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DAFTAR TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب 

 

Ba 

 

b 

 

be 

 
 ت 

 

Ta 

 

t 

 

Te 

 
 ث 

 

śa 

 

ś 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 Jim j ج

 

Je 

 ḩa ح 

 

ḩ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

Kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د
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de 

 
 ذ
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Ra 
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er 

 
 ز

 

Zai 

 

z 
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 س 

 

Sin 

 

s 

 

es 

 
 ش 

 

Syin 

 

sy 

 

es dan ye 
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ṣad 

 

ṣ es (dengan titik di bawah) 
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ḑad 

 

ḑ de (dengan titik di bawah) 
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ţa 

 

ţ te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ 

 

ẓa 

 

ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

Gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف 

 

Fa 

 

f 

 

Ef 

 
 ق 

 

Qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

Kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل 

 

Lam 

 

l 

 

El 

 
 م

 

Mim 

 

m 

 

em 

 
 ن

 

Nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 

Wau 

 

w 

 

we 

 
 هـ

 

Ha 

 

h 

 

Ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

y 

 

Ye 

 



x 

 

x 
 

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

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḩah  a اَ 

 

a 

 kasrah اَ  

 

i 

 

i 

 ḑamma اَ  

 

u 

 

U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḩah dan yā’ ai a dan i ـىَْ 

 ـوَْ 

 

fatḩah dan wau au a dan u 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 



xi 

 

xi 
 

Harakat Nama Huruf Latin Nama 

ْاْْ| َْ... fath}ahdanalifatau ā 

 

a dan garis di atas 

 

 

 ـى
 

kasrahdan yā’ 

 

ἶ  i dan garis di atas 

 و
 

d}ammahdanwau 

 

ū 

 

u dan garis di atas 

Contoh: 

 māta : مَاتَ 

 ramā : رَمَى

 qἶla : قِيْلَ  

  yamūtu : يمَُوْتُ 

4. Tā’ marbūţah 

Transliterasi untuk tā’ marbūţah ada dua, yaitu: tā’ marbūţah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḫah, kasrah, dan ḑammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ 

marbūţah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūţah diikuti oleh kata yang 

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

ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḑah al-aţfāl: رَوْضَة ُ الأطَْفاَلِ 

 al-madἶnah al-fāḑilah : الَْمَدِيْنَة ُ الَْفاَضِلَة 

 al-ḩikmah : الَْحِكْمَة 

5. Syaddah (Tasydἶd) 

Syaddah atau tasydἶd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
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tanda tasydἶd (ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 

ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

 َ  rabbanā : رَبَّنا

 َ يْنا  najjainā : نَجَّ

 al-ḫaqq : الَْحَقّ 

مَ   nu“ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : عَدوُ  

Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ّـــــِى), 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ἶ. 

Contoh: 

 Alἶ(bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى  

 Arabἶ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  alif lam)  ال

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 

baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْس 

لْزَلَة   al-zalzalah(az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفلَْسَفَة 

 al-bilādu : الَْبلادَُ 

7. Hamzah 

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

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

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murūna : تأَمُْرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنَّوْعُ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari al-Qur’ān), alhamdulillah, 
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dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh:  

Fἶ Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwἶn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḑāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

   billāh باِللِ dἶnullāh دِيْنُ اللهِ 

Adapun tā’ marbūt}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fἶ raḫmatillāhهمُْ فيِْ رَحْمَةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
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dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

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

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

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

Wa māMuḫammadunillārasūl 

Innaawwalabaitinwuḑi‘alinnāsi lallaἶ bi Bakkatamuba>rakan 

SyahruRamaḑān al-laźἶunzila fἶh al-Qur’ān 

Naṣἶr al-Dἶn al-Ṭūsἶ 

AbūNaṣr al-Farābἶ 

Al-Gazālἶ 

Al-Munqiź min al-Ḑalāl 

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

sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai 

nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

Abū al-Walἶd MuḩammadibnRusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walἶd 
Muḫammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walἶd MuḫammadIbnu) 

Naṣr Ḥāmid AbūZaἶd, ditulis menjadi: AbūZaἶd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaἶd, 
NaṣrḤamἶd Abū) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tesis ini adalah:  

swt.  = subḩānahū wa ta‘ālā 

saw.  = s}allallāhu ‘alaihi wa sallam 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atauQS A<li ‘Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Cet.   = Cetakan 

t.t.   = tanpa tempat penerbitan 

h.   = halaman 

terj.   = terjemahan 

eds.   = edisi 
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ABSTRAK 

Nama  : Suparman 

NIM  : 80800221023 

Judul Tesis : Penerapan Gaya Komunikasi Equalitarian Style dalam      Pelestarian 

Budaya Pernikahan Masyarakat Towani Tolotang 

 

Penelitian ini mengambil dari kekhawatiran terhadap pelestarian budaya pernikahan 

di masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap. Rumusan masalah pokok melibatkan 

pemahaman terhadap bagaimana pelestarian budaya pernikahan dapat dijaga, serta penerapan 

gaya komunikasi "equalitarian style" dalam konteks pelestarian tersebut. Beberapa sub-sub 

masalah yang diteliti meliputi: 1) Bagaimana Pelestarian Budaya Pernikahan Towani 

Tolotang?, 2) Penerapan Gaya Komunikasi "Equalitarian Style, 3. Faktor Pendukung 

dan Penghambat Komunikasi?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan tokoh adat, 

penghulu, dan masyarakat sebagai sumber data. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Lalu Teknik pengolahan an 

analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan gaya komunikasi equalitarian style memainkan 

peran penting dalam pelestarian budaya pernikahan keterlibatan tokoh adat atau Uwa' dan 

seluruh komunitasnya berhasil melestarikan budaya pernikahan secara konsisten. Hal ini 

tercermin dari pelaksanaan praktik-tradisi pernikahan, pengetahuan adat istiadat yang terjaga, 

warisan kostum dan perhiasan, partisipasi tinggi dalam pernikahan Tolotang, dan pendidikan 

serta pelatihan untuk melestarikan identitas budaya. Gaya komunikasi equalitarian style 

memainkan peran sentral dalam pelestarian budaya pernikahan Towani Tolotang. Dalam 

setiap bentuk komunikasi, gaya ini mendominasi dengan menekankan komunikasi terbuka 

dan dua arah, suasana santai, dan tanpa tekanan. Hal ini memungkinkan pertukaran pesan 

yang maksimal, membina hubungan yang baik, dan mencapai kesepakatan dalam berbagai 

aspek pernikahan. pendukung mencakup kesesuaian pesan, feedback langsung, evaluasi 

proaktif, dan pemanfaatan media pengantar tradisi tutur. Sementara itu, keterbatasan fasilitas 

komunikasi tidak menjadi penghambat signifikan karena tokoh adat hidup bersama 

masyarakat. Faktor semantik dapat menjadi penghambat jika terjadi perbedaan dalam 

pemahaman makna kata, istilah, atau simbol-simbol budaya. 

Implikasinya dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendekatan 

komunikasi yang lebih efektif untuk melestarikan tradisi dan budaya dalam masyarakat 

Towani Tolotang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis 

baru terhadap pelestarian budaya pernikahan, tetapi juga memberikan pandangan praktis yang 

dapat diadopsi oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keberlanjutan dan relevansi 

tradisi dalam dinamika masyarakat. 
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ABSTRACT 
Name  : Suparman 

Student ID  : 80800221023 

Thesis Title : Application of the Equalitarian Style Communication Style in Preserving 

the Marriage Culture of the Towani Tolotang Community 

 

This research draws on concerns regarding the preservation of marriage culture in the 

Towani Tolotang community in the Sidrap Regency. The formulation of the main problem 

involves understanding how the preservation of marriage culture can be maintained and the 

application of an "equalitarian style" communication style in the context of this preservation. 

Subproblems studied include: 1) How is the Towani Tolotang Wedding Culture Preserved? 

2) Application of the "Equalitarian Style" Communication Style, 3. Supporting and Inhibiting 

Factors of Communication? 

This research used a qualitative approach that involved traditional leaders, princes, 

and the community as data sources. Furthermore, data collection methods are observation, 

documentation, and literature study. The data processing and analysis technique is carried out 

through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion. 

The results of this research show that the equalitarian style of communication plays a 

crucial role in preserving marriage culture. The involvement of traditional leaders or Uwa' 

and the entire community has succeeded in consistently preserving marriage culture. This 

condition is reflected in the implementation of wedding traditions, the preservation of 

knowledge of customs, heritage costumes and jewelry, high participation in Tolotang 

weddings, and education and training to preserve cultural identity. The equalitarian style of 

communication plays a central role in preserving the Towani Tolotang wedding culture. In all 

forms of communication, this style dominates by emphasizing open and two-way 

communication, a relaxed atmosphere, and no pressure. This allows for maximum exchange 

of messages, fostering good relationships, and reaching agreements on various aspects of the 

marriage supports, including message suitability, direct feedback, proactive evaluation, and 

the use of media to introduce speech traditions. Meanwhile, limited communication facilities 

are not a significant obstacle because traditional leaders live in the community. Semantic 

factors can become an obstacle if there are differences in understanding the meaning of 

words, terms, or cultural symbols. 

The implications of this research can be used as a reference in developing a more 

effective communication approach to preserve traditions and culture in the Towani Tolotang 

community. Thus, this research not only provides new theoretical insights into the 

preservation of wedding culture but also provides practical insights that can be adopted by 

related parties to increase the sustainability and relevance of traditions in the dynamics of 

society. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan sosial berupa lingkungan fisik maupun biologis bisa menciptakan 

sebuah budaya. Kebiasaan-kebiasaan ini lalu mampu membentuk identitas yang 

diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sementara pada gilirannya sebuah kelompok 

ataupun ras tidak menyadari tentang warisan kebijaksanaan tersebut berasal dari 

mana. Generasi berikutnya telah terpapar pada pandangan "yang benar" mengenai 

nilai, larangan, gaya hidup, dan norma perilaku. Mereka cenderung menerima dan 

mempercayai ajaran yang diberikan oleh budaya mereka. Pada titik ini, muncul 

konsep kearifan lokal budaya yang kemudian menjadi ciri khas kehidupan bagi suatu 

komunitas tertentu.1 

Kearifan lokal menjadi istilah yang mencuat dengan mengambil prinsip, 

nasihat, susunan, norma, dan perilaku leluhur kita dari masa lampau yang masih 

sangat relevan untuk diterapkan dalam mengelola berbagai fenomena yang muncul. 

Kearifan lokal adalah bagian integral dari konstruksi budaya. Menurut John Haba, 

seperti yang dijelaskan oleh Irwan Abdullah, kearifan lokal "merujuk pada berbagai 

kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang diakui, 

dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang memperkuat kohesi 

sosial di antara anggota masyarakat.”2. 

 
1 Nuhrison M. Nuh, et. al. Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara Catatan Perjalanan 

dan Hasil Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antar Pemuda Agama Pusat Dewata 

Seuwae an Daerah (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005), h. iii-iv. 
2 Irwan Abdullah, dkk., Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global (Cet. II; 

Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008), h. 7 
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Kemajemukan masyarakat Indonesia bersifat multidimensional, melibatkan 

perbedaan suku, tingkat sosial, kelompok organisasi politik, agama, dan aspek 

lainnya. Keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, dan agama ini merupakan realitas 

yang membentuk identitas bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik, 

dan terdapat enam agama resmi, dengan mayoritas penganut Islam mencapai 86,87%. 

Selain itu, 7,49% penduduk Indonesia memeluk agama Kristen, 3,09% Katolik, 

1,71% Hindu, 0,75% Buddha, dan 0,03% Konghucu, sementara 0,04% masih 

mempraktikkan kepercayaan tradisional.3 

Gambar 1.1 

Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia 

Sumber: Databooks (2021)4 

 
3 Viva Budy Kusnandar, Lebih dari 102 Ribu Penduduk Indonesia Menganut Aliran 

Kepercayaan pada Juni 2021, dikutip melalui 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-

islam (diakses pada 19 September 2022) 
4 Viva Budy Kusnandar, Lebih dari 102 Ribu Penduduk Indonesia Menganut Aliran 

Kepercayaan pada Juni 2021, dikutip melalui 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-

islam (diakses pada 19 September 2022) 

 

https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar
https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar
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Sementara jik berdasarkan dari provinsinya, jumlah penduduk di Indonesia 

yang masih menganut aliran kepercayaan, Nusa Tenggara Timur menempati urutan 

pertama dengan jumlah mencapai 35.877 orang atau 0,65% dari total populasi NTT. 

Lalu Maluku menempati posisi kedua dengan jumlah berkisar 10.081 orang (0,54%) 

yang mengikuti aliran kepercayaan. Selanjutnya, Kalimantan Selatan memiliki 9.079 

penganut kepercayaan, menyumbang sebanyak 0,22%. Sebaliknya, Maluku Utara 

memiliki penganut aliran kepercayaan paling sedikit, yaitu 10 orang. Di atasnya, 

terdapat Kalimantan Utara dengan 10 orang penganut kepercayaan.5 

Gambar 1.2 

Jumlah Penduduk Indonesia yang Menganut Aliran Kepercayaan Menurut Provinsi 

Sumber: Databoks (2021)6 

 
5 Viva Budy Kusnandar, Lebih dari 102 Ribu Penduduk Indonesia Menganut Aliran 

Kepercayaan pada Juni 2021, dikutip melalui 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-

menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021 (diakses pada 19 September 2022) 
6 Viva Budy Kusnandar, Lebih dari 102 Ribu Penduduk Indonesia Menganut Aliran 

Kepercayaan pada Juni 2021, dikutip melalui 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-

menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021 (diakses pada 19 September 2022) 

https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021
https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021
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Selain provinsi tersebut di Sulawesi Selatan juga bermukim sebuah komunitas 

dengan aliran kepercayaan yang dikenal dengan istilah Towani Tolotang yang 

mayoritas bermukim di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Meskipun secara 

administratif mereka resmi mengikuti agama Hindu berdasarkan Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu Bali dan Buddha No. 2 

Tahun 1966 untuk memenuhi persyaratan negara. 

Alih-alih meninggalkan kepercayaan yang dianut, Sebaliknya mereka 

mempertahankan identitas yang ada dan tetap melaksanakan ajaran agama sesuai 

dengan apa yang diyakini oleh mereka, dengan teguh yang berpegang pada "Lontara’ 

Appongenna Tolotang"”7. Bahkan adat dan tradisi melalui aliran kepercayaan yang 

dipercayai hingga kini masih tetap terjaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. 

Selain perbedaan pada pelaksanaan tata cara beribadah dengan ajaran agama 

resmi lainnya. Masyarakat Towani Tolotang juga memiliki keunikan dalam prosesi 

pernikahan yang hingga kini masih terus dilakukan, meski menjadi minoritas di 

wilayah Sidrap dengan penduduk yang menerapkan pernikahan adat suku Bugis. 

Pernikahan adat yang dilakukan komunitas masyarakat ini memiliki serangkaian 

upacara yang melibatkan persiapan pernikahan, pelaksanaan resepsi, dan acara pasca 

pernikahan yang dilakukan sesuai dengan adat dan budaya yang memerlukan 

kesiapan mental dan sumber daya berupa materi yang memadai. 

Meskipun demikian, masyarakat Towani Tolotang terus mempertahankan 

tradisi pernikahan adat mereka, berbeda dengan sebagian masyarakat di Indonesia 

yang lalu memilih untuk menghindari melaksanakan upacara adat yang menjadi 

 
 
7 Saprilla, Melawan Arus (Strategikomunitas Tolotang Mempertahankan Kepercayaannya), 

Jurnal: Al-Qalam" No. XXI Tahun XIV Edisi Januari - Juni 2008, h. 46. 
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identitas dan mengikuti arus modernisasi yang cenderung menyederhanakan hal-hal 

yang kompleks. Uniknya, pelaksanaan pernikahan sesuai adat yang dilakukan Towani 

Tolotang ini masih terus bertahan hingga saat ini, meskipun dihadapkan pada 

tantangan dan pengaruh dari budaya modern yang terus berkembang. Fenomena ini 

lalu menjadi subjek menarik untuk diteliti, dengan pertanyaan apakah 

mempertahankan tradisi menjadi suatu prinsip yang berharga bagi Towani Tolotang? 

Tentunya terdapat sebuah upaya yang dilakukan oleh Towani Tolotang dalam 

melesteraikan identitas berupaya budaya pernikahan tersebut, termasuk di antaranya 

dengan gaya komunikasi yang digunakan dalam mempertahankan budaya tersebut 

sehingga hingga kini mereka masih mampu mempertahankan tradisi leluhur itu 

dengan nyaman dan saat ini telah melakat dan memiliki nilai kekayaan budaya 

tersendiri. The Equalitarian Style menjadi gaya komunikasi yang umum digunakan 

Towani Tolotang yang hidup berdampingan dengan masyarakat yang mayoritas 

menganut agama islam sekaligus budaya pernikahan yang berbeda sebab gaya 

komunikasi ini terjadi dalam dua arah (two communication), akrab, dan saling 

menghargai. 

Dari hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana 

penerapan The Equalitarian Style digunakan dalam melestarikan budaya pernikahan 

yang tidak terbatas hanya dari mereka secara internal semata, namun juga pada 

khalayak luar. Terlebih terdapat kecenderungan yang melihat kepercayaan lokal 

sebagai masyarakat yang primitif, terbelakang, bodoh, kumuh, eksotik, mistik, atheis, 

musyrik, kafir, irrasional hingga stagnan.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan 

gaya komunikasi “Equalitarian Style” dalam pelestarian budaya pernikahan Towani 

Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). 

2. Deskripsi Fokus 

Memberikan penjelasan yang sesuai dan tepat pada pembahasan ini, maka 

penulis perlu menjelaskan bahwa penelitian ini akan difokuskan pada penerapan gaya 

komunikasi “Equalitarian Style” yang digunakan oleh masyarakat Towani Tolotang 

di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam melestarikan budaya pernikahan. 

Selain itu, peneliti ingin melihat upaya yang dilakukan dalam pelestarian budaya 

pernikahan tersebut dengan penggunaan gaya komunikasi “Equalitarian Style”. 

a. Pelestarian Budaya Pernikahan 

Pelestarian pernikahan yang dimaksud oleh penulis adalah proses dan 

tahapan-tahapan yang dilalui oleh masyarakat Towani Tolotang dalam melestarikan 

budaya pernikahan adat tersebut yang memiliki nilai budaya yang tinggi dan menjadi 

identitas diri dilingkungan mayoritas masyarakat yang melangsungkan pernikahan 

dengan adat bugis ataupun pernikahan dengan konsep masa kini.  

b. Gaya Komunikasi “The Equalitarian Style” 

Gaya komunikasi yang dimaksud oleh penulis adalah bagaimana masyarakat 

Towani Tolotang dalam penggunaan “Equalitarian Style” untuk berhubungan 

dengan cara verbal ataupun nonverbal dengan tujuan untuk melestarikan budaya 

pernikahan sehingga tetap terjaga. Dalam penelitian ini penulis ingin mengalisa 

bagaimana penerapan “Equalitarian Style” yang dilakukan oleh masyarakat Towani 
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Tolotang dalam proses pelestarian pernikahan, sehingga prosesi pernikahan adat 

tersebut menjadi identitas dan memiliki nilai kebudayaan.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan konteks darilatar belakang masalah tersebut, maka pokok 

permasalahan yang dijadikan sebagai kajian utama dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pelestarian budaya pernikahan dalam masyarakat Towani Tolotang. 

Sementara dalam mengkaji pokok permasalahan yang ada, penulis kemudian 

merincikan sub-sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelestarian budaya pernikahan masyarakat Towani Tolotang? 

2. Bagaimana penerapan gaya komunikasi “Equalitarian Style” dalam 

pelestarian budaya pernikahan Towani Tolotang? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan gaya komunikasi 

“Equalitarian Style” dalam pelestarian budaya pernikahan Towani Tolotang? 

D. Kajian Pustaka 

Terkait kajian Pustaka yang digunakan, maka peneliti mengambil berbagai 

tulisan  berupa karya ilmiah, baik jurnal maupun tesis yang membahas terkait 

“Komunikasi dalam pelestarian budaya”. Berdasarkan hasil penelusuran literatur 

yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang hampir semakna 

dengan tesis yang penulis susun. Berikut beberapa sumber yang berkaitan dengan 

tulisan ini: 

1. Dalam studi yang dilakukan oleh Al Maysita Dalimunthe mengenai Eksistensi 

Perkawinan Adat pada Masyarakat Mandailing di Kota Medan, ditemukan 

bahwa keberlanjutan praktik perkawinan adat Mandailing di kota Medan 

dapat terlihat dari masih adanya sebagian masyarakat yang memilih untuk 
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melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara adat Mandailing, sejalan 

dengan pandangan tokoh adat dan konsultan adat Mandailing. Alasan utama 

di balik keputusan masyarakat Batak Mandailing untuk menjalankan 

perkawinan secara adat adalah untuk menjaga dan mempertahankan 

keberlanjutan budaya dan tradisi adat Mandailing. Eksistensi masyarakat 

Mandailing sebagai suku atau kelompok etnis tercermin dan diperkuat oleh 

kenyataan bahwa mereka memiliki kesatuan kebudayaan dan bahasa tersendiri 

yang menjadi ciri khas dan membedakan mereka dari suku atau kelompok 

etnis lainnya. Selain itu, kesadaran warga masyarakat Mandailing akan 

identitas dan persatuan kebudayaan mereka sendiri juga menjadi faktor yang 

membuat mereka merasa berbeda dan unik dibandingkan dengan warga 

masyarakat lainnya.8 Tulisan ini hanya menguraikan bagaimana eksistensi 

pernikahan adat tanpa menjelaskan bentuk komunikasi yang digunakan oleh 

tokoh adat agar budaya tersebut tetap lestari hingga sekarang. 

2. Studi yang dilakukan oleh Munawar Holil dan Tantry Widiyanarti mengenai 

Strategi Komunikasi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu dalam 

Mempertahankan Identitas Budaya dan Ketahanan Pangan pada Masyarakat 

Multikultural, mengungkapkan bahwa dalam usaha untuk mempertahankan 

identitas budaya dan mengembangkan ketahanan pangan di lingkungan 

mereka, masyarakat Kampung Adat Cireundeu telah melaksanakan strategi 

komunikasi yang terorganisir dan efektif. Strategi komunikasi yang digunakan 

dan dikembangkan oleh masyarakat Kampung Adat Cireundeu melibatkan 

keempat aspek komunikasi yang telah diidentifikasi oleh Little John (2011), 

 
8 Al Maysita Dalimunthe, Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing Di Kota 

Medan, (Jurnal)  
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yaitu komunikator, pesan komunikasi, media komunikasi, dan audiens 

sasaran.9 Jenis maupun metode penelitian yang digunakan sama dengan 

penelitian yang akan dilakukan dalam karya ini, namun yang memedakan dari 

sisi objek penelitian dan bentuk komunikasi yang akan dikaji. 

3. Dalam riset yang dilakukan oleh Aidil Fitra mengenai Model Komunikasi 

dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu, ditemukan bahwa seluruh proses 

komunikasi yang terjadi dalam upacara adat Melayu Desa Kelapapati 

Bengkalis memiliki sifat yang sakral. Seluruh rangkaian upacara 

dilangsungkan di rumah pengantin perempuan. Bahasa yang digunakan dalam 

interaksi adalah Bahasa Melayu, dan karakteristik khusus dari masyarakat 

Melayu terlihat melalui penggunaan pantun dan simbol nonverbal dalam 

setiap perhelatan pernikahan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

ini adalah bahwa masyarakat Melayu Desa Kelapapati Bengkalis dengan setia 

mengikuti semua tahapan prosesi dalam upacara adat pernikahan.10 Jenis 

penelitian yang digunakan sama-sama jenis kualitatif dengan fokus pada adat 

pernikahan, yang membedakan adalah objek dan komunikasi yang akan 

dikaji. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wihdaniah, berjudul "Proses Pernikahan 

Towani Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten 

Sidenreng Rappang," menunjukkan beberapa temuan: (i) Proses pernikahan 

Towani Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten 

 
9 Munawar Holil , Tantry Widiyanarti, Strategi Komunikasi Masyarakat Kampung Adat 

Cireundeu dalam Mempertahankan Identitas Budaya dan Ketahanan Pangan pada Masyarakat 

Mutikultual (Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi, Vol. 02, No.01, 2018) h. 514. 
10 Aidil Fitra, Model Komunikasi Dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu, (Jakarta: 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020) 
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Sidenreng Rappang dimulai dari tahap pra-nikah, dilanjutkan dengan tahap 

pernikahan/resepsi, dan kemudian tahap pasca-nikah. (ii) Meskipun terjadi 

modernisasi dalam kehidupan, proses perkawinan Towani Tolotang tetap 

eksis karena dipengaruhi oleh keyakinan yang kuat yang berasal dari warisan 

nenek moyang dan keinginan untuk mempertahankan tradisi. (iii) Nilai-nilai 

sosial yang muncul dalam pernikahan Towani Tolotang di Kelurahan 

Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang 

melibatkan nilai gotong royong, nilai tolong-menolong, nilai kekeluargaan, 

nilai kepedulian, dan nilai penghormatan.11 Penelitian ini fokus pada 

penguraian prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Towani 

Tolotang yang juga menjadi objek dalam penelitian ini, namun yang 

membedakan dalam penelitian ini akan menkaji bagaimana gaya komunikasi 

yang dilakukan agar budaya pernikahan adat tersebut tetap bertahan hingga 

sekarang. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Aulia Pertiwi mengenai aktivitas 

komunikasi dalam tradisi nyawer pada proses pernikahan adat Sunda di Kota 

Bandung menghasilkan temuan bahwa aktivitas komunikasi dalam tradisi 

nyawer merupakan suatu kegiatan yang mencerminkan ciri khas dari 

kebudayaan atau adat tertentu. Dalam aktivitas ini terkandung makna khusus 

yang terkadang sulit diartikan dengan cepat, dan banyak orang yang merasa 

kesulitan untuk memahami makna yang tersembunyi dalam proses Nyawer 

tersebut. Makna tersebut disampaikan melalui simbol-simbol yang 

 
11 Wihdaniah dkk, Pernikahan Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe 

Kabupaten Sidenreng Rappang (Jurnal: Vol. 3, No.2, Agustus 2020) h. 165. 
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diungkapkan melalui peralatan khusus yang digunakan dalam proses sawer.12 

Penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan fokus 

pada aktivitas komunikasi dalam makna pernikahan, berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan dalam karya ini yang akan memfokukskan 

kepada gaya komunikasi yang digunakan untuk melestarikan budaya 

pernikahan yang dilakukan. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Bena Cindiana Mega Dwita mengenai 

Aktivitas Komunikasi dalam Upacara Temanten pada Pernikahan Adat Jawa 

Timur menunjukkan bahwa situasi komunikatif dalam upacara temanten pada 

pernikahan adat Jawa Timur menciptakan konteks bagi terjadinya komunikasi. 

