, dapat memudahkan 

menyelesaikan pekerjaan di dalam kelompok. Diharapkan setiap anggota Gapoktan 

bertanggung jawab terhadap amanah pekerjaan yang telah diberikan oleh ketua 

Gapoktan. Tentunya hal ini, sudah disepakati seluruh anggota Gapoktan yang hadir 

di dalam forum pertemuan.  

Adapun pembagian kerja dalam kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan yang 

telah disepakati oleh ketua dan anggota Gapoktan adalah sebagai berikut: 

1) Ketua Kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan 

Masing-masing anggota Gapoktan diberikan amanah pekerjaan dalam 

kelompoknya, termasuk juga ketua kelompok Gapoktan. Adapun tugas ketua 

kelompok antara lain mengorganisasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh 

kegiatan kelompoknya, dengan rincian tugas seperti: memimpin rapat kelompok, 

menandatangani surat menyurat, mewakili kelompok Gapoktan dalam pertemuan 

                                                           
18Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.      
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dengan pihak pemerintah dan Penyuluh Pertanian serta memimpin pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen lainnya. Apabila diperlukan dapat juga dipilih wakil ketua 

dengan tugas antara lain mewakili ketua bilamana ketua berhalangan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

ketua sebatas ruang lingkup tugas-tugas ketua tersebut. 

Selain tugas yang dijelaskan di atas, tugas lain dari ketua Gapoktan Pabbalu 

Kanan adalah mempromotori semua anggotanya dalam proses diskusi, artinya ketua 

yang memulai pembicaraan dan memberikan ruang kepada anggotanya untuk 

berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang didapatkan di lapangan. 

Selanjutnya tugas ketua Gapoktan yaitu untuk menetralisir konflik yang akan terjadi 

dalam proses mengomunikasikan mengenai penyediaan pupuk subsidi. Seperti yang 

dinyatakan oleh Rahim selaku ketua Gapoktan Pabbalu Kanan yang menyatakan 

bahwa: 

Ilalang pembagian kerjayya anne, tungga-tunggalaki anggotayya nisare jama-

jamang atau nisarei tanggung jawa’ lalang kelompokna. Karna pembagian 

kerjayya anne namudahkanki untuk anjamai jama-jamanga, karna massing-

massing niaja tanggung jawabna, misalna nakke sebagai ketua, ya nakke anne 

selalu memimpin anggotanya dan antampungi keluh kesahna para kelompok 

tania untuk niboyang solusi anjo akkulle assulu ri masalayya anne.
19

  

Artinya: 

Di dalam kelompok Gapoktan diberikan masing-masing amanah atau tanggung 

jawab pekerjaan dalam kelompoknya. Karena pembagian kerja ini akan lebih 

memudahkan pada setiap anggota Gapoktan dalam menjalankan tugasnya. 

Misalnya tanggung jawab sebagai ketua Gapoktan itu memimpin anggotanya 

dan menampung seluruh keluh kesah para kelompok tani untuk dicarikan 

solusinya dengan cara musyawarah. 

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebelum Gapoktan Pabbalu 

Kanan melakukan penginputan data atau penyusunan RDKK, mereka terlebih dahulu 

                                                           
19Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.      
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membagikan pekerjaan pada anggota-anggotanya termasuk pembagian kerja untuk 

ketua Gapoktan, tujuan pembagian kerja dalam kelompok Gapoktan adalah agar 

lebih memudahkan kelompok Gapoktan dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

masing-masing. 

2) Sekretaris Kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan 

Tugas sekretaris kelompok Gapoktan yaitu bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan administrasi kegiatan non-keuangan dengan rincian tugas yaitu mencatat 

segala keputusan penting dalam setiap rapat, menindaklanjuti hasil-hasil rapat, 

menyampaikan hasil-hasil rapat dengan cara membuat notulen dan disampaikan 

dalam rapat berikutnya, membuat dan menyimpan serta menyampaikan hasil notulen 

rapat kepada pengurus, membuat undangan, menyiapkan surat menyurat dan 

pengarsipannya, membuat laporan-laporan (laporan bulanan, laporan tahunan). 

Apabila diperlukan dapat ditunjuk wakil sekretaris dengan tugas antara lain mewakili 

sekretaris bilamana sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dan 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekretaris sebatas ruang lingkup 

tugas-tugas sekretaris tersebut. 

Hasil wawancara peneliti dengan Syamsuddin selaku ketua kelompok tani di 

Desa Taring yang menyatakan bahwa: 

Proses ilalang angkomunikasikangi anne passala passediaan pupuka, nia anjo 

tau sakre ancatatki anjo ni diskusikanga atau nikomunikasikanga iyami antu 

sekretaris jabatanna ia, sollangna punna kalompok Gapoktan Pabbalu Kanan 

anngadakangi misse pertemuan, na ni boyai masalahna anjo lekbaka 

nidiskusikan, tinggal nasampaikan ji anjo masalahyya oleh sekretariska yang 

sesuai anjo lekbaka na catat ri pertemuan rioloa.
20

 

Artinya: 

Dalam proses mengomunikasikan mengenai penyediaan pupuk subsidi, 

sekretaris yang bertanggung jawab penuh dalam mencatat atau merangkum 

                                                           
20Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Parangloe, Wawancara, di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.    
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semua hasil diskusi dari awal diskusi sampai menghasilkan keputusan dalam 

kelompok, baik itu keputusan sementara maupun keputusan yang sudah final. 

Sebab, jika nanti diadakan pertemuan kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan 

untuk mengevaluasi hasil keputusan sebelumnya, maka sekretaris yang 

menyampaikan semua hasil rangkuman atau notulen berdasarkan hasil diskusi 

pada pertemuan sebelumnya. 

Sekretaris bertugas untuk mencatat semua hasil rapat yang dihasilkan dalam 

pertemuan kelompok dalam membahas masalah penyediaan pupuk subsidi. Semua 

hasil rapat di dalam pertemuan yang telah dicatat atau dirangkum oleh sekretaris, 

kemudian disampaikan pada pertemuan selanjutnya untuk dikomunikasikan bersama 

kelompok. 

3) Bendahara Kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan 

Tugas bendahara kelompok yaitu bertanggung jawab menangani seluruh 

kegiatan administrasi keuangan kelompok dengan rincian tugasnya yaitu: menerima 

pembayaran atas nama kelompok dan menyimpannya dengan baik, melakukan 

pembayaran atas persetujuan ketua kelompok, menyimpan dan memelihara arsip 

transaksi keuangan, menyelenggarakan dan memelihara administrasi keuangan 

kelompok dan menyusun laporan keuangan secara berkala (bulanan dan tahunan). 

4) Bidang-Bidang 

Tugas bidang-bidang dalam kelompok sesuai dengan keperluannya kelompok 

dapat menetapkan beberapa seksi. Sebagai contoh seksi simpan pinjam. Seksi ini 

memunyai tugas melayani anggota yang akan menyimpan atas meminjam uang dan 

mencatatnya dalam buku simpan pinjam, melakukan pencatatan penerimaan dan 

pembayaran kegiatan simpan pinjam dalam buku kas simpan pinjam serta membuat 

laporan bulanan dan laporan tahunan untuk kegiatan simpan pinjam.  

Bidang non-simpan pinjam mempunyai tugas meliputi: melayani anggota 

dalam kegiatan non simpan pinjam, merencanakan dan mengusulkan kepada ketua 
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tentang pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan anggota, melakukan pencatatan 

tentang barang anggota kelompok dalam buku pengadaan barang serta membuat 

laporan bulanan dan tahunan untuk bidang yang bersangkutan. Untuk bidang-bidang 

lainnya dapat dirumuskan tugasnya sesuai dengan kesepakatan dalam rapat pengurus. 

5) Hak dan Kewajiban Anggota Gapoktan 

Setiap anggota Gapoktan Pabbalu Kanan memunyai hak dan kewajiban 

dalam kelompoknya, antara lain: berhak untuk menyampaikan usul/saran/pendapat 

kepada pengurus baik dalam rapat maupun diluar forum rapat, memilih dan dipilih 

menjadi pengurus kelompok, memperoleh pelayanan yang sama sesuai bidang 

kegiatan yang dilakukan dalam kelompok, serta memperoleh manfaat baik berupa 

keuntungan material yang diperoleh dari berkelompok tersebut. Sedangkan 

kewajiban anggota kelompok antara lain mematuhi aturan-aturan atau kesepakatan 

dalam kelompok, mematuhi keputusan-keputusan rapat, hadir dan aktif pada setiap 

rapat-rapat anggota (rapat dua mingguan, rapat bulanan, atau rapat-rapat lainnya), 

membayar iuran-iuran (iuran bulanan, iuran pokok), aktif memanfaatkan pelayanan 

yang diselenggarakan oleh kelompok serta wajib tanggung renteng (menanggung 

biaya secara bersama-sama) jika ada sesuatu kejadian dalam kelompok yang 

diakibatkan oleh ketidaksengajaan. 

Setelah dilakukan pembagian kerja pada anggota Gapoktan dan menjelaskan 

hak dan kewajibannya, diharapkan dalam menjalankan tugasnya setiap anggota 

Gapoktan dapat bertanggung jawab penuh terhadap amanah yang diembannya. 

Karena salah satu tujuan pembagian kerja ini adalah agar setiap anggota Gapoktan 

berkontribusi dalam penyediaan pupuk subsidi. 

2. Proses Komunikasi dalam Mengevaluasi Program Gapoktan 
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Gapoktan Pabbalu Kanan tidak sekadar menyusun program data RDKK 

masyarakat tani saja, tetapi anggota Gapoktan diharapkan dapat memberikan 

evaluasi terhadap program-program yang telah disusun sebelumnya. Tujuan 

mengevaluasi program RDKK adalah untuk menilai dan melihat sejauh mana 

perkembangan program yang telah disusun sebelumnya.  

Setelah melihat perkembangan program yang telah disusun, selanjutnya jika 

program sudah baik maka diharapkan dapat menjalankan program yang telah disusun 

bersama. Dan apabila program yang telah disusun belum berkembang, diharapkan 

secepatnya membenahi program yang masih kurang maksimal dengan cara 

mengomunikasikan bersama anggota Gapoktan. 

Mengomunikasikan hal-hal yang perlu dievaluasi dalam program penyusunan 

RDKK itu sangat penting, karena dapat memberikan informasi tambahan dan 

wawasan bagi kelompok untuk mengatur strategi baru dalam menyusun data 

masyarakat tani. Salah satu strategi yang ditawarkan oleh ketua Gapoktan Pabbalu 

Kanan yaitu sebelum menyusun data RDKK setiap ketua kelompok tani yang ada di 

desa/kelurahan mendatangi masyarakat tani dengan tujuan mendata kartu 

keluarganya untuk kepentingan penyusunan program RDKK.  

Evaluasi penyusunan program RDKK memang penting dilakukan dalam 

rangka menyelaraskan tujuan program yang akan dilaksanakan, sehingga arah dari 

kegiatan evaluasi dapat diketahui dengan baik. Mengevaluasi program-program ini 

bertujuan untuk memperbaiki kesalahan pada program yang telah disusun 

sebelumnya. 

Mengevaluasi program RDKK itu ditentukan berdasarkan pada pedoman 

pembinaan Gapoktan. Salah satu output program yang diharapkan dalam pembinaan 

Gapoktan adalah peningkatan kemampuan kelompok Gapoktan dalam menjalankan 
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fungsinya sebagai kelompok organisasi masyarakat. Sehingga dalam hal ini setiap 

anggota dibutuhkan kecakapan dalam berkomunikasi, serta pengalaman dan ilmu 

pengetahuan. 

Mengevaluasi suatu program memang perlu dikomunikasikan bersama 

anggota Gapoktan untuk menilai dan melihat sejauh mana perkembangan program 

yang telah dilakukan kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan yang bertujuan untuk 

merefleksi kembali program yang telah disusun sebelumnya, sehingga ada perbaikan 

program secara berkala. Seperti yang dikatakan oleh Rahim selaku ketua Gapoktan 

menyatakan bahwa: 

Sebenarna anne erokki nitingkatkan memang wawasanna anne anggota 

Gapoktanga dan dibutuhkan memang dukungan battu ri pammarentayya serta 

akullei niadakan bimbingan siagang pelatihan sollanna kullei attambah 

wawasanna.
21

 

Artinya: 

Untuk meningkatkan wawasan kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan diperlukan 

dukungan dari pemerintah, tokoh formal dan nonformal, serta bimbingan dan 

pelatihan pertanian mengenai informasi terkait perkembangan pertanian agar 

wawasan anggota kelompok tani semakin bertambah.  

Penjelasan di atas sesuai juga yang dikemukakan oleh Syarif HR bahwa 

setiap anggota Gapoktan Pabbalu Kanan memang masih perlu peningkatan wawasan 

dalam hal penyusunan program RDKK. Untuk meningkatkan wawasan kelompok 

Gapoktan dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan pendidikan nonformal 

dari pihak Penyuluh Pertanian. Melalui cara pelatihan ini dapat menambah wawasan 

anggota Gapoktan Pabbalu Kanan, sehingga proses diskusi dalam mengkomunikasi 

masalah penyusunan RDKK, para anggota Gapoktan Pabbalu Kanan tidak kaku lagi, 

artinya tidak takut lagi dalam menyampaikan informasi serta mampu diajak 

                                                           
21Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.      
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kerjasama dengan cara saling bertukar pikiran, sehingga lebih mudah mengevaluasi 

program yang telah disusun bersama.
22

 

Pernyataan di atas, sesuai juga yang dikemukakan oleh Syarif HR selaku 

anggota kelompok tani yang menyatakan bahwa: 

Punna lannyusun towwa program RDKK bare kullei ni evaluasi anjo program-

program anu lekbaka nisusun allaloa, tujuanna anjo evaluasia i lalang proses 

komunikasia anne iyamiantu bare akkulleki ampakabajiki anjo data anjo 

salahyyaa siagang kulle tongki anu hati-hati punna lannyusunki program 

RDKK taung labattua mae.
23

  

Artinya: 

Dalam menyusun program RDKK sebagai upaya penyediaan pupuk subsidi 

untuk masyarakat tani, memang perlu evaluasi program-program yang telah 

disusun sebelumnya untuk melihat apa saja yang perlu dibenahi dalam program 

yang dijalankan oleh Gapoktan Pabbalu Kanan, agar nantinya lebih berhati-

hati lagi dalam menyusun RDKK selanjutnya. 

Beberapa hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa peninjauan 

kembali program RDKK yang telah disusun merupakan upaya untuk memperbaiki 

kesalahan data dalam penyusunan program RDKK sebelumnya. Hasil evaluasi 

nantinya diperbaiki dan dikembangkan lagi oleh kelompok Gapoktan Pabbalu 

Kanan. Dan  setelah hasilnya sudah baik maka kemudian diajukan kepada 

pemerintah dan menteri pertanian untuk diproses lebih lanjut. 

Proses komunikasi dalam pertemuan kelompok tani menghasilkan beberapa 

hal-hal yang perlu dievaluasi yaitu sebagai berikut:  

a. Evaluasi Mengenai Pengawasan Program 

Proses evaluasi terhadap penyusunan RDKK merupakan salah satu langkah 

yang dilakukan oleh Gapoktan Pabbalu Kanan dalam mengawasi jalannya suatu 

program yang telah disusun oleh Gapoktan yang didampingi oleh PPL. Pengawasan 

                                                           
22Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.     
23Syarif HR (Umur 29 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Taring, Wawancara, di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.   
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program RDKK tersebut merupakan upaya Gapoktan/Poktan untuk membantu 

masyarakat tani dalam menyediakan pupuk subsidi.  

Proses pengawasan ini bertujuan untuk mengoreksi kesalahan program yang 

telah disusun sebelumnya dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam 

penyusunan program RDKK selanjutnya, sehingga nantinya dapat memanimalisir 

kesalahan yang serupa, seperti kesalahan dalam menginput data masyarakat tani. 

Selanjutnya pengawasan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya sistem nepotisme 

dan mencegah oknum kelompok tani melakukan penjualan pupuk subsidi yang 

mahal pada masyarakat tani. 

Selanjutnya dalam proses penyusunan RDKK, kelompok Gapoktan 

diharapkan mengawasi program yang telah disusun sebelumnya yang bertujuan 

untuk menilai dan mengoreksi kelengkapan data setiap masyarakat tani. Diharapkan 

juga pada anggota  Gapoktan selalu siap untuk berkontribusi dan tidak bersifat apatis 

dalam proses penyusunan data RDKK. Sebab, penyusunan data RDKK ini 

merupakan upaya yang dilakukan oleh kelompok Gapoktan untuk membantu 

masyarakat tani memenuhi kebutuhan pertaniannya.  

Hasil wawancara dengan Rahim selaku anggota Gapoktan Pabbalu Kanan 

mengatakan bahwa pengawasan dalam proses penyusunan RDKK penting dilakukan, 

karena pengawasan program tersebut bertujuan untuk mengoreksi kesalahan dalam 

penyusunan data RDKK, sehingga nantinya dapat memanimalisir kesalahan dalam 

menyusun program-program.
24

 

Proses mengomunikasikan masalah penyediaan pupuk serta mencarikan 

solusinya merupakan upaya untuk membantu masyarakat tani menyediakan pupuk. 

                                                           
24Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
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Oleh karena itu, pengawasan bertujuan untuk mengawasi program-program yang 

telah disusun oleh Gapoktan Pabbalu Kanan untuk menilai apakah program yang 

telah disusun sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Selanjutnya 

diharapkan pada kelompok Gapoktan melakukan pengawasan secara ketat dan 

selektif.  

Berdasarkan hal tersebut, Darwis selaku anggota Gapoktan Pabbalu Kanan 

mengemukakan bahwa pengawasan sebagai proses untuk menilai dan melihat 

perkembangan program RDKK yang telah disusun oleh kelompok Gapoktan. 

Sehingga dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh kelompok Gapoktan 

diharapkan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Pengawasan dalam proses 

penyusunan program RDKK diharapkan selalu berfungsi dalam kelompok Gapoktan, 

karena pengawasan dalam penyusunan RDKK merupakan salah satu indikator 

penting yang akan menentukan terlaksananya suatu program atau kegiatan.
25

  

Pernyataan di atas sesuai juga yang dikatakan oleh Baso selaku anggota 

Gapoktan Pabbalu Kanan, bahwa pengawasan memang perlu dilakukan oleh 

kelompok Gapoktan, hal ini bertujuan dalam rangka mengawasi data masyarakat 

yang telah disusun. Tujuan mengawasi program yang disusun yaitu ketika ada 

masalah yang muncul dalam penyusunan data RDKK, anggota kelompok turut andil 

dalam memperbaiki kesalahan yang muncul pada saat penyusunan RDKK.
26

 

Beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

penyusunan RDKK memang penting untuk dilakukan, agar kegiatan atau program 

data RDKK yang disusun tidak ada lagi kesalahan dalam penginputan data yang 

                                                           
25Darwis (Umur 49 Tahun), Anggota Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.     

26Baso (Umur 49 Tahun), Anggota Gabungan Kelompok Tani, Wawancara, di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
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menyangkut data masyarakat tani. Selanjutnya ketika data masyarakat tani dan 

penyusunan RDKK sudah tersusun dengan baik maka nantinya diharapkan pada saat 

penyaluran pupuk subsidi pembagiannya merata pada seluruh masyarakat tani desa 

atau kelurahan, serta tidak memberikan kesempatan pada oknum Gapoktan dan 

Poktan melakukan penyelewengan pupuk subsidi untuk keperluan pribadinya. 

Pengawasan program RDKK tidak hanya menyangkut masalah mencegah 

terjadinya penyelewengan pupuk subsidi, tetapi pengawasan juga dapat berupa 

tindakan koreksi terhadap kesalahan dalam penyusunan program data RDKK yang 

telah disusun oleh kelompok Gapoktan. Seperti yang dikemukakan oleh Rahim 

selaku ketua Gapoktan Pabbalu Kanan yang mengatakan bahwa pengawasan sangat 

penting dilakukan dalam penyusunan RDKK agar tidak salah dalam memasukan data 

seperti penyusunan RDKK sebelumnya (musim lalu).
27

  

Pernyataan di atas, sejalan juga yang dikemukakan oleh Syamsuddin yang 

mengatakan bahwa dalam proses penyusunan program RDKK memang harus 

dilakukan pengawasan dan pendampingan dari Penyuluh Pertanian sehingga tidak 

ada kekeliruan dalam menyusun data masyarakat tani, sehingga hal ini dapat 

mencegah terjadinya kesalahan penyusunan data RDKK.
28

 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan 

RDKK sangat penting dilakukan pengawasan terhadap program yang telah disusun 

sebelumnya. Pengawasan program ini bertujuan untuk mengawasi program RDKK 

                                                           
27Rahim (Umur 39 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021  

28Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Parangloe Kecamatan 

Biringbulu, Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 

2021 
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mulai dari pelaksanaannya sampai ke penyaluran pupuk subsidi pada masyarakat 

tani.  

Kegiatan dalam penginputan data masyarakat tani, memang perlu dilakukan 

pengawasan sehingga tidak terjadi kesalahan saat menyusun program data RDKK. 

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam sebuah kelompok hendaknya memiliki suatu 

tujuan yang jelas dan terperinci. Seperti yang diungkapkan oleh Syamsuddin 

mengenai tujuan kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan bahwa: 

Anjo tujuanga yang ingin dicapai pasti tena na tercapai punna tena nia 

anngawasaki anjo rencana jama-jamanga. Ka pasti anu semboroniji anjo 

programnga punna tena nia anngawasaki. Tapi punna nia anngawasiki ia pasti 

kulleki ancegahki anjo nikanayya calo’-calo’ pupuk subsidi. Jari punna 

kullemo niawasi dengan bajik, niharapki anjo kelompok Gapoktanga 

ambagikangi pupuk subsidia sesuai takarang.
29

 

 

Artinya: 

 

Semua tujuan yang ingin dicapai anggota Gapoktan tidak akan tercapai tanpa 

adanya fungsi pengawasan (controlling) data program. Dengan adanya 

pengawasan dari para kelompok tani akan mencegah dan mengurangi berbagai 

penyimpangan serta kesalahan dalam menyusun program RDKK. Sehingga 

pada saat penyaluran pupuk subsidi, ketua kelompok tani diharapkan 

membagikan pupuk tepat sasaran.
30

 

Hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pengawasan terhadap 

penyusunan RDKK merupakan salah satu cara untuk memanimalisir penyimpangan-

penyimpangan yang akan terjadi pada proses penyaluran pupuk subsidi, seperti 

memanimalisir adanya anggota Gapoktan melakukan kecurangan dan nepotisme. 

Pengawasan dalam penyusunan RDKK juga berfungsi untuk mengoreksi kesalahan-

                                                           
29Rahim (Umur 39 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.      

30Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Parangloe Kecamatan 

Biringbulu, Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 

2021.    
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kesalahan dalam penyusunan RDKK, sehingga nantinya lebih mudah memanimalisir 

kesalahan dalam penyusunan data masyarakat tani di masa yang akan datang. 

Untuk memastikan proses penyaluran pupuk subsidi dari pemerintah sampai 

kepada masyarakat tani, diharapkan para kelompok tani untuk selalu melakukan 

komunikasi dan berkoordinasi satu sama lain baik antarsesama kelompok tani 

maupun dengan pemerintah guna untuk memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran. 

Oleh karena itu, diharapkan pada kelompok Gapoktan untuk mengawasi proses 

penyaluran pupuk subsidi tersebut untuk menghindari adanya kecurangan yang 

dilakukan oleh oknum-oknum Poktan dan Pengecer yang mengkibatkan penyaluran 

pupuk tidak tepat sasaran. Adapun tujuan utama dalam melakukan pengawasan 

yaitu: 

1) Untuk mengetahui data yang salah dan memperbaiki data program kedepannya 

serta menuntun anggota Gapoktan dalam setiap aktivitasnya dalam rangka 

melaksanakann suatu rencana yang telah ditetapkan bersamaa sehingga 

memungkinkan mendapatkan hasil yang maksimal. 

2) Mengamati apa yang terjadi pada kondisi masyarakat tani dan 

membandingkanya dengan apa yang seharusnya terjadi. 

3) Melaporkan kepada ketua atau pemerintah penyimpangan-penyimpangan 

terjadi dalam kelompok Gapoktan agar dapat ditindaklanjuti. 

 Demi kelancaran proses pengawasan, kelompok gabungan kelompok tani 

harus saling berkoordinasi satu sama lain dan tentunya dalam hal ini dibutuhkan 

komunikasi yang intens antar kelompok Gapoktan. Komunikasi yang intens pada 

pertemuan sebelumnya dapat membantu proses pengawasan. Pengawasan yang 

dilakukan oleh Gapoktan bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan 

program yang disusun oleh Gapoktan.  
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Rahim selaku ketua Gapoktan Pabbalu Kanan yang menyatakan bahwa ada 

beberapa hal yang perlu dikomunikasikan dalam forum pertemuan tentang prinsip-

prinsip pengawasan mengenai penyusunan program-program RDKK yang disusun 

oleh Gapoktan sebagai berikut:  

1) Anggota Gapoktan Pabbalu Kanan turut andil dalam melakukan pengawasan 

serta memberikan informasi yang akurat kepada anggota kelompok yang lain 

tentang pelaksanaan kegiatan. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan 

dapat menyebabkan kelompok Gapoktan mengambil keputusan yang tidak 

sesuai.  

2) Anggota Gapoktan Pabbalu Kanan diharapkan turut andil dalam proses 

pengawasan program yang disusun oleh kelompok Gapoktan dan diharapkan 

anggota kelompok tani mengumpulkan informasi tepat waktu, disampaikan dan 

dievaluasi secepatnya sehingga dapat dilakukan perbaikan. 

3) Anggota Gapoktan diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif dan 

kompleks. Serta diharapkan kepada anggota Gapoktan dalam menyampaikan 

informasi menggunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh anggota yang lain. 

4) Anggota Gapoktan yang melakukan pengawasan terpusat pada titik-titik 

strategis sistem pengawasan, yang harus dilakukan oleh kelompok Gapoktan 

adalah memusatkan perhatian para anggota Gapoktan pada bidang-bidangnya, 

agar dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi atau 

yang akan mengakibatkan kegagalan paling fatal yang dapat mengakibatkan 

proses penyaluran pupuk tidak tepat sasaran.
31

 

                                                           
31Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021. 
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Pengawasan dalam proses penyusunan program RDDK merupakan salah satu 

tindakan atau proses mengawasi program yang telah disusun yang bertujuan untuk 

mengetahui hasilnya, kesalahannya maupun kegagalannya dalam menyusun data 

masyarakat tani. Kemudian selanjutnya dilakukan perbaikan dan mencegah 

terulangnya kembali kesalahan-kesalahan sebelumnya, serta menjaga agar 

pelaksanaan tidak berbeda dengan perencanaan program yang telah disetujui 

bersama. 

Pengawasan yang dilakukan terhadap program-program yang telah disusun 

sebelumnya harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat tani. Oleh karena itu, 

diharapkan anggota Gapoktan memusatkan perhatian pada bidangnya masing-masing 

agar mengurusi kelompoknya sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan yang  

mengakibatkan distribusi pupuk subsidi tidak merata keseluruh masyarakat tani. 

b. Evaluasi Mengenai Kinerja Kelompok Tani 

Suatu kelompok akan mengalami perkembangan ketika semua anggota 

memegang prinsip jujur dan adil dalam bekerja. Sebab, jika anggota bekerja dengan 

cara yang jujur dan adil maka anggota kelompoknya juga menyenanginya sehingga 

selalu dapat dipercayakan untuk mengontrol kelompoknya dan memberikan 

kontribusi untuk masyarakat terutama para petani.  

Seperti halnya ketika kelompok tani bekerja dengan cara yang jujur dan adil 

dalam menyalurkan pupuk pada masyarakat tani, maka masyarakat tani juga akan 

senang dan respek. Dengan bekerja secara jujur dan adil juga menjauhkan stigma 

negatif masyarakat terhadap kinerja Gapoktan/Poktan. 

Wujud yang diharapkan oleh masyarakat tani dalam tahap pendataan kartu 

keluarga dan KTP yaitu ketika ketua kelompok tani mendapat perintah dari ketua 

Gapoktan untuk melakukan pendataan kartu keluarga dan KTP seluruh masyarakat 
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tani, maka sudah seharusnya ketua kelompok tani mengikuti prosedur yang ada, 

artinya ketua kelompok tani yang terdapat di dusun dan di desa melakukan pendataan 

kepada seluruh masyarakat tani. Tetapi fakta dan data yang terjadi di lapangan yaitu 

ada beberapa oknum kelompok tani yang memiliki sifat adil dan jujur, karena oknum 

ketua kelompok tani tersebut tidak melakukan pendataan kartu keluarga dan KTP 

terhadap masyarakat tani untuk keperluan penyusunan RDKK.  

Sebagai akibat dari oknum kelompok tani yang tidak melakukan pendataan 

kartu keluarga dan KTP pada masyarakat tani adalah kelompok tani dan pengecer 

bebas melakukan sistem nepotisme, di mana ketua kelompok tani tersebut hanya 

memberikan pupuk subsidi kepada keluarganya saja walaupun tanpa pendataan kartu 

keluarga dan KTP, sehingga hal tersebut banyak masyarakat tani yang mengeluh 

karena tidak mendapatkan pupuk subsidi. Seperti yang dikatakan oleh Rahim selaku 

ketua Gapoktan Pabbalu Kanan yang menyatakan bahwa: 

Anne sebenarna haruski ang evaluasiki anjo masalah kinerjanya kelompok tani 

setiap desa dan kelurahanga, supaya ni issengi, apakah nalakukanji anjo 

nisuroangi atau tena, atau sesuaiji prosedur ambagikangi pupuka atau tena. 

Jari anjo tujuanna anne kelompok tania haruski mange ri masyarakatka 

angsampaikangi bahwa nani allei kartu keluargata untuk keperlua RDKK 

supaya akkulleki angguppa pupuk subsidi.
32

 

Artinya:  

Proses komunikasi dalam pertemuan ini, salah satu yang perlu di evalusi juga 

adalah mengenai kinerja setiap kelompok tani yang ada di desa atau kelurahan. 

Tujuannya adalah agar kita dapat mengetahui apa saja kinerja kelompok tani 

selama ini, sehingga mengakibatkan masyarakat masih saja mengeluh karena 

susah mendapatkan pupuk subsidi. Sehingga nantinya diketahui apakah semua 

kelompok tanimenjalankan tugasnya sesuai prosedur yang ada. Salah 

prosedurnya yaitu setiap ketua kelompok tani melakukan pendataan kartu 

keluarga dan KTP masyarakat tani untuk keperluan penyusunan RDKK. 

                                                           
32Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
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Penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

Syamsuddin yang mengatakan bahwa: 

Tujuanna dilakukangi pendataan Kartu Keluargana masyarakat tania supaya 

tenamo niak ketua kelompok tania anglakukangi anjo sistem nepotismea. Ka 

loe anjo laporan battu ri petania siagang anjo naungkapkanga beberapa 

anggota kua nia beberapa kelompok tani di Desa Parangloe, Taring, Pencong, 

Tonrorita na Bori masunggu kana keluargana tongji nasare pupuk subsidi 

bahkan ri Desa Julukanayya anjo kelompok tania tena nalakukangi pendataan 

ri masyarakat tania jari para-parana ji nasare pupuk. Sehingga hal anne 

banyak masyarakat tani yang tidak mendapat pupuk subsidi nasaba nia sistem 

nepotisme.
33

 

Artinya:  

Tujuan dilakukannya pendataan Kartu Keluarga terhadap masyarakat tani 

adalah agar nantinya tidak ada lagi oknum yang melakukan sistem nepotisme. 

Karena sudah banyak laporan dari masyarakat tani dan beberapa laporan dari 

anggota Gapoktan bahwa sering terjadi sistem nepotisme atau sistem 

kekeluargan dalam pembagian pupuk subsidi, seperti yang terjadi di Desa 

Parangloe, Taring, Pencong, Kelurahan Tonrorita dan Borimasunggu. Bahkan 

di Desa Julukanayya terdapat oknum yang tidak melakukan pendataan kartu 

keluarga pada masyarakat sehingga ketua kelompok tani memliki kebebasan 

dalam membagikan pupuk kepada keluarganya sendiri.  

Pernyataan di atas sejalan yang dikatakan oleh Syarif HR. yang mengatakan 

bahwa: 

Punna di Desa Taring, loe masyarakat mengeluh nasaba punna lawattunnami 

ammupuka batarak tena natassedia pupukna. Nia  laporan battu ri 

masyarakaka (Dg Jarre) nakana “nia anjo ketua kelompokna di Dusun 

Pataung, Dusun Bangkala, na Dusun Pannyawwakang pore-pore bijanna 

ngasengji nasare pupuk, punna mangeki kanjo ri kelompok tania nakana 

tenapa niak pupuk antama, na punna niciniki anjo bijanna biasa niamo 

anggandeng taklima pupuk, nia  taktallu”. Jari anjo nakanayya petania kullei 

ni evaluasi bajik-bajik anne kinerjana kelompok tania supaya tanremo 

nalakukangi anjo sistem kaminjoa. Artina, setiap anjo ketua kelompok tani taat 

dengan aturan dan prosesdur yang berlaku.
34

 

Artinya: 

                                                           
33Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Parangloe Kecamatan 

Biringbulu, Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 

2021.  
34Syarif HR (Umur 29 Tahun), Ketua Kelompok Tani Desa Taring Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.    
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Di Desa Taring banyak masyarakat tani yang mengeluh karena tidak 

mendapatkan pupuk subsidi. Bahkan ada laporan dari masyarakat tani (Dg 

Jarre) yang mengatakan bahwa “ di Desa Taring tepatnya di Dusun Pataung, 

Dusun Bangkala dan Pannyawakkang, ketua kelompok tani hanya membagikan 

pupuk subsidi tersebut hanya kepada keluarga terdekatnya saja. Dg Jarre 

melanjutkan bahwa ketika saya datang kesana untuk membeli pupuk, seringkali 

ketua kelompoknya taninya mengatakan pupuk belum ada yang masuk, padahal 

ketika keluarganya datang dia langsung memberikan pupuk tersebut dengan 

alasan sudah dibayar duluan” dari laporan masyarakat tani tersebut perlu 

dilakukan penelusuran dan mengevaluasi kinerja kelompok tani tersebut. 

Beberapa hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu yang 

perlu di evaluasi dalam kelompok Gapoktan yaitu kinerja dari kelompok tani. Karena 

kelompok tani di Desa Taring masih ada yang bekerja tidak adil dan jujur, sehingga 

banyak masyarakat tani yang merasa dirugikan terhadap kinerjanya. Sehingga hal 

tersebut perlu di evaluasi dan diberikan peringatan agar tidak melakukan kesalahan 

yang sama. 

Apabila kinerja kelompok tani itu baik, maka hasilnya juga akan baik. Jadi 

dalam hal ini kinerja kelompok tani merupakan salah satu penunjang keberhasilan 

tersusunnya data RDKK yang sesuai dengan data masyarakat tani. Sebab ketika 

kelompok tani bekerja secara adil dan jujur, maka tidak akan ada masyarakat yang 

dirugikan terhadap kinerjanya. 

Asumsi dari peneliti yaitu keterlibatan semua anggota kelompok tani dalam 

proses evaluasi penyusunan program RDKK dapat menunjang berkembangnya 

sebuah kelompok Gapoktan terutama dalam menjalankan perannya sebagai anggota 

kelompok tani, karena dengan keterlibatan anggota Gapoktan dalam mengevaluasi 

program yang telah disusun, dapat memudahkan untuk mendapatkan informasi-

informasi yang relevan yang sesuai permasalahan yang dikomunikasikan, seperti 

informasi tentang keluhan-keluhan masyarakat tani mengenai penyebab terjadinya 

kelangkaan pupuk di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Kemudian setelah 
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mendapatkan informasi mengenai kelangkaan pupuk subsidi, diharapkan ketua dan 

anggota Gapoktan memperbaiki hal apa saja yang perlu dibenahi dalam penyusunan 

data RDKK.  

c. Evaluasi Data RDKK 

Diharapkan anggota Gapoktan Pabbalu Kanan memperbaiki data program 

yang masih salah agar dapat memanimalisir hasil kesalahan data. Serta diharapkan 

bekerjasama untuk mengawasi jalannya proses penyusunan RDKK dan mengawasi 

proses penyaluran pupuk subsidi pada masyarakat tani. 

Evaluasi data RDKK dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah semua 

masyarakat tani sudah terdaftar atau belum. Jika masih ada masyarakat tani belum 

terdaftar dalam data RDKK, maka diharapkan Gapoktan dan Poktan melakukan 

peninjauan kembali penyebab masih adanya masyarakat tidak terdaftar, dan hal ini 

sudah tanggung jawab dari Gapoktan dan Poktan dalam memperbaikinya. 

Cara yang dilakukan oleh Gapoktan dan Poktan untuk memperbaiki datanya 

yaitu memeriksa kembali semua kinerja anggota Gapoktan dan Poktan, apakah sudah 

melakukan pendataan kepada seluruh masyarakat tani atau belum, jika masih ada 

Poktan yang belum melakukan pendataan, maka diharapkan Poktan melakukan 

pendataan kartu keluarga dan KTP, karena pendataan tersebut digunakan untuk 

keperluan penyusunan RDKK. Seperti yang dikatakan oleh Rahim selaku Ketua 

Gapoktan yang menyatakan bahwa: 

Jeka data RDKKya nakullai anjo PPL ka di evalusi ammoterek, nasaba’ anjo 

PPL ka curigai nakana anngura loe injai masyarakaka tena na annarima pupuk 

subsidi. Na ternyata loe kinjai Poktan tena na urusiki kelompokna, seperti tena 

na allakukangi anne pendataan mange ri masyaraka’ tani. Jari anjo kodong 

masyaraka’ tani loe tongi ka susang anggappa pupuk subsidi.
35

 

                                                           
35

Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
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Artinya: 

Pihak PPL menginginkan data RDKK yang disusun oleh Gapoktan ditinjau 

kembali datanya, apakah semua masyarakat tani sudah terdata dalam data RDKK 

atau belum. Karena masih banyak masyarakat tani yang tidak mendapatkan 

pupuk subsidi, sehingga masyarakat tani kesusahan jika ingin memupuk tanaman 

jagungnya. 

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa data RDKK yang telah 

disusun oleh Gapoktan dan Poktan perlu ditinjau kembali, artinya meninjau kembali 

apakah semua masyarakat tani sudah terdata oleh kelompok Poktan atau belum. Oleh 

karena itu diharapkan Poktan dapat melakukan pendataan secara menyeluruh 

terhadap masyarakat tani, agar pada saat pembagian pupuk subsidi sesuai dengan 

data RDKK yang telah disusun. 

3. Proses Komunikasi dalam Pengambilan Keputusuan 

Komunikasi dapat mempermudah pengambilan keputusan dalam komunikasi 

kelompok Gapoktan, karena dengan berkomunikasi permasalahan yang didiskusikan 

akan lebih mudah diputuskan. Proses komunikasi juga memberikan informasi bagi 

kelompok, sehingga dapat mempermudah pengambilan keputusan dengan 

mengambil referensi melalui penyampaian data maupun problem yang dikemukakan 

oleh anggota Gapoktan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui 

musyawarah dan mufakat bersama anggota kelompok. 

Pengambilan keputusan terhadap masalah penyediaan pupuk subsidi, 

memang perlu dikomunikasikan bersama anggota Gapoktan, karena dalam 

menyediakan pupuk subsidi terlebih dahulu dibuatkan RDKK yang memuat data 

masyarakat tani yang telah dikumpulkan masing-masing Poktan.  

Proses pengambilan keputusan membutuhkan langkah-langkah dalam 

memutuskan permasalahan. Langkah-langkah tersebut dibagi menjadi enam langkah 

yakni menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan persoalan, mengembangkan 
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alternatif, mengevaluasi alternatif yang digunakan, memilih salah satu alternatif dan 

melaksanakan keputusan. Seperti yang dijelaskan oleh Eliana Sari dalam bukunya 

“pengambilan keputusan dalam kelompok” berikut ini mengenai langkah-langkah 

pengambilan keputusan yang diterapkan dalam proses komunikasi kelompok 

Gapoktan Pabbalu Kanan yaitu sebagai berikut: 

a. Menetapkan Tujuan dan Sasaran 

Menetapkan tujuan dan sasaran salah satu hal langkah awal sebelum 

mengambil suatu keputusan terhadap hasil diskusi dalam kelompok. Karena dalam 

memutuskan perkara atau masalah perlu ada tujuan jelas yang ingin dicapai sehingga 

keputusan yang dihasilkan nantinya tepat sasaran. 

Berdasarkan hal ini, Rahim selaku ketua Gapoktan Pabbalu Kanan 

menyatakan bahwa langkah sebelum mengambil keputusan terhadap masalah yang 

dibahas oleh kelompok Gapoktan yaitu menetapkan terlebih dahulu tujuan yang 

ingin dibahas dan yang ingin dicapai, sehingga nantinya keputusan yang diambil 

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
36

 

Kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan perlu menetapkan tujuan dan sasaran 

yang akan dilakukan anggota kelompok Gapoktan. Sebelum menetapkan tujuan dan 

sasaran, maka diperlukan terlebih dahulu untuk menilai perkembangan anggota 

Gapoktan dalam menyusun program-program penyusunan RDKK yang telah dibuat. 

Jika tujuan dan sasaran yang telah dibuat sudah jelas, maka ketua Gapoktan dapat 

menilai apakah hasil yang dicapainya sesuai dengan tujuan yang telah disusun 

sebelumnya.  

b. Menentukan Persoalan  

                                                           
36Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021  
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Setelah menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka selanjutnya 

yang perlu dilakukan sebelum mengambil keputusan yaitu menentukan persoalan. 

Menentukan persoalan dalam mengomunikasikan kelangkaan pupuk dan penyediaan 

pupuk subsidi mengarahkan pada kelompok untuk memecahkan persoalan tersebut. 

Menurut Syamsuddin selaku ketua kelompok tani di Desa Taring menyatakan 

bahwa sebelum mengambil suatu keputusan terhadap masalah yang dibahas terlebih 

dahulu kita menentukan persoalan. Menentukan persoalan bertujuan untuk lebih 

mengarahkan suatu kelompok dalam mengomunikasikan permasalahannya yang 

ingin diberikan solusi.
37

 

Persoalan bisa saja terjadi pada hasil yang dicapai  tidak sesuai dengan tujuan 

dan sasaran. Untuk menentukan persoalan sesuai sasaran yang diinginkan, perlu 

dikomunikasikan bersama anggota untuk mencapai tujuan bersama. Sasaran yang 

diinginkan oleh Gapoktan antara lain: semua masyarakat tani mendapatkan pupuk 

subsidi secara merata, dan tidak ada lagi oknum yang menyelewengkan pupuk dan 

menjual pupuk dengan harga yang mahal. 

c. Mengembangkan Alternatif  

Setelah Gapoktan menetapkan tujuan dan sasaran, serta menentukan 

persoalan, sekarang Gapoktan melakukan langkah ketiga, yakni fase 

mengembangkan beberapa alternatif untuk mengatasi kesulitan dalam penyusunan 

program RDKK. Artinya ketua dan anggota Gapoktan menyusun beberapa 

pemecahan yang paling besar kemungkinannya akan terjadi, seperti memberikan 

amanah kepada semua kelompok tani untuk mengumpulkan kartu keluarga 

                                                           
37Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Parangloe Kecamatan 

Biringbulu, Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 

2021.  
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masyarakat tani yang sesuai domisili Kecamatan Biringbulu untuk kebutuhan 

penyusunan RDKK.  

d. Mengevaluasi Alternatif  

Setelah ketua Gapoktan mengembangkan beberapa alternatif, langkah 

berikutnya adalah mengevaluasi semua alternatif. Dalam setiap pengambilan 

keputusan, ketua memunyai tujuan memilih alternatif yang memberikan feedback 

yang baik dalam penyusunan RDKK. Oleh karena itu, ketua Gapoktan perlu 

memunyai pedoman untuk mengadakan perbandingan antara program yang dulu 

dengan program sekarang. 

e. Memilih Satu Alternatif  

Langkah ke lima dalam pengambilan keputusan adalah memilih satu 

alternatif, yakni alternatif yang paling mungkin dapat mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan bahwa keputusan bukanlah tujuan akhir, tetapi keputusan hanya salah satu 

cara untuk mencapai tujuan Gapoktan Pabbalu Kanan yaitu membantu masyarakat 

tani menyediakan pupuk subsidi melalui penyusunan program RDKK.  

f. Melaksanakan Keputusan yang Sudah Diputuskan  

Langkah ke enam pengambilan keputusan adalah melaksanakan keputusan. 

Pada tahapan ini ketua Gapoktan selaku pengambil keputusan (decision maker) harus 

melaksanakan alternatif bersama anggota kelompok yang sudah dipilih secara efektif 

agar sasaran dapat tercapai. Proses pengambilan keputusan tidak hanya ketua 

Gapoktan saja yang berperan tetapi semua anggota kelompok juga ikut andil dalam 

mengambil keputusan, karena jika persoalan diputuskan secara musyawarah dan 

mufakat maka hasilnya juga akan baik. 

Adapun enam langkah pengambilan keputusan yang dijelaskan oleh Eliana 

Sari dalam bentuk gambar berikut ini: 
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Gambar 4.2 Proses Komunikasi Gapoktan Pengambilan Keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Eliana Sari, Pengambilan Keputusan dalam Organisasi, 2007 

Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat dijelaskan secara garis besarnya yaitu 

sebelum melaksanakan keputusan yang sudah diputuskan bersama, diharapkan 

kepada ketua dan anggota Gapoktan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu 

terhadap program yang telah disusun sebelumnya, dengan tujuan untuk memastikan 

apakah program yang sudah disusun sudah sesuai atau belum dengan standarisasi 

penyusunan data RDKK. Jika sudah diputuskan secara musyawarah dan mufakat, 

maka selanjutnya keputusan tersebut dilaksanakan sesuai yang telah disepakati. 