Dalam hal ini, situasi tersebut dapat tetap konsisten dalam pelaksanaannya, 

meskipun lokasinya dapat berubah, atau dalam lokasi yang sama, asalkan 

kegiatan-kegiatan yang berbeda berlangsung di tempat tersebut pada waktu 

yang berbeda.13 Metode penilitian yang digunakan sama dengan yang akan 

dilakukan peneliti yaitu kualitatif namun yang membedakan adalah jenis studi 

yang digunakan. Selain itu dalam penelitian ini lebih fokus kepada gaya 

komunikasi yang digunakan agar budaya pernikahan adat Towani Tolotang 

tetap terlaksana hingga sekarang. 

 

 

 

 
12 Ratu Aulia Pertiwi, Aktivitas Komunikasi Dalam Tradisinyawerpada Proses Pernikahan 

Adat Sunda Di Kota Bandung (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, 2014) 
13 Bena Cindiana Mega Dwita, Aktivitas Komunikasi Dalam Upacara Temanten Pada 

Pernikahan Adat Jawa Timur (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Komputer 

Indonesia, 2014) 
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E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Sebagai hasil dari sebuah kajian akademis, maka tesis ini memiliki tujuan dan 

manfaat penelitian yang bisa dirinci sebagai berikut: 

a. Untuk menegetahui pelestarian budaya pernikahan masyarakat Towani Tolotang. 

b. Untuk mengetahui gaya komunikasi “Equalitarian Style” dalam pelestarian 

budaya pernikahan Towani Tolotang. 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan gaya 

komunikasi “Equalitarian Style” dalam pelestarian budaya pernikahan Towani 

Tolotang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga 

terhadap kajian komunikasi antar budaya, khususnya terkait dengan gaya 

komunikasi "Equalitarian Style" yang diterapkan oleh masyarakat Towani 

Tolotang. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang kongkret mengenai 

nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Towani Tolotang. 

c. Sebagai sumber bacaan, yang diharapkan peneliti ini dapat menjadi tambahan 

literatur yang berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang 

komunikasi, terutama dalam konteks komunikasi antar budaya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Gaya Komunikasi 

Komunikasi menjadi sebuah hal yang penting utamanya dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari, namun terkadang setiap individu kurang menyadari hingga 

mengabaikan aspek-aspek penting dalam berkomunikasi, misalnya berbicara tanpa 

pertimbangan, tanpa memperhatikan isi dari pembicaraan yang dilakukan. 

Komunikasi dapat diartikan sebagai tindakan seorang individu menyampaikan kata 

atau kalimat kepada individu lain atau kelompok, dengan tujuan tertentu seperti 

memberikan informasi atau memberikan motivasi.14 Namun, seringkali terjadi sebuah 

gangguan ataupun kesulitan, utamnya ketika menyampaikan sebuah maksud ataupun 

isi pikiran seseorang kepada orang lain. Tidak jarang pula pesan atau maksud yang 

ingin disampaikan oleh pembicara berbeda dengan yang diterima oleh pendengar. 

Saat berkomunikasi, komunikator berharap agar partisipan dalam komunikasi tersebut 

dapat bertindak sesuai yang menjadi tujuan, harapan, ataupun isi pesan yang 

dikemukakan. 

Sehingga di antara individu yang terlibat dalam proses komunikasi, perlu 

adanya pemahaman bersama atas makna tertentu, serta pengetahuan yang sama 

terkait dengan informasi yang dikomunikasikan. Hal ini diperlukan agar kegiatan 

komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Manusia cenderung untuk berpikir, 

menyatakan pendapat, mengungkapkan keinginan, merincikan perasaan, dan berbagi 

pengalaman. Selain itu, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memengaruhi 

bahkan memaksa pandangan dan opini mereka kepada orang lain atau kelompok. 

 
14 Effy dan Ramon, Buku Ajar Psikologi Komunikasi, (Sidoarjo: Umsida Pers), h. 7. 
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Secara umum, kecenderungan tersebut dapat dilakukan secara langsung melalui 

sebuah pembicaraan (proses komunikasi), bisa dari pribadi ataupun dalam kelompok 

face to face commication.15 

Meskipun demikian, pada kenyataannya, individu yang akan menyampaikan 

sebuah pendapat kepada orang lain seringkali menghadapi berbagai persoalan, 

misalnya ketika pendapatnya tidak didengar ataupun diterima dari pihak lain. Hal ini 

terlihat jelas bahwa cara berbicara yang dilakukan mempunyai dampak dan pengaruh 

yang sangat besar terhadap diri maupun posisi dari setiap individu. Bisa merujuk 

pada  seseorang apakah akan dihormati atau dihargai, semua hal itu sangat 

dipengaruhi dari kemampuan dan cara berbicara seseorang ketika berada di depan 

orang lain. Seperti yang dinyatakan dalam pribahasa, "mulutmu adalah harimaumu 

yang akan menerjang kepadamu.” Maka dari itu diperlukan keahlian dalam berbicara 

agar kita dapat merencanakan dan mempertimbangkan dengan baik apa yang akan 

kita sampaikan ketika berada di depan orang lain atau publik. Hal ini sesuai dengan 

esensi komunikasi, yang merupakan suatu proses penyampaian pikiran atau perasaan 

seseorang kepada orang lain melalui penggunaan bahasa sebagai alat ekspresi. Dalam 

konteks komunikasi, pernyataan tersebut dikenal sebagai pesan, sementara individu 

yang menyampaikan pesan disebut sebagai komunikator, dan pihak yang menerima 

pernyataan disebut komunikan.16 

Komunikasi seseorang dipengaruhi oleh cara mereka berkomunikasi, yang 

disebut sebagai gaya komunikasi. Gaya komunikasi mencerminkan kekhasan yang 

unik pada setiap individu saat berinteraksi. Setiap orang memiliki gaya komunikasi 

 
15 Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem, Teori Komunikasi Antarpribadi, Cet. I, 

Edisi. I, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 14. 
16 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi (Bandung: citra aditya bakti: 

2003),38. 
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yang bersifat unik dan berbeda satu sama lain. Perbedaan ini mencakup variasi dalam 

ciri-ciri dan model komunikasi, metode komunikasi, cara mengungkapkan diri, dan 

respon yang diberikan selama berkomunikasi.17 

Dari kamus besar Bahasa Indonesia, gaya merupakan tenaga yang sanggup 

menggerakkan sesuatu, kekuatan, kesanggupan, sikap, gerak, gerik, lagak yang 

menandai ciri seseorang, gerakan tertentu yang diatur untuk menarik perhatian orang 

lain.18  Sementara gaya komunikasi merupakan keunikannya, menunjukkan 

perbedaan atau karakteristik dalam mode, metode, cara ekspresi, dan respons. Setiap 

aspek diri mencerminkan beberapa gaya komunikasi yang mampu diidentifikasi.19 

Gaya Komunikasi adalah suatu metode untuk menyampaikan pesan atau 

informasi, menggunakan berbagai gaya bahasa yang melibatkan unsur verbal seperti 

kata-kata, serta unsur non-verbal seperti ekspresi vokal, bahasa tubuh, pengelolaan 

waktu dan ruang, serta pengaturan jarak. R. Wayne Pace dan Don F. Faules 

menggambarkan gaya komunikasi sebagai sesuatu yang mencerminkan perilaku, baik 

dalam cara berbicara maupun bertindak.20 Ini digunakan untuk mencapai tujuan 

tertentu dalam komunikasi, sehingga penting bagi seseorang untuk memilih gaya 

komunikasi yang sesuai dan mampu menarik perhatian dari pihak yang menerima 

pesan atau komunikan. 

 
17 Suparman, Gaya Komunikasi Selebgram Perempuan Makassar dalam Membentuk Citra 

Diri skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2020) 

 
18 Chaniago, Amran YS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), 

h. 207 
19 4 Sunarti, Pengaruh Gaya Komunikasi Pimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di PT Code 

Jawa Technology Design dan Development Team (Skripsi) hal. 16-17.  
20 Wayne Pace R, Don F. Faulos, Komunikasi Organisasi: Strategi meningkatkan kinerja 

perusahaan (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006) 
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Menurut Norton, Kirtley, dan Weaver sebagaimana dikutip oleh Alo Liliweri, 

gaya komunikasi (communications style) dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

kognitif yang mengumpulkan berbagai bentuk konten untuk dapat dinilai secara 

keseluruhan. Setiap gaya selalu mencerminkan cara setiap individu memandang 

dirinya sendiri ketika berinteraksi dengan orang lain (suatu proses kognitif yang 

mengumpulkan perilaku mikro dari pemberian konten harfiah, dan menjumlahkannya 

menjadi penilaian makro. Ketika seseorang berkomunikasi, hal tersebut dianggap 

sebagai upaya untuk menyampaikan makna harfiah).21 

 Menurut Steward L. Tubbs dan Sylvia Moss, gaya komunikasi dapat dikenali 

melalui satu tujuan atau keinginan yang dijalankan, yang mampu membatasi, 

memaksa, atau mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain.22 Individu yang 

menggunakan gaya komunikasi disebut sebagai komunikator. Gaya komunikasi juga 

dapat diinterpretasikan sebagai bentuk perilaku seseorang yang muncul dan 

digunakan dalam situasi tertentu. Pilihan gaya komunikasi tersebut terbentuk dari 

serangkaian perilaku komunikasi yang digunakan untuk memperoleh respons tertentu 

dari komunikan dalam situasi yang bersangkutan. Kesesuaian penggunaan gaya 

komunikasi yang dipilih akan sejalan dengan tujuan yang diinginkan oleh 

komunikator. 

Secara ringkas, gaya komunikasi merupakan pilihan individu saat berinteraksi 

dengan orang lain, baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal, sehingga 

pesan atau informasi yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Alo 

Liliweri menyatakan bahwa gaya komunikasi terdiri dari kumpulan perilaku 

 
21 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) 

hal. 309. 
22 Tubbs, Stewart L & Sylvia Moss, Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) 
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antarpribadi yang bersifat khusus dan digunakan dalam situasi tertentu. Jenis gaya 

tersebut mencakup tipe verbal, yang melibatkan penggunaan kata-kata, dan 

nonverbal, yang mencakup ekspresi vokal, bahasa tubuh, pengelolaan waktu, serta 

pengaturan ruang dan jarak.23 

Setiap individu memiliki gaya komunikasi unik dalam berinteraksi dengan 

orang lain. Perbedaan dalam gaya komunikasi tersebut digunakan setiap orang 

dipengaruhi beberaoa faktor mislanya dari budaya, pendidikan, lingkungan keluarga, 

pengalaman, dan faktor lainnya.24 Hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat 

Towani Tolotang, pemilihan dan penggunaan gaya komunikasi yang digunakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan maupun pengalaman dalam 

berinteraksi dengan komunitas lain yang lebih dominan diwilayah yang mereka 

tinggali di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mayoritas beragama islam dan 

budaya Bugis. 

Dalam buku "Komunikasi Serba Ada Serba Makna," Alo Liliweri merujuk 

pada Norton, Kirtley, dan Weaver, yang mendefinisikan gaya komunikasi 

(communications style) sebagai suatu proses kognitif yang mengumpulkan berbagai 

bentuk konten untuk dinilai secara keseluruhan..25 Proses kognitif dalam komunikasi 

melibatkan upaya peningkatan belajar dengan memperoleh wawasan, yang berarti 

belajar melalui pemikiran untuk menghadapi masalah. Saat berpikir, seorang 

komunikator disarankan untuk menggunakan logika yang sejajar dengan logika 

komunikannya. Secara sederhana, pandangan kognitif manusia merupakan hasil dari 

 
23 Oktolina Simatupang, Lusiana A.Lubis, dan Haris Wijaya, Gaya Komunikasi dan Adaptasi 

Budaya Mahasiswa Batak di Yogyakarta, Medan: Universitas Sumatera Utara 2015. 
24 Deddy Mulyana & Jalaluddin Rahmat, Komunikasi antar budaya: Panduan Berkomunikasi 

dengan Orang-Orang Berbeda, Bandung: Remaja Rosdakarya,2000 
25 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 309 
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respons manusia melalui pancaindra terhadap lingkungan internal (tubuh) dan 

eksternal (lingkungan), yang dimulai sejak individu dilahirkan hingga saat ini. Gaya 

komunikasi juga dapat diartikan sebagai gabungan unsur-unsur komunikasi lisan dan 

ilustratif. Pesan verbal individu yang digunakan untuk berkomunikasi diungkapkan 

melalui kata-kata tertentu yang mencerminkan gaya komunikasi, termasuk dalam hal 

ini nada, volume, dan seluruh ekspresi verbal yang digunakan. 26 

Dari penjelasan di atas, gaya komunikasi dapat dipahami sebagai kumpulan 

perilaku komunikasi yang digunakan untuk memperoleh respons atau tanggapan 

khusus dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, gaya komunikasi dapat dianggap 

sebagai bagian dari kepribadian yang ada dalam diri setiap individu dan sulit untuk 

diubah. Untuk memahami gaya berkomunikasi, setiap orang perlu berusaha 

membangun dan mempertahankan gaya komunikasi pribadinya sebagai ciri khas 

kepribadiannya. Gaya komunikasi itu sendiri merupakan suatu aspek dari kepribadian 

yang melekat pada setiap individu. Oleh karena itu, memaksa seseorang untuk 

mengubah gaya komunikasinya bukanlah tugas yang mudah, karena gaya komunikasi 

telah menjadi bagian yang melekat pada kepribadian seseorang.27 

Pace menguraikan bahwa terdapat enam gaya komunikasi yang diterapkan 

dalam konteks organisasi, yakni 28. Gaya komunikasi tersebut menjadi ciri khas yang 

membedakan, termasuk dalam hal tata cara berkomunikasi, ekspresi, dan tanggapan 

yang diberikan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap gaya komunikasi 

melibatkan serangkaian perilaku komunikasi yang digunakan untuk mencapai respon 

 
26 Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2013), hal. 317 
27 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.308 
28 Wayne Pace R, Don F. Faulos. 2006. Komunikasi Organisasi: Strategi meningkatkan 

kinerja perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 
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atau tanggapan tertentu dalam konteks tertentu. Kesesuaian gaya komunikasi yang 

dipilih bergantung pada niat pengirim (sender) dan harapan penerima (receiver). 

Perilaku komunikasi mencakup tindakan atau respons dalam lingkungan situasi 

komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk melaksanakan praktik yang 

diakui oleh individu, keluarga, atau masyarakat dalam mencari dan menyampaikan 

informasi melalui berbagai pengaruh yang ada di dalam jaringan komunikasi 

masyarakat setempat.29 

a. The Controlling Style  

The Controlling Style dalam berkomunikasi merupakan suatu pendekatan 

yang bertujuan untuk membatasi, memaksa, serta mengendalikan perilaku, pemikiran, 

dan tanggapan dari pihak lain. Individu yang menerapkan gaya komunikasi ini 

disebut sebagai komunikator. Mereka yang memilih menggunakan The Controlling 

Style cenderung fokus pada pengirim pesan dan kurang memperhatikan umpan balik, 

kecuali jika umpan balik tersebut dapat dijadikan keuntungan pribadi bagi mereka. 30 

Pihak komunikator dalam model satu arah tidak terlalu memperdulikan atau prihatin 

terhadap pandangan negatif dari pihak lain. Sebaliknya, mereka cenderung 

menggunakan kekuasaan dan otoritas untuk memaksa orang lain agar tunduk pada 

pandangan mereka. Dalam pendekatan ini, pesan yang disampaikan oleh komunikator 

satu arah tidak bertujuan untuk "mempromosikan" gagasan agar menjadi bahan 

diskusi bersama, melainkan lebih berfokus pada usaha menjelaskan kepada orang lain 

mengenai tindakan atau keputusan yang telah diambil.31 

 
29 Mulyasa, Pimpinan dan Kepemimpinan, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa 2002), hal. 165 
30 Nuraida, Aida “Gaya komunikasi kepemimpinan perempuan betawi (Studi Pada Gaya 

Komunikasi Sylviana Murni Sebagai Wali Kota Jakarta Pusat)”, skripsi (Jakarta: Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017) 
31 Oktolina Simatupang, Lusiana A.Lubis, dan Haris Wijaya, Gaya Komunikasi dan Adaptasi 

Budaya Mahasiswa Batak di Yogyakarta, Medan: Universitas Sumatera Utara 2015. 
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Gaya komunikasi The Controlling Style sering digunakan untuk membujuk 

orang lain agar bekerja dan berperilaku dengan efektif, terutama dalam bentuk kritik. 

Meskipun demikian, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini seringkali 

bersifat negatif, yang dapat menghasilkan respons atau tanggapan negatif dari orang 

lain. Pendekatan komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk 

komunikasi yang tidak memberikan kesempatan kepada pendengar untuk 

memberikan respons atau sanggahan. Dengan kata lain, komunikasi ini bersifat satu 

arah, di mana hanya komunikator yang berperan aktif dalam menyampaikan pesan, 

sementara pihak penerima hanya mendengarkan isi pesannya. Model komunikasi satu 

arah ini menghilangkan peluang bagi penerima untuk memperoleh penjelasan dan 

konfirmasi, karena hanya menekankan pada aspek penyampaian pesan. Karena 

berlangsung secara satu arah, penerima hanya dapat menafsirkan atau menebak 

makna pesan yang diterimanya. Oleh karena itu, distorsi pesan, rumor, atau informasi 

yang tidak akurat dapat dengan mudah terjadi dalam jenis komunikasi ini. 

Model komunikasi ini bersifat satu arah dan sering dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Komunikasi satu arah lebih umum digunakan dalam konteks militer 

karena militer mengadopsi sistem komando, di mana perintah dari atasan harus 

dijalankan oleh bawahan tanpa adanya ruang untuk pertanyaan atau respons balik. 

Meskipun komunikasi satu arah memiliki kegunaan tertentu, terdapat beberapa 

kekurangan yang signifikan. Salah satunya adalah ketiadaan umpan balik setelah 

informasi disampaikan, yang dapat berdampak negatif terutama dalam hal 

pemahaman dan penerimaan pesan.32 

 
32 Hamdan, Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah, jurnal: Institut Agama Islam Negeri Langsa 

2020. 
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Model ini adalah perkembangan dari model komunikasi jarum hipodermik. 

Dalam konteks ini, pesan yang dihantar langsung disalurkan melalui media massa 

tanpa melibatkan perantara. Meskipun demikian, pesan tersebut tidak mencapai 

seluruh komunikan dan dampaknya tidak seragam pada setiap komunikan. Salah satu 

contoh yang paling umum dari komunikasi satu arah adalah proses komunikasi 

melalui media massa, seperti penyiaran berita melalui televisi atau radio:33 

1. Penyajian informasi melalui situs resmi pemerintah. 

2. Pidato yang disampaikan oleh pejabat publik, seperti presiden atau menteri.  

3. Siaran program radio. 

4. Penyampaian informasi melalui surat kabar atau koran. 

5. Perusahaan yang menampilkan iklannya di televisi, radio, atau media luar 

ruang, seperti poster dan billboard. 

6. Ceramah dalam acara keagamaan. 

Gambar 2.1 

Proses komunikasi satu arah 

Sumber: Jurnal Hamdan; Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah34 

 

 

 
33 Hamdan, Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah, jurnal: Institut Agama Islam Negeri Langsa 

2020. 

 
34 Hamdan, Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah, jurnal: Institut Agama Islam Negeri Langsa 

2020. 
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b) The Equalitarian Style 

Komunikasi yang terjadi dalam dua arah (two communication), bersifat akrab, 

saling menghargai, dan dilakukan secara terbuka. Artinya, semua anggota dapat 

memberikan masukan atau menyampaikan gagasan dan pendapat dalam suasana yang 

santai dan informal. Memiliki sikap dan kepedulian yang tinggi serta membangun 

hubungan yang baik.35 Di samping itu, memfasilitasi setiap anggota untuk mencapai 

kesepakatan dan menyampaikan informasi dengan efektif. Individu yang 

menggunakan gaya komunikasi "The Equalitarian Style" menunjukkan sikap dan 

kepedulian yang tinggi, serta memiliki keterampilan dalam membangun hubungan 

yang positif dengan orang lain..36 Gaya "The Equalitarian Style" menekankan bahwa 

komunikasi tidak hanya melibatkan penyampaian pesan dari komunikator ke 

komunikan, melainkan lebih berfokus pada perubahan sikap dan perilaku komunikan 

sesuai dengan harapan komunikator.  

Ini mencerminkan peradaban manusia dan kemajuan kebudayaan yang terjadi 

melalui interaksi dan komunikasi antarindividu. Pendekatan "Equalitarian Style" juga 

menyoroti pentingnya pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam setiap 

komunikasi, dengan hasil positif seperti kemajuan teknologi di berbagai aspek 

kehidupan. Dalam konteks ini, fungsi gaya komunikasi ini terlihat sebagai suatu 

bentuk pertukaran pesan yang tak terpisahkan, yang mencakup kegiatan individu dan 

kelompok dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menyampaikan informasi, 

mendidik, menghibur, maupun mencapai tujuan tertentu..37 

 
35 Rachmat Hidayat, Rusmadi Awza, Pengaruh Gaya Komunikasi Kepala Dinas terhadap 

Kinerja Pegawai di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, jurnal: Universitas Riau 2017. 
36 Oktolina Simatupang, Lusiana A.Lubis, dan Haris Wijaya, Gaya Komunikasi dan Adaptasi 

Budaya Mahasiswa Batak di Yogyakarta, Medan: Universitas Sumatera Utara 2015. 
37 Suparman, Gaya Komunikasi Selebgram Perempuan Makassar dalam Membentuk Citra 

Diri skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2020) 

https://www.neliti.com/journals/jom-fisip-unri
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Gaya komunikasi "The Equalitarian Style" mengutamakan dasar kesamaan 

dan ditandai oleh penyebaran pesan verbal secara lisan atau tertulis yang melibatkan 

komunikasi dua arah (two-way communication), di mana terjadi interaksi timbal balik 

antara komunikator dan komunikan. Dalam konteks ini, komunikasi dilakukan secara 

terbuka, memungkinkan setiap anggota organisasi untuk menyampaikan gagasan dan 

pendapat dengan suasana santai, rileks, dan informal. Gaya komunikasi ini 

mendukung terciptanya kesepakatan dan pemahaman bersama di antara anggota 

organisasi. Dalam komunikasi dua arah, komunikan memiliki kemampuan untuk 

memberikan umpan balik (feedback) kepada komunikator..38 

Proses komunikasi dua arah dapat terjadi baik secara langsung dalam 

pertemuan tatap muka maupun melalui media komunikasi. Kuncinya terletak pada 

kemungkinan atau peluang bagi komunikan untuk memberikan umpan balik kepada 

komunikator. Komunikasi dua arah adalah bentuk komunikasi yang melibatkan 

respons atau tanggapan dari komunikan terhadap komunikator. Dalam proses ini, 

komunikan memiliki kesempatan untuk menanggapi dan memberikan respons 

terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

Meskipun komunikasi dua arah umumnya berlangsung dengan kecepatan 

yang lebih lambat, namun proses ini lebih cermat. Keterlambatan terjadi karena 

adanya kesempatan bagi komunikan untuk memberikan umpan balik terhadap pesan 

yang diterima. Meskipun demikian, keterlambatan ini diimbangi oleh pemahaman 

yang lebih mendalam oleh komunikan terhadap pesan tersebut. Proses komunikasi 

dua arah juga dapat terlihat lebih dinamis dan ramai, melibatkan banyak interupsi, 

 
 

38 Hamdan, Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah, jurnal: Institut Agama Islam Negeri Langsa 

2020. 
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ungkapan perasaan, permintaan penjelasan, dan lain sebagainya. Dialog dan diskusi 

seringkali menjadi bagian integral dari komunikasi dua arah, menciptakan kepuasan 

bagi komunikan karena merasa terlibat secara aktif dalam proses komunikasi. Berikut 

beberapa contoh situasi komunikasi dua arah: 39 

1) Percakapan antara dosen dan pasien dalam konteks medis. Komunikasi intim 

antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Diskusi antara dosen dan mahasiswa mengenai materi perkuliahan dan topik 

terkait. 

3) Interaksi komunikatif antara tenaga penjualan dan calon konsumen dalam rangka 

menjelaskan produk atau layanan. 

4) Panggilan video antara anggota keluarga, termasuk ayah, ibu, dan anak, sebagai 

bentuk komunikasi jarak jauh. 

Setiap individu yang menggunkan gaya komunikasi yang mengandung makna 

kesamaan ini adalah individu yang menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi dan 

memiliki kemampuan yang baik dalam membangun hubungan baik, baik dalam 

lingkup pribadi maupun profesional. Gaya komunikasi The Equalitarian Style 

membantu memfasilitasi proses komunikasi di dalam organisasi, karena efektif dalam 

menjaga empati dan kerja sama, terutama ketika dihadapkan pada situasi 

pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang kompleks. Selain itu, gaya 

komunikasi ini juga memastikan terjadi pertukaran informasi di antara anggota-

anggota organisasi.40 

 
39 Hamdan, Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah, jurnal: Institut Agama Islam Negeri Langsa 

2020. 

 
40 Nuraida, Aida “Gaya komunikasi kepemimpinan perempuan betawi (Studi Pada Gaya 

Komunikasi Sylviana Murni Sebagai Wali Kota Jakarta Pusat)”, skripsi (Jakarta: Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017) 
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Gaya komunikasi Equalitarian Style, menurut R. Wayne, dapat diukur dengan 

adanya penekanan pada kesetaraan hak setiap individu dalam membangun hubungan. 

Gaya ini mendorong respons dan dialog timbal balik, menggalakkan inisiatif 

personal, dan menunjukkan pemahaman serta keberlanjutan dalam interaksi secara 

santai dan informatif.41 

Gaya komunikasi Equalitarian Style cenderung menciptakan hubungan yang 

lebih akrab di dalam organisasi dan memengaruhi proses pengambilan keputusan. 

Pengaruh gaya ini lebih terfokus pada hubungan personal dibandingkan dengan 

otoritas posisional atau aturan organisasi. Salah satu aspek kunci dari gaya 

komunikasi ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri, bersikap luwes, dan 

mampu berinteraksi secara bersahabat. The Equalitarian Style of communication 

dicirikan oleh aliran dua arah penyebaran pesan, baik secara lisan maupun tertulis 

(two-way traffic of communication).42 

Gaya komunikasi ini melibatkan tindakan komunikasi yang bersifat terbuka, 

di mana setiap anggota organisasi memiliki kebebasan untuk menyuarakan ide, 

pendapat, atau gagasan secara santai dan informal. Dalam suasana yang demikian, 

gaya komunikasi ini memungkinkan terciptanya kesepahaman dan kesepakatan di 

antara anggota organisasi. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi 

equalitarian ini memiliki sikap kepedulian yang tinggi dan mampu menjalin 

hubungan yang baik, baik dalam konteks pribadi maupun dalam konteks hubungan 

kerja. 

 
41 Oktolina Simatupang, Lusiana A.Lubis, dan Haris Wijaya, Gaya Komunikasi dan Adaptasi 

Budaya Mahasiswa Batak di Yogyakarta, Medan: Universitas Sumatera Utara 2015. 
42 Hamdan, Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah, jurnal: Institut Agama Islam Negeri Langsa 

2020. 
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Gaya komunikasi equalitarian ini mempermudah interaksi komunikasi di 

dalam organisasi karena memiliki efektivitas dalam memelihara empati dan kerja 

sama. Terutama dalam situasi pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan 

yang kompleks, gaya komunikasi ini terbukti efektif. Selain itu, gaya komunikasi 

equalitarian juga menjadi jaminan terjadinya pertukaran informasi yang efektif di 

antara anggota-anggota dalam suatu organisasi.43 

Tiga komponen yang terdapat dalam menciptakan motivasi kerja karyawan 

dengan menggunakan "Gaya komunikasi Equalitarian Style" adalah: 

a) Keakraban 

Kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin kepada karyawan dan keakraban 

yang terjalin antara pemimpin dan karyawan memegang peranan penting dalam 

konteks perusahaan. Bukti empiris menunjukkan bahwa ketika seorang karyawan 

menghadapi tugas yang sulit, pemimpin atau rekan kerja yang memiliki 

kelonggaran waktu akan membantu menyelesaikannya. Pembangunan hubungan 

akrab dalam suatu komunitas juga dapat membentuk saluran komunikasi yang 

efektif. 

Sikap keakraban memiliki dampak positif lainnya yaitu dapat meningkatkan 

motivasi kerja karyawan, karena komunikasi antara pemimpin dan karyawan 

berlangsung secara dua arah dengan adanya umpan balik. Hal ini membantu 

mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman antara komunikator dan 

komunikan, memastikan bahwa informasi atau pesan yang menjadi tujuan dalam 

komunikasi dapat disampaikan dengan jelas.44 

 
43 Wayne Pace R, Don F. Faulos. 2006. Komunikasi Organisasi: Strategi meningkatkan 

kinerja perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, h. 277. 
44 Wayne Pace R, Don F. Faulos. 2006. Komunikasi Organisasi: Strategi meningkatkan 

kinerja perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 
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b) Pengertian 

Tindakan komunikasi dilakukan secara transparan, dimana setiap anggota 

organisasi, termasuk karyawan, dapat dengan leluasa mengemukakan gagasan 

atau pendapat dalam suasana yang santai, rileks, dan tidak formal. Dalam 

lingkungan seperti ini, setiap anggota organisasi memiliki peluang untuk 

mencapai kesepakatan dan pemahaman bersama. Pemimpin yang mengadopsi 

gaya komunikasi yang menekankan kesetaraan ini akan memiliki sikap 

kepedulian yang tinggi dan keterampilan membangun hubungan yang baik 

dengan orang lain, baik dalam aspek pribadi maupun dalam konteks hubungan 

kerja dengan para karyawan. 

Adanya saling pengertian dalam gaya komunikasi The Equalitarian Style ini 

memberikan dukungan bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi atau 

memberikan saran kepada pimpinan. Dengan demikian, seluruh tugas dan 

tanggung jawab dapat dijalankan secara optimal karena terjalin komunikasi yang 

terbuka. 45 

c) Kesupelan  

Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri 

dengan anggota tim, bersikap ramah, dan lincah dalam berinteraksi dengan 

bawahan atau karyawan merupakan karakteristik utama dari gaya komunikasi ini. 

Sikap tersebut menjadi unsur kunci dalam membentuk orientasi kerja di dalam 

suatu kelompok. Kelebihan pemimpin yang dapat bersikap fleksibel dan ramah 

 
45 Wayne Pace R, Don F. Faulos. 2006. Komunikasi Organisasi: Strategi meningkatkan 

kinerja perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 
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sangat berperan penting dalam proses komunikasi, terutama saat menangani dan 

menyelesaikan berbagai permasalahan.46 

Gaya komunikasi Equalitarian Style ini, menurut penelitian, lebih sering 

diterapkan oleh Uwa' atau pimpinan dalam masyarakat Towani Tolotang, sebuah 

komunitas dengan jumlah populasi yang relatif kecil. Pemilihan gaya komunikasi 

Equalitarian Style oleh Uwa' dalam konteks budaya pernikahan bertujuan untuk 

melestarikan dan menjadikan identitas khas dalam komunitas yang memiliki 

perbedaan agama dan budaya. Berikut adalah keunggulan dari adopsi komunikasi dua 

arah:47 

1. Informasi yang diterima menjadi lebih terperinci dan akurat karena langsung 

disampaikan oleh sumber pesan, yang pada gilirannya dapat memberikan respon atau 

umpan balik kepada penerima pesan. Dengan demikian, komunikasi ini dapat 

mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman karena penerima pesan dapat 

melakukan tanya jawab dan konfirmasi terkait pesan yang diterimanya. 

2. Terjadi percakapan yang melibatkan interaksi antara kedua pihak yang terlibat 

dalam komunikasi, bahkan dapat berkembang menjadi dialog. Keberadaan 

percakapan tersebut membuat setiap pihak merasa lebih puas dengan proses 

komunikasi yang sedang berlangsung. 

3. Komunikasi dua arah mampu membangun atmosfer keakraban, kekeluargaan, dan 

menciptakan iklim demokratis, karena memberikan kesempatan bagi setiap pihak 

untuk menyampaikan respons dan pendapatnya. 

 
46 Wayne Pace R, Don F. Faulos. 2006. Komunikasi Organisasi: Strategi meningkatkan 

kinerja perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 
47 Hamdan, Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah, jurnal: Institut Agama Islam Negeri Langsa 

2020. 
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Sementara untuk kelemahan dari the equalitaian style ini adalah:48 

1. Proses penyebaran informasi dapat berlangsung lebih lambat karena melibatkan 

pemberian respon, umpan balik, dan feedback, baik dari penerima pesan maupun 

dalam bentuk respon balasan dari pemberi pesan. Keterlambatan ini dapat 

memperlambat pengambilan keputusan karena informasi tidak dapat diterima dengan 

segera. 

2. Membuka peluang bagi penerima pesan untuk mengajukan pertanyaan atau 

mengkritik opini yang disampaikan oleh pemberi pesan, sehingga meningkatkan 

potensi terjadinya konflik dalam proses komunikasi. 

c) The Structuring Style 

Gaya komunikasi ini menggunakan pesan-pesan verbal, baik tertulis maupun 

lisan, untuk memperkuat pelaksanaan perintah, menjadwalkan tugas dan pekerjaan, 

serta mengatur struktur organisasi. Dalam konteks ini, pengirim pesan lebih fokus 

pada niat untuk memengaruhi orang lain dengan berbagi informasi, menegaskan 

prosedur, atau mengklarifikasi aturan yang diterapkan.49 Komunikasi yang terstruktur 

ini menggunakan pesan-pesan verbal, baik tertulis maupun lisan, untuk memperkuat 

pelaksanaan perintah, menjadwalkan tugas dan pekerjaan, serta mengatur struktur 

organisasi. 

Pengirim pesan (sender) lebih fokus pada keinginan untuk memengaruhi 

orang lain melalui berbagi informasi mengenai tujuan organisasi, jadwal kerja, serta 

aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi yang ada. Stogdill dan Coons dari 

 
48 Hamdan, Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah, jurnal: Institut Agama Islam Negeri Langsa 

2020. 
49 Nuraida, Aida “Gaya komunikasi kepemimpinan perempuan betawi (Studi Pada Gaya 

Komunikasi Sylviana Murni Sebagai Wali Kota Jakarta Pusat)”, skripsi (Jakarta: Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017) 
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The Bureau of Business Research of Ohio State University menemukan dimensi 

kepemimpinan yang efektif, yang disebut sebagai Struktur Inisiasi atau Initiating 

Structure.50 

Stogdill dan Coons mengemukakan bahwa setiap individu yang efektif dalam 

memrakarsai (initiate) struktur adalah mereka yang mampu menyusun pesan-pesan 

verbal yang bertujuan memperkuat arah organisasi, merinci tugas-tugas, serta 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang timbul.51 

d) The Dynamic Style 

Gaya komunikasi tersebut bersifat agresif karena pengirim pesan menyadari 

bahwa lingkungan kerja mengedepankan tindakan. Gaya ini tergolong efektif ketika 

digunakan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat kritis. 52 The Dynamic 

Style seringkali diterapkan oleh juru kampanye, karena salah satu tujuan dari 

komunikasi ini adalah untuk mendorong atau merangsang para pekerja atau karyawan 

agar bekerja lebih efisien dan optimal, menggunakan komunikasi yang lebih singkat 

dan padat.53 

Gaya komunikasi yang dinamis ini bersifat agresif, karena pengirim pesan 

atau sender memahami bahwa lingkungan kerjanya menekankan pada tindakan 

(action-oriented). Gaya komunikasi dinamis ini sering digunakan oleh juru kampanye 

atau supervisor yang memimpin tim penjualan. Tujuan utama dari komunikasi yang 

 
50 Nuraida, Aida “Gaya komunikasi kepemimpinan perempuan betawi (Studi Pada Gaya 

Komunikasi Sylviana Murni Sebagai Wali Kota Jakarta Pusat)”, skripsi (Jakarta: Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017) 
51 Sukri Ramadhan, Heri I. Gajah Manik, Elfi Yanti Ritonga, Peranan Komunikasi Organisasi 

Bagi Pimpinan Organisasi (Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2 No. 2, 2022)  
52 Oktolina Simatupang, Lusiana A.Lubis, dan Haris Wijaya, Gaya Komunikasi dan Adaptasi 

Budaya Mahasiswa Batak di Yogyakarta, Medan: Universitas Sumatera Utara 2015. 
53 Rachmat Hidayat, Rusmadi Awza, Pengaruh Gaya Komunikasi Kepala Dinas terhadap 

Kinerja Pegawai di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, jurnal: Universitas Riau 2017. 

https://www.neliti.com/journals/jom-fisip-unri
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agresif ini adalah merangsang atau merestimulasi karyawan atau pekerja agar bekerja 

dengan lebih cepat dan lebih baik. Meskipun efektif dalam menangani masalah yang 

kritis, penggunaan gaya komunikasi ini memerlukan persyaratan bahwa karyawan 

atau bawahan memiliki kemampuan yang memadai untuk mengatasi masalah 

tersebut..54 

e) The Relingushing Style 

Gaya komunikasi ini menunjukkan keterbukaan untuk menerima saran, 

pendapat, atau gagasan dari orang lain, daripada hanya ingin memberikan perintah, 

walaupun pengirim pesan memiliki hak untuk memberikan perintah dan 

mengendalikan orang lain. Gaya komunikasi Relinquishing Style menjadi lebih efektif 

ketika pengirim pesan berkolaborasi dengan individu yang memiliki pengetahuan 

luas, pengalaman, ketelitian, dan kesiapan untuk bertanggung jawab atas tugas yang 

diberikan.55 

f) The Withdraawal Style 

Jika gaya komunikasi ini diterapkan, dapat menyebabkan penurunan kualitas 

interaksi komunikasi. Ini menunjukkan kurangnya minat untuk berkomunikasi 

dengan orang lain karena adanya masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh pihak 

yang terlibat.56 Dalam konteks konkretnya, seseorang menyatakan, "Saya tidak ingin 

terlibat dalam masalah ini," mengindikasikan upaya untuk melepaskan diri dari 

tanggung jawab, sekaligus menunjukkan keinginan untuk menghindari interaksi 

 
54 Oktolina Simatupang, Lusiana A.Lubis, dan Haris Wijaya, Gaya Komunikasi dan Adaptasi 

Budaya Mahasiswa Batak di Yogyakarta, Medan: Universitas Sumatera Utara 2015. 
55 Nuraida, Aida “Gaya komunikasi kepemimpinan perempuan betawi (Studi Pada Gaya 

Komunikasi Sylviana Murni Sebagai Wali Kota Jakarta Pusat)”, skripsi (Jakarta: Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017) 
56 Nuraida, Aida “Gaya komunikasi kepemimpinan perempuan betawi (Studi Pada Gaya 

Komunikasi Sylviana Murni Sebagai Wali Kota Jakarta Pusat)”, skripsi (Jakarta: Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017) 



32 

 

 
 

dengan orang lain. Pernyataan semacam itu tidak sesuai digunakan dalam konteks 

komunikasi organisasi, di mana pengiriman dan penerimaan berbagai pesan 

organisasi terjadi di dalam kelompok formal maupun informal suatu organisasi. 

Terlampir tabel yang menggambarkan gaya komunikasi "Mengalihkan Persoalan."57 

Edward T. Hall mengklasifikasikan gaya komunikasi ke dalam dua dimensi, 

yaitu tinggi rendahnya konteks. Komunikasi dengan konteks tinggi melibatkan 

sebagian besar informasi yang terkait dengan konteks fisik atau terinternalisasi dalam 

diri individu, dengan penggunaan kode atau pesan yang bersifat implisit. Di sisi lain, 

komunikasi dengan konteks rendah didominasi oleh penyampaian makna dan 

informasi secara eksplisit.58 

Gaya komunikasi kontek tinggi memberi tekanan pada pemahaman pesan 

tanpa komunikasi verbal secara langsung. Sedangkan komunikasi konteks rendah 

memberi penakanan pada pesan verbal yang eksplisit. Orang-orang yang 

menggunakan komunikasi ini berbicara secara langsung kepada intinya serta tidak 

menimbulkan ambigu atau makna ganda.59 

 

 

 

 

 

 

 
57 Wayne Pace R, Don F. Faulos. 2006. Komunikasi Organisasi: Strategi meningkatkan 

kinerja perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 
58 Rachmat Hidayat, Rusmadi Awza, Pengaruh Gaya Komunikasi Kepala Dinas terhadap 

Kinerja Pegawai di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, jurnal: Universitas Riau 2017. 
59 Oktolina Simatupang, Lusiana A.Lubis, dan Haris Wijaya, Gaya Komunikasi dan Adaptasi 

Budaya Mahasiswa Batak di Yogyakarta, Medan: Universitas Sumatera Utara 2015. 

https://www.neliti.com/journals/jom-fisip-unri
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Tabel 2.1 

Gaya Komunikasi 

GAYA KOMUNIKATOR MAKSUD TUJUAN 

Controlling  Memberi instruksi, 

membutuhkan 

perhatian orang lain 

Menyakinkan 

orang lain 

Menggunakan 

kekuasaan dan 

otoritas 

Equalitarian  Hangat, akrab Menstimulasi 

orang lain 

Menekankan 

pemahaman 

bersama 

Structuring  Objektif dan netral Mengestimasi 

lingkungan kerja, 

memperkuat 

struktur 

Menonjolkan 

pengukuran, 

prosedur, dan 

aturan yang 

diterapkan 

Dinamic  Bertindak tegas dan 

proaktif 

Mendorong sikap 

tindakan 

Mengutip dengan 

singkat dan jelas 

Relinguising  Terbuka terhadap 

ide orang lain 

Memindahkan 

tanggung jawab 

kepada pihak lain 

Mendukung 

pandangan orang 

lain 

Whitdrawal  Bekerja secara 

mandiri/Menjaga 

kemandirian 

Menjauhi interaksi Mengalihkan 

fokus dari isu 

tersebut 

Sumber: Djuarsa Sendjaja, 200460 

Secara umum, indikator utama dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa 

gaya komunikasi yang paling mewakili adalah equalitarian. Di sisi lain, tiga gaya 

komunikasi lainnya, yaitu structuring, dynamic, dan relinquishing, dapat digunakan 

secara strategis untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi organisasi. Sementara itu, 

dua gaya komunikasi terakhir, yaitu controlling dan withdrawal, cenderung 

menghambat komunikasi yang bermanfaat. 

 
60 Sasa Djuarsa Sendjaja, Materi Pokok: Teori Komunikasi, Jakarta: Universitas Terbuka. 

1994. 
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Penerapan gaya komunikasi oleh pemimpin terkadang menjadi lebih esensial 

dalam maksud berkomunikasi. Seringkali, dalam suatu lembaga, banyak individu 

memahami makna dengan baik, tetapi pesan mereka tidak disampaikan atau diterima 

dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menyampaikan pesan. 

Oleh karena itu, penting untuk setiap individu memiliki dan menerapkan gaya 

komunikasi. Tidak ada penerapan spesifik mengenai gaya komunikasi mana yang 

terbaik dalam mengatasi masalah, karena setiap pemimpin dapat menerapkan gaya 

komunikasi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuannya. 

Terkait dengan hal tersebut, gaya komunikasi mampu dianalisis melalui 

beberapa aspek misal linguistik dan paralinguistik, yang melibatkan karakteristik 

komunikasi verbal seperti nada suara, intonasi, kecepatan berbicara, kelancaran 

berbicara, dan elemen-elemen lainnya. Sementara itu, melalui paralinguistik, dapat 

dianggap sebagai bagian dari komunikasi non-verbal, meskipun tetap terkait dengan 

komunikasi verbal. Meskipun demikian, aspek ini sangat penting untuk diperhatikan 

guna memastikan tercapainya komunikasi yang efektif. Kesalahan dalam penekanan 

pada satu kata atau suku kata dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Gaya Komunikasi 

Gaya komunikasi mencerminkan perilaku komunikatif yang dapat 

dipraktikkan oleh seorang pimpinan terhadap bawahannya. Dengan kata lain, itu 

merujuk pada cara atau metode di mana seorang pemimpin atau atasan berkomunikasi 

di dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu. Gaya komunikasi seorang 

pemimpin dalam satu kelompok dapat diterapkan atau tidak tergantung pada 

karakteristik khusus dari kelompok yang dipimpinnya. Seorang pemimpin memiliki 
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beragam gaya yang digunakan untuk memengaruhi bawahannya dengan tujuan 

mencapai target organisasi. 

Gaya komunikasi yang dipraktikkan oleh seorang pemimpin mencerminkan 

kombinasi perilaku yang telah menjadi bagian dari kepribadiannya. Gaya 

kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu fokus pada membangun hubungan 

kerja sama, memprioritaskan pelaksanaan tugas, dan menekankan hasil yang dapat 

dicapai. Ini merupakan pola dasar yang harus diadopsi oleh seorang pimpinan dalam 

konteks suatu organisasi. 

1. Faktor Pendukung Gaya komunikasi 

Setiap individu memiliki gaya komunikasi yang unik. Oleh karena itu, 

mengenali gaya komunikasi seseorang memungkinkan kita untuk memperoleh 

kesadaran diri yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat membantu pengembangan 

interaksi dan hubungan interpersonal guna mencapai komunikasi yang efektif. 

Artinya, gaya komunikasi memiliki peran penting dalam kesuksesan seseorang dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Menurut Dianne Hofner Saphiere dalam bukunya 

yang berjudul "Communication Highwire: Leveraging the Power of Diverse 

Communication Style", terdapat beberapa komponen yang diidentifikasi sebagai 

penyebab gaya komunikasi dalam interaksi, yaitu tujuh hal yang dapat mencerminkan 

atau memberikan wawasan mengenai gaya komunikasi individu dalam interaksi.61 

Elemen-elemen tersebut berperan dalam memengaruhi gaya komunikasi. Adapun 

faktor-faktor pendukungnya melibatkan: 

1) Kesesuaian pesan yang disampaikan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan 

distorsi, yaitu perubahan makna pesan dari pengirim ke penerima. 

 
61 Saphiere, Dianne Hafner et.al. 2005. Communication Highwire Leveraging The Power of 

Diverse Communication Styles. Boston : Intercultural Press, h. 55. 
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2) Pemberian umpan balik secara langsung. Keberadaan umpan balik langsung 

dapat memperlancar jalannya komunikasi dengan menyediakan respons cepat, 

memungkinkan terjadinya dialog yang lebih matang. 

3) Penilaian terhadap pesan. Pada tahap ini, pengirim dan penerima pesan 

bersama-sama mengevaluasi hasil dari percakapan yang telah berlangsung. Dengan 

evaluasi yang bersinergi, pemahaman yang seragam dalam mengartikan pesan dapat 

terbentuk. 

4) Media Pengantar. Media yang digunakan sebagai pendukung dalam proses 

komunikasi, seperti surat kabar, televisi, telepon, dan sejenisnya, dapat meningkatkan 

efektivitas komunikasi.62 

Menurut Sendjadja, terdapat tujuh faktor yang memiliki dampak pada gaya 

komunikasi, yaitu sebagai berikut: 

1) Kondisi Fisik 

Kondisi fisik seseorang memiliki pengaruh signifikan pada proses 

komunikasi. Jika seseorang tidak menampilkan ekspresi wajah saat berkomunikasi, 

hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menciptakan ketidakpastian di 

antara pengirim pesan dan penerima. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan 

ketidaksesuaian atau ketidaknyamanan di kedua belah pihak.63 

Dalam konteks ini, kita telah mengetahui bahwa kondisi fisik saat 

berkomunikasi memiliki dampak signifikan pada gaya komunikasi. Aspek 

penampilan fisik juga terkait erat dengan penggunaan dan pemilihan busana, di mana 

 
 62 Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi,Teori dan Praktek, (Bandung, Rosdakarya, 

2003), h. 18 
63 Ella Damayanti, Analisis Terhadap Gaya Komunikasi Kepala Desa Jemparing Di 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Jurnal: Universitas Mulawarman  2018. 
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busana seringkali menjadi ciri khas individu yang mencerminkan adaptasi terhadap 

situasi komunikatif. 

2) Peran 

Setiap individu memiliki harapan yang berbeda terkait dengan peran mereka 

dalam interaksi dengan orang lain, apakah sebagai pelanggan, teman, atau atasan. 

Peran yang dimainkan oleh komunikator memiliki pengaruh besar terhadap dinamika 

proses interaksi, sehingga mereka akan memiliki waktu komunikasi yang lebih 

substansial satu sama lain.64 

 Pandangan terhadap peran individu, seperti peran sebagai pelanggan, teman, 

atau atasan, serta peran komunikator lainnya, berpengaruh pada cara kita berinteraksi. 

Harapan yang berbeda terkait peran masing-masing individu seringkali menjadi dasar 

untuk terjalinnya komunikasi antar mereka. 

 3) Konteks Historis 

 Sejarah juga memiliki dampak signifikan pada interaksi seseorang. 

Masyarakat dapat dengan mudah dipengaruhi oleh individu jika mereka memahami 

konteks sejarahnya, termasuk sejarah bangsa, tradisi, dan dimensi spiritual.65 Sejarah 

nasional, tradisi spiritual, sejarah perusahaan, dan dinamika masyarakat dapat dengan 

mudah memengaruhi cara kita saling memandang dan apa yang akan kita sampaikan, 

sehingga memengaruhi gaya komunikasi.  

 Perbedaan latar belakang dapat menjadi hambatan dalam mencapai 

komunikasi yang efektif, terutama ketika komunikator tidak memahami latar 

 
64 Sasa Djuarsa Sendjaja, Materi Pokok: Teori Komunikasi, Jakarta: Universitas Terbuka. 

1994. Hal. 143. 
65Isatul Hasanah, “Pengaruh Gaya Komunikasi Guru Dalam Pembelajaran Terhadap Minat 

Dan Prestasi Belajar Siswa Di Sdi Al-Hakim Maron Boyolangu Tulungagung”, Skripsi (Tulungagung:  

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung 2019. 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/view/divisions/pgmi/
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/view/divisions/pgmi/
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belakang komunikan, dan sebaliknya. Sebagai contoh, jika seorang komunikator tidak 

akrab dengan latar belakang komunikannya, ia mungkin menggunakan bahasa yang 

sulit dipahami, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah yang tidak sesuai. 

 4) Kronologi 

 Bentuk interaksi yang terjadi dalam suatu rentang waktu dapat membentuk 

serangkaian peristiwa yang memengaruhi pilihan gaya komunikasi seseorang. Ini 

dapat membuat perbedaan, seperti saat pertemuan pertama kali atau kesepuluh kali 

seseorang berinteraksi. Keberhasilan atau ketidakberhasilan interaksi sebelumnya 

dapat berpengaruh terhadap gaya komunikasi seseorang..66 

5) Bahasa 

Pilihan bahasa yang digunakan, seperti Aussie, Inggris, atau variasi bahasa 

Inggris Amerika, memiliki dampak pada gaya berkomunikasi seseorang. Semua ini 

memainkan peran penting dalam bagaimana seseorang berkomunikasi. Misalnya, jika 

seseorang menggunakan gaya komunikasi dalam bahasa Inggris dan berinteraksi 

dengan seseorang yang berbicara dalam bahasa Jepang, mungkin tidak sepenuhnya 

dimengerti, dan hal ini dapat menghambat partisipasi dan pengaruh dalam 

percakapan.67 

 Setiap individu membawa bahasa yang berbeda dalam dirinya. Sebagai 

contoh, di Indonesia, setiap kota memiliki ragam bahasa seperti bahasa Sunda, bahasa 

Jawa, bahasa Kalimantan, dan sebagainya. Masing-masing orang menggunakan 

berbagai bahasa tersebut dalam berkomunikasi sesuai gaya bahasa mereka, dan 

penerima pesan juga memiliki variasi bahasa yang berbeda. 