Sesuai juga dengan penjelasan Rahim yang menyatakan bahwa sebelum 

melakukan pengambilan keputusan dalam proses komunikasi maka perlu kita 

mendengarkan beberapa informasi dari beberapa anggota Gapoktan. Mendengarkan 

informasi tersebut sebagai bentuk melakukan pemeriksaan terhadap program yang 

telah disusun, agar dalam pengambilan keputusan dalam forum tidak menghasilkan 
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keputusan yang merugikan bagi masyarakat tani. Karena tujuan dilakukannya 

pengambilan keputusan ini adalah untuk memanimalisir kesalahan dalam 

penyusunan program-program selanjutnya, sehingga tidak merugikan masyarakat 

tani.
38

 

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam proses komunikasi 

pasti ada hasil yang ingin dicapai. Hasil yang ingin dicapai oleh kelompok Gapoktan 

Pabbalu Kanan meliputi: tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk, meratanya penyaluran 

pupuk pada setiap desa/kelurahan, tidak ada lagi anggota Gapoktan Pabbalu Kanan 

yang menjual pupuk dengan harga yang mahal dan tidak ada lagi sistem nepotisme. 

Dan pengambilan keputusan itu harus sesuai yang diharapkan oleh masyarakat tani 

di Kecamatan Biringbulu. 

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan terhadap program-program yang 

akan disusun, perlu adanya komunikasi yang intens bersama anggota Gapoktan, di 

mana setiap anggota kelompok tani harus memberikan argumen atau saran dalam 

forum agar dapat mengetahui feedback-nya dari masing-masing anggota kelompok 

tani. Tetapi di dalam pertemuan Gapoktan masih ada anggota Gapoktan enggan 

untuk berkontribusi menyampaikan pendapatnya, hal ini karena dipengaruhi 

beberapa faktor seperti takut salah dalam berpendapat, kurang wawasan dan masih 

demam panggung. Seperti yang dikemukakan oleh Syarif HR menyatakan bahwa: 

Nia tong anjo anggota kelompok, tena naerok akkomentar bela, manna siddi 

duduja, ka nasaba anjo maena akkumpulu anngadiri anjo undanganna 

ketuayya di kecamatan, punna karajinngang ia rajingi mingka punna nisuruh i 

untuk akkomentar masalah annyusunga RDKK tena lekba akkomen. Nakke 

biasa ammikiri kua mungkin niaja erok napau tapi tena naissengi 

naungkapkan atau biasa mallaki akkomentar masalah anne proses annyusunga 

RDKK. Tapi anjari sallang masala punna tena ni issengi apa erok 

                                                           
38Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
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nakomunikasikan atau tena na akkomentar. Masalahna anne ketua lanngallei 

keputusan ilalang forum diskusia, jangan sampai nia anung salah-salah data 

imbasna mange ri ketuayya dan pammarentayya, padahal anjoji anggotayya 

tena na erok komunikasikangi masalana. Ka punna tena ni komunikasikangi 

anjo masalayya, tena ni issengi apa solusi bajik nani sareangi atau nani alle.
39

 

Artinya:  

Beberapa anggota kelompok tani enggan untuk berkomentar atau 

mengeluarkan apa yang mereka pikirkan. Karena sebagian anggota kelompok 

tani hanya sebatas menghadiri undangan yang diberikan oleh ketua Gapoktan 

di Kecamatan Biringbulu. Memang kalau masalah rajin, para anggota 

kelompok tani sangat rajin menghadiri pertemuan dengan kelompok untuk 

mengomunikasikan masalah penyusunan RDKK. Akan tetapi meskipun 

diberikan ruang dan kesempatan untuk mengomunikasikan tentang 

permasalahannya atau berapa banyak lahan di desanya tetapi mereka tetap 

tidak mau berkomentar. Biasa kami berpikir bahwa mungkin mereka tidak tahu 

masalah penyusunan RDKK atau mereka takut salah dalam berkomentar. 

Tetapi hal ini ditakutkan akan jadi masalah nantinya ketika penyusunan RDKK 

sudah rampung. Karena sebagai ketua gapoktan harus mengambil keputusan 

dari hasil komunikasi antarkelompok. Jangan sampai nantinya pupuk subsidi 

yang datang tidak sesuai dengan jumlah lahan yang ada di desanya. Jadi 

solusinya adalah anggota kelompok tani harus mengomunikasikan hal-hal yang 

menjadi permasalahan di desanya agar dalam pengambilan keputusan tidak 

salah. 

Sebelum melakukan pengambilan keputusan mengenai penyusunan RDKK 

dalam hal penyediaan pupuk subsidi, memang perlu ada komunikasi yang intens 

antarkelompok, sehingga ketua Gapoktan tidak salah dalam mengambil keputusan 

serta tidak salah dalam menjalankan keputusan yang sudah diambil. Pengambilan 

keputusan di dalam kelompok merupakan hal yang sangat penting dari pertemuan 

anggota Gapoktan dalam membahas masalah kelangkaan pupuk, karena hasil dari 

keputusan yang diambil akan berpengaruh pada masyarakat tani. 

Setiap anggota diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat 

ataupun sarannya sebelum dilakukan pengambilan keputusan, karena partisipasi 

                                                           
39Syarif HR (Umur 29 Tahun), Ketua Kelompok Tani Desa Taring Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
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setiap anggota diperlukan dalam kelompok untuk menentukan pengambilan 

keputusan terhadap apa yang telah didiskusikan. Dari pendapat tersebut selanjutnya 

dilakukan identifikasi dan dikomunikasikan bersama anggota kelompoknya apakah 

masukan tersebut cocok atau tidak dengan masalah yang dihadapi. Setelah beberapa 

masukan yang diterima, maka selanjutnya menentukan alternatif yang tepat untuk 

menjawab permasalahan tersebut. 

Sesuai juga yang dikemukakan oleh Syarif HR bahwa sebelum mengambil 

suatu keputusan, terlebih dahulu memberikan kesempatan pada setiap anggota 

Gapoktan untuk mengeluarkan pendapatnya yang bertujuan mengedepankan 

pasrtisipasi para pengurus dan anggota Gapoktan, objektivitasnya, dan 

keterbukaannya. Selanjutnya dalam memutuskan perkara dilakukan secara 

musyawarah  agar keputusan yang diambil tidak salah arah dan dapat meminimalisir 

permasalahan di dalam kelompok.
40

 

Dijelaskan dalam firman Allah swt. mengenai pengambilan keputusan secara 

musyawarah yaitu QS. Ali-Imran/3:159 

نِكَ ۖ فاَعْفُ  ُْ ا مِهْ حَ ُْ ُْ كُىْتَ فظًَّا غَهِيْظَ انْقهَْبِ لََوْفضَُّ نَ ََ مْ ۚ  ٍُ ِ نِىْتَ نَ هَ اللّٰه اصْتغَْفِرْ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ ََ مْ  ٍُ عَىْ

ٌُمْ فىِ الَْمَْرِۚ  رْ َِ شَا ََ مْ  ٍُ هِيْهَ نَ كِّ َُ َ يحُِبُّ انْمُتَ ِ ۗ اِنَّ اللّٰه كَّمْ عَهىَ اللّٰه َُ َ  فاَِذاَ عَزَمْتَ فتَ
 
Terjemahnya: 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya. Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal 
duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-
lainnya.

41
 

                                                           
40Syarif HR (Umur 29 Tahun), Ketua Kelompok Tani Desa Taring Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.   
41Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 231.  
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Di dalam proses musyawarah pasti ada perbedaan pendapat dan perdebatan 

antar anggota dan ketua Gapoktan. Oleh karena itu, kelompok Gapoktan yang 

bermusyawarah perlu memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan kitabbullah 

dan sunnah, artinya pendapat yang  ketika hasil musyawarah sesuai Alquran dan 

Hadis maka, Insya Allah hasilnya juga akan baik. Karena apabila Allah telah 

menunjukkan kepada sesuatu yang dikehendaki maka keputusan yang telah diambil 

secara bersama juga akan baik pula.  

Penjelasan tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Sapri yang mengatakan, 

bahwa: 

Sebelumta anngalle passala ilalang komunikasia anne yang membahaskan 

masalah annyusun program-program RDKK anjo anu lekbaka disusun 

sebelumna, ya hendakna eroki nilakukan masuawarah assurang anggotayya. 

Karena passalana anjo akullei masalah ilalang kelompok karena beda-beda 

pandapaka dan nia tong pole nijadikan bahan bukti. Jadi untuk passalaka 

anne, sebelumta anngalle kesepakatan perlu memang ni pikkiri secara matang 

sehungga injo kulle angkurangi kesalahan penngimputang data petania.
42

 

Artinya:  

Sebelum mengambil keputusan hasil akhir, maka musyawarah sangat penting 

dalam proses mengomunikasikan masalah penyusunan program-program yang 

telah disusun sebelumnya, karena hal itu dapat mencegah terjadinya konflik 

antar anggota, karena ada data yang dijadikan sebagai bahan bukti. Jadi dalam 

hal ini, sebelum membuat kesepakatan perlu dipikir bersama kelompok 

Gapoktan secara baik dan matang, sehingga tujuannya terarah sesuai yang 

diinginkan dan dapat memanimalisir kesalahan dalam penginputan data RDKK. 

 

Penjelasan di atas, sesuai juga yang dikemukakan oleh Takwin yang 

menyatakan bahwa dalam mengambil suatu keputusan terhadap apa yang sudah 

dikomunikasikan hendaknya dilakukan dengan cara musyawarah. Sehingga tidak 

terjadi kesalahan data program RDKK di kemudian hari. Ketika data program 

tersusun dengan baik maka penyaluran pupuk subsidi untuk masyarakat tani akan 

                                                           
42Sapri (Umur 50 Tahun), Anggota Kelompok Tani di Desa Taring, Wawancara, di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021  
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tepat sasaran. Oleh karena itu, diharapkan anggota Gapoktan dapat memanimalisir 

kesalahan dalam menginput data masyarakat tani.
43

  

Anggota yang ikut di dalam pertemuan dapat mengutarakan persepsi atau 

memberikan saran-saran di dalam forum. Karena hal itu dapat membantu dalam 

proses penyusunan RDKK, selain dapat membantu proses penyusunan, juga dapat 

menambah beberapa pengetahuan dan wawasan bagi anggota Gapoktan lain maupun 

ketua Gapoktan sehingga lebih berhati-hati di dalam memutuskan masalah dalam 

penyusunan data masyarakat tani.
44

 

Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan 

hendaknya dilakukan secara musyawarah bersama kelompok Gapoktan. Karena 

keputusan yang diambil dalam proses komunikasi sangat berpengaruh terhadap hasil 

penyusunan RDKK. Hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman 

antaranggota kelompok tani.  

Musyawarah sesama kelompok tani dapat mencegah terjadinya konflik dalam 

forum pertemuan kelompok Gapoktan, karena apabila pengambilan keputusan 

dilakukan secara musyawarah dan mufakat maka dapat mengurangi kesalahan dalam 

penginputan data penyusunan program RDKK, sehingga tidak ada lagi masyarakat 

tani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi sesuai kebutuhannya. 

Musyawarah mengenai penyusunan RDKK, ketua Gapoktan Pabbalu Kanan 

juga perlu memikirkan dampak yang akan terjadi nantinya. Oleh karena itu dalam 

mengambil sebuah keputusan terhadap apa yang sudah dikomunikasikan maka perlu 

menyepakati secara bersama agar tidak terjadi kesalahapahaman dikemudian hari. 

                                                           
43Takwin (Umur 37 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Parangloe, Wawancara, di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021. 

44Syarif HR (Umur 29 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Taring, Wawancara, di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
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Proses pengambilan keputusan di dalam kelompok Gapoktan, dapat 

dilakukan musyawarah terlebih dahulu bersama antar anggota kelompok tani. Hal ini 

bertujuan untuk menyepakati bersama terhadap hasil yang telah dikomunikasikan. 

Seperti dalam proses pengambilan keputusan terkait masalah penyusunan RDKK, 

semua anggota turut andil dalam mengomunikasikan hal-hal apa saja yang harus 

disepakati secara bersama, agar dalam penginputan data petani tidak lagi terjadi 

kesalahan. 

Sesuai juga yang dikatakan oleh Baso selaku anggota Gapoktan Pabbalu 

Kanan yang menyatakan bahwa: 

 

Tujuanna anne nilakukan diskusia supaya akkuleki amputuskangi masalayya  

secara musyawarah, supaya anjo masalah yang didiskusikan tenamo nania 

sala-salah, ya artinya anjo ni pantamaka ri RDKK kayya tenamo nia sala 

mann siddi. Nasaba punna anjo RDKK yya mo baji, maka pembagianna anjo 

pupuka ratai di seluruh desa nia ri Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.
45

 

Artinya: 

Tujuan dilakukannya diskusi bersama anggota Gapoktan Pabbalu Kanan 

adalah untuk memutuskan masalah secara bersama. Agar masalah yang 

dikomunikasikan atau didiskusikan tidak terjadi lagi kesalahan. Karena 

penyusunan RDKK yang baik dan tepat dapat membantu penyediaan pupuk 

subsidi pada masyarakat tani secara merata. 

 

Wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam memutuskan masalah di 

dalam kelompok hendaknya dilakukan secara musyawarah. Seperti dalam proses 

pengomunikasian masalah penyediaan pupuk, sebelum melaksanakan program 

alangkah baiknya dikomunikasikan terlebih dahulu lalu diputuskan secara bersama, 

sehingga hasil dari penyusunan program itu sesuai. Hal tersebut bertujuan agar 

nantinya penyaluran pupuk subsidi kepada masyarakat tani dibagi secara merata atau 

                                                           
45Baso (Umur 49 Tahun), Anggota Gabungan Kelompok Tani, Wawancara, di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
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sesuai dengan data yang telah diinput, dan  hal ini masing-masing dikoordinir oleh 

kelompok tani masing-masing setiap desa/kelurahan yang di Kecamatan Biringbulu 

Kabupaten Gowa. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Komunikasi Gapoktan 

Mengenai Penyediaan Pupuk Subsidi di Kecamatan Biringbulu Kabupaten 

Gowa 

Proses mengomunikasikan data masyarakat tani mengenai penyusunan 

RDKK dilaksanakan tiga tahap sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam 

menyediakan pupuk subsidi, yaitu salah satunya melakukan perencanaan, melalui 

pendataan kartu keluarga masyarakat tani dan melakukan pengambilan keputusan 

melalu musyawarah dan mufakat. Hal tersebut, tidak terlepas dari beberapa faktor 

pendukung yang mempengaruhinya. Selain faktor pendukung ditemukan juga 

beberapa faktor yang menghambat dalam proses komunikasi Gapoktan Pabbalu 

Kanan dalam mengomunikasikan masalah kelangkaan pupuk dan proses penyusunan 

RDKK yang diungkapkan berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak 

terkait kelompok Gapoktan di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa yaitu sebagai 

berikut: 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang menimbulkan dampak postif 

dalam proses komunikasi Gapoktan. Dalam proses komunikasi terjalin interaksi 

sesama kelompok yang mengomunikasikan masalah penyusuna RDKK, kelangkaan 

pupuk dan mencari solusi yang tepat. Oleh karena itu, komunikasi sangat penting 

dalam mendiskusikan kelangkaan pupuk yang terjadi di Kecamatan Biringbulu. 

Karena dengan berkomunikasi, suatu kelompok dapat etahui penyebab terjadinya 
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kelangkaan pupuk dan problematika yang dihadapi oleh masyarakat tani, serta 

mudah mencarikan solusi yang tepat. 

  

Faktor pendukung dalam proses komunikasi pada proses penyusunan RDKK 

di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, yaitu: 

a. Keterbukaan sebagian Anggota Gapoktan Pabbalu Kanan 

Salah satu faktor yang mendukung proses komunikasi yang membahas 

mengenai kelangkaan pupuk adalah keterbukaan beberapa anggota Gapoktan  dalam 

melaporkan kejadian yang terjadi di lapangan, seperti kejadian masih terdapat oknum 

kelompok tani yang menjual pupuk dengan harga yang mahal pada petani dan ada 

juga oknum kelompok tani dan pengecer yang melakukan tindakan sistem 

nepotisme, yang di mana pupuk subsidi tersebut hanya diberikan kepada keluarga 

terdekatnya saja walaupun tanpa ada pendataan sebelumnya.  

Di dalam proses komunikasi Gapoktan dalam mengomunikasikan kelangkaan 

pupuk, diharapkan kepada setiap anggota Gapoktan saling terbuka dalam 

menyampaikan fakta-fakta penyebab terjadinya kelangkaan pupuk di Kecamatan 

Biringbulu. Karena dengan terbukanya semua anggota Gapoktan mengenai yang 

terjadi di lapangan, maka akan lebih mudah dalam mencarikan solusinya.  

Keterbukaan anggota Gapoktan juga berpengaruh dalam proses penginputan 

data RDKK, karena jika semua anggota Gapoktan memberikan informasi mengenai 

data masyarakat tani, baik berupa luas lahannya, jumlah pupuk yang dibutuhkan dan 

infomasi mengenai data kartu keluarga dan KTP, maka semua data masyarakat tani 

akan terinput dalam penyusunan RDKK. Oleh karena itu, diharapkan kepada anggota 

Gapoktan terbuka mengenai fakta yang ada di lapangan, sehingga nantinya tidak 

terjadi kesalahan penyusunan data petani mengenai penyediaan pupuk subsidi.  
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Keterbukaan anggota Gapoktan juga membantu memberikan informasi di 

dalam kelompok mengenai luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat tani dan jumlah 

pupuk yang dibutuhkan masyarakat tani sehingga pembagian pupuk merata sesuai 

dengan data yang diinput dalam RDKK. 

Sejalan juga yang dikemukakan oleh Rahim selaku ketua Gapoktan yang 

mengungkapkan bahwa keterbukaan anggota Gapoktan salah satu faktor yang 

mendukung dalam proses komunikasi kelompok Gapoktan. Apabila anggota 

Gapoktan terbuka dan memberikan informasi mengenai fakta yang terjadi di 

lapangan maka akan mudah pula mengetahui informasi dan mudah untuk 

memecahkan masalahnya.
46

  

Penjelasan di atas, sesuai juga yang dikemukakan oleh Syamsuddin yang 

menyatakan bahwa perilaku komunikasi terbuka beberapa anggota Gapoktan salah 

satu point terpenting dalam proses mengomunikasikan masalah penyediaan pupuk 

untuk masyarakat tani. Karena komunikasi yang terbuka satu sama lain lebih mudah 

mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan pupuk atau permasalahan 

yang terjadi di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, sehingga lebih mudah juga 

dicarikan solusinya.
47

  

Beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perilaku komunikasi 

terbuka dari anggota Gapoktan dapat membantu ketua dan anggota yang lain untuk 

memudahkan mencari solusinya dari kelangkaan pupuk. Hal ini juga sebagai upaya 

untuk membantu masyarakat tani dalam memenuhi kebutuhan pertaniannya. 

Keterbukaan anggota dalam proses mengomunikasikan mencari solusi kelangkaan 

                                                           
46Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
47Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.   
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pupuk subsidi dapat menambah informasi bagi kelompok Gapoktan sehingga lebih 

mudah mengatur strategi dalam menjalankan programnya. 

Di dalam proses komunikasi, anggota Gapoktan tidak semata-mata 

menyampaikan ide atau pendapat begitu saja, tetapi anggota kelompok juga 

memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi mengenai kelangkaan pupuk 

subsidi. Karena solusi dari beberapa anggota Gapoktan tersebut dapat dijadikan 

sebagai bahan alternatif untuk menjalankan program-program yang disusun oleh 

kelompok Gapoktan selanjutnya. 

Menyampaikan suatu gagasan dan informasi di dalam forum pertemuan harus 

sesuai dengan pembahasan yang dibahas dalam kelompok serta memberikan ide 

yang membangun. Ide yang diharapkan untuk disampaikan dalam kelompok tentang 

solusi kelangkaan pupuk yaitu anggota kelompok tani mendatangi semua masyarakat 

tani dan mendata kartu keluarganya untuk keperluan penyusunan RDKK. 

Komunikasi terbuka dari kelompok Gapoktan dapat membantu ketua untuk 

mencarikan solusi yang tepat mengenai kelangkaan pupuk subsidi, karena 

komunikasi yang terbuka ini mendorong setiap anggota memaparkan data yang ia 

dapatkan di lapangan. Seperti memaparkan data mengenai masih banyaknya 

masyarakat tani yang tidak mendapatkan pupuk karena tidak terdata oleh 

kelompoknya, dan ada oknum yang mmelakukan tindakan nepotisme, yang di mana 

pupuk subsidi tersebut hanya diberikan pada keluarganya saja. Hal ini akan berakibat 

pada masyarakat tani tidak mendapatkan pupuk subsidi dan mengharuskannya untuk 

membeli pupuk di luar Kabupaten Gowa dengan harga yang cukup mahal. 

Perilaku komunikasi yang terbuka (open communication) akan meningkatkan 

rasa saling percaya satu sama lain, artinya ketika anggota Gapoktan mengungkapkan 

beberapa data mengenai kesulitan masyarakat tani mendapatkan pupuk subsidi 
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karena adanya oknum Gapoktan yang tidak bertanggung jawab dan sengaja 

menimbung pupuk subsidi lalu menjual dengan harga mahal kepada masyarakat tani. 

Dalam kasus ini, ketua dan anggota Gapoktan yang lain diharapkan tidak 

membeberkan nama anggota yang menyebarkan informasi tersebut. Dan diharapkan 

masalah tersebut dapat langsung ditindaklanjuti agar tidak ada lagi oknum yang 

menjual pupuk dengan harga yang tinggi. Salah satu tindakan yang bisa diambil 

adalah melaporkan oknum tersebut kepada pemerintah agar diberhentikan dari 

kepengurusan Gapoktan.  

b. Penggunaan Bahasa dan Kesamaan Budaya 

Salah satu faktor pendukung dalam proses komunikasi Gapoktan Pabbalu 

Kanan adalah penggunaan bahasa dan kesamaan budaya. Sehingga dalam proses 

komunikasi yang membahas masalah kelangkaan pupuk, mencarikan solusi 

kelangkaan pupuk dan penyusunan RDKK, anggota Gapoktan dapat memahami 

informasi yang disampaikan.  

Sehubungan dengan teori bentuk komunikasi yang sudah dibahas pada bab 

sebelumnya maka dapat diketahui bahwa Gapoktan Pabbalu Kanan menggunakan 

bentuk komunikasi verbal. Bentuk komunikasi verbal yang digunakan oleh Gapoktan 

Pabbalu Kanan yaitu Bahasa Makassar aksen Gowa, yang di mana Bahasa Makassar 

tersebut merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh kelompok Gapoktan. 

Tetapi dalam pengunaan Bahasa Makassar ini, kelompok Gapoktan tetap 

memerhatikan situasi kondisi di dalam forum. Situasi dan kondisi yang dimaksud 

oleh peneliti adalah, memerhatikan logat dan nada bicara para anggota Gapoktan 

serta memerhatikan budaya yang ada dilingkungannya. 

Anggota Gapoktan juga sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi 

sesamanya dan saling bertukar pikiran satu sama lain, sehingga dalam menyelesaikan 
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suatu masalah dilakukan dengan cara berkomunikasi. Seperti dalam proses interaksi 

sesama anggota Gapoktan melakukan pertemuan bertujuan untuk saling bertukar 

informasi dalam membahas mengenai kasus kelangkaan pupuk yang terjadi di 

Kecamatan Biringbulu. Dalam proses interaksi sesama kelompok ada informasi atau 

tujuan yang ingin disampaikan oleh ketua Gapoktan kepada anggotanya. Salah satu 

informasi yang ingin disampaikan yaitu strategi dalam menyediakan pupuk subsidi 

melalui penyusunan data RDKK. 