 
66Sasa Djuarsa Sendjaja, Materi Pokok: Teori Komunikasi, Jakarta: Universitas Terbuka. 

1994. Hal. 144. 
67 Ella Damayanti, Analisis Terhadap Gaya Komunikasi Kepala Desa Jemparing Di 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Jurnal: Universitas Mulawarman  2018 
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 Berbicara tentang komunikasi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan 

mengenai bahasa. Bahasa menjadi medium utama manusia untuk berkomunikasi, 

menukar pikiran, perasaan, serta menerima dan memahami tindakan satu sama lain. 

Oleh karena itu, apa yang dilakukan, bagaimana bertindak, dan cara berkomunikasi 

adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Proses pertukaran pesan dan 

informasi melalui bahasa memiliki potensi untuk menimbulkan kesalahpahaman 

dalam persepsi terhadap arti sebenarnya. 

 Berbicara secara efektif melalui bahasa dapat dicapai ketika pihak-pihak yang 

terlibat dalam komunikasi memberikan arti dan makna yang sama terhadap pesan 

yang disampaikan dengan menggunakan simbol yang identik. Penggunaan simbol 

atau tanda yang seragam menjadi faktor krusial dalam proses komunikasi antar 

individu atau kelompok yang terlibat dalam interaksi. 

 Beradaptasi dengan bahasa pendengar merupakan hal penting dalam 

berkomunikasi. Sebagai contoh, seorang yang hanya lulus SD mungkin akan 

kesulitan memahami pembicaraan seorang sarjana psikologi yang menggunakan 

bahasa-bahasa khusus psikologi. Misalnya, pembahasan tentang perkembangan 

fisik/jasmani pada anak usia SD akan berbeda dengan pembicaraan mengenai anak 

usia SMP. 

6) Hubungan 

Seberapa baik seseorang mengetahui orang lain, dan seberapa banyak 

seseorang suka atau percaya. Hal tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana 

seseorang berkomunikasi. Mengembangkan hubungan tertentu dari waktu ke waktu 

akan mampu memberikan efek kumulatif pada interaksi selanjutnya.68 Hubungan 

 
68 Sasa Djuarsa Sendjaja, Materi Pokok: Teori Komunikasi, Jakarta: Universitas Terbuka. 

1994. Hal. 145. 
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dalam sebuah komunitas atau organisasi tentunya memiliki pengaruh terakait 

penggunaan gaya komunikasi. 

2. Faktor Penghambat Gaya Komunikasi 

Komunikasi meruapakan proses dimana lambang-lambang yang membawa 

makna, termasuk informasi, pemikiran, pengetahuan, dan lainnya, disampaikan dari 

komunikator ke komunikan dan diterima oleh mereka. Dalam konteks hubungan 

interpersonal, komunikasi memegang peran penting. Keberhasilan komunikasi 

terlihat saat komunikator mampu menyampaikan maksudnya, dan tingkat efektivitas 

komunikasi dinilai dari sejauh mana rangsangan yang disampaikan oleh pengirim 

atau sumber dapat terkait erat dengan rangsangan yang diterima dan dipahami oleh 

penerima.69 

Beberapa pakar komunikasi menyatakan bahwa mencapai komunikasi yang 

benar-benar efektif adalah suatu hal yang sulit. Komunikasi dapat terganggu oleh 

berbagai hambatan, yang umumnya disebut sebagai gangguan. Hambatan komunikasi 

dapat didefinisikan sebagai segala bentuk gangguan yang terjadi dalam proses 

penyampaian dan penerimaan pesan antara individu yang disebabkan oleh faktor 

lingkungan, fisik, dan psikis. Terdapat beberapa kendala dalam penggunaan gaya 

komunikasi, seperti: 

1) Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. 

 Keterbatasan teknis di sisi teknologi saat ini semakin berkurang berkat inovasi 

terbaru dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi. Sebagai hasilnya, saluran 

 
69 Ella Damayanti, Analisis Terhadap Gaya Komunikasi Kepala Desa Jemparing Di 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Jurnal: Universitas Mulawarman  2018 
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komunikasi menjadi lebih handal dan efisien sebagai media komunikasi.70 Walaupun 

demikian, kendala teknis masih dapat muncul dan disebabkan oleh berbagai faktor, 

seperti: 

a. Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi. 

b. Keterbatasan penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang sesuai. 

c. Kondisi fisik yang tidak mendukung terjadinya proses komunikasi, yang meliputi 

kondisi fisik manusia, kondisi fisik terkait waktu atau situasi/keadaan, dan kondisi 

peralatan. 

2) Hambatan Semantik 

Hambatan semantik merupakan kendala dalam proses penyampaian pesan 

atau ide secara efektif. Dalam konteks ini, semantik didefinisikan sebagai studi 

tentang pengertian yang disampaikan melalui bahasa. Meskipun kata-kata dapat 

memfasilitasi pertukaran makna dan pengertian antara komunikator dan komunikan, 

seringkali terjadi penafsiran yang keliru. Kekurangan hubungan antara simbol (kata) 

dan yang disimbolkan (makna atau arti) dapat menyebabkan kata-kata diartikan 

secara berbeda dari maksud yang sebenarnya.71 Gangguan semantik dapat terjadi 

karena kesalahan dalam menafsirkan atau memberikan pengertian terhadap bahasa, 

seperti kata-kata, kalimat, atau kode-kode yang digunakan dalam proses komunikasi. 

Situasi di mana kata-kata memiliki makna ganda, tidak jelas, atau bersifat 

ambigu juga dapat menjadi kendala besar dalam mencapai komunikasi yang efektif. 

Untuk mencapai efektivitas komunikasi, penting bagi komunikator untuk memilih 

 
70 Chaidar Husain, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran 

diSMA Muhammadiyah Tarakan, (Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 2, Nomor 

2, Juli 2014). 
71Efi Anggriana, Implementasi Model Komunikasi “Shannon And Weaver” Melalui 

Penyebaran Informasi Kartu Indonesia Sehat – Penerima Bantuan Iuran (Kis-Pbi) di Kabupaten 

Donggala, (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol 1 Nomor 1 2017) 
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kata-kata dengan bijak agar komunikan dapat memahami makna yang dimaksud. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari gangguan semantik yang dapat menyebabkan 

persepsi, pandangan, dan pemikiran yang berbeda antara komunikator dan 

komunikan. 

Agar terhindar dari hambatan semantik dalam berkomunikasi, seorang 

komunikator perlu memiliki kemampuan untuk memilih kata-kata dengan cermat, 

sehingga penerima pesan dapat memahami makna yang disampaikan.  

3) Hambatan Manusiawi 

Hambatan manusiawi muncul dari faktor-faktor manusia atau individu yang 

terlibat dalam komunikasi organisasi. Hambatan ini dipicu oleh berbagai faktor 

manusiawi seperti emosi dan prasangka pribadi, persepsi, keterampilan atau 

kekurangan keterampilan, serta kemampuan atau ketidakmampuan alat panca indera 

seseorang, dan sebagainya. Dalam klasifikasi ahli Cruden dan Sherman, hambatan 

manusiawi dapat dikelompokkan menjadi berbagai kategori:72 

a) Kendala yang muncul dari perbedaan individual manusia mencakup 

perbedaan persepsi, rentang usia, kondisi emosional, keterampilan mendengarkan, 

status, proses pencairan informasi, dan penyaringan informasi. 

b) Hambatan yang timbul akibat iklim psikologis dalam suatu organisasi. 

Suasana kerja memiliki potensi untuk memengaruhi sikap dan perilaku staf serta 

efektivitas komunikasi organisasi.  

Hambatan ini juga dapat terjadi ketika komunikator, sebelum menyampaikan 

pesan, tidak melakukan introspeksi terhadap keadaan emosionalnya. Komunikasi 

 
72Christian Harilama, Efektivitas Komunikasi Kelompok Dalam Membangun Komitmen 

Anggota Paduan Suara Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, (Jurnal Komunikasi, Vol  2, No 4, 
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memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk mencapai keberhasilan jika komunikator 

sedang mengalami kondisi emosional seperti sedih, bingung, marah, kecewa, iri hati, 

dan kondisi psikologis lainnya. Dalam praktik berkomunikasi, berbagai hambatan 

mungkin muncul, sehingga pesan atau tujuan informasi yang disampaikan tidak dapat 

diterima dengan baik oleh pihak yang menerima. 

C. Pelestarian Budaya Pernikahan 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

suatu kelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya melibatkan 

banyak elemen kompleks, termasuk sistem agama dan politik, adat-istiadat, bahasa, 

perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Seperti halnya budaya, bahasa juga 

dianggap oleh banyak orang sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis karena 

merupakan bagian integral dari identitas manusia. Ketika seseorang berupaya 

berkomunikasi dengan individu yang berasal dari budaya yang berbeda dan 

menyesuaikan diri terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, hal ini membuktikan 

bahwa budaya bersifat dipelajari. Budaya melibatkan pola hidup menyeluruh yang 

kompleks, abstrak, dan luas. Berbagai aspek budaya memainkan peran penting dalam 

membentuk perilaku komunikatif. Elemen-elemen sosial-budaya ini tersebar dan 

mencakup berbagai kegiatan sosial manusia. Budaya mengajarkan masyarakat untuk 

mempelajari dan menjaga warisan turun temurun yang diajarkan oleh nenek moyang. 

Budaya muncul sebagai hasil dari sejarah, menciptakan identitas khas yang perlu 

dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. 

Dalam pandangan Sulasno, kebudayaan merangkum seluruh sistem konsep, 

perasaan, tindakan, dan karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan 

bersosial. Manusia memperoleh kepemilikan terhadap kebudayaan tersebut melalui 
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proses belajar, yang melibatkan pemahaman dan penghayatan, dengan tujuan untuk 

menjaga dan meningkatkan keberlanjutan budaya tersebut.73 Sedangkan Dalam 

perspektif Tumanggor, kebudayaan diartikan sebagai cara berpikir dan merasa yang 

mengungkapkan dirinya dalam semua aspek kehidupan suatu kelompok manusia 

yang membentuk kesatuan sosial, dengan memperhitungkan konteks ruang dan waktu 

tertentu.74 Budaya merupakan warisan dan harta yang seharusnya disampaikan 

kepada generasi berikutnya. Dengan mengkaji budaya lokal, baik masyarakat maupun 

generasi muda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan menjaga setiap 

nilai budaya dengan baik. Roveneldo menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara 

kepulauan, kaya akan keragaman suku dan budaya yang menjadi bagian berharga dari 

kekayaan kebudayaan nasional.75 Satu dari banyak kebudayaan yang tetap diwariskan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah budaya atau tradisi pernikahan. 

Contohnya, masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi 

Selatan, memiliki tradisi khusus dalam pernikahan. Dari segi seni dan budaya, 

Sulawesi Selatan memiliki keberagaman budaya dan tradisi seperti daerah-daerah lain 

di Indonesia. Masyarakat Towani Tolotang terus mempertahankan dan menjaga 

warisan budaya dan tradisi mereka, karena mereka memandang bahwa keberlanjutan 

dan pelestarian budaya bukan hanya untuk hiburan semata, melainkan juga sebagai 

pengatur norma hidup bersama dan sebagai identitas budaya bangsa. Ariyani 

berpendapat bahwa kebudayaan Lampung memiliki keanekaragaman yang harus 

dijaga. Adat Lampung menjadi inti dari budaya masyarakat Lampung yang dianggap 

 
73 Sulaksono, E (eds). 2013. Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Pusat Studi 

dan Kajian Kebudayaan Jawa.Universitas Atmajaya.: Yogyakarta Press. 
74 Tumanggor, S. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Jakarta: PrenadamediaGroup, 2015 
75 Revelnedo. (2017). Prosesi Perkawainan Lampung Pepadun Sebagai Bentuk Pelestarian 

Bahasa Lampung. Jurnal Kajian Bahasa. doi: https://doi.org/10.26499/rnh.v6i2.265 
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tidak boleh dilupakan. Lebih dari sekadar adat dan budaya, sastra Lampung juga 

menjadi ekspresi keberagaman dalam setiap tradisi Lampung.76 

Salah satu aspek kebudayaan yang telah ada di Sulawesi Selatan, terutama di 

masyarakat Towani Tolotang, dan terus dipraktikkan hingga saat ini adalah Tradisi 

Pernikahan. Masyarakat Towani Tolotang dengan tekun menjaga dan 

mempertahankan adat dan tradisi khususnya dalam pelaksanaan pernikahan. Adat 

pepadun, sebagai bagian integral dari resepsi pernikahan adat, merupakan warisan 

turun-temurun yang diteruskan dari generasi sebelumnya dan diajarkan oleh nenek 

moyang masyarakat Towani di Sidrap. Kebudayaan, menurut pemahaman ini, 

berkembang melalui proses pembelajaran dari lingkungan alam dan sosial, di mana 

hubungan antara manusia dan lingkungannya terkait erat dengan keberlangsungan 

budaya. Oleh karena itu, terbentuknya kebudayaan dipengaruhi oleh saling 

ketergantungan antara kondisi sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Budaya 

mengajarkan masyarakat untuk memahami dan mempelajari setiap sejarah yang 

muncul dalam perkembangannya. Kebudayaan tidak akan hilang dari masyarakat 

selama mereka mampu menjaga dan melestarikannya dengan baik. Koentjaraningrat 

mengidentifikasi tujuh unsur budaya, termasuk bahasa, kesenian, sistem religi, sistem 

teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan.77 

Sabarudin menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang 

menghubungkan kehidupan manusia dalam masyarakat, meneruskan garis keturunan 

(generasi), dan menunjukkan bahwa perkawinan membentuk ikatan kekerabatan yang 

saling mendukung, membangun hubungan kekerabatan yang harmonis, dan 

 
76 Aryani, F.(2018). Sastra Lampung. Garha Ilmu: Yogyakarta. 
77 Erica, W,C(eds).(2013).Indigenous MediaIn Mexico: Culture, Community And 

TheState.University Press: Duke, Durham, Nc. , Xvii+265 Pp.ISBN 9 7808 2235 5007. 
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menciptakan silsilah yang menggambarkan posisi seseorang dalam keluarga.78 

Perkawinan menjadi titik pertemuan dua keluarga, yang pada gilirannya, memperkaya 

kebudayaan secara keseluruhan. Budaya perkawinan memiliki unsur-unsur yang khas 

dari setiap suku di Indonesia. Unsur-unsur perkawinan diwariskan dari generasi ke 

generasi dan dipandang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Cardon 

menyatakan bahwa perkawinan adalah kemitraan hidup antara seorang pria dan 

seorang wanita yang secara resmi diakui oleh hukum, baik dari segi yuridis maupun 

religius, dengan tujuan serta undang-undang yang mengatur kehidupan suami-istri, 

dan dijalankan untuk sepanjang hidup.79 Perkawinan membawa sepasang manusia 

untuk menciptakan budaya unik dalam lingkup rumah tangga, yang pada gilirannya 

membawa perbedaan yang harus diterima. Dari perbedaan tersebut, timbul adat-

istiadat yang khas dalam konteks pernikahan. Untuk menjaga dan melestarikan 

keberagaman budaya di Indonesia, terdapat berbagai cara yang dapat diambil. 

Khususnya, generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung pelestarian 

budaya lokal, dan hal ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan yang berbeda.80 

Yaitu: 

1. Culture Experience  

Culture Experience adalah upaya pelestarian budaya yang melibatkan 

partisipasi langsung dalam pengalaman budaya. Sebagai contoh, jika budaya tersebut 

melibatkan tarian, masyarakat didorong untuk mempelajari dan berlatih dalam 

 
78 Sabaruddin Sa. (2012). Lampung Pepadun dan saibati/ Pesisir. Buletin Waylima Manjau: 

Jakarta. 
79 Cardon, P.(2016). Community, Culture,And Affordances InSocial Collaboration 

AndCommunication. International Journal Of Business Communication 2016, Vol. 53(2) 141– 147. 
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menguasai tarian tersebut, kemudian dapat mempertunjukkannya setiap tahun dalam 

acara atau festival tertentu. Dengan demikian, budaya lokal dapat dijaga 

kelestariannya. 

2. Culture Knowledge 

Culture Knowledge, di sisi lain, adalah bentuk pelestarian budaya yang 

melibatkan pembuatan pusat informasi tentang budaya yang dapat digunakan dalam 

berbagai bentuk. Tujuannya adalah untuk pendidikan atau untuk pengembangan 

budaya itu sendiri serta potensi pariwisata daerah. Generasi muda dapat memperkaya 

pengetahuannya tentang budayanya sendiri melalui pendekatan ini. Lebih lanjut, 

selain dilestarikan melalui dua pendekatan tersebut, budaya lokal juga dapat dijaga 

dengan cara memahami budaya itu sendiri. Ini dapat membantu mencegah 

pembajakan budaya yang dilakukan oleh negara-negara lain. Adakalanya masyarakat 

tidak merasa bangga terhadap produk atau budayanya sendiri, lebih memilih budaya 

impor yang tidak sesuai dengan identitas bangsa sebagai orang Timur. Budaya lokal 

terancam hilang seiring berjalannya waktu karena kurangnya kesadaran masyarakat, 

terutama generasi muda, untuk melestarikannya. Oleh karena itu, peran pemerintah 

dalam melestarikan budaya bangsa sangatlah penting, karena memiliki peran besar 

dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal di tanah air. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengadopsi metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang memberikan 

deskripsi mendalam tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis, 

mengkaji faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan suatu fenomena.81 Penelitian ini 

termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yang melibatkan data dalam bentuk kata-

kata, skema, dan gambar. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan 

gambaran sistematis dan akurat mengenai gejala, fakta, atau kejadian terkait sifat-

sifat populasi atau daerah tertentu.82 

Penelitian deskriptif melibatkan penggambaran suatu fenomena sosial dengan 

mengamati variabel secara langsung, yang telah ditentukan dengan jelas dan spesifik. 

Pendekatan penelitian deskriptif dan kualitatif menitikberatkan pada keaslian, tidak 

berdasarkan teori, tetapi lebih menekankan pada fakta yang ada di lapangan. Dengan 

kata lain, penelitian ini fokus pada realitas yang sesungguhnya terjadi di suatu tempat 

atau masyarakat tertentu.83 Oleh karena itu penelitian ini mendekskripsikan tentang 

gaya komunikasi The Equalitarian dalam pelestarian pernikahan pada masyarakat 

Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap. 

 
81 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung: 

CV. Alfabeta, 2011), h. 22. 
82 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2009), h. 47. 
83 Sayuti Ali, Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek (Cet. I; Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69. 
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2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Amparita, Kecamatan 

Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih 

sebagai objek penelitian dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut ditempati oleh 

mayoritas masyarakat yang menganut paham aliran kepercayaan yang dikenal dengan 

Tolotang. Penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi dan sosiologi yang 

dinilai akan cukup efektif. 

B. Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan masalah penelitian yang diidentifikasi, penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis secara kritis penggunaan 

gaya komunikasi The Equalitarian dalam menjaga keberlanjutan pernikahan di 

masyarakat Towani Tolotang, Kabupaten Sidrap. Data diperoleh melalui studi 

lapangan (penelitian lapangan).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi untuk memungkinkan 

peneliti berinteraksi dengan masyarakat, terutama mereka yang memiliki pengaruh 

dalam masyarakat dan dapat memberikan informasi terkait fenomena sosial yang 

sedang terjadi. Pendekatan komunikasi yang dimaksud di sini mencakup studi 

interaksi komunikasi dalam kehidupan masyarakat, baik melalui komunikasi verbal 

maupun nonverbal. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu komunikasi karena 

obyek penelitian memerlukan bantuan teori yang dapat menjelaskan pola komunikasi 

yang digunakan oleh masyarakat Towani Tolotang dalam mempertahankan tradisi 

pernikahan mereka. 
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C. Sumber Data  

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data merujuk pada subjek-subjek data 

yang diperoleh.84 Berdasarkan penelitian ini maka sumber data diperoleh adalah: 

1. Data Primer 

Data primer mengacu pada sejumlah informasi atau fakta yang diperoleh 

langsung dari penelitian di lapangan. Dalam konteks ini, penulis memperoleh data 

primer dari informan yang menjadi objek penelitian.85 Adapun informan yang akan 

diwawancarai adalah tokoh adat atau Uwa’ yang dihormati di Kelurahan Amparita, 

Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari pihak lain atau data 

tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data ini berasal dari sumber 

yang mendukung fokus penelitian terhadap objek penelitian atau diperoleh dari 

entitas lain.86 Data sekunder yang dimaksud adalah informasi yang umumnya berupa 

dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian yang terkait dengan tesis ini, 

termasuk data yang diperoleh dari laporan-laporan sebelumnya.87 

D. Metode dan Instrumen  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode dan instrumen 

yang sesuai untuk memfasilitasi pengumpulan data yang diperlukan. Pemilihan 

instrumen ini memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penelitian, 

 
84 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi: Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), h. 59. 
85 Bagong Suyanto dan Sutina, Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan (Cet. III; 

Jakarta: Kencana, 2007), h. 166. 
86 Bagong Suyanto dan Sutina, Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan, h. 166. 
87 Bagong Suyanto dan Sutina, Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan (Cet. III; 

Jakarta: Kencana, 2007), h. 166. 
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karena data yang diperoleh digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan 

menguji keefektifan instrumen tersebut. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data 

yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 88 

1. Metode Observasi  

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian dan pencatatan secara 

sistematis. Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di Kelurahan 

Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap untuk memperoleh fakta dan 

gambaran terkait dengan tesis yang telah dipilih. 

2. Wawancara  

Proses wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari 

sumber utama, yakni Uwa' dan individu yang memiliki pengaruh dalam konteks 

masyarakat yang menjadi objek penelitian tesis. Pendekatan ini memastikan bahwa 

data yang diperoleh berasal dari sumber yang komprehensif dalam penelitian. Setelah 

data terkumpul melalui wawancara, langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengecekan silang untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data, sebelum 

akhirnya data tersebut diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian.89 

3. Dokumentasi  

Gottschalk menjelaskan bahwa istilah "sering" sering digunakan oleh para ahli 

dalam dua konteks utama. Pertama, istilah ini merujuk pada sumber tertulis sebagai 

basis informasi sejarah, yang berbeda dengan kesaksian lisan, artefak, peninggalan 

terlukis, dan situs arkeologis. Kedua, penggunaan istilah ini mencakup surat-surat 

 
88 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek (Cet. IV; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h. 143 
89Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek (Cet. IV; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h. 143 
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resmi dan dokumen negara, seperti perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan 

lainnya.90 Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang 

berasal dari masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu 

Limpoe, Kabupaten Sidrap yang dapat mendukung penelitian ini. 

Adapun penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen atau alat 

penelitian. Peneliti kualitatif, sebagai "human instrument," memiliki fungsi-fungsi 

seperti menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan 

data, dan membuat kesimpulan berdasarkan temuan penelitian..91 Setelah 

menganalisis masalah secara teliti, peneliti mengembangkan instrumen penelitian 

melalui beberapa metode, yaitu: 

a. Panduan observasi, merupakan alat bantu yang digunakan sebagai pedoman 

pengumpulan data selama proses penelitian. 

b. Pedoman wawancara, berupa daftar pertanyaan yang digunakan untuk 

mengumpulkan data terbuka dan terstruktur, didukung oleh informasi dari responden 

yang terkait dengan permasalahan penelitian. 

c. Data dokumentasi, mencakup catatan peristiwa dalam bentuk tulisan atau 

arsip, instrumen penilaian, serta foto kegiatan selama penelitian sebagai dokumentasi 

yang merangkum secara garis besar atau kategori data yang dicari.92 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematik dalam mencari dan menyusun data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini 

 
90 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek, h. 175. 
91 Suharsimin Arikunto, prosedur penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 222. 
92 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek (Cet. IV; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h. 143 
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melibatkan organisasi data ke dalam kategori, pembagian menjadi unit-unit tertentu, 

sintesis, pembentukan pola, pemilihan informasi yang relevan, dan penarikan 

kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti dan orang lain. Teknik 

pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang melibatkan 

pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data secara sistematis.93 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori 

Haberman dan Miles sebagaimana yang disitir oleh Burhan Bungin, yang dikenal 

sebagai Teknik Pengolahan Interaktif. Proses analisis data dimulai dengan penyajian 

data, pengorganisasian data, pengumpulan data, verifikasi data, hingga pengambilan 

kesimpulan. Proses ini berlangsung secara kontinu, dimulai bersamaan dengan 

pengumpulan data dan dilanjutkan setelah selesainya pengumpulan data. Penelitian 

ini mengikuti tahapan analisis data yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, 

sebagaimana dirinci oleh Sukmadinata, terdiri dari tiga tahapan, yaitu:. 94 

1. Reduksi Data  

Miles dan Huberman menguraikan bahwa reduksi data (data reduction) adalah 

tahapan di mana peneliti melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari 

catatan-catatan lapangan. Proses ini dilakukan selama dan setelah penelitian di 

lapangan. Dengan demikian, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menekankan penyempurnaan, penonjolan aspek yang krusial, serta penyisihan 

 
93 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 244. 
94 Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah 

Penguasaan Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press), h. 205. 
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elemen-elemen yang tidak begitu signifikan. Tujuannya adalah mengorganisir data 

secara lebih sistematis agar dapat memahami makna yang terkandung. 95 

2. Penyajian Data  

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi menjadi suatu susunan 

yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Oleh karena itu, penyajian data berfungsi sebagai representasi komprehensif 

dari sejumlah data yang telah diperoleh, sehingga dapat dengan mudah dipahami 

secara menyeluruh.96 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Informasi yang telah mengalami proses reduksi dan disusun kemudian 

digunakan untuk membuat kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan melibatkan 

pembentukan konfigurasi utuh yang terus diverifikasi selama berlangsungnya 

penelitian. Verifikasi ini melibatkan peninjauan kembali pemikiran awal peneliti, 

mengevaluasi dan menyaring catatan-catatan lapangan, serta mendiskusikan temuan 

penelitian dengan informan.97 

F. Pengujian Keabsahan Data  

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan atau validitas temuan atau data diukur 

dengan mengamati ketidakberbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dan 

kenyataan yang sebenarnya pada objek penelitian. Penting untuk dicatat bahwa 

kebenaran realitas data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan 

bersifat jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti untuk mengkonstruksi 

 
95 Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), h.114. 
96 Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), h.115. 
97 Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), h.115. 
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fenomena yang diamati. Hasil penelitian juga terbentuk dalam pikiran setiap individu 

dengan latar belakang pendidikan yang beragam, yang dapat menghasilkan data yang 

berbeda-beda, tergantung pada bidang ilmu seperti Hukum, Ekonomi, Antropologi, 

Sosiologi, Kedokteran, Teknik, dan sebagainya. Untuk menguji keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif, digunakan teknik pemeriksaan berdasarkan empat kriteria. 

Kriteria tersebut, menurut Moleong, mencakup derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability).98 

1) Kreadibilitas  

Kriteria kredibilitas digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kecocokan 

antara hasil pengamatan dengan realitas di lapangan, memastikan apakah data atau 

informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam 

konteks ini, peneliti merujuk pada beberapa pencapaian kredibilitas dalam penelitian 

kualitatif, antara lain;99  

a. Perpanjangan pengamatan  

Pemanjangan pengamatan merujuk pada tindakan peneliti untuk kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara tambahan dengan sumber data 

yang sebelumnya telah dihubungi serta yang baru. Dengan melakukan pemanjangan 

ini, hubungan antara peneliti dan narasumber dapat menjadi lebih akrab, terbuka, dan 

saling mempercayai, sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih terbuka tanpa 

ada yang disembunyikan. 

 

 
98 Lexy.J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 173 
99 Lexy.J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. 
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1) Triangulasi  

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan elemen di luar data untuk keperluan pengetahuan atau sebagai 

pembanding. Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi melibatkan 

pengecekan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu. Ada tiga bentuk 

triangulasi yang dilakukan peneliti: 

- Triangulasi data: Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara, hasil wawancara dengan dokumen, dan hasil pengamatan 

dengan dokumen. 

- Triangulasi metode: Mencari data tentang fenomena yang sama dengan 

menggunakan metode yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

- Triangulasi sumber: Membandingkan kebenaran suatu fenomena 

berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan dimensi waktu. 

100  

2) Transferabilitas  

Transferabilitas merupakan usaha peneliti untuk menjelaskan hasil penelitian 

sehingga orang lain dapat memahaminya dan mempertimbangkan penerapannya di 

konteks lain. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan, peneliti perlu memberikan 

uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya agar pembaca dapat 

memahami dengan baik. Hal ini juga membuka kemungkinan bagi pihak lain untuk 

mempertimbangkan apakah hasil penelitian dapat diterapkan di lingkungan atau 

konteks lainnya. 101  

 
100 J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Penerbit UI, 1992), h. 45. 
101 J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Penerbit UI, 1992), h. 45. 
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3) Dependabilitas  

Dependabilitas merupakan langkah untuk mencegah kesalahan dalam 

merumuskan hasil penelitian. Oleh karena itu, data yang terkumpul dan hasil 

interpretasinya disusun dan dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk memeriksa 

proses penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari langkah ini adalah agar temuan 

peneliti dapat dipertahankan (dependable) dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

4) Konfirmabilitas  

Konfirmabilitas dalam penelitian dilaksanakan secara bersamaan dengan 

dependabilitas, meskipun terdapat perbedaan dalam orientasi penilaian keduanya. 

Konfirmabilitas digunakan untuk mengevaluasi hasil atau produk dari penelitian, 

sedangkan dependabilitas lebih berkaitan dengan penilaian terhadap seluruh proses 

penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan yang terstruktur 

dengan baik. Melalui adanya dependabilitas dan konfirmabilitas, diharapkan 

penelitian dapat memenuhi standar penelitian kualitatif. Kesimpulan yang diharapkan 

dari penelitian kualitatif mencakup temuan-temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah diketahui. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran yang 

mengungkapkan suatu objek yang sebelumnya bersifat kabur atau tidak jelas menjadi 

lebih terang setelah melalui proses penelitian. 102  

 

 
102 J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Penerbit UI, 1992), h. 45. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Keadaan Geografis  

Kelurahan Amparita terletak di wilayah pemerintahan Kecamatan Tellu 

Limpoe, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Lokasinya terletak 

di sebelah selatan kota Pangkajene, Kabupaten Sidrap, dengan jarak sekitar 9 km2 

dan dapat dicapai dalam waktu sekitar 15 menit menggunakan kendaraan bermotor 

dari pusat kota Kabupaten Sidenreng Rappang. Jaraknya juga sekitar 225 km2 dari 

ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. 

Secara umum, Kelurahan Amparita memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Arateng. 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teteaji. 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pajalele. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Toddang Pulu dan Kelurahan 

Baula.  

Kedua kelurahan terakhir secara administratif merupakan bagian dari wilayah 

Kelurahan Amparita sebelum adanya pemekaran wilayah, dengan luas mencapai 

364,74 km2. 

Kelurahan Amparita memiliki status administratif sebagai kelurahan dan 

dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat oleh Bupati. Dalam pelaksanaan tugas 
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sehari-hari, lurah ditemani oleh sekretaris, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan 

pembangunan, dan dua kepala lingkungan. 

2. Keadaan Demografi  

Sebelum terjadi pemekaran wilayah, Kelurahan Amparita mencakup wilayah 

Baula, Toddang Pulu, Arateng, dan Amparita sendiri, dengan jumlah penduduk yang 

sangat padat. Setelah pemekaran, secara otomatis jumlah penduduk Kelurahan 

Amparita mengalami penurunan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat 

Statistik pada tahun 2016, populasi penduduk Kelurahan Amparita mencapai 4.271 

jiwa. 

b. Kondisi Aspek Fisik Dasar  

1) Topografi  

Topografi Kelurahan Amparita berada pada kisaran ketinggian 0-250 

meter di atas permukaan laut (Mpdl) dengan kemiringan lahan yang berkisar 

antara 0-4%. Informasi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah 

tersebut merupakan dataran. 

2) Jenis Tanah  

Kelurahan Amparita terdiri dari jenis tanah Aluvial Hidromorf dan 

Aluvial Kelabu Tua. Karakteristik tanah Aluvial ini sebagian besar berasal 

dari material yang diangkut dan diendapkan. Tanah jenis ini cenderung 

memiliki tekstur kasar di daerah yang dekat dengan aliran air, sedangkan di 

dekat pinggiran luar paparan banjir, teksturnya lebih halus. 
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c. Kondisi Penggunaan  

Wilayah Kelurahan Amparita terdiri dari berbagai tipe lahan, termasuk 

lahan persawahan, permukiman, perkantoran, serta berbagai sarana dan 

prasarana lainnya. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam tabel berikut: 

Tabel 6. Luas Penggunaan Lahan Kelurahan Amparita Tahun 2016 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

1 Lahan pertanian 288,21 

2 Area hunian 49,96 

3 Kawasan perkantoran 0,76 

4 Fasilitas dan infrastruktur 54,27 

Jumlah 393,2 

Sumber : Kantor Lurah Amparita Tahun 2016 

Dari data yang tertera pada tabel, dapat disimpulkan bahwa mayoritas lahan di 

Kelurahan Amparita digunakan untuk pertanian, mencakup luas sekitar 288,21 

hektar. 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kelurahan Amparita di rinci perDusun Tahun 2016 

No Nama Dusun/Lingkungan Jumlah Jiwa Jumlah KK 

1 Lingkungan I Pakkawarue 2.139 611 

2 Lingungan II Sudatu 2.124 621 

Jumlah 4.263 1.233 

Sumber: Kantor Lurah Amparita Tahun 2017 
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Berdasarkan informasi dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Lingkungan I Pakkawarue dengan jumlah 

2.139 jiwa, sementara Lingkungan II Sudatu memiliki jumlah penduduk sebanyak 

2.124 jiwa, yang merupakan kepadatan terendah di desa atau kelurahan tersebut. 

Sebagian besar penduduk Amparita menganut agama Hindu, yang merupakan bagian 

dari aliran kepercayaan To Lotang. To Lotang, yang awalnya dikenal sebagai Towani 

Tolotang, merupakan komunitas yang mendiami Kelurahan Amparita, meskipun 

menurut sejarahnya mereka bukanlah penduduk asli Amparita. 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Agama 

No Agama/ Aliran Kepercayaan Penduduk 

1 Islam 1.320 

2 Kristen 7 

3 Hindu / To Lotang  2.936 

Jumlah 4. 263 

Sumber: Kantor Lurah Tahun 2017 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penduduk mayoritas di 

Kelurahan Amparita menganut Agama Hindu atau aliran kepercayaan To Lotang. 

Meskipun terdapat perbedaan agama di antara penduduk, hal ini tidak menjadi 

sumber konflik di masyarakat Amparita. Mereka memandang agama sebagai sarana 

untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman. 

Dari masa lalu hingga sekarang, sering kali agama dianggap sebagai satu-

satunya kebenaran oleh penganutnya, dan hal ini juga berlaku untuk agama lain. 

Seringkali, agama-agama tidak dapat mencapai kesamaan dalam menghadapi realitas 
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perbedaan yang seharusnya menjadi bagian dari kenyataan ini. Untuk mencapai 

kedamaian dunia, sangat disayangkan jika konflik atas nama agama dibiarkan 

berkembang, karena hal ini bertentangan dengan esensi dan nilai-nilai sejati agama. 

Pentingnya menghargai dan menghormati agama-agama lain menjadi fokus 

utama dalam menciptakan kerjasama dan menghargai keragaman. Tanpa sikap saling 

menghormati, masyarakat dapat terjerumus dalam keyakinan fanatik terhadap suatu 

agama tertentu. Tugas pokok agama-agama adalah bersama-sama mencari 

keberagaman manusia. Kualitas beragama atau penafsiran kebenaran agama sejati 

terletak pada perilaku manusia yang menganut agama tersebut, karena esensi agama 

hanya dapat diwujudkan melalui manusia yang mempraktikkan ajaran agama dengan 

baik. 

3. Bentuk Kearifan Lokal  

Di Kelurahan Amparita, terdapat sebuah komunitas masyarakat tradisional 

yang dikenal sebagai To Lotang. Gaya hidup sosial dan budaya mereka 

mencerminkan kepercayaan dan unsur religius, di mana terdapat tokoh-tokoh yang 

dianggap sebagai perantara, seperti Uwa’ dan Uwatta’, serta adat istiadat khas yang 

menonjolkan tradisi masyarakat dan kekerabatan yang kokoh. 

Istilah "To Lotang" pertama kali diperkenalkan oleh La Patiroi, Addatuang 

Sidenreng VII, untuk menyebut pendatang yang berasal dari arah Selatan. Komunitas 

To Wani To Lotang di Kelurahan Amparita telah berada di sana sejak berabad-abad 

yang lalu. Meskipun tidak memiliki ciri khusus yang secara signifikan 

membedakannya dari masyarakat sekitar yang mayoritas suku Bugis, mereka tetap 

menegaskan identitas Bugis mereka dalam pembentukan permukiman, meskipun 
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memiliki kepercayaan yang berbeda dari mayoritas warga sekitar yang menganut 

agama Islam. 

Asal-usul To Lotang dapat ditelusuri hingga Wajo, di mana mereka bermukim 

sebelum pindah ke Sidrap. Towani, sebuah nama kampung atau desa di Kabupaten 

Wajo, menjadi tempat asal mereka. Ipabbere, seorang perempuan yang dianggap 

sebagai pemandu mereka, meninggal ratusan tahun yang lalu dan dimakamkan di 

Perinyameng, sebuah daerah di sebelah barat Amparita. Makam Ipabbere menjadi 

tempat yang sering dikunjungi dan dijadikan lokasi untuk acara tahunan yang 

diadakan setiap bulan Januari oleh komunitas To Lotang. 

4. Sistem Pemerintahan 

Secara keseluruhan, struktur pemerintahan di Kelurahan Amparita terdiri dari 

sistem pemerintahan lurah dan sistem pemerintahan adat desa. Kedua sistem ini 

memiliki perbedaan yang signifikan baik dari segi substansi, struktur, maupun fungsi. 

Respons dan keterlibatan masyarakat terhadap keduanya juga berbeda. Sistem 

pemerintahan adat yang dipimpin oleh kepala adat, Uwa' dan Uwatta', terdiri dari 

beberapa individu, tetapi pemberian amanah ini tidak dilakukan melalui proses 

pemilihan umum seperti sistem pemerintahan lainnya. Sebaliknya, sistem adat 

masyarakat To Lotang mewarisi jabatan secara turun-temurun dan hanya dapat 

dipegang oleh individu yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan generasi 

sebelumnya. 

5. Agama dan Kepercayaan  

Seperti diketahui, agama memiliki peran yang signifikan dalam memberikan 

motivasi kepada masyarakat Kelurahan Amparita. Motivasi tersebut mencakup 
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semangat gotong royong, harmonisasi dalam hubungan keluarga, saling 

menghormati, dan dorongan untuk berusaha dalam pembangunan ekonomi keluarga 

guna memelihara kesejahteraan rumah tangga. Mayoritas penduduk Kelurahan 

Amparita menganut kepercayaan To Lotang, yang terlihat jelas dalam implementasi 

agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

To Lotang merupakan kelompok sosial yang menetap di Kelurahan Amparita 

dan berasal bukan dari penduduk asli Amparita, melainkan dari Desa Wani di 

Kabupaten Wajo. Komunitas To Lotang di Kelurahan Amparita terbagi menjadi dua 

kelompok, yaitu Towani To Lotang dan To Lotang Benteng. Meskipun terdapat dua 

kelompok, namun sistem kepercayaan mereka tidak memiliki perbedaan mendasar. 

Praktik keagamaan dan sistem kepercayaan To Lotang berbeda dari ajaran 

Hindu dan lebih cenderung ke Agama Islam. Meskipun mereka mengakui suatu 

agama, namun dalam hati mereka tetap mempertahankan kepercayaan asli mereka. 

Penyandangannya sebagai penganut Agama Hindu lebih merupakan legalitas untuk 

memenuhi pengakuan resmi, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan keyakinan 

batin mereka. Hubungan antara To Lotang dan Agama Hindu telah terjalin selama 

lebih kurang 50 tahun. 

Perkembangan jaman modern membawa pengaruh terhadap komunitas To 

Lotang, dimana sebagian turunan mereka memilih untuk menikah dengan masyarakat 

di luar To Lotang, dan beberapa bahkan memutuskan untuk pindah agama. Meskipun 

demikian, masih banyak yang mempertahankan kepercayaan asli mereka. Tradisi 

gelar Uwa' dan Uwatta' tetap dipegang oleh keturunan mereka saja, tidak diberikan 

kepada warga sembarangan. 
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6. Sistem Kekerabatan  

Sistem kekerabatan di wilayah ini dikenal sebagai "seajing," yang memiliki 

beberapa fungsi, salah satunya adalah menunjukkan bahwa seseorang masih 

terhubung dengan garis keturunan tertentu sehingga statusnya dalam 81 keluarga 

dapat diketahui. Sistem kekerabatan seajing dibentuk berdasarkan pertalian darah dan 

perkawinan. Kerabat yang terbentuk melalui pertalian darah disebut "sompung lolo," 

sementara kekerabatan yang muncul melalui perkawinan disebut "siteppa-teppang." 

Dalam konteks pengelompokan sosial berdasarkan kekerabatan, kesamaan dalam 

kebudayaan dan gaya hidup dapat membentuk identitas masyarakat yang lebih luas. 

Masyarakat To Lotang percaya bahwa pelapisan sosial agama dan kelas 

pemimpin memiliki derajat yang sama dengan kelas bangsawan, yang dikenal sebagai 

Uwa’ atau Uwatta’. Kelas pemimpin ini berusaha untuk mempertahankan kemurnian 

darah mereka. Oleh karena itu, dalam perkawinan, masalah tingkatan darah dan 

hubungan dengan tokoh To Lotang masa lalu menjadi sangat penting dan diperiksa 

secara seksama dalam proses peminangan atau perkawinan. 

B. Pelestarian Budaya Pernikahan 

Budaya pernikahan mengacu pada upaya untuk melestarikan dan menjaga 

tradisi, norma, dan nilai-nilai yang terkait dengan pernikahan dalam suatu budaya 

atau masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah penghapusan atau penghilangan 

unsur-unsur budaya yang khas dan penting dalam konteks pernikahan, seiring dengan 

perkembangan zaman dan modernisasi. Pelestarian budaya pernikahan penting 

dilakukan untuk menjaga identitas budaya, mempertahankan warisan nenek moyang, 



66 

 

 
 

dan mempromosikan pemahaman serta penghargaan terhadap praktik-praktik 

tradisional. 

Pelestarian budaya pernikahan sangat penting di zaman yang semakin 

modern. Meskipun masyarakat kita terus berubah dan berkembang, nilai-nilai dan 

tradisi pernikahan memegang peran penting dalam memelihara identitas, stabilitas 

sosial, dan warisan budaya. Terlebih budaya pernikahan mencerminkan identitas 

suatu masyarakat atau kelompok etnis. Pelestarian tradisi pernikahan membantu 

menjaga akar budaya dan mengingatkan generasi muda akan sejarah dan warisan 

budaya mereka. 

“Pernikahan itu penting dilakukan berkaitan dengan kelanjutan generasi 

Tolotang, sementara dari budaya pernikahan itu menjadi titipan dari 

leluhurnya kami dan syarat makna tradisi-tradisi. Dimana tradisi itu memiliki 

makna filosofis. Makanya kami harus pertahankan, misalnya diacara 

pernikahan ada gula merah itu mengandung filosofis. Diharapkan dengan 

dijalankan tradisi tersebut yang menikah ini akan mendapat keberkahan”.103 

 Menjalankan tradisi pernikahan sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat 

Tolotang. Terlebih terdapat aturan yang mengikat lewat sebuah “wari” yang 

diturunkan dari generasi sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa tradisi pernikahan 

dan aturan yang mengikat dalam masyarakat seperti Tolotang merupakan bagian 

integral dari warisan budaya dan sosial yang perlu dihormati dan dipahami. 

Masyarakat dengan tradisi pernikahan seperti ini seringkali memiliki aturan dan 

norma-norma yang telah diterapkan secara turun-temurun, dan memahami pentingnya 

aturan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Masyarakat yang secara sukarela 

melaksanakan tradisi pernikahan yang telah ditetapkan. 

 
 103 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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“Penting karena orang Tolotang itu beranggapan apa yang diturunkan dari 

leluhur kita itu harus dijaga dan dilestarikan. Intinya kita tetap berpedoman 

dengan aturan yang ada atau wari yang tidak boleh ditambah dan dikurangi, 

artinya sudah ada acuan yang diturunkan dan dipedomani,”104 

Lewat pelestarian pernikahan yang dijalankan saat ini dan tetap terjaga 

menjadi identitas bagi Masyarakat Tolotang. Pelestarian pernikahan yang dijalankan 

saat ini dalam masyarakat Tolotang adalah langkah yang sangat penting untuk 

mempertahankan dan menghormati identitas budaya mereka. Dengan menjaga tradisi 

pernikahan, masyarakat Tolotang dapat memastikan bahwa nilai-nilai, norma-norma, 

dan tata cara yang telah diwariskan dari generasi ke generasi tetap hidup dan relevan. 

Hal ini mereka terus jaga bukan hanya bagi Masyarakat Tolotang melainkan 

Masyarakat adat lainnya yang ada di Indonesia. 

“Pelestarian budaya pernikahan sangat bagus dan sangat penting untuk 

dilakukan oleh tiap suku yang ada di indonesia pada umumnya. Karena 

budaya pernikahan merupakan bagian dari adat istiadat pada suku tersebut dan 

jika budaya pernikahan tersebut hilang maka identitas suku tersebut juga 

hilang”105 

 Berbagai hal terus diupayakan dalam menjaga tradisi pernikahan itu, sosok 

tokoh adat memiliki peranan penting dalam menjaga tradisi pernikahan ini agar tetap 

sesuai dengan aturan dan tatanan yang telah diwariskan. 

“Hal yang dilakukan memberikan semacam penyuluhan tapi tidak berbentuk 

formal. Misal ada orang yang melaksanakan pernikahan sekaligus juga 

diberikan pembinaan kepada keluarga-keluarga sekitarnya mereka atau 

Masyarakat yang datang menyaksikan mulai dari awal prosesi sehingga 

mereka diperlihatkan bahwa inilah tatatan-tatanan yang harus dipertahankan 

 
 104 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 105 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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kita berikan pemahaman, wejagangan bahwa inilah step-stepnya yang tidak 

boleh ditinggalkan,”106 

 Sementara dari sisi penghulu dirinya menekankan bagaimana pelestarian ini 

penting untuk terus digalakkan kegenerasi muda lewat berbagai upaya dan 

pendekatan agar budaya pernikahan ini tidak tergerus zaman dan tetap Lestari dan 

menjadi keunikan dan kekayaan budaya yang menjadi identitas bagi Masyarakat 

Tolotang. 

“Banyak sharing/duduk bersama dengan masyarakat khususnya dengan anak 

anak muda. Saling mengingatkan, apabila ada orang yg melakukan pernikahan 

lupa mengenai rangkaian atau proses dalam acara. Melakukan filtrasi terhadap 

budaya luar yg bisa mengubah  adat istiadat yang sejak dulu ada,”107 

 Berbagai upaya terus dilakukan untuk tetap mempertahankan tradisi 

pernikahan ini, terlebih pelestarian budaya pernikahan dalam masyarakat Tolotang 

memiliki nilai-nilai filosofis dan telah diturunkan lewat sebuah “Wari” maka dari itu 

pelestarian pernikahan ini merupakan upaya yang penting dalam mempertahankan 

warisan budaya dan tradisi yang kaya. Masyarakat Tolotang juga terus berupaya 

mempertahankan tradisi pernikahan ini dan memiliki nilai-nilai filosofis yang 

mendalam yang terkait dengan "Wari." Nilai-nilai filosofis seperti ini dapat 

memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi tradisi pernikahan, yang dapat 

memperkuat komitmen masyarakat terhadap pelestarian budaya mereka. Berikut 

adalah beberapa bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya 

pernikahan dalam masyarakat Tolotang: 

 

 
 106 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 107 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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a) Praktik tradisional dalam Pelestarian Budaya Pernikahan 

Pelestarian pernikahan dalam bentuk praktik tradisional yang melibatkan adat 

istiadat, tarian, dan musik adalah upaya untuk mempertahankan dan melestarikan 

nilai-nilai budaya dan tradisi yang berkaitan dengan pernikahan dalam suatu 

masyarakat atau kelompok etnis tertentu. 

“Praktik pernikahan tolotang sudah dilakukan sejak dulu, ada yang berubah 

biasa jangka waktu yang dipersingkat, hal-hal yang bisa digabungkan satu 

hari, digabungkan saja, misal dulu kalau tolotang setelah lamaran dipersingkat 

biasa 3 bulan untuk lanjut prsesi selanjutnya sekarang bis asatu bulan. Waktu 

bisa dipersingkat subtansi dan tahapan-tahapan  nya tidak dihilangkan masih 

utuh hanya durasi dipersingkat karena faktor kehidupan masing-masing orang 

punya keperluan, misal ada orang lain yang juga ingin menikah itu akan 

bertabrakan waktunya makanya dipersingkat. Kenapa dipersingkat karena 

transportasi sudah memadai, baru mau pergi ambil kelapa kan dulu jarak 

tempuh sekarang sudah cepat dan mobilitas lebih singkat, praktik-praktik 

pernikahan ini tetap ada dan berlangsung. Mengenai pelestarian dalam bentuk 

tarian dan musik sebenarnya tidak ada yang baku bagi kami, yang penting 

subtansi dalam menikah itu tercukupi,”108 

Era modern yang semakin global, praktik-praktik tradisional yang dijalankan 

oleh masyarakat Tolotang ini diadopsi dan diintegrasikan dengan cara yang lebih 

kontemporer, sehingga tetap relevan bagi generasi muda. Dengan cara ini, masyarakat 

Tolotang dapat mempertahankan dan memelihara budaya mereka sambil terus 

beradaptasi dengan perubahan zaman. Sementara itu dari penghulu yang menjalankan 

tradisi pernikahan dalam melihat aspek-aspek yang disebutkan merupakan sesuatu 

yang tetap terjaga hingga saat ini. Mereka tetap mempedomani apa yang telah 

ditetapkan oleh aturan tokoh adat dan menjalankan sesuai yang diwariskan. 

 
 108 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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Disinggung mengenai perbedaan saat menikahkan dirinya mengatakan bahwa hanya 

terdapat sedikit perbedaan. 

“Tidak ada perubahan dan itupun terjaga, apa yang diucapkan itu tetap sama. 

Kita juga ada walinya dan walinya harus mendampingi, cuman dari segi 

perbedaan saat proses pernikahan hanya dari penghulu yang berbicara dengan 

memberikan pesan-pesan pernikahan”109 

Dari sisi masyarakat praktik-praktik pernikahan terus dijalankan terlebih apa 

yang dilakukan saat ini sudah menjadi pedoman khusus. Masyarakat tinggal 

menjalankan dan tanpa rasa beban dan paksaan. 

“Iya tetap berlanjut sampai saat ini dan Kesulitan tidak ada, kita tinggal 

melanjutkan apa yang menjadi warisan. Dari dulu sampai sekarang masih 

bertahan tidak ada perubahan, siapa yang memediasi adalah tokoh mulai dari 

musyawarahkan hari baik, berapa uang panai, jadi tokoh adat mengambil 

peran agar Wari ini tidak dilanggar”110 

 Jawaban tersebut merupakan perkembangan positif dalam pelestarian praktik-

praktik pernikahan dalam budaya Tolotang. Ketika praktik-praktik ini menjadi bagian 

yang alami dan diterima dengan sukacita oleh masyarakat, ini menunjukkan bahwa 

tradisi tersebut telah menjadi bagian yang melekat dalam identitas budaya mereka. 