Di dalam menyampaikan informasi kepada anggotanya, ketua perlu 

memerhatikan situasi dan kondisi semua anggotanya, baik dari segi usia, 

pengalaman, bahasa, maupun budaya yang berlaku di Kecamatan Biringbulu, 

sehingga informasi yang disampaikan tidak menyinggung perasaan anggota 

Gapoktan dan dapat memahami maksud yang disampaikan oleh ketuanya dan tidak 

menimbulkan kesalahpahaman. Sehingga dalam hal ini, diharapkan ketua 

memerhatikan pesan-pesan verbalnya kepada anggotanya agar tidak menyinggung 

perasaan para anggota-anggotanya. 

Sesuai yang dikatakan oleh Syarif HR selaku ketua kelompok tani Desa 

Parangloe yang menyatakan bahwa: 

Punna erokki ansampaikangi passala-passala mange ri anggotayya, ya 

ketuana mesti ni issengi anjo situasi dan kondisina anggotana, seperti kondisi 

budayana dan Bahasana. Jangan sampai assala ansampaikanji saja passala 

tapi tena nia antama ri akkalana ri anggotayya. Jadi ketuana anne haruski 

attabe atau mappatabe sebelum annyampaikangi passala, karena inji salah 

satu bentuk anghargai anggotayya niaka haderek. Sehingga anjo anggotayya 

merasa nihargai dan passalaka yang nisampaikan liba tongi pole napahami.
48

 

Artinya: 

Sebelum menyampaikan informasi kepada komunikan (anggota Gapoktan), 

ketua Gapoktan perlu mengetahui situasi dan kondisi anggotanya, seperti 

                                                           
48Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Parangloe Kecamatan 

Biringbulu, Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 

2021.     
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budaya yang dianut dan Bahasa Gapoktan yang digunakan sehari-hari. Rata-

rata anggota Gapoktan Pabbalu Kanan masih sangat erat kaitannya dengan 

budaya Makassar dan Bahasa Makassar-nya, sehingga dalam menyampaikan 

informasi kepada anggotanya, ketua perlu mappatabe sebagai bentuk 

menghargai komunikan (anggota Gapoktan) dan menggunakan Bahasa 

Makassar dalam berkomunikasi sebagai bahasa kesehariannya para anggota 

Gapoktan Pabbalu Kanan, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah 

dimengerti oleh anggota Gapoktan. 

Hasil wawancara di atas, sesuai juga yang dikatakan oleh Pandi yang 

menyatakan bahwa sebelum bicara pun didahului dengan permohonan maaf dengan 

menggunakan Bahasa Makssar aksen Gowa. Misalnya “pammoporanga eroka 

akkutaknang mange rigitte anjo passala langkana anne pupuka ri Kecamatan 

Biringbulu terutamayya di desata anne, mingka apa anjo saba nakkulle langka 

kaminne? Artinya (mohon maaf, saya mau bertanya kepada Anda mengenai 

kelangkaan pupuk yang terjadi di Kecamatan Biringbulu termasuk di desa kita ini? 

Karena dengan menggunakan Bahasa yang sopan dan santun, akan melahirkan 

komunikasi yang baik antarsesama kelompok. Sehingga tujuan di dalam komunikasi 

kelompok ini bisa tercapai dengan baik.
49

 

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan komunikasi 

sesama kelompok, hendaknya menggunakan bahasa yang sopan dan santun yang 

sesuai budaya Makassar yang berlaku dalam lingkungan kelompok Gapoktan seperti 

“mappatabeki” jika ingin menyampaikan informasi, dan hal tersebut sebagai bentuk 

menghargai anggota yang lain. Karena dengan menggunakan bahasa sopan dan 

santun maka akan melahirkan kesan yang baik pula terhadap anggota Gapoktan. Hal 

ini juga bertujuan agar proses komunikasi sesama kelompok lebih intens dan jelas 

                                                           
49Pandi (Umur 28 Tahun), Anggota Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  



155 

 

arah yang dibicarakan. Karena apabila yang dikomunikasikan itu jelas, maka akan 

lebih mudah pula penyelesaiannya.   

Perilaku komunikasi anggota Gapoktan tidak terlepas dari lingkup sosial 

budaya, aspek kontekstual serta personal dari individu yang terlibat dalam proses 

komunikasi. Peneliti memberikan gambaran bahwa perilaku komunikasi dalam 

kelompok Gapoktan melibatkan aspek-aspek makro (budaya) hingga pada tataran 

mikro (individual). Dalam ranah makro, keberadaan budaya serta lingkungan di 

mana individu tersebut tumbuh dan belajar akan memberikan pengalaman dan 

pengetahuan terhadap proses komunikasi yang berlangsung. Pada tataran pribadi 

anggota Gapoktan adalah menyangkut bagaimana individu meyakini nilai-nilai 

budaya tersebut dan mengaplikasikan dalam berbagai tindakan komunikasi.  

Proses komunikasi sesama Gapoktan yang mengomunikasikan masalah 

kelangkaan pupuk, ketua lebih banyak menggunakan Bahasa Makassar karena semua 

anggota Gapoktan hidup dan terbiasa terhadap lingkungan budaya Makassar, 

sehingga rata-rata anggota Gapoktan masih sangat kental menggunakan Bahasa 

Makassar.  

Tujuan menggunakan Bahasa Makassar dalam proses komunikasi agar semua 

anggota memahami tujuan dan maksud yang disampaikan oleh ketua Gapoktan. 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh ketua adalah memberikan bantuan pada 

masyarakat tani dengan cara menyediakan pupuk subsidi melalui penyusunan RDKK 

yang akan dikomunikasikan. 

Proses pengomunikasian masalah kelangkaan pupuk ini merupakan hal 

penting didiskusikan untuk mencari solusinya. Oleh karena itu, ketua Gapoktan perlu 

berinisiatif untuk mengadakan pertemuan bersama anggotanya untuk membahas 

kelangkaan pupuk. Karena apabila sudah mendapatkan solusi dari kelangkaan pupuk 
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tersebut, maka akan lebih mudah melakukan penyediaan pupuk subsidi bagi 

masyarakat tani yang melalui data RDKK. Oleh karena itu, diharapkan kepada 

anggota Gapoktan  melakukan pendataan dan mengumpulkan data masyarakat tani 

seperti kartu keluarga dan KTP untuk kepentingan penyusunan data RDKK nantinya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Rahim selaku ketua Gapoktan Pabbalu 

Kanan di Kecamatan Biringbulu yang menyatakan bahwa semua anggota tidak 

terlepas terhadap budaya dan Bahasa Makassar sebagai suatu sistem di mana anggota 

Gapoktan hidup dan berkembang. Kelompok Gapoktan dalam mengomunikasikan 

masalah penyediaan pupuk subsidi lebih sering menggunakan Bahasa Makassar, 

apalagi di pedesaan masih kental menggunakan Bahasa Makassar. Dalam Bahasa 

Makassar terdapat berbagai tingkatan intonasi bahasa yang digunakan dalam 

percakapan seperti nada rendah dan nada tinggi. Sebagai contoh di Desa Taring dan 

Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu kalau berbicara seperti mendayu-dayu, 

lain halnya Desa Parangloe yang memiliki nada tinggi saat berbicara sehingga biasa 

ada orang beranggapan orangnya berkata kasar.
50

  

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ketika ketua menyampaikan 

informasi dan berdiskusi dengan anggotanya, ketua Gapoktan diharapkan 

menggunakan Bahasa Makassar, karena semua anggota Gapoktan Pabbalu Kanan 

hidup pada lingkungan budaya Makassar yang notabenenya masih kental 

menggunakan adat dan Bahasa Makassar, jadi ketika menyampaikan informasi 

kepada anggota Gapoktan, mesti memperhatikan dari logat bahasa dan intonasinya, 

karena hal itu dapat mempengaruhi dalam proses komunikasi. Tujuan menggunakan 

                                                           
50Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.   
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Bahasa Makassar dalam proses komunikasi kelompok yaitu agar anggota Gapoktan 

tidak salah dalam memaknai pesan yang disampaikan.  

Penggunaan bahasa ini dipengaruhi oleh ruang, situasi, waktu, serta siapakah 

lawan bicara kita. Perilaku komunikasi dalam menggunakan Bahasa Makassar dapat 

menggambarkan sistem budaya dan bahasa yang ada di Kecamatan Biringbulu. Jadi 

dalam mengomunikasikan masalah kelangkaan pupuk dan menyediakan pupuk 

subsidi perlu mengikuti budaya dan bahasa yang berlaku di masyarakat tersebut. 

 

c. Bahasa Isyarat (Gerakan Tangan, Gesture, Kontak Mata, Ekspresi Wajah) 

Selain bahasa verbal dengan menggunakan Bahasa Makassar, Gapoktan 

Pabbalu Kanan juga menggunakan bahasa nonverbal yang bertujuan untuk 

mempertegas dari bahasa verbal dalam proses interaksi sesama kelompok. Karena 

ada beberapa anggota Gapoktan masih kurang memahami pesan yang disampaikan 

oleh ketua kalau hanya sekadar bahasa verbal saja, jadi ketua juga perlu menegaskan 

maksud dan tujuannya dengan menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa isyarat 

agar anggota paham masalah yang dikomunikasikan.  

Seperti yang dikomunikasikan dalam pertemuan anggota Gapoktan mengenai 

masalah kelangkaan pupuk untuk mencari solusi dari masalah tersebut, perlu ada 

penegasan bahasa isyarat dari bahasa verbal Makassar yang digunakan oleh ketua 

Gapoktan, baik itu, gestur tubuh, mimik wajah maupun gerakan mata yang membuat 

semua anggota memahami persoalan yang dibahas di dalam kelompok Gapoktan. 

Sesuai juga yang dikatakan oleh Rahim yang menyatakan bahwa ketika 

menyampaikan informasi kepada anggota anggota, kita tidak hanya menyampaikan 

pesan verbal Bahasa Makssar saja tetapi juga menggunakan pesan nonverbal, di 

mana pesan nonverbal ini merupakan suatu bentuk penegasan dari Bahasa Makassar 
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yang digunakan baik itu melalui gestur tubuh atau gerakan badan, kontak mata, dan 

mimik wajah.
51

 

Pernyataan di atas, sesuai juga yang dikemukakan oleh Baso yang 

menyatakan bahwa dalam proses komunikasi antarkelompok Gapoktan pertukaran 

informasi dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh, sikap, dan bukan kata-kata, 

kontak mata, ekspresi wajah sebagai bentuk menegaskan bahasa verbal Makassar 

yang disampaikan oleh ketua Gapoktan, sehingga lebih mudah ditafsirkan maksud 

yang disampaikan oleh ketua Gapoktan. Karena jika hanya sebatas menyampaikan 

pesan secara lisan saja, masih terdapat anggota kelompok tani kurang memahami apa 

yang disampaikan oleh ketua, sehingga dalam proses penyampaian pesan kepada 

anggota perlu dipertegas dengan komunikasi nonverbal yang berupa gestural tubuh 

dan mimik wajah yang sesuai dengan bahasa lisan komunikator (ketua Gapoktan).
52

  

Pernyataan di atas sesuai juga yang dikatakan oleh Syamsuddin yang 

menyatakan bahwa anggota kelompok Gapoktan dapat lebih memahami pesan dari 

komunikator ketika ada gestural, mimik wajah dari ketua Gapoktan saat 

menyampaikan pesan di dalam forum pertemuan.
53

  

Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian pesan 

nonverbal ke anggota kelompok tani merupakan bentuk mempertegas bahasa verbal 

yakni bahasa Makassar yang disampaikan oleh ketua Gapoktan, karena jika 

dipertegas dengan menggunakan bahasa nonverbal (gestur tubuh, mimik muka, 

                                                           
51Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  

52Baso (Umur 49 Tahun), Anggota Gabungan Kelompok Tani, Wawancara, di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  

53Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Taring Kecamatan 

Biringbulu, Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 

2021. 
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kontak mata) maka anggota lebih mudah memaknai pesan yang disampaikan oleh 

ketua.  

Di dalam menyampaikan informasi secara lisan kepada anggota, ketua 

Gapoktan perlu mempertegas maksud dan tujuannya dengan menggunakan 

komunikasi nonverbal sebagai pertukaran pikiran dan gagasan, di mana pesan 

disampaikan berupa isyarat ekspresi wajah, pandangan mata, gerakan tubuh, 

sentuhan yang mudah ditafsirkan oleh anggota kelompok tani, sehingga para anggota 

kelompok gapoktan lebih mudah menafsirkan pesan-pesan yang disampaikan oleh 

komunikator (ketua Gapoktan) mengenai kelangkaan pupuk yang terjadi di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. 

Ketika anggota Gapoktan sudah memahami maksud dan tujuan yang 

dikomunikasikan, maka mereka juga akan lebih mudah memberikan ide-ide, dan 

gagasannya, sehingga proses komunikasi dalam kelompok ada feedback yang 

didapatkan dan lebih mudah menganalisa solusi yang tepat untuk mengatasi 

kelangkaan pupuk tersebut. 

Komunikasi nonverbal ini sangat penting dalam proses komunikasi kelompok 

Gapoktan, karena komunikasi nonverbal ini untuk mempertegas dari bahasa verbal 

yang digunakan oleh ketua Gapoktan yang tidak dimengerti oleh anggotanya, 

sehingga ketika ketua menyampaikan pesan perlu ada gerakan tubuh yang mudah 

dimengerti oleh anggotanya, seperti gerakan tangan yang mengacu pada pesan yang 

disampaikan dalam forum pertemuan Gapoktan. Seperti yang dikatakan oleh Sapri 

yang menyatakan bahwa: 

Komunikasi isyarat sangat penting dalam menyampaikan pesan dalam forum, 

terutama dalam kaitannya dengan penyampaian masalah kelangkaan pupuk 

dalam komunikasi kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan, karena anggota 

Gapoktan Pabbalu Kanan lebih mudah menafsirkan pesan dengan gestur tubuh 

dan mimik wajah dari komunikator ketika menyampaikan pesan di dalam 



160 

 

forum pertemuan, sehingga hal itu dapat dengan mudah memahami pesan-

pesan yang disampaikan oleh komunikator.
54

 

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa komunikasi nonverbal sangat 

penting dalam menyampaikan informasi di dalam forum pertemuan kelompok 

Gapoktan Pabbalu Kanan, karena biasanya ketika hanya menyampaikan informasi 

dengan bahasa verbal saja, ada sebagian anggota Gapoktan yang tidak memahami 

maksud pesan yang disampaikan oleh komunikator, sehingga perlu penegasan 

dengan menggunakan bahasa nonverbal, agar anggota Gapoktan Pabbalu Kanan 

dapat lebih mudah memahami pesan yang disampaikan ketuanya.  

Landasan komunikasi nonverbal dalam perspektif Islam dapat dilihat dalam 

firman Allah swt. sebagai berikut: 

a. QS Nuh/71:7 

مْ  ٍُ تُ ُْ اوِيِّْ كُهَّمَا دعََ اصْتكَْبرََُا ََ ََ ا  َْ اصََرُّ ََ مْ  ٍُ ا ثِياَبَ ُْ اصْتغَْشَ ََ مْ  ٍِ مْ فيِْْٓ اٰذاَوِ ٍُ ا اصََابِعَ ُْْٓ مْ جَعَهُ ٍُ نِتغَْفِرَ نَ

 اصْتكِْباَرًاۚ 

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau 

mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam 

telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap 

(mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.
55

 

Mengenai ayat tersebut dalam tafsir al-Muyassar/ Kementerian Agama Saudi 

Arabia menjelaskan “dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada apa 

yang menyebabkan pengampunan dosa-dosa mereka yaituberupa ibadah hanya 

kepada-Mu dan menaati Rasul-Mu, mereka menutup telinga mereka dengan jari-

jemari mereka agar tidak mendengar seruan ku dan mereka menutup wajah dengan 

pakaiannya agar mereka tidak melihat ku. Mereka terus melakukan kesyirikan, dan 

                                                           
54Sapri (Umur 55 Tahun), Anggota Gabungan Kelompok Tani, Wawancara, di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  

55Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 451.  
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sombong tidak mau menerima apa yang aku serukan kepada mereka dan tidak mau 

tunduk padanya”.
56

 

b. QS Abasa/80:1-3 

مَا يدُْرِيْكَ  ََ ىْٓۙٓ انَْ جَاۤءَيُ الَْعَْمٰىۗ 
نه َُ تَ ََ كهىْٓۙٓ  عَبشََ  ًٗ يزََّ  نعَهََّ

Terjemahnya: 

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang 

buta kepadanya. tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari 

dosa).
57

 

Ayat di atas menjelaskan tentang orang buta itu bernama Abdullah bin Ummi 

Maktum. Dia datang kepada Rasulullah saw. meminta ajaran-ajaran tentang Islam; 

lalu Rasulullah saw. bermuka masam dan berpaling daripadanya, karena beliau 

sedang menghadapi pembesar Quraisy dengan pengharapan agar pembesar-pembesar 

tersebut mau masuk Islam. Maka turunlah surat ini sebagi teguran kepada Rasulullah 

saw. Mengenai ayat di atas dalam tafsir al-Muyassar/ Kementerian Agama Saudi 

Arabia, Rasulullah saw. mengerutkan wajahnya dan beliau berpaling. Karena 

kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum yang minta petunjuk dari beliau. Dia 

adalah seorang yang buta, datang pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam 

sedang sibuk dengan para pembesar kaum musyrik, karena berharap mereka bisa 

mendapat petunjuk. Tahukah kamu wahai Rasul bisa jadi orang buta ini ingin 

membersihkan diri dari dosa-dosanya? Terlihat perubahan dan rona masam 

Rasulullah alaihi wasallam dan dia berpaling. Nabi berpaling karena seorang laki-

laki buta (yaitu Abdullah bin Maktum) datang meminta bimbingan. Saat itu 

Rasulullah Sallallahu Alaihi wassallam sedang sibuk mendakwahi para pembesar 

Quraisy kepada Islam. apa yang membuatmu tahu hakikat urusannya? Bisa jadi 

                                                           
56Al Qarni Aidh, Tafsir al Muyassar, (Cet. II; Qisthi: Jakarta, 2014), h. 134.  

57Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 512.  



162 

 

pertanyaannya menyucikan dan membersihkan jiwanya dia mendapatkan tambahan 

pelajaran dan nasihat.
58

   

Landasan Hadis riwayat At-Tirmidzi no. 1956, Ibnu Hibban no. 474 dan 529: 

 تَ بَسُّمُكَ فِِ وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَة  
Artinya: 

Senyummu dihadapan saudaramu (sesama muslim) adalah bernilai sedekah 

bagimu bagimu.
59

 

Hasi wawancara dengan Rahim selaku ketua Gapoktan Pabbalu Kanan yang 

mengatakan bahwa dalam proses interaksi sesama kelompok baik itu berupa lisan 

maupun dalam bentuk simbolik akan memberikan pengalaman dan pemahaman 

tentang konsep yang dikomunikasikan dalam forum pertemuan tersebut. Hanya saja 

ada sebagian anggota kelompok yang kurang mampu memahami apa yang 

disampaikan oleh komunikator (ketua Gapoktan) tentang konsep yang ditawarkan 

mengenai solusi kelangkaan pupuk tersebut. Bahkan di dalam forum pertemuan 

kelompok Gapoktan, masih terdapat beberapa anggota kelompok yang tidak 

menyimak, dan tidak memberikan respon terkait yang dikomunikasikan.
60

 

Penjelasan di atas sesuai juga yang dikatakan oleh Darwis yang mengatakan 

bahwa kekurangan dari anggota kelompok dalam proses komunikasi tentang 

kelangkaan pupuk dan penyusunan data RDKK yaitu kurangnya pengetahuan 

sebagian anggota kelompok sehingga kurang mengerti respon apa yang bagus 

diberikan dalam menaggapi permasalahan yang telah dibahas. Sehingga ada anggota 

                                                           
58Al Qarni Aidh, Tafsir al Muyassar, h. 112.   

59HR at-Tirmidzi (no. 1956), Ibnu Hibban (no. 474 dan 529) dll, Dinyatakan Shahih oleh 

Ibnu Hibban, dan Dinyatakan Hasan oleh at-Tirmidzi dan Syaikh al-Albani dalam “Ash-Shahihah” 

(no. 572). 

60Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  

https://muslim.or.id/27562-biografi-asy-syaikh-al-muhaddits-muhammad-nashiruddin-al-albani-1.html
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kelompok hanya datang saja duduk, diam dan mendengarkan apa yang 

dikomunikasikan.
61

   

Wawancara di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa anggota Gapoktan 

yang hanya datang duduk, diam mendengarkan saja dan tidak memberikan informasi 

mengenai luas lahan dan jumlah masyarakat tani, hal ini disebabkan karena ada 

beberapa Poktan tidak melakukan pendataan kepada masyarakat tani. Sehingga 

dalam proses mengomunikasikan masalah kelangkaan pupuk kurang feedback dari 

anggotanya, padahal dengan adanya feedback dari anggota tersebut akan menambah 

informasi untuk kelompok Gapoktan yang kemudian lebih mudah mencari solusi dari 

kelangkaan pupuk yang terjadi sejak tahun 2018-2021. Serta membantu para petani 

mengupayakan penyediaan pupuk subsidi melalui pendataan kartu keluarga dan 

penyusunan RDKK. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang menghambat jalannya 

dalam proses komunikasi di dalam kelompok. Seperti dalam pertemuan Gapoktan, 

mereka melakukan pertemuan untuk mengomunikasikan apa saja solusi kelangkaan 

pupuk subsidi dan mengupayakan membantu menyediakan pupuk subsidi sesuai 

kebutuhan dan luas lahan masyarakat tani. Tetapi dalam proses mengomunikasikan 

masalah kelangkaan pupuk tersebut ada saja yang menghambat jalannya proses 

komunikasi salah satunya kurangnya kontribusi anggota Gapoktan, misalnya tidak 

memberikan informasi apa-apa mengenai yang terjadi di masyarakat. 

Penyebab komunikasi kelompok Gapoktan kurang maksimal dan menjadi 

faktor penghambat dalam proses komunikasi yaitu sebagai berikut:  

                                                           
61Darwis (Umur 49 Tahun), Anggota Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, Wawancara, di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021  
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a. Kurangnya Kontribusi 

Di dalam pertemuan kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan yang membahas 

mengenai penyediaan pupuk subsidi terdapat faktor yang menghambat jalannya 

proses komunikasi kelompok Gapoktan yang meliputi, kurang terbukanya sebagian 

kelompok tani, enggan untuk memberikan komentar dan kurang berkontribusi di 

dalam kelompoknya. 

Proses komunikasi kelompok mengenai penyusunan RDKK menggambarkan, 

bahwa komunikasi Gapoktan dalam mengomunikasikan masalah kelangkaan pupuk 

untuk mencari solusinya tergolong masih minim.  Hal ini disebabkan karena 

sebagian anggota kelompok hanya sebatas menghadiri pertemuan saja tetapi tidak 

berkontribusi untuk menganalisis permasalahan yang dikomunikasikan sehingga 

sebagian anggota kelompok tidak memberikan sumbangsih pemikirannya, dan tidak 

mengeluarkan ide-ide di dalam kelompok. Sehingga dalam hal ini, proses 

komunikasi kelompok Gapoktan yang membahas mengenai penyusunan RDKK 

mengalami hambatan.  