Ketika praktik-praktik pernikahan dijalankan tanpa rasa beban dan paksaan, itu bisa 

memberikan pengalaman yang lebih berarti dan berbahagia bagi pasangan yang 

menikah dan komunitas secara keseluruhan. 

Pelestarian pernikahan masyarakat Towani Tolotang tetap terjaga hingga saat 

ini, beberapa aspek yang berubah merupakan bentuk persetujuan dari tokoh adat 

dengan mempertimbangkan beberapa hal yang kiranya tidak merubah tatanan dalam 

 
 109 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 110 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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prosesi  pernikahan agar tidak merubah makna filosofis yang terkandung dalam 

budaya pernikahan yang telah dijalankan sejak dulu. Kehidupan masyarakat yang 

terus berubah, fleksibilitas menjadi kunci untuk menjaga budaya dan tradisi tetap 

hidup dan relevan. Peran tokoh adat atau pemimpin masyarakat dalam memfasilitasi 

perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh Towani Tolotang 

sangat berharga untuk memastikan bahwa tradisi pernikahan mereka tetap hidup 

sambil mengakomodasi kebutuhan dan perubahan zaman. 

b) Pengetahuan Adat Istiadat dalam Pelestarian Budaya Pernikahan 

Setiap prosesi pernikahan memiliki makna dan mewakili symbol tertentu, hal 

itu juga berlaku bagi masyarakat Towani Tolotang. Praktek-praktek dalam setiap 

prosesi pernikahan memiliki arti khusus maka dari itu dalam menjalankan pernikahan 

mereka terus berpedoman dengan “Wari” agar tidak merubah prosesi dan merubah 

arti dalam pernikahan yang dilaksanakan. 

”Pengetahuan tentang adat-istiadat itu sudah ada dan diturukan dari generasi 

ke generasi dan hal itu memang diajakarkan ada beberapa simbol misal dalam 

penggunaan pakaian pernikagan meliputi warna baju yang memiliki tingkatan, 

misal tokoh adat dengan masyarakat tentunya memiliki perbedaan,”111 

Pengetahuan tentang arti dalam budaya pernikahan telah dijarkan oleh tokoh 

adat hal itu menjadi dasar dan bekal bagi masyarakat Tolotang sebelum 

melaksanakan tradisi pernikahan. Pendidikan tentang arti dalam budaya pernikahan 

yang diajarkan oleh tokoh adat tersebut merupakan sebuah langkah yang sangat 

penting dalam memastikan bahwa masyarakat Tolotang memahami dan menghargai 

setiap aspek dari tradisi pernikahan mereka. Hal ini memungkinkan pasangan yang 

 
 111 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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menikah dan komunitas secara keseluruhan untuk merasakan makna yang mendalam 

dalam upacara pernikahan dan meneruskan tradisi dengan penuh penghargaan. 

“Ya pasti orang menikah pasti tau ji, tidak ada ji sekolah, ada tokoh adat dan 

juga bisa cari pengetahuan sendiri misal sharing dengan sesama masyarakat 

tolotang lainnya,”112 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi 

pernikahan. Bahwa mereka secara sadar menjalankan setiap prosesi demi prosesi 

karena sudah paham dan juga mengetahui apa yang dilakukan. Pengetahuan tersebut 

diperoleh dari tokoh adat atau bagi Tolotang disebut Uwa’. Pendidikan yang 

diberikan oleh tokoh adat tentunya dapat membantu individu dan pasangan yang akan 

menikah memahami nilai-nilai, norma-norma, dan simbolisme budaya yang 

terkandung dalam tradisi pernikahan. Hal tersebut mampu meningkatkan pemahaman 

mereka tentang mengapa tradisi tersebut dijalankan dan bagaimana mereka dapat 

menghargainya. 

“Ya orang menikah pasti tau apa yang dijalankan karena memang sebelum 

menikah pasti ada pengetahuan-pengetuhuan yang dibagiakan dari orang tua 

ataupun Uwa”113 

Pengetahuan tentang adat istiadat dalam pernikahan masyarakat Towani 

Tolotang telah diajarkan oleh para Uwa’ hal ini juga menjadi peran mereka dalam 

upaya melestarikan budaya pernikahan. Masyarakat yang menikahkanpun 

sebelumnya akan mendapat pengetahuan tersebut sehingga tanpa rasa beban dan 

paksaan untuk menjalankan tradisi pernikahan yang sampai saat ini tetap terjaga. 

 

 
 112 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 113 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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c) Warisan Kostum dan Perhiasan dalam Pelestarian Budaya Pernikahan 

Pelestarian pernikahan dalam bentuk warisan kostum dan perhiasan oleh 

masyarakat Towani Tolotang memiliki makna yang mendalam dalam konteks budaya 

dan kepercayaan mereka. Kostum dan perhiasan dalam masyarakat Tolotang 

memiliki makna spiritual dan simbolis yang dalam misalnya berkaitan dengan tingkat 

sosial maupun hubungan antar generasi. 

“Penggunaan pakaian pernikahan meliputi warna baju memiliki makna 

tersendiri, ada beberapa aturan misal warna-warna tertentu hanya boleh 

digunakan oleh garis keturunan uwa’ maupun sebaliknya”114 

Bagi masyarakat aturan mengenai berpakaian saat menikah merupakan salah 

satu aturan yang terus dijalankan hingga saat ini, terlebih mengenai warna baju yang 

memiliki makna dan simbolisme tertentu dalam budaya Tolotang. Warna-warna ini 

merujuk pada nilai-nilai seperti kedamaian, kebahagiaan, atau keberuntungan, dan 

penggunaannya dalam pernikahan mencerminkan harapan dan doa untuk masa depan 

yang baik hal itu juga menjadi bentuk penghormatan yang diberikan pada orang tua 

atau Uwa’ mereka. 

“Saat menikah menggunakan pakaian adat bugis tolotang, masalah warna 

mengikut aturan atau wari yang sudah diaturkan. Mengenai warna baju pasti 

beda dengan uwa’ itu bentuk penghormatan kita sebagai anak”115 

 Sementara dari penghulu wa Jappi mengatakan tidak aturan khusus harus 

menggunakan baju dan warna apa dalam berpakaian utamanya saat menikahkan yang 

terpenting tetap sopan dan sesuai aturan berpakaian dalam masyarakat Tolotang. 

 
 114 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 115 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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“Penggunaan baju adat pakai jas mau pakai jas tutup dan terbuka tergantung 

style masing-masing dan tidak paten,”116 

d) Partispasi Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Pernikahan 

Pelestarian pernikahan dalam bentuk partisipasi masyarakat adalah salah satu 

cara yang sangat efektif untuk memastikan kelangsungan tradisi pernikahan dalam 

khususnya bagi masyarakat Tolotang. Partisipasi masyarakat mengharuskan mereka 

secara aktif terlibat dalam berbagai aspek pernikahan tradisional, termasuk 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan budaya tersebut. 

“Keterlibatan masyarakat  ketika ada yg menikah sangatlah besar. Pada acara 

pernikahan khususnya pada komunitas kami itu masyarakat berbondong 

bondong untuk membantu yang punya acara misalnya ada yg ambil bagian 

pada peralatan dan perlengkapan, konsumsinya, dan lainnya,”117 

Keterlibatan aktif masyarakat dalam upacara pernikahan memiliki dampak 

yang signifikan dalam pelestarian dan perayaan tradisi pernikahan dalam masyarakat 

Tolotang misalnya dalam persiapan upacara pernikahan yang menciptakan 

kesempatan untuk berkumpul dan bekerja bersama. Ini memperkuat ikatan sosial dan 

komunitas dalam masyarakat. Terlebih ketika masyarakat terlibat dalam upacara 

pernikahan, mereka juga mengajarkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Ini 

melibatkan mereka dalam pembelajaran tentang pentingnya tradisi dan penghormatan 

terhadap leluhur. 

“Antar keluarga saling membantu mulai dari terkecil sampai terbesar, artinya 

Masyarakat saling membantu. Di Tolotang itu ada istilah gotong royong misal 

 
 116 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 117 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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acara massarapo disitu butuh tenaga banyak dan dibutuhkan keluarga jadi 

semuanya ikut membantu,”118 

Lewat partisipasi masyarakat tersebut mampu memastikan bahwa nilai-nilai 

budaya dan keyakinan yang terkait dengan pernikahan tetap relevan dan dijaga. Hal 

tersebut menjadi sebuah cara dalam menyampaikan pesan kepada generasi mendatang 

tentang pentingnya warisan budaya mereka. Keterlibatan masyarakat seperti 

pembuatan erang-erang hingga pembuatan sarapo menunujukkan sikap untuk 

berkontribusi pada pelestarian keterampilan tradisional. Generasi muda dapat belajar 

dari para tetua tentang cara membuat benda-benda ini dengan teknik yang autentik. 

Keterlibatan aktif dalam proses pernikahan tradisional memungkinkan masyarakat 

untuk merasa lebih terhubung dengan identitas budaya mereka. Ini memperkuat 

perasaan kebanggaan atas warisan budaya mereka. 

“Bentuk keterlibatan pada saat pembuatan erang-erang kalau di Tolotang itu 

menggunakan daun lontar dan keluarga terdekat juga ikut berpartisipasi. Kami 

juga ini terhimpun di agama hindu dan kita juga beri pemberlajaran 

bagaimana membuat erang-erang,”119 

Keterlibatan aktif masyarakat dalam upacara pernikahan menjadi bukti nyata 

nyata bagaimana tradisi dan budaya pernikahan pada masyarakat Tolotang masih 

dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat moden. Ini menciptakan pengalaman 

yang lebih kaya dan berarti bagi pasangan yang menikah dan memperkuat identitas 

budaya masyarakat Tolotang. Pernikahan tradisional yang melibatkan banyak anggota 

masyarakat memperkuat solidaritas dan kebersamaan di dalam masyarakat Tolotang. 

 
 118 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 119 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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Hal ini juga menjadi salah satu upaya dalam menjaga tradisi pernikahan yang ada 

agar tetap terjaga dan menjadi nilai kekayaan budaya. 

Selain itu dalam masyarakat Bugis, termasuk yang juga dilakukan oleh 

masyarakat Towani Tolotang dikenal sebuah istilah yaitu Tudang Sipulung, atau 

bermusyawarah untuk merencanakan aspek-aspek terkait dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan khususnya dalam pelestarian pernikahan. Hal ini menyimpan nilai-nilai 

budaya yang esensial dan dijadikan panduan dalam melaksanakan berbagai hal. Salah 

satu dari nilai-nilai budaya tersebut adalah kebersamaan atau solidaritas, yang 

tercermin melalui pertemuan bersama sebagian besar anggota masyarakat tanpa 

memandang perbedaan status sosial. 

e) Pendidikan dan Pelatihan dalam Pelestarian Budaya Pernikahan  

Pelestarian budaya pernikahan melalui pendidikan dan pelatihan adalah 

pendekatan yang sangat efektif untuk memastikan bahwa tradisi pernikahan dalam 

masyarakat Tolotang dapat diwariskan dan dilestarikan dengan baik. Terdapat 

beberapa hal yang dilakukan  dalam pelestarian budaya pernikahan melalui 

pendidikan dan pelatihan misalnya dengan melibatkan generasi muda dalam peran 

aktif selama upacara pernikahan. 

“Pendidikan dan pelajaran tidak ada mata pelajaran khusus. Tidak ada tempat 

khusus untuk melakukan pembelajaran, karena di orang tolotang itu sistem 

kekerabatan yang paling kuat, makanya yang berperan yang sangat penting 

saat ritual pernikahan adalah keluarga terdekat, misal tante-tante dan 

sepupunya, pada saat si a menikah misal ada keluarga yang menikah mereka 

diajarkan disitu mereka merekam di memorinya untuk menjadi acuan,”120 

 
 120 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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Pendekatan pendidikan dan pembelajaran dalam masyarakat Tolotang yang 

didasarkan pada sistem kekerabatan yang kuat adalah contoh unik dari bagaimana 

pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan budaya diwariskan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Dalam konteks ini, pendidikan dan pembelajaran tidak selalu 

terpusat pada mata pelajaran khusus atau lembaga pendidikan formal, tetapi lebih 

bersifat informal dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terlebih 

pengetahuan dan keterampilan budaya dipelajari melalui pengalaman langsung dan 

praktik sehari-hari bisa menjadi tempat belajar khususnya budaya pernikahan. Hal 

yang dilakukan tersebut juga menjadi cara praktis untuk memberikan pengalaman 

langsung. Mereka dapat belajar tentang tata cara, simbolisme, dan makna yang terkait 

dengan setiap bagian upacara.  

Pendekatan pendidikan berbasis sistem kekerabatan dalam masyarakat 

Tolotang adalah contoh bagaimana pengetahuan budaya dapat diwariskan secara 

efektif tanpa mata pelajaran formal atau lembaga pendidikan khusus. Ini adalah 

model yang kuat untuk pelestarian dan perayaan budaya yang kuat dan berkelanjutan. 

“Tidak ada, tapi lebih diajarkan oleh orang tua lewat tutur kata dan selalu 

diingatkan saat berkomunikasi, begitupun juga dalam mata pelajaran di 

sekolah, cuman cari pengetahuan sendiri misal berbagi dengan sesama 

masyarakat tolotang,”121 

 Pelestarian budaya pernikahan dalam masyarakat Tolotang yang menekankan 

budaya tutur dari tokoh adat ke masyarakat adalah pendekatan yang kuat dan efektif 

dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya mereka. Budaya tutur atau lisan adalah 

cara tradisional untuk mengkomunikasikan pengetahuan, sejarah, nilai-nilai, dan 

tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks pernikahan Tolotang, 

 
 121 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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ini menciptakan pengalaman berharga yang melibatkan komunikasi lisan antara tokoh 

adat dan masyarakat. Terlebih lewat budaya tutur juga mendorong komunikasi dua 

arah antara tokoh adat dan masyarakat. Ini memungkinkan masyarakat untuk 

bertanya, berdiskusi, dan belajar melalui dialog dengan orang yang lebih 

berpengalaman. 

Berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan tokoh adat menjadi langkah 

yang sangat penting dalam upaya pelestarian budaya pernikahan dalam konteks 

animisme. Tokoh adat memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi pernikahan 

dan nilai-nilai budaya yang terkait dengannya. 

“Kalau sekolah tidak ada, tapi kalau dari penyuluhan dilakukan lebih ke 

 pencatatan pernikahan biar bisa masuk datanya. sama ji dengan teman-teman 

 yang lain. Bisa juga lewat pengetahuan dari orang tua,”122 

Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat memastikan bahwa 

pengetahuan dan praktik tentang budaya pernikahan animisme dilestarikan, 

disebarkan, dan dihargai oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Hal ini 

membantu mewujudkan keberlanjutan budaya dan identitas komunitas. 

 Pelestarian budaya pernikahan adalah upaya untuk mempertahankan dan 

melestarikan tradisi pernikahan yang berbeda-beda dari budaya dan komunitas yang 

beragam di seluruh dunia. budaya pernikahan adalah pernikahan yang diatur 

berdasarkan norma-norma dan tradisi budaya tertentu, yang sering kali berbeda dari 

pernikahan sipil atau agama. Pelestarian budaya pernikahan dapat menjadi penting 

karena berkontribusi pada pemeliharaan keanekaragaman budaya dan warisan budaya 

suatu masyarakat 

 
 122 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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 Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Sendjaja, S. Djuarsa bahwa 

terdapat dua cara yang dapat dilakukan masyarakat khususnya sebagai generasi muda 

dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal. Pertama, 

Culture Experience yang merupakan upaya pelestarian budaya yang dilakukan 

dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. 

 Terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural adalah salah satu cara 

yang sangat efektif untuk melestarikan budaya pernikahan seperti Towani Tolotang di 

Sidrap atau budaya apapun. Ini membantu masyarakat memahami, menghargai, dan 

meneruskan tradisi tersebut dengan cara yang lebih mendalam. 

 Salah satu cara terbaik untuk memahami budaya pernikahan Towani Tolotang 

adalah dengan aktif berpartisipasi dalam pernikahan sesuai dengan adat mereka. Ini 

bisa berarti menjadi pengantin, atau setidaknya menjadi bagian dari tim persiapan dan 

pelaksanaan pernikahan. Dengan berpartisipasi, masyarakat Tolotang mendapatkan 

pengalaman langsung tentang bagaimana prosesnya berlangsung dan bagaimana 

nilai-nilai budaya tercermin dalam setiap aspek pernikahan. 

 Partisipasi aktif masyarakat dengan terjun langsung dalam melaksanakan 

budaya pernikahan adalah bentuk upaya pelestarian berdasarkan teori Sendjaja 

bagaimana budaya pernikahan seperti Towani Tolotang di Sidrap tetap terjaga dan 

berkembang. 

 Hal tersebut juga bersesuaian dengan yang diungkapkan para Informan 

bagaimana masyarakat Towani Tolotang yang akan melangsungkan pernikahan 

secara bersama-sama mulai dari anggota keluarga pengantin, tokoh adat, dan tetangga 

yang memiliki pengalaman dalam pernikahan adat merencanakan pernikahan dalam 
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bentuk diskusi atau acara Mammanu-manu.  Dalam pertemuan-pertemuan ini, mereka 

dapat berdiskusi tentang tanggal yang paling cocok untuk pernikahan berdasarkan 

aspek-aspek astrologis, cuaca, dan pertimbangan budaya lainnya. 

 Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, kemudian keluarga 

pengantin akan menyusun kalender pernikahan yang memuat tanggal-tanggal yang 

dianggap baik untuk pernikahan selama tahun tersebut. Ini mungkin melibatkan 

penentuan tanggal-tanggal yang menguntungkan berdasarkan astrologi atau tradisi 

lokal. 

 Selain itu bentuk terjun langsung atau partipasi aktif dalam budaya pernikahan 

masyarakat juga diungkapkan masing-masing infroman lewat pembuatan Sarapo 

yang merupakan  hiasan dan perlengkapan pernikahan yang penting dalam budaya 

Towani Tolotang ataupun Erang-erang. Proses pembuatan sarapo dan erang-erang 

dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan 

elemen-elemen ini dengan mengikuti tradisi. 

 Partisipasi lainnya tentunya juga datang dari tokoh adat yang memainkan 

peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pernikahan mengikuti tradisi 

dan adat yang benar. Mereka bisa memberikan bimbingan tentang tata cara yang 

harus diikuti selama persiapan pernikahan dan upacara itu sendiri. 

 Tidak sampai disitu pernikahan yang dilakukan juga melibatkan para tetangga 

dalam persiapan pernikahan hal ini juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan 

sosial di masyarakat. Tetangga bisa membantu dalam berbagai aspek persiapan, mulai 

dari pembuatan sarapo hingga persiapan hidangan untuk pesta pernikahan. 
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 Dalam proses pernikahan yang dilakukan itu juga melibatkan, generasi muda 

dalam berpartisipasi untuk memastikan bahwa tradisi tersebut akan terus berlanjut. 

Mereka dapat belajar dari generasi yang lebih tua tentang tata cara pernikahan dan 

bagaimana merawat budaya tersebut. 

 Kedua, Culture Knowledge yang merupakan pelestarian budaya yang 

dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang 

dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Meskipun dalam masyarakat 

Towani Tolotang tidak membentuk pusat informasi, namun dalam bentuk lain mereka 

tetap melakukan sosialisasi dan pengamatan langsung hal ini menjadi pendekatan 

yang sesuai dengan pendekatan budaya lisan dan praktik langsung yang sering 

digunakan dalam melestarikan tradis. Ini juga dapat menggabungkan pembelajaran 

yang lebih organik dan alami dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.  

 Upaya pelestarian ini dilakukan masyarakat Tolotang dapat mengundang 

individu dan kelompok untuk mengamati atau bahkan berpartisipasi langsung dalam 

prosesi pernikahan. Ini memungkinkan mereka untuk melihat, merasakan, dan belajar 

tentang tradisi tersebut dari sudut pandang praktis. 

 Salah satu cara yang efektif untuk melestarikan budaya adalah melibatkan 

keluarga dalam proses pendidikan. Misalnya, orang tua dapat melibatkan anak-anak 

mereka dalam persiapan dan pelaksanaan pernikahan, menjelaskan makna dan tata 

cara yang terlibat dalam setiap langkah. 

 Meskipun tradisi tersebut tidak dimasukkan ke dalam mata pelajaran formal, 

tetapi tetap dilakukan penyluhan dari penyluh agama hindu dari Kementerian Agama 

Sidra phal ini untuk mendukung upaya pelestarian budaya. Para penyuluh membahas 
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tradisi tersebut dalam konteks pelajaran sejarah atau budaya, bahkan mengorganisir 

hingga pembelajaran dalam pencatatan pernikahan. 

 Masyarakat dapat memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk berbagi 

informasi tentang budaya pernikahan mereka dengan masyarakat lebih luas, termasuk 

generasi muda yang mungkin lebih terhubung dengan teknologi. Ini bisa berupa video 

dokumenter, foto, atau cerita yang menceritakan makna budaya tersebut. 

 Sementara dalam pelibatan khususnya generasi muda untuk terjun langsung 

dalam pengalaman kultural merujuk teori yang digunakan yaitu mereka dilibatkan 

secara aktif untuk bisa mengamati, bertanya, dan terlibat dalam prosesi pernikahan 

hal ini kemudian menjadi kunci dalam melestarikan budaya sebab bisa menciptakan 

rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap budaya mereka sendiri. 

 Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk secara alami 

meresapi dan menginternalisasi budaya mereka sendiri, yang sering kali lebih efektif 

dalam pelestarian budaya daripada pendekatan formal yang terlalu struktural. Ini juga 

memungkinkan fleksibilitas dalam bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang 

budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

 Hal inilah kemudian membuat tradisi pernikahan yang dijalankan masih 

terjaga dari pakem yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka yang meliputi proses 

pernikahan yang ada hingga terstruktur dengan rinci, Adapun tahapan proses 

pernikahan yang dijalankan meliputi; 

Pertama, tahap pra-nikah melibatkan serangkaian langkah, termasuk Mabbaja 

Laleng yang bermakna Mabbaja laleng artinya membuka jalan maksudnya sebelum 

lakilaki meminang calon istrinya dilakukan dulu berbagai proses pendekatan yang 
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maksudnya untuk mengetahui lebih dekat calon istri baik dari segi fisik maupun 

karakternya, biasanya orang tua laki-laki atau keluarga membawa dulu laki-laki 

bertamu kerumah calon mempelai perempuan, apabila dianggap layak atau cocok 

untuk dinikahi baru dilaksanakan tahapan berikutnya, Madduta/Lettu yaitu 

pengiriman utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang 

perempuan yang telah disepakati oleh pihak keluarga laki-laki, lalu Mappetu Ada 

berasal dari kata "mappettu" yang berarti memutuskan dan kata "ada" yang berarti 

perkataan. Jadi mappettuada berarti memutuskan perkataan tentang pernikahan. Hal 

ini dilakukan untuk membicarakan tentang pengajuan lamaran dan jumlah mahar 

serta uang panaik (uang belanja pernikahan) yang biasanya diberikan oleh pihak 

mempelai pria kepada mempelai wanita, Mappaenre Paddopo Addeng adalah proses 

mengikat secara resmi calon pengantin perempuan dengan symbol menyerahkan 

sokko dan pallise kerumah Perempuan, Massarapo adalah proses mendirikan 

bangunan tambahan sebagai tempat menerima tamu dan resepsi, Tangke adalah calon 

mempelai perempuan berdiam diri serta merawat dirumah sebelum hari pernikahan, 

Mappenre Dui/ Pattere Pese adalah proses penyerahan uang belanja kepada pihak 

calon mempelai perempuan dan juga penyerahan berbagai jenis buah dan juga 

makanan yang memiliki rasa manis yang bermakna setelah pernikahan dilaksanakan 

maka keluarga mempelai nanti akan hidup bahagia dan selalu harmonis, Diyo 

Majeng, adalah proses memandikan calon mempelai laki-laki dengan bunga kelapa 

yang bermakna mensucikan calon pengantin, Mapacci, adalah proses untuk 

mensucikan calon mempelai laki-laki dengan memakai daun pacar, Lolang adalah 

pihak laki-laki mengantarkan barang berupa alat keperluan wanita ke rumah calon 

mempelai perempuan.  
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Tahapan nikah/resepsi yaitu mappenre botting adalah proses mengantar 

pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan untuk melakukan peresmian 

pernikahan, Tudang Botting adalah acara resepsi setelah peresmian pernikahan dan 

pemberian doa restu dari para tamu undangan, Mapparola adalah terjadi kunjungan 

balasan dari mempelai perempuan kerumah mempelai laki-laki.  

Tahapan setelah pernikahan (pasca nikah) yaitu Mabbeni Siwenni adalah 

proses dimana mempelai perempuan akan menginap dirumah mempelai laki-laki 

selama 1 malam ataupun sebaliknya dimaksudkan untuk mengenalkan perempuan 

kepada keluarga lakilaki serta bertujuan mendekatkan serta salin mengenal diantara 

kedua mempelai, Maccera Kawing adalah ritual memohon agar pernikahan senantiasa 

mendapat perlindungan dari Dewata Sewwae yang didoakan langsung oleh Uwa, 

Mappaleppang adalah proses memanggil kedua mempelai untuk singgah oleh kerabat 

terdekat dan adanya pemberian berupa barang yang bernilai sebagai bekal berumah 

tangga, adanya tahapan mappaleppang ini dapat mempererat kekerabatan antar 

keluarga serta membantu kedua mempelai dalam menjalani kehidupan berumah 

tangga dari modal yang diberikan saat prosesi mappaleppang, sehingga walaupun 

tidak sedikit dana yang dikeluarkan saat melakukan hajatan namun terdapat pula 

keuntungan bagi kedua mempelai yakni pemberian barang yang bernilai, baik yang 

berupa tanah ataupun yang lainnya yang dapat dimanfaatkan kedua mempelai 

nantinya sehingga tradisi seperti ini kan menjadi daya dorong masyarakat untuk tetap 

melaksanakan tradisi pernikahan tersebut tanpa harus mengkhawatirkan kehidupan 

selanjutnya setelah acara selesai. Mabbolo adalah proses mengunjungi kuburan 

leluhur atau biasa disebut ziarah kubur, menurut keyakinan masyarakat setempat 
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leluhur akan penyampaian laporan bahwa telah bersatunya kedua mempelai kepada 

dewata sewwae. 