Kontribusi yang diharapkan dalam proses komunikasi kelompok dalam 

pertemuan  anggota Gapoktan yaitu anggota Gapoktan diharapkan menyampaikan 

informasi berupa data luas lahan masyarakat tani dan jumlah pupuk yang dibutuhkan. 

Untuk mendapatkan data luas lahan masyarakat tani, setiap kelompok tani yang ada 

di dusun mengumpulkan kartu keluarganya, KTP dan data luas lahannya. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan menginput data dalam penyusunan RDKK. 

Rahim selaku ketua Gapoktan Pabbalu Kanan juga mengemukakan bahwa 

tujuan diadakannya pertemuan tersebut untuk mencari sebuah informasi dari 

beberapa anggota Gapoktan mengenai luas lahan dan jumlah pupuk yang dibutuhkan 

oleh masyarakat tani. Tetapi kenyataannya proses dalam mengomunikasikan masalah 
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tersebut mengalami hambatan karena beberapa anggota kelompok tani tidak 

memberikan informasi, karena masih enggan untuk berkomentar maupun 

memberikan sumbangsih pikiran di dalam pertemuan tersebut. Dalam hal ini, ada 

sebagian anggota kelompok tani hanya sebatas menghadiri undangan pertemuan saja 

tetapi tidak memberikan informasi yang jelas.
62

 

Pernyataan di atas sesuai ungkapan Syamsuddin yang menyatakan bahwa 

memang saat ini kelompok Gapoktan rutin melakukan pertemuan. Akan tetapi, 

walaupun kelompok tani rutin melakukan pertemuan, namun belum ada hasil yang 

maksimal didapatkan, hal ini dipengaruhi karena kurangnya informasi dan ide-ide 

yang didapatkan dari sebagian anggota kelompok.
63

  

Proses komunikasi dalam mengomunikasikan masalah penyediaan pupuk 

subsidi masih kurang maksimal, karena sebagian dari anggota Gapoktan hanya 

datang menghadiri pertemuan saja tetapi tidak memberikan informasi mengenai 

jumlah pupuk yang dibutuhkan masyarakat tani. Hal ini diakibatkan kelompok tani di 

dusun tidak mengurusi kelompoknya seperti tidak mengumpulkan kartu keluarga dan 

KTP. Seperti yang diungkapkan oleh Baso selaku ketua kelompok tani di Dusun 

Sunggumanai menyatakan bahwa: 

Nia beberapa ketuana kalompok tania di Desa Parangloe tena na perhatikangi 

kelompokna, singkamma tena na erok nakumpulkan datana anjo masyarakaka 

siagang tena tommo pole napakkakutaknanngi sikura luara anjo lahanna na 

pupu’ nabutuhkanga anggotana. Sehingga loe anjo masyaraka’ kodong mae 

appala ammali pupuk rinakke, tetapi punna kanjo ri aturanga tena kulle punna 

tena ni antama ri kelompokna ka periksaki petugas.
64
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Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021  
63Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Parangloe Kecamatan 

Biringbulu, Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 

2021.   
64

Baso (Umur 49 Tahun), Anggota Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021  
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Artinya: 

Ada beberapa ketua kelompok tani di Desa Parangloe tidak memperhatikan dan 

tidak mengurusi kelompoknya, seperti tidak melakukan pendataan kepada 

masyarakat tani dan menanyakan luas lahan dan pupuk yang dibutuhkan. 

Sehingga banyak masyarakat tani yang datang kepada saya meminta untuk beli 

pupuk urea, NPK, ZA untuk keperluan tanamannya tetapi saya tidak izinkan 

untuk membeli karena nanti saya yang dikena sanksi. Karena aturan dalam 

pembelian pupuk harus terdaftar di dalam anggota kelompok tani sehingga tidak 

sembarang memperjual belikan pupuk subsidi. 

Beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sebagian ketua kelompok 

tani tidak mengurusi kelompoknya seperti tidak melakukan pendataan kepada 

masyarakat tani, sehingga dalam proses penginputan data dalam penyusunan RDKK 

menjadi terhambat. Kontribusi yang diharapkan dalam pertemuan ini yaitu semua 

anggota Gapoktan memberikan informasi kepada ketua Gapoktan mengenai luas 

lahan dan foto copy KTP dan kartu keluarga masyarakat tani untuk kepentingan 

penyusunan RDKK. 

Walaupun kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan sudah sering melakukan 

pertemuan untuk membahas masalah kelangkaan pupuk, tetapi kualitas dari 

pertemuan itu masih kurang progresnya. Hal ini disebabkan karena masih banyak 

kelompok tani yang tidak memiliki kemampuan dalam berkomunikasi sehingga 

enggan untuk memberikan sungbangsih pemikirannya, artinya anggota kelompok 

tani tersebut sulit mengungkapkan ide-ide atau mengungkapkan gagasan-gagasannya 

sehingga ketua Gapoktan sulit mendapatkan informasi yang diinginkan untuk 

didiskusikan bersama anggota Gapoktan. 

Proses komunikasi di dalam kelompok Gapoktan tidak hanya membahas 

mengenai penyusunan RDKK tetapi membahas juga mengenai kelangkaan pupuk 

subsidi, tetapi tidak berkontribusi dalam menyampaikan informasi mengenai data 

luas lahan dan jumlah pupuk yang dibutuhkan masyarakat tani. Hal ini terlihat bahwa 

ada sebagian anggota Gapoktan hanya sekadar hadir dan mendengarkan saja. 
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Sesuai juga yang dikatakan Rahim selaku ketua Gapoktan Pabbalu Kanan 

yang menyatakan bahwa: 

Anne sebenarnya ri kelompok Gapoktanga kurangi kerjasamana jari susah 

tongi kunngi lani guppa liba-liba solusina anne langkana pupuka. Jari punna 

susahki niguppa anne solusina berarti susah tongi sallang masyarakat tani 

angguppa pupuk subsidi. Ka anne masyarakat tania kulle i angguppa pupuk 

punna liba-libai nisusun anjo RDKK kayya.
65

  

Artinya:  

Sebenarnya yang jadi faktor penghambat dalam proses komunikasi Gapoktan 

Pabbalu Kanan yaitu kurangnya kontribusi para anggota Gapoktan dalam 

menyampaikan data masyarakat tani, seperti data luas lahan dan jumlah pupuk 

yang dibutuhkan masyarakat tani.  

Memang masih ada beberapa anggota Gapoktan dan kelompok tani di dusun 

yang masih kurang kontribusinya.  Karena sebagian anggota Gapoktan tidak 

memberikan informasi tentang jumlah luas lahan masyarakat tani. Bahkan ada 

beberapa kelompok tani yang tidak mengurusi kelompoknya seperti tidak 

mengumpulkan kartu keluarga dan KTP para masyarakat tani. 

b. Anggota Gapoktan Kurang Terbuka 

Proses mengomunikasikan masalah kelangkaan pupuk, solusi kelangkaan 

pupuk, dan penyediaan pupuk untuk masyarakat tani, masih ada sebagian anggota 

Gapoktan yang tidak terbuka dalam proses mengomunikasikan masalah kelangkaan 

pupuk tersebut, sehingga akibatnya proses komunikasi kelompok ini tidak terlalu 

maksimal karena kurang informasi yang didapatkan dari beberapa anggota tersebut.  

Sama halnya pada pertemuan yang dilakukan oleh kelompok Gapoktan, 

mereka mengadakan pertemuan untuk mengomunikasikan masalah penyediaan 

pupuk subsidi untuk masyarakat tani, tetapi masih terdapat anggota Gapoktan yang 

tidak terbuka mengenai fakta yang ada di lapangan, seperti adanya oknum pengecer 
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bekerjasama dengan kelompok tani melakukan penjualan pupuk subsidi dengan 

harga yang mahal. Padahal yang diharapkan pada pertemuan kelompok Gapoktan ini 

mereka saling berkomunikasi  dan terbuka satu sama lain, sehingga apa yang 

dikomunikasikan lebih terarah, terstruktur dan lebih mudah mengetahui faktor 

penyebab masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan pupuk. Dengan 

terbukanya anggota Gapoktan juga memudahkan mendapatkan solusi masalah 

kelangkaan pupuk yang terjadi sejak tahun 2018-2021. 

Seperti yang diungkapkan oleh Rahim selaku ketua Gapoktan Pabbalu 

Kanan yang mengatakan bahwa kurangnya keterbukaan sebagian anggota kelompok 

tani menyebabkan terjadinya kesalahan penginputan data RDKK. Sehingga dapat 

mempengaruhi proses tersedianya pupuk subsidi masih banyak masyarakat tani yang 

belum mendapatkan pupuk, karena tidak sesuai dengan data yang diinput dengan 

luas lahan masyarakat tani. Jumlah luas lahan yang terdapat di Kecamatan 

Biringbulu 8.079 Ha, dan jumlah pupuk subsidi yang dibutuhkan 1.075 Kg/Ha.
66

 

Berikut jumlah luas lahan, dan uraian sarana produksi pertanian yang dibutuhkan 

masyarakat tani yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Jenis Tanaman di Kecamatan Biringbulu 

No Jenis Tanaman Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 

1 Padi Sawah 1.737 Ha 7.878 Ton 

2 Kacang Tanah 4 Ha 8 Ton 

3 Ubi kayu 4.292 Ha 65.977 Ton 

4 Ubi Jalar 49 Ha 684 Ton 

5 Jagung Pipil 1.997 Ha 12.009 Ton 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2021. 
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Data di atas menunjukkan bahwa jenis tanaman yang terdapat di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa yaitu padi sawah (1.737 Ha), kacang tanah (4 Ha), ubi 

kayu (4.292 Ha), Ubi Jalar (49 Ha), jagung pipil (1.997 Ha). Dan penghasilan 

terbanyak setiap tahunnya yaitu tanaman jagung pipil sebesar 12.009 ton/tahun. 

Tabel 4.4  

Uraian Sarana Produksi yang Dibutuhkan Masyarakat Tani 

No Uraian Saprotan Volume Harga satuan 

(Rp) 

Jumlah Anggran 

(Rp) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pupuk Subsidi 

Benih jagung/Padi 

Racun/Obat-Obatan 

Evaluasi dan 

Monitoring 

1.075 Kg/Ha 

30 ton/13 ton 

6900 liter 

1 tahun 

Rp.120.000,- 

Rp.135.000,- 

Rp.375.000,- 

LS 

Rp.250.000.000,- 

Rp.130.000.000,- 

Rp.50.000.000,- 

Rp.10.000.000,- 

 

Sumber Data: Hasil Rekapitulasi Data RDKK Kecamatan Biringbulu Kabupaten 

Gowa Tahun 2021. 

Data di atas merupakan luas lahan dan kebutuhan sarana produksi pertanian 

masyarakat tani. Kebutuhan petani mengani pupuk 1.075Kg/Ha dengan harga satu 

sak sebesar Rp.120.000,- dengan jumlah anggaran sebesar Rp.250.000.000., benih 

jagung/padi 30 ton/13 ton harga sebesar Rp. 135.000,- dengan jumlah anggaran 

sebesar Rp.130.000.000., jumlah obat-obatan atau raun yang dibutuhkan sebesar 

6900 liter dengan harga satuan Rp.375.000,- (tergantung jenis racunnya) dan jumlah 

anggarannya sekitar Rp.50.000.000., serta pengevaluasian selama satu tahun dengan 

anggaran Rp.10.000.000,-. 

Kebutuhan masyarakat tani tidak akan terpenuhi dengan baik jika Gapoktan 

dan kelompok tani tidak melakukan pertemuan dan mengomunikasikannya. Jadi 

ketika kelompok Gapoktan mengadakan rapat pertemuan, anggota Gapoktan 

diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan, seperti mengenai jumlah luas 

lahan, kartu keluarga dan KTP yang berdasarkan hasil pendataan kepada masyarakat. 
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Baso juga mengungkapkan bahwa kurangnya keterbukaan anggota kelompok 

tani dalam mengomunikasikan penyusunan RDKK, menyebabkan kita kekurangan 

informasi, karena hanya beberapa anggota Gapoktan saja yang memberikan data 

kepada ketua Gapoktan. Hal tersebut dapat mengakibatkan salah dalam proses 

penginputan data masyarakat tani, sehingga pupuk yang disalurkan tidak sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat tani.
67

 

Wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam proses interaksi sesama 

kelompok dalam mengomunikasikan masalah penyusunan RDKK sebagai bentuk 

membantu menyediakan sarana produksi pertanian, anggota Gapoktan perlu saling 

terbuka satu sama lain, dan tidak bersifat apatis terhadap masalah yang 

dikomunikasikan, seolah-olah yang dikomunikasikan tidak penting. Proses interaksi 

sesama kelompok ini, salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah penyebab 

langkanya pupuk subsidi di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Oleh karena 

itu, diharapkan kepada anggota Gapoktan Pabbalu Kanan tidak hanya datang 

mengahdiri pertemuan saja. Tetapi diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pikirannya terhadap masalah kelangkaan pupuk subsidi ini. 

Kesalahan pada penginputan data RDKK disebabkan karena kurangnya 

keterbukaan anggota kelompok tani dalam memberikan informasi, seperti tidak 

terbuka masalah luas lahan yang dimiliki masyarakat tani, tidak melakukan 

pendataan kepada masyarakat tani seperti pendataan kartu keluarga dan KTP, tidak 

terbuka mengenai masih ada masyarakat tani tidak mendapatkan pupuk subsidi. 

Perilaku komunikasi yang tertutup ini disebabkan karena rata-rata anggota kurang 

memiliki pengetahuan dan takut dalam berkomunikasi, sehingga pada saat 

                                                           
67Baso (Umur 49 Tahun), Anggota Kelompok Tani, Wawancara, di Kecamatan Biringbulu 

Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  



171 

 

penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai jumlah pupuk subsidi yang dibutuhkan 

oleh masyarakat tani di desa/kelurahan Kecamatan Biringbulu Kabupten Gowa. 

Keterbukaan anggota kelompok tani sangat berpengaruh dalam proses 

penginputan data RDKK, agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan data 

mengenai pupuk yang dibutuhkan masyarakat tani dan luas lahan yang dikelola oleh 

masyarakat tani di desa/kelurahan Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. 

c. Faktor Usia 

Suatu kelompok ada opinion leader (ketua kelompok) yaitu seseorang yang 

memberikan informasi atau petunjuk mengenai suatu dan inovasi kepada 

anggotanya. Opinion leader diharapkan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

sikap orang lain dan membuka diri mereka sesuai apa yang diinginkan. Dalam proses 

komunikasi terjadi hambatan yang ditemui dari para anggota gabungan kelompok 

tani yaitu faktor usia. 

Faktor usia  salah satu yang menghambat proses komunikasi kelompok 

Gapoktan, karena ada beberapa anggota Gapotan yang sudah mulai pikun dan tidak 

terlalu kuat memorinya dalam menyimpan informasi. Kondisi yang di alami 

anggota Gapoktan gangguan pendengaran, sulit menerima informasi dan 

tidak fokus dalam proses komunikasi kelompok Gapoktan.  

Hambatan ini terjadi karena sebagian anggota Gapoktan sudah 

berumur tua yakni antara 50-60 tahun. 

Tabel 4.5 

Anggota Gapoktan yang Memiliki Rentan Usia 50-60 Tahun 

No Nama Jabatan Usia Pekerjaan 

1 Jama’ Anggota Kelompok Tani 50 Tahun Petani 

2 Muh Syafri Anggota Kelompok Tani 52 Tahun Petani 
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3 H. Bora Anggota Kelompok Tani 60 Tahun Petani 

4 Baso  Anggota Kelompok Tani 51 Tahun Petani 

5 Nakiri Anggota Kelompok Tani 55 Tahun Petani 

6 Darwis Anggota Kelompok Tani 54 Tahun Petani 

Sumber Data: Hasil Penelitian pada Forum Pertemuan Ketua Gapoktan dan Anggota 

Kelompok Tani, Tanggal 12 Desember 2021.  

 Data di atas menunjukkan bahwa terdapat enam anggota Gapoktan yang 

berumur 50-60 tahun. Hal tersebut membuat proses komunikasi menjadi terhambat 

karena sebagian anggota Gapoktan sulit mendengar dan sulit menerima informasi 

dengan jelas dari ketua Gapoktan. Sehingga sulit menyelasaikan permasalahan 

terkait masalah kelangkaan pupuk di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. 

Sehingga kelompok Gapoktan tersebut sekadar datang mengahdiri pertemuan tetapi 

tidak memberikan ide-ide atau gagasan untuk dijadikan sebagai pertimbangan solusi 

di dalam kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan. 

Berikut pemaparan data usia informan kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan 

yang diolah pada Microsoft excel berdasarkan umur yang tergolong dalam 

pengelompokan usia 20-29 tahun, 30-39 tahun, 40-49 tahun, 50-60 tahun, yang 

ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Jumlah Informan Berdasarkan Usia Yang Hadir Pertemuan Kelompok 

Interval Usia Anggota Jumlah Anggota Persentase (%) 

20-29 2 Orang 11% 

30-39 13 Orang 49% 

40-49 3 Orang 18% 

50-60 8 Orang 22% 

Total 26 Orang 100% 

Sumber Data: Hasil Olah Data pada Microsotf Excel Tahun 2022. 
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Data usia yang tergolong dalam kelompok usia di atas, jumlah informan yang 

berumur 20-29 tahun sebanyak 2 orang atau dalam bentuk persentase sebanyak 11%, 

sedangkan jumlah informan yang berumur 30-39 tahun sebanyak 13 orang atau 

dalam bentuk persentase sebanyak 49%, sedangkan jumlah informan yang berumur 

40-49 tahun sebanyak 5 orang atau dalam bentuk persentase sebanyak 18%, 

sedangkan jumlah informan yang berumur 50-60 tahun sebanyak 8 orang atau dalam 

bentuk persentase sebanyak 22%.  

 Pemaparan data usia di atas dapat diketahui bahwa anggota Gapoktan yang 

menghadiri pertemuan Gapoktan pada rentan usia 50-60 sebanyak 6 orang, dengan 

jumlah persentase sebesar 22 persen. Anggota Gapoktan yang berusia 50-60 sulit 

mendengar dan menangkap informasi yang disampaikan, sehingga akibatnya mereka 

juga sulit memberikan gagasan dan informasi yang diinginkan oleh kelompoknya. 

Sesuai juga yang diungkapkan oleh Rahim yang menyatakan bahwa kondisi 

dan faktor usia menunjukkan bahwa anggota Gapoktan secara fisik kurang mampu 

mendengarkan pesan yang disampaikan oleh ketua dan anggota Gapoktan. Jika 

seseorang sudah berumur tua cenderung sulit menerima dan menyampaikan 

informasi, sebaliknya jika seseorang dengan umur masih muda akan lebih cepat 

menerima dan menyampaikan informasi. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa 

makin muda usia seseorang, maka makin mudah pula dalam menerima informasi dan 

mudah berkomunikasi antarsesama kelompok tani. Selain karena faktor usia tua yang 

menjadi hambatan dalam komunikasi, faktor lainnya juga yaitu kurangnya 

pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Gapoktan.
68
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Hasil wawancara di atas, sesuai juga dikatakan oleh Syamsuddin 

mengemukakan bahwa hambatan yang terjadi di dalam proses komunikasi kelompok 

pada proses penyusunan RDKK dipengaruhi oleh faktor usia, di mana ada beberapa 

anggota Gapoktan yang sudah berusia tua, antara 50-60 tahun sehingga hal tersebut 

menyebabkan anggota tersebut sulit menerima dan menyimpan informasi dipaparkan 

oleh ketua Gapoktan.
69

 

Beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa salah satu yang 

menjadi faktor penghambat dalam proses komunikasi kelompok Gapoktan dalam 

mengomunikasikan penyusunan RDKK yaitu faktor usia. Dimana ketika usia 

anggota lebih muda, maka anggota tersebut lebih mudah menerima informasi yang 

ada, sedangkan ketika usia sudah usia yakni antara 50-60 tahun maka anggota 

tersebut akan sulit menerima informasi bahkan lupa terhadap pembahasan yang telah 

dikomunikasikan.  

Sebagai solusi, diharapkan kepada ketua Gapoktan mengganti beberapa 

anggota yang sudah tua kepada yang lebih muda, agar nantinya dalam proses 

komunikasi pertemuan Gapoktan ada feedback, karena usia muda lebih mudah 

memahami informasi yang disampaikan dan juga ingatannya masih kuat. Selain itu 

kondisi usia muda juga tenaganya lebih kuat dalam melakukan pendataan kartu 

keluarga dan KTP nantinya.   

e. Takut Salah dalam Menyampaikan Pendapat 

Salah satu faktor penghambat dalam proses komunikasi Gapoktan Pabbalu 

Kanan yaitu beberapa anggota Gapoktan takut salah dalam mengeluarkan 
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pendapatnya, sehingga mereka hanya datang duduk, diam dan menyimak tanpa 

memberikan gagasan pikirannya. 

Penjelasan tersebut juga berkaitan dengan pendapat Muslimin selaku anggota 

Gapoktan yang menyatakan bahwa sebagian anggota kelompok tani, tidak berani 

dalam mengeluarkan sebuah argumentasi, karena masih ada keterbatasan 

pemahaman dalam berkomunikasi yang baik, ada ketakutan untuk mengungkapkan 

ide-ide yang yang muncul di dalam dirinya dan tidak percaya diri dalam 

berkomunikasi, sehingga anggota kelompok tani perlu pemberian pemahaman dalam 

berkomunikasi dengan baik dan efektif.
70

 

Pandi juga menambahkan bahwa faktor yang menyebabkan anggota 

kelompok tani sulit menyampaikan argumentasi atau ide-ide dalam forum karena 

mereka takut salah dalam mengeluarkan pendapat, padahal tujuan diadakannya 

pertemuan antar anggota kelompok tani adalah untuk mengomunikasikan 

penyusunan RDKK di Kecamatan Biringbulu. Tetapi, karena masih ada anggota 

kelompok tani tidak berani untuk menyampaikan pendapat maka beberapa anggota 

Gapoktan Pabbalu Kanan hanya menghadiri dalam pertemuan saja, namun masih 

kurang perkembangan, artinya pertemuan yang dilakukan dalam membahas masalah 

RDKK sering diagendakan setiap bulan Februari, tetapi feedback yang didapatkan 

dalam proses komunikasi itu masih kurang.
71

 

Wawancara di atas dapat dipahami bahwa anggota kelompok tani memiliki 

problem dalam berkomunikasi, sehingga dapat menghambat proses komunikasi di 

dalam kelompok karena tidak ada saran maupun feedback dari anggota kelompok 
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tani, hal ini disebabkan karena mereka tidak menyampaikan pesan-pesan atau 

informasi terkait kesulitan yang dialami masyarakat tani. Anggota kelompok tani 

juga kurang memiliki keberanian dalam berkomunikasi dengan baik dan juga muncul 

rasa tidak percaya diri dalam dirinya untuk berkomunikasi. 