C. Gaya Komunikasi Equalitarian Style dalam Pelestarian Pernikahan 

Equalitarian Style merupakan bentuk komunikasi yang yang berlangsung 

secara dua arah, akrab, saling menghargai dan dilakukan secara terbuka yang berarti 

semua anggota bisa mengusulkan atau mengungkapkan gagasan, pendapat dalam 

suasana santai dan informal. Selain itu setiap komunikasi yang dilakukan 

memungkinkan setiap anggota untuk mencapai kesepakatan dan penyaluran informasi 

yang baik. 

a) Komunikasi berlangsung terbuka dan dua arah 

Komunikasi dua arah dan dilakukan secara terbuka memainkan peran yang 

sangat penting dalam pelestarian pernikahan, terutama dalam konteks budaya 

pernikahan yang melibatkan banyak pihak seperti dalam pernikahan yang dijalankan 

oleh masyarakat Towani Tolotang. 

“Seperti itu tadi kalau misal acara pernikahan pemangku adat hadir dan selalu 

menyampaikan bahwa silahkan melihat dan mempelajari inilah tatanan 

pernikahan disamping itu tolotang harus selalu berkordinasi dan 

berkomunikasi dengan pemangku adat karena posisinya sebagai orang tua, 

bagaimana ketaatan anak peada orang tuanya, begitu ketaatan masyarakat ke 

orang tua”123 

Pelaksanaan upacara tradisi pernikahan Tolotang juga melibatkan komunikasi 

dengan tokoh adat  untuk memahami tata cara dan simbolisme yang terlibat agar 

mereka dapat berpartisipasi aktif dalam upacara tersebut.  

 
 123 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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 “Komunisi dilakukan dengan dua arah sebelum menikahkan juga pasti ada 

 komunikasi  timbal balik yang dilakukan. Tapi saat menikahkan hanya 

 penghulu yang bicara beri pesan-pesan pernikahan,”124 

 Bagi masyarakat Tolotang yang menjalankan pernikahan, komunikasi dua 

arah memungkinkan mereka berdialog dengan tokoh adat untuk memahami tradisi 

pernikahan secara lebih mendalam. Mereka dapat belajar satu sama lain tentang 

makna dan nilai-nilai budaya yang terkait. 

 “Komunikasi dilakukan terbuka yang dilakukan dari orang tua atau dari tokoh 

 adat. Karena memang ada orang yang memiliki peran untuk mengajarkan 

 seperti ini selain orang tua di situlah salah satu peran tokoh adat. Jadi sebelum 

 acara nikah bisa ke rumahnya di situ ada diberikan wejangan terkait dengan 

 kehidupan berumah tangga,”125 

 Dari segi konteks pelestarian budaya pernikahan di masyarakat Tolotang, juga 

dilakukan lewat budaya tutur hal ini memainkan peran penting dalam meningkatkan 

komunikasi dua arah antara tokoh adat dan masyarakat. Ini menciptakan saluran 

komunikasi yang efektif untuk mentransmisikan pengetahuan budaya dan nilai-nilai, 

sambil memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam pelestarian dan perayaan tradisi pernikahan. 

 Komunikasi dua arah dalam budaya pernikahan adalah kunci untuk 

membangun hubungan yang sehat, kuat, dan berkelanjutan. Ini menciptakan dasar 

yang kuat untuk pelestarian pernikahan dan budaya pernikahan bagi masyarakat 

Towani Tolotang. 

 

 
 124 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 125 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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b) Komunikasi berlangsung dalam suasana santai dan informal 

 Komunikasi dalam suasana santai dan informal dengan gaya komunikasi 

Equalitarian adalah cara yang sangat efektif untuk memperkuat pelestarian budaya 

pernikahan. Suasana yang santai dan informal cenderung membuat semua pihak 

merasa lebih nyaman untuk berbicara secara terbuka dan berpartisipasi secara aktif. 

“Mereka bebas berkomunasi perubahan itu tidak apa-apa yang penting tidak 

 mengurasi subtansi, Hubungan antara pemangku adat dan masyarakat orang 

 tua, kapanpun mau ketemu dengan pemangku adat 24 jam terbuka, tidak ada 

 itu yang bilang pemangku adat jangan dulu datang dirumahku karena mau 

 tidur, warga bebas datang kerumah pemangku adat,”126 

 Situasi santai dan informal, gaya komunikasi Equalitarian menciptakan 

kesempatan untuk semua pihak untuk berpartisipasi dengan santai, berbagi 

pengetahuan, dan merayakan budaya pernikahan dengan cara yang inklusif dan 

meriah. Ini memungkinkan pelestarian budaya pernikahan untuk berlangsung dengan 

cara yang positif dan membangun hubungan yang lebih kuat antara anggota 

masyarakat. 

 “Iya berjalan santai semua orang bisa kasi masukan, dan bebas 

berkomunikasi. Cuman harus tau posisi saja dan saling menghargai. Dan 

mereka bisa respon  dan bertanya,”127 

 Penerapan gaya komunikasi Equalitarian yang tetap santai namun tetap 

menghormati posisi tokoh adat dalam upaya pelestarian budaya pernikahan adalah 

pendekatan yang bijaksana. Ini menciptakan suasana yang mendukung kolaborasi dan 

penghargaan terhadap pengetahuan dan peran tokoh adat dalam melestarikan budaya 

pernikahan. 

 
 126 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 127 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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 “Iya tapi tetap menghormati karena posisi mereka kan sebagai orangtua, dan 

 kita ini Masyarakat sebagai anak, jadi ada sisi penghormatan meskipun tetap 

 dalam suasana santai,”128 

 Lewat penggunaan gaya komunikasi Equalitarian yang santai tetap 

memungkinkan penghargaan dan pengakuan yang pantas terhadap pengetahuan dan 

peran tokoh adat dalam pelestarian budaya pernikahan. Ini menciptakan lingkungan 

yang mendukung kelanjutan tradisi pernikahan dan hubungan yang harmonis antara 

generasi muda dan yang lebih tua dalam masyarakat. 

c) Komunikasi dilakukan berfokus membina hubungan baik untuk mencapai 

kesepakatan 

Gaya komunikasi Equalitarian yang berfokus untuk membangun hubungan 

baik dan mencapai kesepakatan merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam 

pelestarian budaya pernikahan. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang positif di 

mana semua pihak dapat berkolaborasi untuk menjaga dan melestarikan tradisi 

pernikahan. 

 “Iya komunikasi yang dilakukan dengan pemangku adat dengan Masyarakat 

 dalam pernikahan ada proses untuk mencapai kesepakatan misal dari segi 

 penentuan hari hal itu bisa dilakukan satu malam melibatkan keluarga dari 

 kedua calon mempelai,”129 

 Pihak yang terlibat dalam komunikasi harus berusaha memahami pandangan, 

perasaan, dan perspektif orang lain dengan empati. Ini menciptakan kedekatan dan 

pengertian yang kuat. 

 
 128 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 129 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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 ”Ya tentunya dilakukan untuk cari kesepakatan. Orang bisa kasi saran misal 

 minta hari, ada hari baik dan buruk. Misal di orang bugis jatuh tali pusarnya. 

 Nanti kalau diaksi hari, mereka bisa saran kasi tanggal dan hari sekian,”130 

 Kepercayaan adalah kunci dalam hubungan baik. Komunikasi Equalitarian 

menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua pihak untuk merasa bahwa 

mereka dapat percaya dan bergantung satu sama lain. Dalam komunikasi equalitarian, 

semua pihak diundang untuk berbicara dan berbagi informasi dengan jujur. 

Transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan, karena orang merasa 

mereka mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan. 

 ” Iya tentunya karena ada kesepakatan memang yang dicari kalau kita 

menikah dan pernanya tokoh adat untuk memediasi dan menentukan hal-hal 

itu biar tercipta keseakatan dan nantinya itu yang dijalankan,”131 

 Gaya equalitarian juga memungkinkan pendapat yang berbeda bisa dihormati 

dan dianggap sebagai sumber kemajuan. Orang juga akan merasa nyaman dalam 

menyatakan pendapat mereka tanpa takut dicemooh atau diabaikan. Mengingat gaya 

komunikasi Equalitarian Style berfokus pada membangun hubungan baik dan 

mencapai kesepakatan, gaya komunikasi ini juga menciptakan dasar yang kuat untuk 

pelestarian budaya pernikahan yang berkelanjutan. Hal ini kemudian memastikan 

bahwa semua pihak merasa terlibat dan memiliki peran yang penting dalam menjaga 

budaya agar tetap hidup dan relevan. 

d) Komunikasi fokus pada tujuan perubahan sikap 

 Konteks pelestarian pernikahan, komunikasi Equalitarian Style antara tokoh 

adat dan masyarakat yang fokus pada tujuan perubahan sikap adalah langkah yang 

 
 130 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023.. 
 131 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal tersebut juga terlihat dalam 

penentuan hari ataupun dalam proses tatanan pernikahan lainnya yang dilakukan oleh 

komunitas masyarakat di wilayah Sidrap ini. 

 “Komunikasi dilakukan untuk menyalurkan informasi agar Masyarakat ini 

bisa melakukan dan melaksanakan perniakahan sesaui dengan aturan yang 

berlaku di Masyarakat Tolotang. Misalnya penentuan hari atau ada hal-hal 

lainnya.”132 

 Gaya komunikasi Equalitarian Style penting untuk mengartikulasikan jelas 

tujuan perubahan sikap yang diinginkan terlebih dalam pelestarian budaya 

pernikahan. Misalnya ketika berkomunikasi memastikan bahwa semua pihak, 

termasuk tokoh adat dan masyarakat, memiliki pemahaman yang sama tentang 

mengapa perubahan itu penting. 

 “Iya tentunya karena ada kesepakatan memang yang dicari kalau kita menikah 

 dan perananya tokoh adat untuk memediasi dan menentukan hal-hal itu biar 

 tercipta keseakatan dan nantinya itu yang dijalankan.”133 

 Konflik dalam komunikasi equalitarian dapat dianggap sebagai peluang untuk 

memecahkan masalah dan mengatasi ketidaksepakatan dengan cara yang konstruktif. 

Ini membantu mencegah penumpukan ketegangan yang dapat merusak kepercayaan. 

Melalui komunikasi Equalitarian yang fokus pada tujuan perubahan sikap, tokoh adat 

dan masyarakat dapat bekerja bersama-sama untuk menjaga budaya pernikahan tetap 

hidup dan relevan. Ini menciptakan kolaborasi yang efektif dalam menjalankan 

perubahan yang diinginkan dan meresapkan nilai-nilai budaya pernikahan dalam 

masyarakat.  

 
 132 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 133 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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e) Keterlibatan Aktif 

Gaya komunikasi Equalitarian Style mengharapkan agar semua pihak bisa 

untuk terlibat aktif dalam percakapan. Hal ini mengcakup bagi komunikator dan 

komunikan untuk saling mengajukan pertanyaan, memberikan umpan balik, atau 

berpartisipasi dalam diskusi dengan cara yang positif. 

“Komunikasi yang dilakukan bebas antara uwa’ dan masyarakat tapi tetap 

terkontrol dan ada unsur saling mengingatkan dan memberi masukan maupun 

kasi pertimbangkan apalagi berkaitan misal warna baju yang digunakan 

pengantin saat menikah,”134 

Keterlibatan aktif komunikasi antara tokoh adat dan masyarakat juga terlihat 

saat mengadakan diskusi untuk menentukan hari pernikahan ataupun saat prosesi 

mammanu-manu hal itu berlangsung secara dialog dimana kedua unsur tersebut 

saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan tentang budaya pernikahan. 

Kegiatn ini dapat menjadi forum untuk bertukar ide tentang bagaimana menjaga 

tradisi dan mengatasi perubahan sosial yang mungkin memengaruhi budaya 

pernikahan dengan menggunakan komunikasi Equalitarian Style. 

“Mereka memberikan saran tapi tetap tokoh adat memiliki peran untuk 

menentukan, misalnya terkait hari pernikahan selain itu masyarakat juga akan 

melakukan koordinasi maupun komunikasi dengan tokoh adat karena posisi 

mereka sebagai orang tua, sementara warga sebagai anak,”135 

Komunikasi yang melibatkan saat proses pelestarian pernikahan dalam bentuk 

pemberian pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang sejarah, makna, 

dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pernikahan oleh uwa’ atau tokoh adat 

juga merupakan salah satu bentuk keterlibatan aktif dengan menggunakan gaya 

komunikasi Equalitarian Style. 

 
134 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023 
135 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023 
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“Masyarakat yang menikah terlebih dahulu diajarkan dan mendapat 

pengetahuan dalam bentuk penyampaian dari Uwa’ maupun orang tua. 

Pengetahuan pernikahan dalam sekolah memang tidak ada. Makanya salah 

satu peran tokoh adat dengan memberikan pengetahuan tentang itu. Bukan 

hanya itu saja masyarakat juga bisa cari pengetahuan sendiri misal dengan 

sesama masyarakat tolotang lainnya,”136 

Gaya komunikasi Equalitarian Style merupakan bentuk komunikasi yang 

terjadi dalam dua arah (two communication), akrab, dan saling menghargai dan 

dilakukan secara terbuka. Yang berarti semua anggota dapat mengusulkan atau 

mengungkapkan gagasan, pendapat dalam suasana santai dan informal. Memiliki 

sikap dan kepedulian yang cukup tinggi serta membina hubungan baik. 

Selain itu dari teori Alo Liliweri juga mengungkapkan bahwa orang-orang 

yang menggunakan gaya komunikasi The Equalitarian Style memiliki sikap dan 

kepedulian yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk membina hubungan yang 

baik dengan orang lain. 

 Hal ini bersesuaian dengan komunikasi yang berlangsung pada masyarakat 

Towani Tolotang yang berada di Kabupaten Sidrap. Gaya komunikasi yang 

digunakan secara terbuka dan dua arah yang memungkinkan setiap anggota 

komunitas bisa menyampaikan pendapat maupun gagasan terkait aspek-aspek 

pernikahan yang dijalankan hal ini tentunya mendukung pelestarian pernikahan yang 

dijalankan selama ini. 

 Komunikasi tersebut juga berlangsung dengan saling menghargai dimana 

posisi uwa’ diibartkan sebagai orang tua dan masyarakat sebagai anak mempunyai 

sisi penghormatan yang tetap dijaga oleh masyarakat Tolotang. Dalam aspek 

 
136 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023 



93 

 

 
 

pernikahan masyarakat akan mendengar dan patuh pada ketetapan yang di berikan 

oleh Uwa’ berdasarkan wari atau aturan yang menjadi pedoman mereka dalam 

menjalani kehidupan tidak hanya dalam aspek pernikahan melainkan aspek lainnya 

dalam bermasyarakat. 

 Saat berkomunikasi misalnya dalam prosesi penentuan hari, gaya komunikasi 

Equalitarian Style ini menjadi gaya dominan yang mereka gunakan misalnya 

dilakukan secara terbuka semua orang bisa menyampaikan pendapat dan berlangsung 

secara informal kemudian tujuannya untuk menciptakan hubungan yang baik hal ini 

juga sesuai dengan tujuan mereka berkomunikasi untuk mencapai sebuah 

kesepakatan. 

 Pendekatan dua arah, akrab, dan saling menghargai dalam komunikasi antara 

tokoh adat dan masyarakat Tolotang dalam pelestarian pernikahan memainkan peran 

kunci dalam menjaga budaya dan tradisi mereka. Komunikasi antara tokoh adat dan 

masyarakat Tolotang tidak hanya satu arah, tetapi melibatkan dialog dan pertukaran 

ide. Tokoh adat mendengarkan dengan teliti apa yang diungkapkan oleh masyarakat, 

dan masyarakat merasa dihargai karena memiliki suara dalam pelestarian budaya. 

  Lingkungan komunikasi juga berlangsung santai dan informal. Ini 

menciptakan suasana yang nyaman dan memungkinkan orang untuk berbicara secara 

terbuka tanpa tekanan. Dimana semua pihak, baik tokoh adat maupun masyarakat, 

memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap budaya pernikahan Tolotang. 

Mereka merasa tanggung jawab untuk menjaga tradisi tersebut agar tetap hidup dan 

berkembang. 
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 Salah satu penggunaan gaya Equalitarian Style adalah terbentuknya 

kepercayaan dan keterbukaan dalam komunikasi, sehingga semua pihak merasa 

nyaman untuk berbicara juga adanya kejelasan dan transparansi dalam berkomunikasi 

sangat dihargai. Informasi mengenai tradisi pernikahan dan upaya pelestariannya 

disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. 

 Pelestarian budaya adalah tujuan utama, penggunaan gaya komunikasi 

Equalitarian Style pada masyarakat Tolotang juga mencakup diskusi tentang 

bagaimana budaya pernikahan dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa 

kehilangan inti dan nilai-nilainya. Pendekatan ini menciptakan keselarasan dan 

kolaborasi yang kuat antara tokoh adat dan masyarakat Tolotang dalam menjaga dan 

melestarikan budaya pernikahan mereka. Dengan saling menghormati, 

mendengarkan, dan berkomunikasi secara terbuka, budaya ini dapat tetap hidup dan 

berkembang dalam masyarakat Tolotang. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Gaya Komunikasi Equalitarian Style 

dalam Pelestarian Budaya Pernikahan 

1. Faktor Pendukung Gaya komunikasi 

Gaya komunikasi equalitarian antara tokoh adat dan masyarakat dalam 

pelestarian budaya pernikahan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan 

relevansi tradisi budaya. Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mendukung 

gaya komunikasi equalitarian antara tokoh adat dan masyarakat dalam konteks 

pelestarian budaya pernikahan, Menurut Onong Uchjana Effendi ada empat Faktor 

yang dapat memengaruhi gaya komunikasi tersebut: 
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a. Kesesuaian Pesan 

 Kesesuaian pesan adalah salah satu prinsip penting dalam komunikasi yang 

mengacu pada keselarasan atau konsistensi antara pesan yang disampaikan dan tujuan 

komunikasi, audiens, serta konteksnya. Penting bagi pengirim pesan untuk 

memahami tujuan komunikasinya dengan jelas. Hal ini membantu mereka 

mengarahkan pesan mereka agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 “Komunikasi yang dilakukan tentunya sudah jelas dan kita melakukannya 

 dengan sistem pendekatan. Mereka sudah paham bagaimana memaknai dan 

 menjalankan  pernikahan. Kalau ada yang beda biasanya itu juga telah 

 mengikuti saran dan masukan yang diberikan,”137 

 Memahami audiens adalah kunci dalam menghasilkan pesan yang sesuai. 

Tokoh adat dalam melakukan proses komunikasi atau dalam mengirimkan pesan 

perlu tahu siapa yang akan menerima pesan mereka, apa yang mereka ketahui, minat 

mereka, dan bagaimana pesan dapat relevan bagi mereka. 

 “Cara penyampaian informasi bebas, tergantung dari siapa yang berbicara dan 

 audiensnya,”138 

 Pesan harus konsisten dengan nilai-nilai, budaya, dan identitas yang dimiliki 

oleh masyarakat Towani Tolotang. Hal ini membantu dalam mempertahankan citra 

konsisten dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan dan 

diwariskan khusunya dalam pelaksanaan budaya pernikahan. 

“Kalau sampai menimbulkan konflik itu tidak pernah ada kasus, karena 

memang itukan sudah jadi aturan. Sebelum lahir pun itu sudah ada. Makanya 

saat ini masyarakat sisa melanjutkan apa yang diwariskan,”139 

 
 137 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 138 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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 Kesesuaian pesan memainkan peran kunci dalam memastikan efektivitas 

komunikasi. Dengan memperhatikan faktor tersebut, pengirim pesan dapat 

meningkatkan kemungkinan pesan mereka diterima dengan baik dan mencapai tujuan 

komunikasi yang diinginkan. Hal yang sama juga berlaku bagi tokoh adat dalam 

perannya untuk melestarikan budaya pernikahan agar tetap terjaga dan menjadi 

kekayaan budaya. 

b. Adanya Feedback langsung 

 Lewat tanggapan atau Feedback secara langsung dari tokoh adat kepada 

masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga dan memperkuat 

komunikasi dalam konteks pelestarian pernikahan tradisional. Hal tersebut juga bisa 

memberikan ataupun menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berbicara, 

bertanya, dan memberikan masukan kepada tokoh adat. 

 “Komunikasi yang dilakukan bisa dibilang lebih lambat karena ada proses 

 pertukaran infromasi, Masyarakat bisa memberi masukan dan kemudian 

 direspon oleh pemangku adat,”140 

 Melalui feedback langsung, tokoh adat dapat menjelaskan dengan lebih rinci 

tentang tradisi pernikahan, nilai-nilai budaya, dan pentingnya pelestarian. Ini 

membantu masyarakat memahami dengan lebih baik tujuan dan makna dari praktik 

pernikahan tersebut. 

”Berjalan santai semua orang bisa memberi masukan, dan bebas 

berkomunikasi. Cuman harus tau posisi dan saling menghargai,”141 

 
 139 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 140 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 141 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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 Masyarakat dapat menggunakan feedback untuk mengklarifikasi keraguan 

atau kesalahpahaman yang mereka miliki tentang tradisi pernikahan. Ini membantu 

memastikan bahwa informasi yang mereka terima adalah akurat. Tidak hanya itu 

Feedback langsung memungkinkan tokoh adat untuk menjadi responsif terhadap 

perubahan dalam kebutuhan dan harapan masyarakat. Mereka dapat menyesuaikan 

tradisi pernikahan sesuai dengan perubahan dalam budaya dan masyarakat. 

“Secara musyawarah, masyarakat Tolotang akan duduk bersama lalu 

mendengarkan dan juga memberi respon. Walaupun posisi sebagai 

masyarakat kita juga tetap bisa memberi saran kalau misalkan ada sesuatu 

atau permintaan yang dirasa berat selanjutnya akan didiskusikan,”142 

 Melibatkan masyarakat dalam proses pelestarian pernikahan dan memberikan 

mereka kesempatan untuk memberikan masukan, masyarakat merasa memiliki dan 

terlibat dalam pelestarian tradisi. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan mereka 

dalam menjaga budaya pernikahan. Lewat feedback langsung, komunikasi antara 

tokoh adat dan masyarakat dapat menjadi lebih interaktif, responsif, dan efektif dalam 

menjaga pelestarian pernikahan.  

c. Evaluasi pesan 

 Evaluasi langsung dari tokoh adat kepada masyarakat adalah salah satu faktor 

penting dalam menjaga dan memperkuat komunikasi dalam konteks pelestarian 

pernikahan tradisional. Melalui evaluasi langsung, tokoh adat dapat menilai sejauh 

mana pesan dan upaya pelestarian mereka telah berhasil dalam menyampaikan pesan 

dan menjaga tradisi pernikahan. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan dalam komunikasi mereka. 

 
 142 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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“Sebagai tokoh adat biasanya selalu menekankan untuk mengikuti sesuai 

dengan aturan yang berlaku, jikapun ada kasus masyarakat yang tidak 

menikah sesuai dengan tahapan-tahapan pastinya ada komunikasi dilakukan 

misal nanti kalau masih ada keluarganya yang mau menikah harus mengikuti 

aturan yang telah diwariskan dari pendahulu kami,”143 

 Evaluasi langsung memungkinkan tokoh adat untuk mengumpulkan umpan 

balik dari masyarakat tentang apakah pesan dan praktik pelestarian telah diterima 

dengan baik atau ada perubahan yang diinginkan. Berdasarkan hasil evaluasi, tokoh 

adat dapat menyesuaikan pesan dan pendekatan mereka agar lebih sesuai dengan 

kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Ini dapat mencakup peningkatan komunikasi 

atau perubahan dalam praktik pelestarian. 

“Semua orang tetap bisa memberi masukan, dan bebas berkomunikasi. Cuman 

harus tau posisi dan yang paling penting bagaimana harus saling 

menghargai,”144 

 Evaluasi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang upaya 

pelestarian budaya dan mengapa hal itu penting bagi identitas mereka. Jika evaluasi 

menunjukkan bahwa ada perubahan yang perlu dilakukan dalam praktik pelestarian, 

tokoh adat dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang 

positif dan relevan. 

“Sebagai masyarakat kita tinggal mengikuti apa yang telah menjadi aturan dan 

yang ditetapka, karena sebelumnya dilakukan sebuah proses yaitu 

musyawarrah, dan apa yang dijalankan saat menikah itukan jadi hasilnya,”145 

 Lewat evaluasi langsung yang dilakukan, komunikasi antara tokoh adat dan 

masyarakat bisa menjadi lebih responsif, berkelanjutan, dan berfokus pada pelestarian 

 
 143 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 144 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023.. 
 145 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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budaya pernikahan hal ini menjadi faktor pendukung komunikasi dalam menjaga 

tradisi pernikahan agar tetap relevan dan hidup dalam komunitas. 

d. Media pengantar 

 Media pengantar yang efektif adalah salah satu faktor pendukung yang sangat 

penting dalam menjaga komunikasi antara tokoh adat dan masyarakat agar pelestarian 

pernikahan tetap terjaga. Media pengantar ini berperan sebagai alat untuk 

menyampaikan pesan, informasi, dan nilai-nilai budaya pernikahan kepada 

masyarakat. 

 Namun dalam masyarakat Tolotang menjadikan dan menekankan media 

pengantar lewat tradisi tutur sebagai cara penting dalam menjaga komunikasi antara 

tokoh adat dan masyarakat untuk pelestarian pernikahan dan budaya. Tradisi tutur 

melibatkan penggunaan bahasa lisan dan narasi dalam menyampaikan cerita, nilai-

nilai budaya, dan pengetahuan tentang praktik pernikahan tradisional. 

 “Orang tolotang pada dasarnya kelompok masyarakat mengenal tradisi tutur. 