 

f. Minimnya Pengetahuan Anggota Gapoktan Pabbalu Kanan 

Pengetahuan yang masih minim sebagian anggota kelompok merupakan salah 

satu penyebab komunikasi kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan tidak berjalan 

dengan maksimal. Ketidaktahuannya dalam berorganisasi, menyebabkan para 

anggota kelompok tani tidak mampu mengkoordinir dirinya di dalam kelompok, 

bahkan kurang mampu memberikan ide-ide pikiran dalam kelompok, sehingga dalam 

proses interaksi sesama kelompok tidak ada feedback yang didapatkan. Akibatnya 

adalah masalah yang dikomunikasikan oleh Gapoktan mengenai penyediaan pupuk 

subsidi belum maksimal. 

Kurangnya pengetahuan beberapa anggota Gapoktan dalam berkomunikasi 

membuat anggota Gapoktan kurang berkontribusi dalam forum pertemuan. Sehingga  

masih ada beberapa anggota kelompok tani yang kurang memaknai dengan baik 

pesan yang disampaikan oleh ketua Gapoktan, sehingga pesan yang disampaikan 

kepada komunikan (anggota Gapoktan) tidak ada feedback. Hambatan ini disebabkan 

karena beberapa anggota kelompok tani masih sangat minim pengetahuannya dalam 

melakukan komunikasi, apalagi di depan banyak orang.
72

 

Tingkat pengetahuan beberapa anggota Gapoktan tergolong masih minim, 

seperti bagaimana cara memulai pembicaraan, bagaimana cara memberikan respon 
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atau tanggapan kepada ketua dan bagaimana cara menyampaikan gagasan agar tidak 

salah dalam menyampaikan pesan dalam membahas kelangkaan pupuk dan proses 

penyusunan RDKK.  

Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota Gapoktan 

mencerminkan seberapa banyak wawasan dan informasi yang dimiliki oleh 

anggotanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan anggota 

Gapoktan dapat menghambat proses komunikasi dalam penyusunan RDKK. 

Pengetahuan sangatlah penting bagi setiap manusia, karena pengetahuan 

merupakan salah satu jembatan dalam melakukan setiap aktivitas, sama halnya 

ketika berkomunikasi kepada sesama anggota Gapoktan, tentunya sangatlah 

dibutuhkan namanya ilmu pengetahuan dan berwawasan luas. Dengan pengetahuan 

yang dimiliki oleh kelompok Gapoktan, maka proses komunikasi di dalam kelompok 

jelas tujuan dan sasarannya, artinya masalah yang dikomunikasikan mengenai 

kelangkaan pupuk dan solusinya lebih terarah dan jelas sasarannya. 

Salah satu syarat pesan bisa sampai kepada penerima (anggota dalam forum 

diskusi), ketua Gapoktan Pabbalu Kanan harus memiliki pengetahuan tentang 

bagaimana cara yang baik dalam berkomunikasi kepada komunikan, karena tujuan 

dilakukannya komunikasi adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. 

Jadi komunikator harus memiliki pengalaman untuk mengekspresikan semua pesan 

kepada komunikan yang secara efektif dan terarah, sehingga masalah yang 

dikomunikasikan di dalam forum lebih mudah mendapatkan solusi.  

Selanjutnya hambatan proses komunikasi dalam penyusunan RDKK ini 

terjadi karena pengalaman mereka yang masih minim. Oleh karena itu, anggota 

kelompok tani perlu diberikan pendidikan nonformal berupa pelatihan, agar dapat 

paham dalam menggunakan bahasa yang baku dan efektif, sehingga ketika 
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berkomunikasi mampu menangkap informasi-informasi yang disampaikan oleh 

komunikator (ketua Gapoktan), serta mau mencari tahu informasi yang baru atau ter 

update, sehingga setiap melakukan pertemuan kelompok, anggota dapat memberikan 

sumbangsih pemikirannya 

Penjelasan di atas, sesuai juga yang dikemukakan oleh Rahim yang 

mengatakan bahwa sebelum masuk musim penghujan memang sering dilakukan 

pertemuan untuk membahas penyusunan RDKK untuk membantu masyarakat tani 

memenuhi kebutuhan bahan pertaniannya. Tetapi pertemuan yang dilakukan pada 

tanggal 12 Februari 2021 ini, tidak hanya membahas masalah penyusunan program 

RDKK, tetapi membahas juga masalah kelangkaan pupuk dan solusinya. Karena 

kelangkaan pupuk ini sudah terjadi sejak tahun 2018-2021, jadi perlu secepatnya 

dikomunikasikan bersama anggota kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan untuk 

mencari solusinya.
73

  

Seperti yang dikemukakan oleh Muslimin yang mengungkapkan bahwa 

masyarakat tani di Kecamatan Biringbulu mengeluhkan masalah kelangkaan pupuk 

subsidi, dan masyarakat tani berharap pada Gapoktan, agar secepatnya mencari 

solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Gapoktan melakukan pertemuan 

antarkelompok untuk mengomunikasikan permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat tani dan mencarikan solusi yang tepat tentang kelangkaan pupuk 

tersebut, tentunya dalam mengomunikasikan masalah ini perlu adanya sebuah 

pengetahuan yang cukup mengenai komunikasi dan informasi masalah pertanian, 

agar apa yang dikomunikasikan segera mendapatkan solusi.
74

 

                                                           
73Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021. 
74Muslimin (Umur 27 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021  
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Pernyataan di atas juga sesuai yang dikatakan Pandi bahwa dalam 

memecahkan masalah kelangkaan pupuk subsidi memang perlu pengetahuan dan 

wawasan yang mumpuni, agar dapat mengetahui arah yang akan dikomunikasikan. 

Sehingga yang dikomunikasikan dalam kelompok lebih terstruktur dan lebih mudah 

mendapatkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam mengomunikasikan 

persoalan kelangkaan pupuk di Kecamatan Biringbulu anggota Gapoktan tidak hanya 

sebatas mendengarkan saja, tetapi perlu juga memberikan respon atau feedback 

terhadap persoalan yang dibahas dalam kelompok.
75

  

Beberapa pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dalam suatu organisasi 

atau kelompok, anggota perlu dibekali ilmu pengetahuan agar memiliki kecakapan 

dalam berkomunikasi, agar dalam mengomunikasikan suatu masalah dapat terarah 

dan jelas pembahasannya. Karena dalam hal ini anggota kelompok harus 

bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, misalnya dapat membantu 

menyediakan pupuk subsidi yang melalui interaksi dan kerjasama sesama kelompok. 

Kerjasama dalam kelompok ini bertujuan untuk dalam hal penyusunan rencana kerja, 

pembagian tugas, sehingga semuanya berjalan secara efektif dan efisien. 

Terkhusus pada anggota kelompok tani memang perlu dibekali dengan ilmu 

pengetahuan, agar nantinya lebih mudah me memecahkan suatu masalah, serta dapat 

menganalisa situasi dan kondisi dalam berkomunikasi dengan sesama anggota 

kelompok, karena jika ada bekal ilmu pengetahuan, maka dalam proses 

mengomunikasikan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat terkhusus 

masyarakat tani mudah mendapatkan solusinya. 

                                                           
75Pandi (Umur 29 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
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Ketika anggota mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif maka solusi 

akan mudah didapatkan, karena semua keberhasilan diawali dengan komunikasi yang 

baik, seperti halnya anggota kelompok tani dalam mencarikan solusi dari kelangkaan 

pupuk di Kecamatan Biringbulu perlu adanya komunikasi yang baik dan efektif 

antarsesama kelompok, karena keberhasilan dalam suatu kelompok dipengaruhi juga 

dengan bagaimana mereka melakukan komunikasi dalam kelompok. 

Pertemuan antara ketua  dan anggota Gapoktan Pabbalu Kanan memang 

rutin dilakukan, tetapi secara kualitas yang dikomunikasikan itu masih sangat 

kurang, artinya progres dalam mencari solusinya dari permasalahan kelangkaan 

pupuk belum maksimal, karena masih ada sebagian anggota kelompok hanya sebatas 

ikut menghadiri pertemuan saja tetapi enggan memberikan komentar terkait solusi 

dari kelangkaan pupuk yang terjadi di Kecamatan Biringbulu. Sehingga di dalam 

pertemuan tersebut tidak ada hasil yang memuaskan untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan solusi dari permasalahan yang dikomunikasikan dalam kelompok. 

Kontribusi yang diharapkan pada setiap anggota Gapoktan yaitu membantu 

memberikan gagasan, ide-ide serta membantu dalam menyusun RDKK. Sebagian 

anggota Gapoktan tidak memiliki pengetahuan dalam mengoperasikan microsoft 

excel and miscrosoft word sehingga sulit untuk menginput data masyarakat tani. Hal 

tersebut yang menjadi faktor penghambat dalam proses penyusunan RDKK. 

Syamsuddin selaku ketua kelompok tani Desa Parangloe mengatakan bahwa 

salah satu yang menghambat proses penyusunan RDKK yaitu sebagian anggota 

Gapoktan tidak mengetahui dalam mengoperasikan microsoft excel and miscrosoft 

word, sehingga menghambat penyusunan RDKK.
76

 

                                                           
76Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Kelompok Tani Desa Parangloe Kecamatan 
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Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa masih terdapat anggota 

Gapoktan yang tidak mengetahui dalam mengoperasikan komputer, sehingga mereka 

kesulitan dalam menginput data masyarakat tani pada proses penyusunan RDKK. 

Hal yang tidak diketahui sebagian anggota Gapoktan dalam komputer yaitu 

mengoperasikan microsoft excel and miscrosoft word. 

Anggota Gapoktan juga mesti memiliki kemampuan dalam mengoperasikan 

microsoft excel and miscrosoft word. Karena proses penginputan data masyarakat 

tani dilakukan pada komputer/laptop. Untuk itu diharapkan kepada ketua Gapoktan 

memberikan pelatihan dan pendampingan dari pihak PPL untuk anggotanya 

mengenai penyusunan RDKK, agar nantinya mereka dapat mengoperasikan data 

masyarakat tani. 

Adapun anggota kelompok tani yang pengetahuannya masih minim dan tidak 

mengetahui tata cara mengoperasikan microsoft excel and miscrosoft word yang 

ditemukan oleh peneliti di lapangan, dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Anggota Kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan Pengetahuannya Masih Minim 

No Nama Jabatan Usia Pekerjaan 

1 Jama’ Anggota Kelompok Tani 50 Tahun Petani 

2 Muh Syafri Anggota Kelompok Tani 52 Tahun Petani 

3 H. Bora Anggota Kelompok Tani 60 Tahun Petani 

4 Saldin Anggota Kelompok Tani 48 Tahun Petani 

5 Nakiri Anggota Kelompok Tani 55 Tahun Petani 

6 Baso Anggota Kelompok Tani 51 Tahun Petani 

7 Takwin Anggota Kelompok Tani 48 Tahun Petani 

8 Darwis Anggota Kelompok Tani 54 Tahunn Petani 

9 Muslimin Anggota Kelompok Tani 29 Tahun Petani 
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Sumber Data: Hasil Wawancara Penelitian pada Ketua Gapoktan Pabbalu Kanan 

dalam Forum Pertemuan, Tanggal 12 Desember 2021.  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat sembilan anggota 

kelompok tani masih minim pengetahuannya mengenai tata cara dalam menyusun 

RDKK. Proses penyusunan RDKK yang tidak diketahui oleh anggota Gapoktan 

Pabbalu Kanan yaitu tata cara penginputan data masyarakat tani ke dalam komputer 

melalui program microsofot word dan microsotf excel. Seperti yang dikatakan oleh 

H. Bora yang menyatakan bahwa: 

Nakke tena kuissengi langgunakangi anjo komputer siagang laptopka ka nakke 

tau tena sikolangku, jari tena nia kuisseng apalagi masalah lanjama lani ketik 

anjo RDKK di microsofot word dan microsotf excel. Jari nakke battuja saja 

anghadiri anne pertemuanga tapi tena nia kusseng laku pau, ka gisseng 

lappaua na salah tongja pole, jari sebatas anghadiri ji pertemuanga anne.
77

 

Artinya: 

Saya sekadar menghadiri pertemuan kelompok saja, sebab saya tidak tahu 

menggunakan komputer/laptop. Jadi saya tidak tahu persoalan penggunaan 

komputer untuk menulis RDKK microsofot word dan microsotf excel. Jadi saya 

hanya datang duduk, diam dan menyimak saja. 

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa H. Bora  selaku ketua kelompok 

tani, sekadar menghadiri pertemuan kelompok saja, dan tidak memberikan informasi 

apa-apa mengenai luas lahan dan jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh masyarakat 

tani. H. Bora juga mengaku bahwa sulit mengoperasikan microsofot word dan 

microsotf excel di komputer/laptop untuk menginput data masyarakat tani yang ia 

tangani di Dusun Sunggumanai. 

g. Anggota Gapoktan Pabbalu Kanan Kurang Berpengalaman 

Pengalaman merupakan tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan 

individu dalam berkomunikasi terhadap sesamanya. Seseorang yang memiliki 

                                                           
77H. Bora 60 Tahun), Ketua Kelompok Tani di Desa Julukanayya, Wawancara, di di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021. 
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pengalaman akan lebih mudah berkomunikasi atau berinteraksi, sehingga hal yang 

dikomunikasikan di dalam kelompok lebih terarah dan terstruktur. Pengalaman juga 

membuat seseorang menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan argumentasi di 

dalam kelompok, sehingga anggota kelompok lebih mudah diajak kerjasama karena 

ada feedback yang didapatkan.  

Hasil penelitian menunjukkan terhadap Gapoktan bahwa masih ada beberapa 

anggota Gapoktan pengalamannya masih minim, seperti kurang dalam mengolah 

bahasa untuk menyampaikan informasi dan memberikan ide-ide di dalam forum 

pertemuan. Minimnya pengetahuan yang dimiliki anggota Gapoktan 

mengakibatkankomunikasi yang terjadi di dalam kelompok tidak ada feedback. 

Akibatnya, proses pengomunikasian tentang penyediaan pupuk subsidi menjadi 

terhambat. 

Sesuai juga yang dikatakan oleh Rahim yang menyatakan bahwa anggota 

kelompok tani masih minim pengalaman dalam hal mengomunikasikan mengenai 

solusi kelangkaan pupuk subsidi, sehingga sulit memberikan saran atau memberikan 

masukan di dalam forum pertemuan. Padahal dengan adanya pengalaman yang 

dimiliki oleh anggota Gapoktan dapat membantu memberikan solusi dan 

memberikan sebuah inovasi yang baru, dan hal itu juga sebagai bentuk penguatan 

anggota kelompok tani sebagai organisasi dalam masyarakat.
78

 

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa kurangnya pengalaman anggota 

kelompok tani menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan efektif sebagaimana 

yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif tersebut disebabkan karena rata-rata 

anggota kelompok tani masih minim pengalaman serta tidak memiliki kemampuan 

                                                           
78Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
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dalam berkomunikasi, padahal ketika individu memiliki kemampuan dalam 

berkomunikasi proses diskusi di dalam kelompok Gapoktan juga akan berjalan 

dengan baik. Sehingga pesan yang disampaikan dapat memberi pemahaman baru 

pada ketua dan anggota Gapoktan. Komunikasi juga merupakan fitrah bagi manusia, 

sehingga manusia tidak akan lepas dalam berkomunikasi. Seperti dijelaskan dalam 

firman Allah swt. QS. Ar-Rahman/55:1-4 

حْمٰهُُۙ عَلَّمَ الْقرُْاٰنََۗ خَلقََ ا وْسَانَُۙ عَلَّمَهُ الْبيَاَنَ الَرَّ  لِْْ

Terjemahnya: 

(Allah) Yang Maha Pengasih, telah mengajarkan Alquran. Dia menciptakan 

manusia. Dia mengajarinya pandai menjelaskan.
79

 

Berdasarkan terjemahan ayat di atas Al-Syaukani dalam kitab tafsirnya, Fath 

al-Qadîr menafsirkan " ُُ  dalam ayat tersebut sebagai kemampuan "ىبي 

berkomunikasi.
80

 Selain itu, ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Allah 

menciptakan umat manusia dan mengajari apa yang terlintas dalam hatinya dan 

terbetik dalam sanubarinya. Oleh karena itu, manusia itu makhluk sosial menurut 

tabiatnya yang tidak bisa hidup kecuali bermasyarakat dengan sesamanya, maka 

harus ada bahasa yang digunakan untuk saling memahamkan sesamanya 

berkomunikasi satu sama lain. Disamping itu, untuk memelihara ilmu-ilmu orang 

orang terdahulu, supaya dapat diambil manfaatnya oleh para generasi berikutnya.
81

 

Beberapa anggota Gapoktan Pabbalu Kanan kurang memiliki ilmu 

pengetahuan yang cukup, sehingga beberapa anggota kelompok kurang berkontribusi 

dalam mengomunikasikan solusi mengenai kelangkaan pupuk yang terjadi di 

                                                           
79Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 543. 

80Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual, (Cet.II; Bandung: Mizan, 2014), h. 76.  

81Ahmad Mushthafa al-Marâgiy, Tafsîr al-Marâgiy, (Mesir: Mushthafa al-Bâby al-Halabiy, 

2012), h. 188. 
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Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, hal ini dapat dilihat dari beberapa dari 

anggota kelompok tani pengalamannya dalam berorganisasi masih minim bahkan 

ada anggota kelompok tani masuk dalam keanggotaan kelompok tani karena 

keluarga, sehingga mereka kurang memiliki ilmu pengetahuan tentang tata cara 

berkomunikasi dalam forum. Hal tersebut menjadi hambatan dalam proses 

komunikasi dan mengakibatkan beberapa anggota Gapoktan datang saja menghadiri 

undangan dari ketuanya tetapi tidak ada feedback yang diberikan di dalam forum. 

Kurangnya interaksi anggota kelompok tani dapat menyebabkan terjadinya  

kegagalan dalam proses penyusunan data RDKK untuk menyediakan pupuk subsidi, 

karena apabila interaksi kelompok belum intens, maka informasi yang didapatkan 

juga tidak sesuai. Hal ini dipengaruhi karena tidak adanya komunikasi yang terjalin 

dengan baik di dalam forum diskusi. 

Kurang maksimalnya Gapoktan Pabbalu Kanan dalam mengomunikasikan 

tentang penyediaan pupuk, menyebabkan ketua dan anggota Gapoktan kekurangan 

informasi, seperti kekurangan informasi mengenai luas lahan dan jumlah pupuk yang 

dibutuhkan oleh masyarakat tani.  

Sesuai yang dikatakan oleh Rahim yang mengatakan bahwa kelangkaan 

pupuk yang terjadi Kecamatan Biringbulu semua berawal dari kurangnya informasi 

yang didapatkan dari anggota kelompok tani, misalnya dalam proses 

pengomunikasian penyediaan pupuk subsidi masih kurang informasi yang 

didapatkan mengenai luas lahan dan jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh masyarakat 

tani, sehingga penginputan data dalam penyusunan RDKK tidak sesuai lagi. 

Sehingga dalam penyaluran pupuk subsidi tidak lagi sesuai dengan jumlah yang 
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dibutuhkan masyarakat tani di desa/kelurahan Kecamatan Biringbulu Kabupaten 

Gowa.
82

  

Penjelasan di atas, sesuai juga yang diungkapkan oleh Syamsuddin yang 

menyatakan bahwa dalam proses interaksi sesama kelompok, terdapat beberapa 

anggota kelompok tani juga tidak memahami bahasa tubuh, mimik muka atau bahasa 

lambang-lambang yang disampaikan di dalam forum. Misalnya ketika anggota 

kelompok diberikan kode kepada anggota kelompok tani untuk berkomunikasi solusi 

apa yang bisa ditawarkan dalam kelompok, mereka hanya diam saja dan tidak 

memberikan kontribusi dalam memberikan informasi pada kelompoknya, serta tidak 

berkontribusi untuk program yang dijalankan Gapoktan karena beberapa anggota 

Gapoktan tidak memahami apa yang dikomunikasikan atau tidak memahami pesan 

yang disampaikan oleh komunikator (ketua Gapoktan).
83

  

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, ada sebagian anggota Gapoktan 

Pabbalu Kanan yang masih kurang memahami pesan yang disampaikan oleh 

komunikator (ketua Gapoktan). Sehingga dalam proses interaksi sesama kelompok 

yang membahas masalah kelangkaan pupuk, kurang feedback yang didapatkan oleh 

Gapoktan.  Sebagai solusi dalam permasalahan interaksi sesama kelompok ini adalah 

ketua Gapoktan diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan anggota Gapoktan, 

agar proses pengomunikasian mengenai solusi kelangkaan pupuk lebih terarah.  

Komunikasi kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan tidak menitikberatkan pada 

proses komunikasi secara umum, tetapi lebih fokus mengomunikasikan solusi 

                                                           
82Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  

83Syamsuddin (Umur 28 Tahun), Ketua Kelompok Tani Desa Parangloe Kecamatan 

Biringbulu, Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 
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kelangkaan pupuk yang terjadi di Kecamatan Biringbulu. Proses interaksi sesama 

kelompok, ketua Gapoktan menempatkan anggota kelompok dalam suasana yang 

lebih terstruktur, serta membuat anggota melihat dirinya bagian dari kelompoknya 

tersebut serta mempunyai kesadaran tinggi tentang sasaran bersama sehingga terjadi 

interaksi sesama kelompok dengan baik untuk membahas solusi dari masalah 

kelangkaan pupuk yang terjadi sejak tahun 2018-2022.  

Proses interaksi sesama kelompok Gapoktan, diharapkan kepada anggota 

kelompok tani memiliki materi untuk membahas solusi dari permasalahan yang akan 

dikomunikasikan. Akan tetapi, masih ada anggota kelompok yang masih minim 

pengetahuannya tentang cara berkomunikasi dengan baik, sehingga kurang 

memahami apa konsep yang akan dibahas dalam pertemuannya. 

Pernyataan di atas, sesuai juga yang dikemukakan oleh Takwin yang 

menyatakan bahwa rata-rata anggota Gapoktan tidak memiliki pengetahuan, 

sehingga secara kualitas dari pertemuan anggota kelompok tidak ada perkembangan, 

sehingga hal ini menyebabkan proses komunikasi menjadi terhambat karena masih 

banyak anggota kelompok yang enggan berkomentar, tidak berpartisipasi dengan 

cara menyumbangkan ide atau gagasan pikirannya.
84

 

Sesuai juga yang dikatakan oleh Rahim selaku ketua Gapoktan Pabbalu 

Kanan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dilakukannya pertemuan ini untuk 

mengomunikasikan permasalahan yang dihadapi petani serta memberikan solusinya. 

Salah satu solusi yang ditawarkan di dalam kelompok antara lain: memerintahkan 

kepada setiap anggota kelompok tani mendata masyarakat tani dengan cara 

mengumpulkan kartu keluarganya atau anggota Gapoktan hanya sekadar 

                                                           
84Takwin (Umur 37 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.  
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menyampaikan informasi kepada masyarakat tani melalui toa masjid lalu 

mengarahkan ke ketua kelompok tani untuk membawa kartu keluarganya untuk 

keperluan pendataan. Tetapi dalam hal ini proses komunikasi terhambat karena 

banyak anggota kelompok tidak berinteraksi atau tidak memberikan respon, sehingga 

ketua tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh anggotanya, bahkan ada anggota 

kelompok hanya sebatas mengahadiri saja pertemuan, tetapi tidak memberikan 

respon apa-apa.
85

 

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa komunikasi sesama 

kelompok belum sepenuhnya maksimal. Walaupun sering dilakukan pertemuan, 

tetapi masih kurang progres yang dikomunikasikan mengenai penyediaan pupuk 

subsidi. Hal ini dikarena masih kurang anggota kelompok yang memberikan 

sumbangsi ide-ide pikiran terhadap kelompoknya.  

Padahal komunikasi kelompok salah satu cara yang baik untuk 

mengomunikasikan penyebab terjadinya kelangkaan pupuk dan membantu 

menyediakan pupuk, karena ada ketua dan anggota lain yang akan memberikan 

koreksi, masukan atau tambahan ide yang diberikan kepada kelompok. Seperti yang 

dikatakan oleh Takwin salah satu informan mengenai faktor penghambat proses 

komunikasi dalam kelompok tani di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, yang 

mengungkapkan bahwa:  

Punna annyampaikanji informasi ia anu gampang ji duduji sitojeng-tojengna. 

Cuman joka anu susa dudu punna lanssampaikanki inpormasi ilalang 

kelompok ka, gassing dudui lanssampaikanki inpormasi nia tong anggota tena 

ana mengerti apa nisampaikan.
86

 

Artinya: 

                                                           
85Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021. 

86Takwin (Umur 37 Tahun), Anggota Kelompok Tani di Desa Parangloe, Wawancara, di 

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.    
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Kalau hanya sekadar menyampaikan pesan atau informasi di dalam kelompok 

sangat mudah, akan tetapi yang sulit itu adalah bagaiamana cara menjelaskan 

kepada kelompok yang memliki tingkat pemahaman yang berbeda karena ada 

yang cepat paham dan ada juga yang lambat. 

Pernyataan di atas sesuai yang dikatakan oleh Rahim yang mengemukakan 

bahwa dari proses komunikasi kelompok yang dilakukan oleh anggota Gapoktan 

mereka mendapatkan berbagai hambatan dalam berkomunikasi. Masalah komunikasi 

yang dihadapi oleh beberapa anggota yaitu masih banyak belum memahami tata cara 

berkomunikasi yang baik di dalam forum, seperti masih ada beberapa anggota 

Gapoktan yang tidak beretika ketika ingin menyampaikan informasi. 

Salah satu contoh kurang beretikanya beberapa anggota Gapoktan ketika 

ingin menyampaikan informasi dan pendapat yaitu tidak mappatabe’, artinya 

walaupun anggota Gapoktan tidak diberikan kesempatan dalam menyampaikan 

pendapat, tetapi anggota Gapoktan langsung saja berkomunikasi meskipun ketua 

Gapoktan sedang menyampaikan informasi kepada anggotanya. Bahkan ada juga 

anggota Gapoktan memotong pembicaraan ketua Gapoktan tanpa mengetahui 

sepenuhnya informasi yang disampaikan ketuanya. 

Seharusnya sikap yang dilakukan oleh anggota Gapoktan adalah 

mendengarkan dan menyimak dengan baik, agar informasi yang disampaikan oleh 

ketua Gapoktan dapat dipahami, sehingga ketika diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan pendapat, tidak asal dalam menyampaikan pendapat dan informasi. 

Hambatan komunikasi selanjutnya beberapa anggota Gapoktan Pabbalu 

Kanan adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang tata cara menyusun 
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RDKK, sehingga banyak anggota kelompok tani hanya datang saja mengahdiri 

undangan dari ketua tetapi tidak memberikan feedback di dalam forum.
87

 

Hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa anggota kelompok tani juga 

masih memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan tingkat keterampilan dalam 

menyampaikan informasi dalam forum, hal ini disebabkan karena anggota kelompok 

tani masih minim dalam mengakses informasi-informasi untuk menambah 

wawasannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok Gapoktan Pabbalu 

Kanan penting diberikan edukasi dan pelatihan kepada kelompok tani mengenai 

pentingnya komunikasi dalam kelompok agar dapat lebih mudah dalam berdiskusi, 

menyampaikan informasi dan menerima informasi dalam proses komunikasi 

kelompok.  

Kasus di atas dapat dideskripsikan bahwa komunikasi dalam kelompok 

Gapoktan belum sepenuhnya berjalan lancar yang diakibatkan oleh faktor kurangnya 

pemahaman dan pengetahuan dalam menyusun program-program RDKK. hal yang 

tidak dipahami oleh beberapa anggota Gapoktan yaitu prosedur dalam menyusun 

RDKK bahkan ada juga yang sulit mengoperasikan komputer. Sebagai anggota 

Gapoktan seharusnya mereka sudah memahami prosedur penyusunan RDKK seperti 

mulai dari pengumpulan data masyarakat tani (kartu keluarga, KTP, data luas lahan) 

sampai kepada penyusunan RDKK. Jika belum memahami dalam menyusun RDKK 

diharapkan Poktan meminta pendampingan pihak PPL pada proses penyusunan 

RDKK. 

Sebagai asumsi peneliti dalam hal ini, bahwa semakin kecil hambatan yang 

ada dalam proses komunikasi kelompok maka hubungan yang terjalin antar anggota 

                                                           
87Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021.   
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dalam kelompok semakin baik, demikian sebaliknya jika hambatan cukup mencekam 

di dalam kelompok maka hal tersebut akan memunculkan adanya konflik. Tetapi 

peneliti tidak melihat hal ini sebagai pemicu konflik karena masih ada beberapa 

anggota yang masih aktif memberikan arguemntasinya terkait masalah penyusunan 

RDKK walaupun masih ada anggota yang enggan untuk memberikan ide-idenya atau 

mengeluarkan pendapatnya. 

h. Perbedaan Karakter 

Setiap anggota Gapoktan Pabbalu Kanan memiliki karakter yang berbeda-

beda baik dari segi sifat, sikap, perilaku, dan pola pikir yang di mana hal tersebut 

dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara anggota kelompok tani. 

Perbedaan inilah yang menjadi masalah dalam proses komunikasi penyusunan 

RDKK. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat proses komunikasi Gapoktan 

Pabbalu Kanan dalam menyusun data RDKK. 

Sesuai juga yang dikatakan oleh Rahim selaku ketua Gapoktan Pabbalu 

Kanan bahwa: 

Ilalang kelompok Gapoktang Pabbalu Kananga anne loe karakter yang beda-

bedai, jari punna nikomunikasikangi anne masalah annyusunga RDKK ya pasti 

nia terjadi pandapa’  yang beda-beda setiap anggotayya. Tetapi anne beda-

bedayya teai nikua masalah lompo tapi anne cuma hambatan ilalang proses 

angkomunikasikangi masala RDKK kayya.
88

 

Artinya: 

 

Karakter anggota kelompok tani di dalam forum pertemuan berbeda-beda. Ada 

yang pendiam dan ada juga terbuka (suka nyerocos), sehingga pada saat 

mengomunikasikan penyusunan RDKK tidak menutup kemungkinan akan ada 

perbedaan pendapat antara anggota kelompok tani. Tetapi dalam hal ini, 

perbedaan pendapat bukan berarti konflik dalam komunikasi kelompok, tetapi 

perbedaan ini merupakan gangguan atau noise. Dan hal itu yang menghambat 

                                                           
88Rahim (Umur 38 Tahun), Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Biringbulu, 

Wawancara, di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021. 
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proses komunikasi Gapoktan Pabbalu Kanan yang membahas mengenai solusi 

kelangkaan pupuk subsidi. 

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa  salah satu faktor yang 

menghambat proses komunikasi kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan  dalam 

mengkomnukasikan masalah penyusunan RDKK adalah perbedaan karakter.  

Anggota Gapoktan memiliki masing-masing karakter yang berbeda-beda sehingga 

terkadang terjadi perdebatan antar anggota Gapoktan mengenai  penyusunan 

program RDKK. Dalam hal ini,  tidak dianggap sebagai konflik tetapi  dianggap 

sebagai hambatan dalam proses komunikasi. Sehingga diharapkan kepada ketua 

Gapoktan yang meluruskan perdebatan antar anggota Gapoktan, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman yang berkepanjangan yang mengakibatkan  tidak ada penyelesaian  

terhadap  apa yang dikomunikasikan. 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan penelusuran pada kelompok 

Gapoktan Pabbalu Kanan di Kecamatan  Biringbulu Kabupaten Gowa, maka peneliti 

mendapatkan beberapa karakter anggota Gapoktan. Beberapa karakter anggota 

Gapoktan yang menjadi penghambat dalam proses komunikasi yaitu dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Pendiam 

Sebagian anggota Gapoktan hanya sebatas datang, duduk, diam saja dalam 

pertemuan kelompok Gapoktan, padahal yang diharapkan dalam pertemuan ini 

adalah semua anggota Gapoktan menyampaikan informasi yang terjadi di lapangan, 

seperti keluhan masyarakat tani maupun masalah informasi luas lahan dan jumlah 

pupuk yang dibutuhkan masyarakat tani. Seorang individu yang pendiam dalam 

proses komunikasi kelompok cenderung memiliki karakteristik tertentu yang 

mempengaruhi partisipasinya dalam interaksi tersebut. Berikut adalah beberapa ciri 
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orang pendiam yang di dapatkan penelitian dalam proses komunikasi kelompok 

yaitu: 

a) Kurangnya partisipasi aktif: Orang pendiam cenderung lebih sedikit berbicara atau 

menyumbangkan pendapat mereka dalam diskusi kelompok. Mereka mungkin 

lebih suka mendengarkan daripada berbicara atau tidak merasa nyaman berbicara 

di depan banyak orang. 

b) Observatif: Meskipun pendiam, orang ini seringkali observatif terhadap apa yang 

terjadi di sekitarnya. Mereka dapat memperhatikan detail-detail penting dan 

mendengarkan dengan cermat, sehingga memiliki pemahaman yang baik tentang 

apa yang sedang dibicarakan. 

c) Ragu-ragu untuk berdebat: Orang yang pendiam cenderung merasa tidak nyaman 

dengan konflik atau perdebatan. Mereka mungkin enggan menyuarakan pendapat 

mereka jika mereka khawatir akan menghadapi penolakan atau konfrontasi. 

d) Menyukai refleksi dan pemikiran dalam: Individu pendiam cenderung lebih suka 

merenung atau memproses informasi secara internal sebelum berbicara. Mereka 

mungkin ingin memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan benar-benar 

terpikirkan sebelum diungkapkan. 

e) Menyampaikan ide-ide melalui tulisan: Bagi beberapa orang pendiam, menulis 

dapat menjadi sarana komunikasi yang lebih nyaman daripada berbicara secara 

lisan. Mereka mungkin merasa lebih percaya diri menyampaikan ide-ide mereka 

melalui tulisan, seperti melalui pesan teks atau email. 

f) Perlu waktu untuk merasa nyaman: Orang yang pendiam mungkin membutuhkan 

waktu untuk merasa nyaman dalam kelompok dan membangun hubungan dengan 

anggota lainnya. Ketika mereka merasa lebih percaya diri dan akrab dengan 
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anggota kelompok, mereka mungkin menjadi lebih terbuka dan aktif dalam 

komunikasi. 

Dari beberapa ciri dari anggota Gapoktan dalam proses komunikasi dapat 

dipahami bahwa setiap individu unik, dan ciri-ciri di atas mungkin tidak berlaku 

untuk semua orang pendiam. Beberapa orang pendiam mungkin dapat mengatasi 

ketidaknyamanan dalam komunikasi kelompok dan menjadi lebih aktif seiring 

waktu. Penting bagi anggota kelompok lainnya untuk menciptakan lingkungan yang 

inklusif dan mendukung sehingga individu pendiam merasa dihargai dan diakui 

dalam proses komunikasi kelompok. 

 

2) Tempramental  

Proses komunikasi kelompok dalam pertemuan Gapoktan, terdapat beberapa 

anggota Gapoktan yang tempramental, yang di mana anggota Gapoktan tersebut 

marah ketika merasa tidak didengarkan pendapatnya. Bahkan ada memukul meja 

karena sebelum-sebelumnya, kelompoknya tidak diperhatikan. Maksudnya pengecer 

pupuk subsidi tidak memberikan pupuk kepada kelompoknya sehingga anggota yang 

tergabung dalam kelompoknya susah mendapatkan pupuk. Seharusnya sikap yang 

diperlihatkan oleh anggota Gapoktan bukan sikap tempramental, tetapi sikap kritis 

dalam mempertanyakan mengapa kelompoknya tidak mendapatkan pupuk. 

Orang tempramental dalam komunikasi kelompok seringkali menunjukkan 

sifat-sifat yang tidak stabil, impulsif, dan mudah marah. Berikut adalah beberapa 

ciri-ciri orang tempramental dalam komunikasi kelompok: 

a) Mudah marah: Orang yang tempramental seringkali meledakkan emosi dengan 

cepat dan mudah marah dalam situasi komunikasi kelompok. Mereka mungkin 
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bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal kecil atau menjadi defensif dengan 

cepat. 

b) Kurang sabar: Individu yang tempramental seringkali kurang sabar dalam 

komunikasi kelompok. Mereka mungkin menginterupsi pembicaraan orang lain, 

tidak mendengarkan dengan seksama, atau terburu-buru mengungkapkan pendapat 

mereka tanpa mempertimbangkan sudut pandang orang lain. 

c) Ekspresi emosi yang intens: Orang yang tempramental cenderung 

mengekspresikan emosi mereka secara intens dalam komunikasi kelompok. 

Mereka mungkin menggeram, berteriak, atau menggunakan bahasa tubuh yang 

menunjukkan kegelisahan atau frustrasi. 

d) Sulit dikendalikan: Individu tempramental mungkin sulit untuk dikendalikan 

dalam komunikasi kelompok. Mereka mungkin sulit untuk diajak bekerja sama, 

menolak kompromi, atau mempertahankan pendirian mereka tanpa 

memperhatikan sudut pandang orang lain. 

e) Tidak konsisten: Orang yang tempramental seringkali tidak konsisten dalam sikap 

atau pendapat mereka dalam komunikasi kelompok. Mereka dapat berubah pikiran 

dengan cepat tanpa alasan yang jelas, yang membuat komunikasi dan kolaborasi 

yang efektif menjadi sulit. 

f) Sulit mengelola konflik: Individu tempramental mungkin kesulitan dalam 

mengelola konflik dalam komunikasi kelompok. Mereka cenderung bereaksi 

secara agresif atau defensif, dan sulit untuk mencapai penyelesaian yang 

memuaskan. 

Beberapa hasil yang didapatkan di lapangan dapat diketahui bahwa terdapat 

banyak ciri temperamental yang terjadi di dalam proses komunikasi kelompok, hal 

ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan saling mempertahankan 
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pendapatnya. Dan jika berinteraksi dengan seseorang yang tempramental dalam 

komunikasi kelompok, penting untuk tetap tenang dan berusaha mempertahankan 

komunikasi yang positif. Menggunakan pendekatan yang empati dan mengajukan 

pertanyaan terbuka dapat membantu memahami alasan di balik perilaku mereka. 

Selain itu, membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anggota 

kelompok juga penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif. 

3) Kurang Beretika 

Pada proses pengomunikasian masalah penyusunan data RDKK, terdapat 

beberapa anggota Gapoktan yang tidak memunyai etika. Seperti kasus yang terjadi 

pada pertemuan kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan, terdapat anggota Gapoktan 

berbicara tanpa dipersilakan oleh ketua Gapoktan. Bahkan ada anggota Gapoktan 

yang suka memotong pembicaraan ketua Gapoktan karena merasa sudah memahami 

pesan yang disampaikannya. Sikap yang seharusnya dipakai oleh anggota Gapoktan 

yaitu sikap mappatabe’ artinya menjunjung sikap saling menghargai satu sama lain 

dan menjunjung rasa sopan santun terhadap siapapun. 

Orang yang tidak beretika dalam proses komunikasi kelompok seringkali 

menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau tidak jujur. Berikut adalah beberapa 

ciri-ciri orang yang tidak beretika dalam komunikasi kelompok: 

g) Penyebar informasi palsu: Individu yang tidak beretika mungkin dengan sengaja 

menyebarkan informasi yang salah atau tidak akurat dalam upaya untuk 

memanipulasi anggota kelompok atau mencapai tujuan pribadi mereka. Mereka 

mungkin memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidakwaspadaan anggota kelompok 

lainnya. 

h) Berbohong atau mengelabui: Orang yang tidak beretika cenderung menggunakan 

kebohongan atau pengelabuan untuk mencapai kepentingan pribadi mereka. 
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Mereka mungkin mengubah fakta atau menyembunyikan informasi penting untuk 

memanipulasi persepsi anggota kelompok. 

i) Mengganggu atau menginterupsi: Orang yang tidak beretika dapat mengganggu 

komunikasi kelompok dengan menginterupsi pembicaraan orang lain, menyela, 

atau memotong pembicaraan. Mereka mungkin tidak menghormati ruang dan 

waktu orang lain untuk berbicara atau mendengarkan. 

j) Mengkritik secara tidak sopan: Individu yang tidak beretika mungkin 

menggunakan kritik atau pendapat yang tidak sopan atau menyinggung untuk 

mencemarkan reputasi atau mempermalukan anggota kelompok lainnya. Mereka 

tidak memperhatikan etika komunikasi yang sehat dan saling menghormati. 

k) Memanipulasi emosi orang lain: Orang yang tidak beretika dapat mencoba 

memanipulasi emosi anggota kelompok dengan memanfaatkan kelemahan atau 

sensitivitas mereka. Mereka mungkin menggunakan retorika yang merendahkan 

atau menipu untuk mencapai kepentingan pribadi atau mengendalikan situasi. 

l) Mengambil kredit yang tidak pantas: Individu yang tidak beretika cenderung 

mengambil kredit atau mengklaim ide atau usaha orang lain sebagai milik mereka 

sendiri. Mereka mungkin tidak mengakui kontribusi orang lain atau mencoba 

memanfaatkan prestasi kelompok untuk keuntungan pribadi. 

Penting untuk menghormati prinsip-prinsip etika komunikasi dalam 

kelompok dan mempromosikan lingkungan yang saling menghormati dan 

mendukung. Jika Anda menemui seseorang yang tidak beretika dalam komunikasi 

kelompok, penting untuk menghadapi perilaku tersebut dengan cara yang tepat, 

misalnya dengan menyuarakan kekhawatiran Anda atau melibatkan pihak yang 

berwenang jika diperlukan. 
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Beberapa  penjelasan  yang telah dijelaskan sebelumnya,  maka dapat 

diketahui konsep dakwah dalam penelitian ini yaitu: 

a. Sikap adil 

Sikap adil merupakan salah satu ajaran Islam yang universal. Maksudnya, 

sikap ini tidak hanya ditujukan kepada sesama muslim, tetapi juga kepada seluruh 

manusia, terutama ketika berusaha mendamaikan orang-orang atau kelompok-

kelompok yang memiliki permasalahan. Sebab mustahil perdamaian bisa tercapai 

tanpa diiringi oleh penengah yang adil dan bijaksana. Inilah keutamaan sikap adil 

bagi manusia. 

Secara singkat, sikap adil dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak 

memihak kepada siapapun, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada 

pilih kasih dan ketimpangan. Sikap adil juga memiliki arti meletakkan segala sesuatu 

pada tempatnya, tidak berat sebelah, dan tidak berpihak. Dengan kata lain, bersikap 

adil berarti berlaku berdasarkan hak dan berpegang teguh pada kebenaran. 

Dengan bersikap adil, seseorang tidak akan melakukan perbuatan yang dapat 

merugikan orang lain atau menguntungkan pihak tertentu secara batil. Terdapat 

banyak ayat Al-Qur’an dan Hadis yang berbicara mengenai keutamaan bersikap adil, 

baik bagi pelakunya maupun bagi orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang 

terkait dalam suatu perselisihan.  

Perintah bersikap adil ini termaktub dalam QS. An-Nisa/4:58 yang berbunyi: 

ا  َ يأَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدَُّ ا اِنَّ اللّٰه َ وِعِمَّ ا باِنْعدَْلِ ۗ اِنَّ اللّٰه ُْ اذِاَ حَكَمْتمُْ بيَْهَ انىَّاسِ انَْ تحَْكُمُ ََ اۙٓ  ٍَ هِ ٌْ َ ى ا
الَْمَٰىٰتِ اِنْٰٓ

َ كَانَ صَمِيْعاًۢ بصَِيْرً  ًٖ ۗ اِنَّ اللّٰه  يعَِظُكُمْ بِ

Terjemahnya: 

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 
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yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha 

Melihat.
89

 

Menurut Quraish Shihab,  mengenai ayat di atas menyatakan bahwa adil 

adalah sikap yang lebih dekat dengan takwa. Menurut beliau adil yang dimaksud di 

sini adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan 

kasih, maka dengan berlaku adil Anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika 

seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka 

ketika itu kasih tidak boleh berperanan karena ia dapat menghambat jatuhnya 

ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan 

hukuman setimpal atasnya.
90

 

Pernyataan dari ahli tafsir di atas dapat dipahami bahwa ketika kita diberikan 

Amanah memegang suatu Amanah seperti jabatan, maka kita harus adil terhadap 

siapapun dan tidak bersifat nepotisme, karena sikap adil itu akan mendatangkan rasa 

takwa kita kepada Allah Swt. Konsep adil juga dimaksudkan menempatkan segala 

sesuatunya pada tempatnya, artinya kita harus memberikan sesuatu kepada seseorang 

harus sesuai dengan porsinya, sebagai contoh dalam kehidupan sosial, ketika si A 

adalah seorang pengecer saprotan, ia harus berlaku adil kepada masyarakat atau 

konsumennya, artinya masyarakat yang terlebih dahulu membayar harus disegerakan 

diberikan haknya. Contoh kedua, ketika si B memiliki dua anak yang satu masih 

duduk dibangku SD dan yang satu sudah kuliah maka sikap adil yang harus 

dilakukan oleh si B ini adalah memberikan uang jajan yang lebih kepada anak kuliah 

bukan kepada anak yang masih duduk dibangku SD. Maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sikap adil juga ini tidak mendatangkan rasa cemburu sosial karena sudah 

sesuai dengan prosinya. 

                                                           
89Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 24.  
90Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Cahaya, 2016), h. 34.  

http://quraishshihab.com/


200 

 

Keutamaan sikap adil yang pertama adalah perintah dari Allah Swt. 

Sebagaimana diketahui umat Islam, sebuah perintah merupakan bentuk kasih sayang 

Allah kepada manusia. Perintah tersebut biasanya tidak hanya berfungsi sebagai 

kewajiban, tetapi juga memiliki hikmah-hikmah yang bermanfaat bagi orang yang 

diperintahkan. Karena sikap adil ini tidak menimbulkan rasa cemburu terhadap orang 

lain 

Sikap adil ini tidak hanya dapat menyelesaikan masalah dan meminimalisir 

konsekuensi-nya, tetapi juga membawa orang yang berlaku adil dicintai oleh Allah 

swt. Karena dengan bersikap demikian, berarti ia telah teguh berpegang dengan 

kebenaran yang diajarkan oleh agama-Nya dalam keadaan dan kondisi 

apapun. Wallahu a’lam. 

Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, 

terdapat beberapa kelompok tani yang melakukan tindak nepotisme, artinya ketua 

kelompok tani/pengecer tersebut hanya memberikan pupuk subsidi itu kepada 

keluarga terdekatnya saja, bahkan tanpa melalui pendataan kartu keluarga 

sebelumnya. Untuk itu, diharapkan kepada ketua Gapoktan menindaklanjuti ketua 

kelompok tani tersebut agar tidak melakukan lagi tindakan nepotisme, karena jika itu 

terjadi secara terus menerus maka banyak masyarakat tani yang dirugikan. Sikap adil 

yang diharapkan dalam kelompok Gapoktan yaitu, tidak adanya sistem nepotisme 

dalam pembagian pupuk subsidi, artinya semua masyarakat tani berhak mendapatkan 

pupuk subsidi.  

b. Sikap Jujur 

Fakta yang terjadi di lapangan, ada sebagian kelompok tani dan pengecer 

yang tidak menerapkan sikap jujur. Karena kelompok tani dan pengecer tersebut 

menjual pupuk dengan harga yang cukup mahal, hal ini diakibatkan karena pupuk 

https://tafsiralquran.id/islam-menyerukan-keadilan-sosial-begini-penjelasan-para-mufassir/
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saat ini mengalami kelangkaan, sehingga pengecer/kelompok tani menjadikan 

momen tersebut untuk merauk keutungan pribadi mereka dan tidak memikirkan 

masyarakat tani. 

Seharusnya kelompok tani dan pengecer pupuk subsidi menerapkan sikap 

jujur karena apabila kelompok tani melakukan perilaku jujur dalam menjalankan 

amanah, seperti dalam melakukan penjualan pupuk subsidi, maka masyarakat akan 

menyenanginya dan merasa percaya terhadap pada kelompok tani tersebut.  

Jujur merupakan perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, 

serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Perilaku jujur menyebabkan 

manusia memperoleh kepercayaan lingkungan sekitar. Seperti halnya penjualan 

pupuk subsidi, pengecer harus menerapkan sikap jujur agar selalu mendapatkan 

kepercayaan dari ketua Gapoktan dan masyarakat tani. 

Indivivu/pengecer/pemimpin yang tidak jujur, berani berbohong, dan 

menipu banyak orang akan senantiasa menjadikan kebohongan sebagai 

strateginya untuk meraup keuntungan secara instan dengan cara yang tidak halal . 

Akan tetapi jika mengecer pupuk subsidi dengan jujur jauh lebih ampuh untuk 

meraih keberhasilan, tidak hanya keberhasilan tetapi juga keberkahan yang 

didapatkan. Sehingga jabatan sebagai penegcer pupuk subsidi akan bertahan 

lama karena tetap dipercaya oleh masyarakat. 

Proses komunikasi kelompok dalam pertemuan Gapoktan, sudah 

seharusnya ketua Gapoktan menyampaikan kepada pengecer dan kelompok tani 

agar melakukan penjualan secara jujur kepada masyarakat tani. Karena ketika 

pengecer jujur selain tidak merugikan masyarakat tani dan sikap jujur juga 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tani. Hal itu juga akan mendapatkan 

keberkahan dari Allah swt.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang diperoleh tentang komunikasi kelompok gabungan 

kelompok tani mengenai penyediaan pupuk di Kecamatan Biringbulu Kabupaten 

Gowa, disimpulkan bahwa: 

1. Proses komunikasi kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan dalam penyusunan 

RDKK meliputi tiga proses yaitu: 1) Proses perencanaan dalam penyusunan 

RDKK. 2) Gapoktan mengevaluasi hal-hal yang sudah dikomunikasikan 

bersama anggota kelompok untuk menilai dan melihat sejauh mana 

perkembangan penyusunan RDKK. Hal ini bertujuan untuk agar Gapoktan tidak 

salah dalam penginputan data masyarakat tani. 3) Ketua dan anggota kelompok 

melakukan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat anggota 

kelompok, karena dalam mengambil sebuah keputusan yang didasarkan 

musyawarah dan mufakat hasilnya juga akan baik. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses komunikasi Gapoktan. 

Faktor pendukungnya meliputi tiga faktor yaitu: 1) Terdapat beberapa anggota 

Gapoktan terbuka (open communication) dalam menyampaikan informasi di 

dalam forum pertemuan. 2) Penggunaan bahasa dan kesamaan budaya yang 

digunakan oleh kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan, sehingga anggota 

Gapoktan dapat memahmi pesan-pesan yang disampaikan oleh ketuanya. 3) 

Faktor bahasa isyarat yang digunakan ketua Gapoktan dalam menyampaikan 

informasi. Sedangkan faktor penghambat dalam proses komunikasi penyusunan 
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RDKK meliputi tujuh faktor yaitu: 1) Kurangnya kontribusi anggota Gapoktan 

di dalam forum pertemuan kelompok Gapoktan Pabbalu Kanan. 2) Ada 

beberapa anggota Gapoktan yang tidak terbuka. 3) Faktor usia. 4) Kurangnya 

pengetahuan yang dimiliki oleh sebagian anggota Gapoktan. 5) Kurangnya 

pengalaman anggota Gapoktan.  6) Adanya perbedaan karakter para anggota. 

B. Implikasi Penelitian  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi gabungan 

kelompok tani di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa bahwa komunikasi 

kelompok sangat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan, serta 

memberikan pemahaman kepada Gapoktan bahwa dalam mengambil sebuah 

keputusan hendaknya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.  

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan serta memberikan manfaat kepada masyarakat tentang pentingnya 

komunikasi dalam kehidupan manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor 

sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi 

adalah pupuk.Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan melakukan 

berbagai resolusi/ deregulasi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim 

yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah 

mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan tersebut antara lain 

berupa pemberian subsidi harga pupuk bagi petani. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka 

kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak dan 

petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif 

Kebutuhan kelompok (RDKK). 

B. TUJUAN 

Untuk memberikan panduan kepada Petugas Dinas Pertanian Provinsi dan 

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota agar dapat membimbing kelompok tani dalam 

merencanakan kebutuhan riil sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi baik 

untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan peternakan dan 

pertambakan dalam suatu format RDKK. 
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C. SASARAN 

1. Terdatanya kebutuhan sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi di tingkat 

kelompok petani secara riil, dalam format RDKK. 

2. Terbinanya petani dalam berusahatani secara terencana khususnya menyusun 

RDKK secara mandiri berkesinambungan. 

3. Tersedianya data RDKK guna mendukung kelancaran penyaluran pupuk 

bersubsidi sesuai dengan peruntukannya menurut azas 6 (enam) tepat (jumlah, 

jenis, mutu, waktu, tempat dan harga). 
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BAB II 

DEFENISI DAN PERENCANAAN  RDKK 

 

A. DEFENISI 

1. Rencana Definitif Kelompok (RDK) yaitu rencana kerja usaha tani dari 

kelompok tani untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi 

rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, 

pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam 

pengelolaan usahatani; 

2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yaitu rencana kebutuhan 

sarana produksi pertanian dan alsintan untuk satu musim/siklus yang disusun 

berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK merupakan salah satu 

persyaratan untuk memperoleh sarana produksi pertanian kelompok tani dari 

Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan 

perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. 

3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk 

Bersubsidi), yaitu rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun 

yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK Pupuk 

Bersubsidi merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh pupuk 

bersubsidi dari Gapoktan atau penyalur pupuk bersubsidi. 
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B. PELAKSANAAN PENYUSUNAN RDKK 

Dalam Pembinaan/Bimbingan Penyusunan RDKK dilakukan secara bertahap 

dan berjenjang, mulai dari penyusunan di tingkat kelompok tani sampai dengan 

rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan 

Nasional (Pusat). 

1. Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh sebagai penanggungjawab penyusunan 

RDKK di tingkat kelompok tani; 

2. Ketua Gabungan Kelompok Tani dan Kepala Desa/Lurah sebagai 

penanggungjawab pengesahan RDKK ditingkat desa/kelurahan; 

3. Kepala Cabang Dinas (KCD)/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan dan 

Kehutanan (BP4K) Kecamatan sebagai penanggungjawab rekapitulasi RDKK 

di tingkat Kecamatan 

4. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten/Kota 

serta Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai penanggungjawab 

rekapitulasi RDKK di tingkat Kabupaten/Kota; 

5. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Provinsi dan 

Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai penanggungjawab rekapitulasi 

RDKK di tingkat Provinsi. 
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C. PENYUSUNAN RDKK DAN REKAPITULASI 

Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani, dan setiap petani harus 

tercatat/terdaftar dalam kelompok tani. Tahapan penyusunan RDKK sebagai berikut: 

1. Tahapan Penyusunan RDKK Tahapan penyusunan RDKK Pupuk 

Bersubsidi adalah sebagai berikut: 

a. Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara 

dan pengurus lainnya. 

b. Pertemuan pengurus kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK 

dengan menampung hasil musyawarah anggota kelompok tani tentang rencana 

kebutuhan kelompok tani. 

c. Musyawarah anggota-anggota kelompok tani dipimpin oleh Ketua dan/atau 

pengurus untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli 

dan digunakan dari tiap anggota kelompok tani dengann menetapkan jumlah, jenis 

pupuk, jenis omoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan. 

d. Penyuluh pendamping meneliti kelengkapan dan kebenaran data RDKK agar 

sesuai dengan kebutuhan riil. 

e. Setelah RDKK diisi lengkap, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua 

kelompok tani dan diketahui oleh Penyuluh pendamping. 

2. Tahap Perbanyakan dan Pengiriman RDKK 

Proses penggadaan dan pengiriman RDKK sesuai kebutuhan dapat dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. RDKK setelah ditandatangani, diperbanyak (copy) rangkap 5 (lima) dan dikirim 

kepada 
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b. Penyalur/Pengecer resmi (sebagai pesanan pupuk), Kepala Desa/Lurah, Penyuluh, 

Ketua Gapoktan dan Ketua kelompok tani. 

c. RDKK disusun paling lambat awal bulan Pebruari 

d. RDKK dibuat rangkap 5 (lima), untuk: Pengecer pupuk bersubsidi resmi, Kepala 

Desa/Lurah, Ketua Gapoktan, Penyuluh dan arsip Poktan 

e. RDKK dapat digunakan sebagai instrumen pesanan pupuk bersubsidi di 

penyalur/pengecer resmi di Lini IV. 
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BAB III 

LOKASI, DAN JENIS PENGUNAAN TANAH 

 

A. LOKASI,  

Lokasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian pada kelompok tani 

Gapoktan Pabbalu Kanan yaitu di Kelurahan Lauwa Kecamatan Biringbulu 

Kabupaten Gowa. Agar dapat berjalan baik maka dibutuhkan sarana produksi 

pertanian yang bersumber dari “Anggaran Banuan  Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan” dengan rincian sebagai berikut: 

No Uraian Saprotan Volume Harga 

satuan 

 (Rp) 

Jumlah 

Anggran (Rp) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pupuk Subsidi 

Benih jagung/Padi 

Racun/Obat-Obatan 

Evaluasi dan Monitoring 

1.075 Kg/Ha 

30ton/13 ton 

6900 liter 

1 tahun 

120.000,- 

135.000,- 

375.000,- 

LS 

250.000.000,- 

130.000.000,- 

50.000.000,- 

10.000.000,- 

 

Hasil Rekapitulasi Data RDKK Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Tahun 

2020. 

B. JENIS PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN 

Jenis penggunaan  tanah di Kabupaten Gowa khususnya di Kecamatan 

Biringbulu didominasi oleh pertanian sawah, perkebunan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat tabel berikut: 
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Tabel 3.1 

Luas Tanah Menurut Penggunannya di Kecamatan Biringbulu 

No Penggunaan Tanah Luas (Ha) 
1 Pemukiman 8.780,2 
2 Persawahan 3.822,6 
3 Perkebunan 5.103,77 
4 Pekarangan 2.214,6 
5 Perkantoran 1.253,6 
6 Taman 1.51,3 
7 Pekuburan 1.231,2 
8 Hutan 1.523,2 
9 Fasilitas Umum lainnya 2.11 

Sumber Data: Profil Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 2020. 

Tabel 3.2 

Jenis Tanaman di Kecamatan Biringbulu 

No Jenis Tanaman Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 

1 Padi Sawah 1.737 7.878 

2 Kacang Tanah 4 8 

3 Ubi kayu 4.292 65.977 

4 Ubi Jalar 49 684 

5 Jagung Pipil 1.997 12.009 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2019. 

 

 

 

Mengetahui        

Kepala Camat Biringbulu     Ketua Gapoktan 

 

 

 

 

Yamin Basri, SE., M.Si     Rahim, S.Pd 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Demikian usulan proposal Gapoktan Pabbalu Kanan dengan judul 

“pengembangan pertanian” kami ajukan dengan harapan agar kiranya mendapat 

perhatian dan persetujuan, untuk itu kami ucapkan banyak terimaksih. 

         

      Biringbulu, 02 September 2020 

 

 

 

Mengetahui        

Kepala Camat Biringbulu     Ketua Gapoktan 

 

 

 

 

Yamin Basri, SE., M.Si     Rahim, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

216 

 

BERITA ACARA 

No: 01 

Pada hari ini Minggu tanggal 26 bulan Februari Tahun 2017, telah diadakan 

rapat musyawarah anggota sebagai pertanggung jawaban pengurus Gabungan 

Kelompok Tani (Gapoktan) PABBULU KANAN pengelola PUAP Desa/Kelurahan 

Biringbulu bertempat di Rumah Kepala Desa Parangloe yang berdiri oleh (daftar 

hadir terlampir) dengan keputusan sebagai berikut: 

No 
URAIAN KEPUTUSAN 

1 
Pengurus Gapoktan yang lama An. Sampara (ketua), Puddin HI, (sekretaris) 

dan Takwin (bendahara) tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus 

anggota gapoktan dengan pertimbangan pengelolaan Desa PUAP tidak ada 

perkembangan usaha selama 2 tahun sebagaimana laporan terlampir. 

2 
Pergantian pengurus baru disepakati dan ditetapkan sbb: 

a. Ketua      : Rahim 

b. Sekretaris: Napi 

c. Bendahara: Bahri  

3 
Pengurus Gapoktan yang baru menginventarisasi anggota peminjam dan 

menagih pinjaman tersebut dengan perjanjian baru (SPPH) 

4 
Evaluasi dan Monotoring bagi Pengurus Baru tentang Pengembalian 

pinjaman atau data pinjaman yang akurat akan dilaksanakan paling lambat 

pada bulan Februari 2018 sampai sekarang. 

Demikian berita acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Dana BLM PUAP tahun 

2017/2018. 

 

Pengurus Gapoktan 

Sekretaris                                                                                                  Ketua 

 

Napi                Rahim 
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Disaksikan/Disetujui Oleh: 

No Nama Jabatan Tanda Tangan 

1 Hakim Kacadis  

2 Nurdin Kepala Desa  

3 Bungkhar Babinsa  

4 Dahlan PPL  

5 Sirajuddin Tokoh Masyarakat  

 

Daftar Hadir : 

Hari/Tanggal: Minggu 26 Februari 2017 

Jam            : 08:00 s/d 12:00 

Tempat       : Rumah Kepala Desa Parangloe 

No Nama Alamat Pekerjaan TTD  

1 2 3 4 5 6 

2 Rahim Parangloe Petani   

3 Baharuddin Parangloe Petani    

4 Takwin Bulutana Petani    

5 Bahri Parangloe Petani    

6 Napi Lauwa  Petani    

7 Budding Parangloe Petani   

8 Rahman Ujungloe Petani   

9 Rajuddin Kappoloe Petani   

10 Suddin Kappoloe Petani    

11 Jaya Kusnadi Tompobulu Petani    
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12 Bunkahar Toanasa-

Tonasa 

Petani   

13 Japaruddin Parangloe Petani   

14 Nurdin Parangloe  Petani   

15 Muslimin Parangloe Petani   

16 H. Baha Sesse Parangloe Petani   

17 H. Suddin Taring Petani   

18 M. Ramli Tonrorita Petani    

19 Rahman Majannang Petani    

20 Mallapiang Majannang Petani   

21 Sattumang Bululoe Petani   

LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA GAPOKTAN 

Bulan               : Februari 2017 

Nama Gapoktan: Pabulu Kanang 

Nama Ketua     : Sampara 

Desa                : Biringbulu 

Kabupaten        : Gowa 

No 
SUMBER MODAL Rp 

1 
Dana PUAP 100.000.000 

2 
Dana Pendiri 0 

3 
Simpanan Anggota: Pokok 0 

 
                            : Wajib 0 

 
                            : Sukarela 0 

4 
Simpanan Lainnya 0 



 

219 

 

5 
Penguatan Modal S/D 0 

6 
Hasil Usaha Thn 0 

 
Jumlah 100.000.000 

 
Posisi Perencanaan Aset  

 
1. Bank 0 

 
2. Kas Tunai Gapoktan 0 

 
3. Piutang / Pinjaman Anggota 100.000.000 

 
4. Biaya Operasional/ATK 0 

 
5. Puskoptan 0 

 
Jumlah 100.000.000 

 
I:II Berimbang 

Sumber Data Pengurusan pada Tahun 2017 

 

SEKRETARIS                                                                BENDAHARA 

 

PUDDIN HI                                                                    TAKWIN 
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LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA GAPOKTAN 

Bulan : Februari 2017 

Nama Gapoktan: Pabulu Kanang 

Nama Ketua: Sampara 

Desa: Parangloe 

Kecamatan: Biringbulu 

Kabupaten: Gowa 

No  Nama 

Pengguna 

Modal 

Pinjaman 

Jumlah 

Pengemba

lian 

Modal 

Sisa 

Pinjaman 

Modal 

Hasil 

Usaha/

Jasa 

Keterang

an 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sampara 48.727.500  48.727.500   

2 Massawin

g Dg. 

Temba 

5.145.000  5145.000   

3 H. Suddin 2.400.000  2.400.000   

4 Ramli 1.450.000  1.450.000   

5 Bahtiar 1.615.000  1.615.000   

6 Muslimin  1.450.000  1.450.000   

7 Sulaeman 500.000     

8 Pendy 3.000.000  3.000.000   

9 Takwin 13.000.000  13.000.000   

10 Mallapian 1.950.000  1.950.000   
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g 

11 Rahman 462.500  462.500   

12 Yusuf 2.200.000  2.200.000   

13 Nurdin 500.000  500.000   

14 Syamsudd

n  

2.500.000  2.500.000   

15 Malli 5.000.000  5.000.000   

16 Yalla 2.200.000  2.200.000   

17 H. Duri 1.900.000  1.900.000   

18 H. 

Ramang 

6.000.000  6.000.000   

19       

20       

21       

22       

 Jumlah 100.000.000  100.000.00

0 

  

 

 

SEKRETARIS                                                            BENDAHARA 

 

 

PUDDIN HL                                                               TAKWIN 
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DAFTAR INFORMAN 

 

No Nama Umur Jabatan Keterangan 

1 Rahim 38 Tahun Ketua Gapoktan Informan Kunci 

2 Darwis 55 Tahun Anggota Informan Tambahan 

3 Takwin 39 Tahun Anggota Informan Tambahan 

4 Syamsuddin 29 Tahun Anggota Informan Tambahan 

5 Syarif HR 29 Tahun Anggota Informan Tambahan 

6 Syafri 56 Tahun Anggota Informan Tambahan 

7 Muslim 38 Tahun Anggota Informan Tambahan 

8 Baso 55 Tahun Anggota Informan Tambahan 

9 H. Bora 60 Tahun Anggota Informan Tambahan 

10 Jumlah   9 Orang Informan 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN UNTUK MENGUNGKAPKAN 

PROSES KOMUNIKASI KELOMPOK GAPOKTAN DALAM PENYUSUNAN 

RDKK SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT TANI 

MEMENUHI KEBUTUHAN PERTANIANNYA 

 

Biodata Informan  : 

 

Nama    : 

Pekerjaan/Jabatan  : 

Pelaksanaan Wawancara : 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah komunikasi kelompok salah satu cara untuk mengkomunikasikan 

kelangkaan pupuk subsidi di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa? 

2. Apa yang Bapak komunikasikan bersama anggota Gapoktan Pabbalu 

Kanan dalam pertemuan kali ini? 

3. Bagaimana proses komunikasi Gapoktan dalam penyusunan RDKK? 

4. Bagaimana perilaku yang diperlihatkan oleh anggota Gapoktan dalam 

proses mengkomunikasikan masalah kelangkaan pupuk di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa? 

5. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Gapoktan Pabbalu Kanan dalam 

mengatasi kelangkaan pupuk di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa?  

6. Hal apa saja yang urgent dibahas dalam proses komunikasi Gapoktan? 

7. Bagaimana proses komunikasi dalam pembagian tugas pada anggota 

Gapoktan Pabbalu Kanan untuk mengkoordinir desa/kelurahan yang 

diamanahkan masing-masing pada anggota Gapoktan? 

8. Bagaimana output proses komunikasi penyusunan RDKK di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa? 

9. Bagaimana output proses komunikasi dalam mengevaluasi program 

RDKK dan kinerja anggota Gapoktan Pabbalu Kanan? 

10. Mengapa evaluasi sangat penting dilakukan dalam penyusunan RDKK? 

11. Bagaimana strategi Gapoktan dalam mengevaluasi penyusunan RDKK? 

12. Apa saja faktor yang mendukung jalannya proses komunikasi Gapoktan 

Pabbalu Kanan dalam menyusun RDKK kebutuhan masyarakat tani 

13. Apakah perilaku komunikasi yang terbuka dari anggota Gapoktan dapat 

membantu penyusunan RDKK? Mengapa? 

14. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Gapoktan Pabbalu Kanan 

dalam  menyusun RDKK? 
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15. Apakah perbedaan karakter dari setiap anggota Gapoktan dapat 

menghambat proses komunikasi Gapoktan Pabbalu Kanan 

16. Apa penyebab beberapa anggota Gapoktan tidak mau terbuka mengenai 

fakta mengenai masih banyaknya masyarakat tani tidak mendapatkan 

pupuk subsidi? 

17. Mengapa masih ada beberapa anggota Gapoktan Pabbalu Kanan masih 

minim pengetahuannya? 
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DOKUMENTASI-DOKUMENTASI 

 

Gambar 1 dan 2: Pertemuan Ketua Gapoktan dan Anggota Kelompok Tani di Desa 

Parangloe Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, pada Tanggal 12 Desember 2021 
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Gambar 3 dan 4: Wawancara dengan Rahim Ketua Gapoktan di Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa pada Tanggal 12 Desember 2021. 
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Gambar 5: Dokumentasi Proses Komunikasi Kelompok Gapoktan yang Membahas 

Mengenai Solusi Kelangkaan Pupuk di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa pada 

Tanggal 12 Desember 2021. 
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Gambar 6: Wawancara dengan Syamsuddin selaku Ketua Kelompok Tani Desa 

Parangloe di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa pada Tanggal 12 Desember 

2021. 
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Gambar 7 dan 8: Wawancara dengan Syarif HR selaku Ketua Kelompok Tani Desa 

Pencong di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa pada Tanggal 12 Desember 

2021. 
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Gambar 9 dan 10: Proses Penandatanganan/Pengambilan Keputusan dalam 

Penyusunan RDKK yang Dilakukan secara Musyawarah maupun Dikomunikasikan 

bersama Ketua Gapoktan dan Anggota Kelompok Tani di Kecamatan Biringbulu 

Kabupaten Gowa pada Tanggal 12 Desember 2021. 
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Gambar 11: Wawancara dengan Pandi Perwakilan Kelompok Tani Kelurahan 

Tonrorita di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa pada Tanggal 12 Desember 

2021. 

Gambar 12: Proses Evaluasi  
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