 Budaya tutur inilah kemudian yang kami perkuat, pemangku adat yang 

 berperan besar, pemangku adat yang tahu posisi mana yang lebih pantas dan 

 tetap berpedoman dengan aturan yang ada,”146 

 Tokoh adat harus memiliki keterampilan narasi yang baik untuk mampu 

menjelaskan dan menyampaikan cerita-cerita dengan cara yang menarik dan 

meyakinkan. Ini memungkinkan mereka untuk menarik perhatian masyarakat. Lewat 

pengetahuan yang mendalam tentang sejarah, makna, dan signifikansi dari setiap 

elemen budaya yang ingin dipertahankan.  

 
 146 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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 “Karena ada proses pengambilan keputusan tapi biasanya Masyarakat akan 

 terima ji karena memnag itu sudah menjadi aturan yang sudah ada sejak dulu. 

 Kalaupun ada yang melenceng, uwa yang bakal mengarahkan,”147 

 Melibatkan masyarakat dalam tradisi tutur dapat meningkatkan keterlibatan 

dan pemahaman mereka terhadap budaya pernikahan. Masyarakat dapat diajak 

berpartisipasi dalam menceritakan cerita-cerita atau menyanyikan lagu-lagu 

tradisional. 

 “Iya kita tinggal manut saja apa yang sudah jadi aturan dan yang ditetapka, 

kan sebelumnya juga ada musyawarrah yang dilakukan, dan apa yang 

dijalankan saat menikah itukan jadi hasilnya,”148 

 Menghargai dan mempromosikan nilai budaya lisan adalah penting. Tokoh 

adat dapat menginspirasi masyarakat untuk melestarikan dan menghormati budaya 

lisan mereka. Pemanfaatan tradisi tutur sebagai media pengantar adalah cara yang 

kuat untuk mempertahankan budaya pernikahan dan nilai-nilai budaya dalam 

komunitas. Ini memungkinkan komunikasi yang mendalam dan pribadi antara tokoh 

adat dan masyarakat, yang dapat membantu pelestarian budaya tetap hidup dan 

relevan. 

Komunikasi yang efektif dan sukses dipengaruhi oleh sejumlah faktor 

pendukung yang menciptakan lingkungan komunikasi yang baik. Menurut Onong 

Uchjana Effendi terdapat empat faktor pendukung itu pertama yaitu adanya 

kesesuaian pesan, dalam konteks pelestarian budaya pernikahan masyarakat 

Tolotang, pesan yang disampaikan oleh tokoh adat kepada masyarakat 

 
 147 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 148 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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memperhitungkan faktor-faktor pendukung yang dapat mendukung komunikasi yang 

efektif dan pemeliharaan budaya.  

 Pesan dari tokoh adat disampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh 

masyarakat Tolotang yang umumunya menggunakan bahasa Bugis. Selain itu, gaya 

komunikasi tokoh adat sesuai dengan budaya dan norma-norma komunikasi yang 

berlaku di masyarakat tersebut yaitu komunikasi yang berlangsung secara dua arah 

dan saling menghargai sesuai konsep gaya Equalitarian Style. Tokoh adat tentunya 

memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya pernikahan Tolotang, termasuk 

ritus, simbolisme, dan sejarahnya. Pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk 

memberikan pesan yang akurat dan bermakna sehingga terjadi keseuaian pesan antara 

masyarakat yang ada. 

 Kedua adanya feedback langsung, pemberian umpan balik langsung adalah 

faktor penting dalam mendukung komunikasi yang efektif antara tokoh adat dan 

masyarakat Tolotang dalam upaya pelestarian budaya pernikahan. Umpan balik 

langsung memungkinkan berbagai pihak untuk saling memahami dan meningkatkan 

kolaborasi. Sebelum menikah masyarakat tolotang membentuk sebuah saluran 

komunikasi yang terbuka dan mudah diakses melalui pertemuan, diskusi kelompok, 

atau sarana komunikasi lainnya. 

 Pada pertemuan tersebut tokoh adat menerima umpan balik dengan sikap 

terbuka dan terima kasih. Ini menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa 

dihargai dan didengar lalu tokoh adat merespons umpan balik dari masyarakat dengan 

tindakan yang sesuai. Jika ada perubahan yang perlu dilakukan atau saran yang layak. 

Mekanisme umpan balik langsung yang efektif, tokoh adat dan masyarakat Tolotang 
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dapat bekerja sama dengan lebih baik dalam menjaga dan melestarikan budaya 

pernikahan mereka. Ini memungkinkan pengembangan pendekatan yang lebih baik 

dan adaptasi yang sesuai untuk memastikan kelangsungan budaya pernikahan dalam 

komunitas mereka. 

 Ketiga, Evaluasi pesan menjadi langkah yang penting untuk memastikan 

efektivitas program pelestarian budaya pernikahan tersebut. Proses evaluasi ini 

mengcakup bagaimana tokoh adat menilai proses pernikahan yang dijalankan oleh 

masyarakat sudah sesuai dengan wari yang ditetapkan. 

 Saat pelaksanaan pernikahan Uwa’ akan tetap mengontrol dan tetap terjalin 

sebuah komunikasi jika terjadi sebuah kesalahpahaman dalam menjalankan sebuah 

tradisi pernikahan. Tokoh adat akan langsung melakukan komunikasi dua arah dan 

memberitahu sekaligus mengingatkan jika masih ada pernikahan selanjutnya baik dari 

anak maupun keluarga harus sesuai dengan wari atau aturan yang ditetapkan hal ini 

tentunya mendukung komunikasi utamanya dalam pelestarian budaya pernikahan. 

 Keempat, dalam teori yang digunakan faktor pendukung lainnya dalam 

berkomunikasi yaitu adanya media pengantar. Media pengantar atau alat komunikasi 

yang digunakan oleh tokoh adat dan masyarakat Tolotang dalam mendukung 

pelestarian budaya pernikahan, dan pemilihan media ini dilakukan dengan 

memperhitungkan konteks budaya dan preferensi lokal. 

 Misalnya dalam masyarakat Tolotang yang menggunakan tradisi lisan dalam 

budaya lisan seperti Tolotang, cerita lisan memegang peranan penting dalam 

melestarikan budaya. Tokoh adat dapat mengambil peran sebagai pencerita untuk 

menyampaikan cerita-cerita yang menjelaskan tradisi pernikahan dan nilai-nilai 
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budaya yang terkait. Pertemuan komunitas secara langsung merupakan cara yang kuat 

untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tokoh adat Tolotang juga mengadakan 

pertemuan atau diskusi kelompok untuk menjelaskan, mendengarkan, dan berdialog 

dengan masyarakat tentang pelestarian budaya pernikahan. 

 Tidak sampai disitu juga dilakukan pelatihan digunakan untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang 

tradisi pernikahan Tolotang. Hal ini menjadi cara efektif untuk mentransfer 

pengetahuan budaya. 

2. Faktor Penghambat Komunikasi 

 Ada beberapa faktor penghambat komunikasi dari tokoh adat ke masyarakat 

dalam konteks pelestarian budaya pernikahan. Dalam upaya pelestarian budaya 

pernikahan, faktor-faktor teraebut dapat menghambat pemahaman, apresiasi, dan 

partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian. Berikut adalah beberapa faktor 

penghambat komunikasi yang mungkin terjadi: 

a. Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi 

 Faktor penghambat dalam komunikasi antara tokoh adat dan masyarakat 

dalam pelestarian budaya pernikahan, terutama terkait dengan keterbatasan fasilitas 

komunikasi tidak berlaku bagi masyarakat Tolotang mengingat tokoh adat hidup 

berdampingan dengan masyarakat, selain itu juga sudah memiliki akses terhadap 

teknologi komunikasi modern seperti telepon, internet, atau sinyal seluler. Hal ini 

membuka peluang besar bagi mereka untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang 

lebih luas.  
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 “Hubungan antara pemangku adat dan masyarakat orang tua, kapanpun mau 

 ketemu dengan pemangku adat 24 jam terbuka,”149 

 Jikapun terdapat keterbatasan dan peralatan komunikasi, masyarakat bisa 

langsung menemui tokoh adat mereka untuk mendiskusikan khususnya dalam budaya 

pernikahan yang dijalankan. 

 “Uwa’ secara terbuka melakukan komunikasi misal ada yang masyarakat 

 meminta mau menikah modern atau apapun, tapi sampai saat ini tidak ada 

yang  meminta untuk menikah dengan seperti itu. Sampai saat ini tidak ada yang 

pakai  western style malahan sekarang pakai baju bodo lipa sutera,”150 

b. Hambatan Semantik 

 Faktor semantik dapat menjadi penghambat komunikasi antara tokoh adat dan 

masyarakat dalam pelestarian budaya pernikahan. Ini terjadi ketika ada perbedaan 

dalam pemahaman dan interpretasi makna kata-kata, istilah, atau simbol-simbol 

budaya yang digunakan dalam upacara pernikahan tradision al.  

 Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidarp terus mengupayakan agar 

hembatan semantik bisa diminimalisir dengan mendidik masyarakat tentang makna, 

nilai, dan simbol budaya yang digunakan dalam upacara pernikahan. Ini dapat 

dilakukan melalui pertemuan atau musyawarah.  

“Kita selalu menekankan untuk mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku 

dikami, jikapun ada kasus masyarakat yang tidak menikah sesuai dengan 

tahapan-tahapan pastinya ada komunikasi dilakukan misal nanti kalau misal 

masih ada keluarganya yang mau menikah harus mengikuti aturan yang telah 

diwariskan dari pendahulu kami,”151 

 
 149 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023 
 150 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 151 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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 Selain itu upaya yang dilakukan untuk mentasi hambatan semantik yaitu 

menciptakan kolaborasi dan melibatkan masyarakat ke dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaan upacara pernikahan tradisional yang dapat membantu mereka merasa 

lebih terlibat dan memahami budaya mereka dengan lebih baik. 

“Tokoh adat Saling mengingatkan, apabila ada orang yg melakukan 

pernikahan lupa mengenai rangkaian atau proses dalam acara tersebut,”152 

 Hambatan semantik dalam budaya pernikahan Tolotang bisa berkaitan karena 

adanya perbedaan dalam pemahaman simbol budaya. Terlebih ketika upacara 

pernikahan dilakukan seringkali melibatkan penggunaan simbol-simbol budaya 

tertentu seperti pakaian adat, perhiasan, atau perlengkapan lainnya. Jika makna atau 

nilai dari simbol-simbol ini tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat, hal ini 

dapat menyebabkan ketidaksepahaman atau bahkan konflik. 

“Iya kita tinggal manut saja apa yang sudah jadi aturan dan yang ditetapka, 

 kan sebelumnya juga ada musyawarrah yang dilakukan, dan apa yang 

 dijalankan saat menikah itukan jadi hasilnya. Jadi saat menikah tidak ada lagi 

 kesalahpahaman yang terjadi karen perbedaan persepsi” 153 

 Penting untuk diingat bahwa pelestarian budaya pernikahan pada masyarakat 

Towani Tolotang adalah usaha bersama antara tokoh adat dan masyarakat, dan gaya 

komunikasi equalitarian ini menjadi yang efektif untuk menjaga keberlanjutan dan 

integritas budaya yang dimiliki saat ini. 

c. Hambatan Manusiawi 

 Faktor-faktor penghambat komunikasi yang berasal dari hambatan semantik 

antara tokoh adat dan masyarakat dalam upaya pelestarian budaya pernikahan dapat 

 
 152 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 153 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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mencakup beberapa hal misalnya perbedaan bahasa dan dialek, dan perbedaan dalam 

simbol budaya. Namun hambatan ini tidak sepenuhnya terjadi mengingat adanya 

kesamaan bahasa dan penggunaan dialek antara tokoh adat dan masyarakat jikapun 

ada tokoh adat akan meluruskan keslahpahaman itu. 

 “Kalaupun ada yang melenceng, uwa yang bakal mengarahkan,”154 

 Beberapa hal dilakukan oleh tokoh adat dalam mengatasi hambatan 

manusiawi ini seperti melakukan pendidikan dan penjelasan yang lebih baik kepada 

masyarakat tentang bahasa, makna dan simbol-simbol budaya yang ada dalam 

upacara pernikahan yang dilaksanakan. 

 “Ya orang menikah pasti tau apa yang dijalankan karena memang sebelum 

 menikah pasti ada pengetahuan-pengetuhuan yang dibagiakan dari orang tua 

 ataupun Uwa’,”155 

 Adapun upaya lainnya yang dilakukan misalnya mendorong komunikasi 

terbuka lewat komunikasi Equalitarian Style yang digunakan agar tercipta ruang 

diskusi untuk memberi pertanyaan, klarifikasi ataupun mencari solusi yang dapat 

menghormati adat dan budaya yang dijalankan. 

 “Ya pasti orang menikah pasti tau ji, tidak ada ji sekolah, cuman cari 

 pengetahuan sendiri misal sharing dengan sesama masyarakat tolotang,”156 

 Pelestarian budaya pernikahan memerlukan kerjasama antara tokoh adat dan 

masyarakat, serta pengertian dan penghormatan terhadap perbedaan serta kesamaan 

 
 154 Wa Jappi, Penghulu, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
 155 Wa Samang, Tokoh Adat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023 
 156 Soeparto, Masyarakat, Wawancara kamis, 13 Juli 2023. 
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mereka. Komunikasi yang efektif dan pemahaman bersama adalah kunci untuk 

menjaga keberlanjutan budaya ini. 

 Beberapa pakar komunikasi menyatakan bahwa mencapai komunikasi yang 

benar-benar efektif bagi seseorang adalah hal yang tidak mungkin. Terdapat berbagai 

hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi, dan segala sesuatu yang 

menghambat kelancaran komunikasi dikenal sebagai gangguan. Hambatan 

komunikasi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk gangguan yang terjadi dalam 

proses penyampaian dan penerimaan pesan antarindividu, yang disebabkan oleh 

faktor lingkungan, fisik, dan psikis dari individu yang terlibat. 

Sasa Djuarsa Sendjaja, dalam teorinya, mengkategorikan faktor penghambat 

komunikasi menjadi tiga bagian, termasuk keterbatasan fasilitas dan peralatan 

komunikasi. Dalam konteks pelestarian budaya pernikahan antara tokoh adat dan 

masyarakat, terutama dihubungkan dengan fasilitas komunikasi, masyarakat Tolotang 

tidak sepenuhnya merasakannya karena tokoh adat hidup berdampingan dengan 

masyarakat. Selain itu, di Kelurahan Amparita, masyarakat sudah memiliki akses ke 

teknologi komunikasi modern seperti telepon, internet, dan sinyal seluler. Hal ini 

membuka peluang besar bagi komunitas masyarakat Tolotang untuk berkomunikasi 

dengan masyarakat yang lebih luas. Faktor semantik bisa menjadi penghambat 

komunikasi antara tokoh adat dan masyarakat dalam pelestarian budaya pernikahan. 

Hal ini berkaitan saat terdapat perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi makna 

kata-kata, istilah, atau simbol-simbol budaya dalam pemahaman masyarakat saat 

pelaksanaan upacara pernikahan. 
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 Meski begitu masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidarp terus 

mengupayakan agar hembatan semantic ini bisa diminimalisir hal ini berkaitan 

dengan peran tokoh adat dalam mendidik masyarakat mengenai makna, nilai, dan 

simbol budaya yang digunakan dalam upacara pernikahan baik melalui pertemuan 

atau musyawarah.  

 Faktor-faktor penghambat komunikasi yang berasal dari hambatan semantik 

antara tokoh adat dan masyarakat dalam upaya pelestarian budaya pernikahan dapat 

mencakup beberapa hal misalnya perbedaan bahasa dan dialek, dan perbedaan dalam 

simbol budaya. Namun hambatan ini tidak sepenuhnya terjadi mengingat adanya 

kesamaan bahasa yakni menggunakan bahasa bugis adan penggunaan dialek antara 

tokoh adat dan masyarakat jikapun ada tokoh adat akan meluruskan kesalahpahaman 

itu dengan melakukan evaluasi dengan komunikasi dua arah yang memungkinkan 

seytiap orang untuk menyampaikan pendapat dan gagasan mereka dalam upaya 

pelestarian budaya pernikahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul 

penerapan gaya komunikasi Equalitarian Style terhadap pelestarian budaya 

pernikahan masyarakat Towani Tolotang, maka peneliti mendapatkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Budaya pernikahan yang dijalankan oleh masyarakat Towani Tolotang yang 

berada di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe masih terus 

dilestarikan hingga saat ini. Hal tersebut terlihat dari bentuk-bentuk 

pelestarian yang dilakukan oleh setiap unsur komunitas mulai dari tokoh adat 

atau Uwa’ dan masyarakat towani secara keseluruhan, seperti bentuk 

pelestarian dengan menjalankan praktik-praktik tradisional dalam pernikahan, 

pengetahuan adat istiadat dalam prosesi pernikahan bagi masyarakat yang 

menjalankan tradisi tersebut, terjaganya warisan dalam bentuk kostum dan 

perhiasan yang digunakan, partispasi masyarakat yang tinggi dalam 

pernikahan Tolotang dan adanya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan 

guna terus melestarikan budaya pernikahan sebagai bentuk warisan budaya 

dan identitas masyarakat Towani Tolotang. 

2. Penggunaan gaya komunikasi Equalitarian Style memiliki peran penting 

dalam pelestarian budaya pernikahan yang dijalankan masyarakat Towani 

Tolotang. Bahkan gaya komunikasi ini mendominasi dalam setiap bentuk 

komunikasi yang dilakukan sebagai aspek pelestarian dari Uwa’ kepada 
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masyarakat dengan menekankan unsur-unsur komunikasi secara terbuka dan 

dua arah dimana setiap komunikator dan komunikan bebas menyatakan 

pendapat untuk kepentingan adat dan tradisi pernikahan, berlangsung dalam 

suasana santai dan informal karena tidak ada tekanan dalam komunikasi yang 

dilakukan sehingga proses pertukaran pesan bisa berjalan maksimal, fokus 

membina hubungan yang baik untuk mencapai kesepakatan seperti hubungan 

antara anak dan orang tua ibarat masyarakat dan uwa’ untuk mencari 

kesepakatan terbaik dalam pernikahan mulai dari penentuan hari, penggunaan 

warna baju dan hal lainnya, fokus perubahan sikap karena adanya sebuah 

usaha untuk terus melestarikan budaya pernikahan maka diperlukan bagi 

masyarakat untuk merubah sikap dan mengikuti wari yang berkaitan aturan 

pernikahan yang dijalankan, dan keterlibatan aktif dimana setiap unsur 

masyarakat terlibat aktif untuk memberikan pendapat maupun usulan dalam 

hal pernikahan. 

3. Faktor pendukung dan penghambat gaya komunikasi  

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam komunikasi yang dilakukan 

oleh masyarakat Towani Tolotang dalam melestarikan budaya pernikahan 

kesesuaian pesan yang mengacu pada keselarasan atau konsistensi antara 

pesan yang disampaikan dan tujuan komunikasi, audiens, serta konteksnya. 

kemudina adanya feedback langsung yang memungkinkan masyarakat 

bertanya dan tokoh adat dapat menjelaskan dengan lebih rinci tentang tradisi 

pernikahan, nilai-nilai budaya, dan pentingnya pelestarian, adanya proses 

evaluasi yang bisa menunjukkan bahwa jika terdapat perubahan dalam praktik 

pernikahan, maka tokoh adat dan masyarakat dapat bekerja sama untuk 
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menciptakan perubahan yang positif dan relevan, dan faktor media pengantar 

dimana masyarakat Tolotang menjadikan dan menekankan media pengantar 

lewat tradisi tutur sebagai cara penting dalam menjaga komunikasi antara 

tokoh adat dan masyarakat untuk pelestarian pernikahan dan budaya. 

Sementara faktor penghambat komunikasi seperti adanya keterbatasan 

fasilitas komunikasi tidak terlihat pada masyarakat Tolotang mengingat tokoh 

adat hidup berdampingan dengan masyarakat, dan adanya akses terhadap 

teknologi komunikasi modern seperti telepon, internet, atau sinyal seluler, 

jikapun terdapat keterbatasan dan peralatan komunikasi, masyarakat bisa 

langsung menemui tokoh adat. Faktor semantik dapat menjadi penghambat 

komunikasi antara tokoh adat dan masyarakat dalam pelestarian budaya 

pernikahan hal tersebut ketika ada perbedaan dalam pemahaman dan 

interpretasi makna kata-kata, istilah, atau simbol-simbol budaya yang 

digunakan dalam upacara pernikahan tradisional. Terakhir hambatan semantik 

yang berasal dari komunikator dan komunikan karena adanya perbedaan 

dalam bahasa, dialek, namun hambatan ini tidak sepenuhnya terjadi 

mengingat adanya kesamaan bahasa dan penggunaan dialek antara tokoh adat 

dan masyarakat jikapun ada tokoh adat akan meluruskan keslahpahaman itu. 

B. Implikasi 

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi setiap unsur 

masyarakat terkhusus bagi masyarakat adat atau yang masih mempertahankan 

nilai-nilai budaya sebagai pemahaman dan penguat terhadap kesadaran 

seberapa besar dan pentingnya untuk melestarikan sebuah budaya tidak hanya 
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pernikahan namun juga budaya lainnya yang telah menjadi warisan dan 

identitas sebuah suku atau komunitas.  

2. Penelitian ini dapat mendorong studi lebih lanjut tentang bagaimana gaya 

komunikasi equalitarian dapat mempengaruhi pelestarian budaya pernikahan 

dalam konteks budaya yang berbeda. Penelitian lanjutan dapat menggali lebih 

dalam tentang praktik dan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan 

pelestarian budaya pernikahan. 

3. Selain  itu  peneliti  juga  berharap  agar  penelitian  ini  memberikan  

pencerahan, pengetahuan serta wawasan dalam khazanah ilmu komunikasi 

terutama dalam permasalahan penghambat komunikasi dan solusi dari faktor 

pendukung yang dapat memberi masukan kepada pembaca  agar komunikasi 

yang dilakukan bisa berlangsung dengan baik.  
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TRANSKRIPSI WAWANCARA 

 

Nama   : Wa’ Samang 

Jabatan   : Tokoh Adat 

Lokasi Wawancara : Pangkajene, Kabupaten Sidrap   

PELESTARIAN PERNIKAHAN 

1. Bagaimana dengan pelestarian pernikahan dalam bentuk pratik tradisional yang 

melibatkan penggunaan adat istiadat, tarian, musik? 

Jawaban: praktik pernikahan tolotang sudah dilakukan sejak dulu, ada yang berubah biasa 

jangka waktu yang dipersingkat, hal-hal yang bisa digabungkan satu hari, digabungkan saja, 

misal dulu kalau tolotang setelah lamaran ada jarak 3 bulan untuk lanjut prosesi selanjutnya, 

sekarang bisa satu bulan. Waktu bisa dipersingkat namun subtansi dan tahapan-tahapannya 

tidak dihilangkan masih utuh hanya durasi dipersingkat hal ini dipengaruhi faktor kehidupan, 

seperti masing-masing orang punya keperluan, misal ada orang lain yang juga ingin menikah 

itu akan bertabrakan waktunya makanya dipersingkat, lalu kenapa dipersingkat karena 

transportasi sudah memadai, berbeda dengan dulu dimana masyarakat baru mau pergi ambil 

kelapa ataupun hal-hal lain, kan dulu jarak tempuh sekarang sudah mobilitas lebih singkat 

dengan transportasi. 

2. Bagaimana dengan pengetahuan adat istiadat, cerita dan simbol-simbol pernikahan? 

Jawaban: pengetahuan tentang adat-istiadat itu sudah ada dan diturukan dari generasi ke 

generasi dan hal itu memang diajakarkan ada beberapa simbol, misal dalam penggunaan 

pakaian pernikagan meliputi warna baju yang memiliki tingkatan, misal tokoh adat dengan 

masyarakat tentunya memiliki perbedaan.  

3. Bagaimana dengan pelestarian dalam menjaga keaslian desain, bahan dan gaya 

perkawinan? 

Jawaban: tidak ada yang baku, itu mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti yang 

disediakan indo botting. 
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4. Bagaimana dengan pelestarian yang melibatkan para pengrajin tradisional dan 

pelestarian teknik dan desain yang digunakan? 

Jawaban: ukiran tidak ada baku, mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan apa yang 

disediakan dan disepakati oleh indo botting. Mengingat hal tersebut tidak merubah subtansi 

dalam pernikahan adat tolotang 

5. Bagaimana dengan pelestarian yang mencakup dokumentasi, penulisan buku, 

pembuatan arsip? 

Jawaban: orang tolotang pada dasarnya kelopmpok masyarakat mengenal tradisi tutur, tidak 

menenkankan harus tertulis terdokumentasi, budaya tutur yang diperkuat, pada saat hal 

seperti itu pemangku adat yang berperan besar, pemangku adat yang tahu posisi mana yang 

menikah ini ditempatkan 

6. Bagaimana dengan dukungan dan partisipasi masyarakat? 

Jawaban: partisipasi masyarakat tentunya sangat diperlukan karena memang masyarakat 

selalu terlibat dalam setiap prosesi entah itu dari keluarga atau para generasi muda, hal ini 

juga dijadikan sebagai bentuk pembelajaran. 

7. Bagaimana dengan pendidikan dan pelatihan yang melibatkan generasi muda? 

Jawaban: pendidikan dan pelajaran tidak ada mata pelajaran khusus. Tidak ada tempat khusus 

untuk melakukan pembelajaran, karena di orang tolotang itu sistem kekerabatan yang paling 

kuat, makanya yang berperan yang sangat penting saat ritual pernikahan adalah keluargab 

terdekat, misal tante-tante dan sepupunya, pada saat si  a menikah misal ada keluarga yang 

menikah mereka diajarkan disitu mereka merekam di memorinya untuk menjadi acuan, 

pendidikan formal tidak ada tapi dari keluarga. 

Gaya komunikasi equalitarian style 

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan apakah secara terbuka dan dua arah? 

Jawaban: seperti itu tadi kalau misal acara pernikahan pemangku adat hadir dan selalu 

menyampaikan bahwa silahkan melihat dan mempelajari inilah tatanana pernikahan 

disamping itu tolotang harus selalu berkordinasi dan berkomunikasi dengan pemangku adat 

karena posisinya sebagai orang tua, bagaimana ketaatan anak peada orang tuanya, begitu 

ketaatan masyarakat ke orang tua. 

2. Apakah setiap komunikasi yang dilakukan setiap pihak diberikan kesempatan untuk 

menyamapikan pendapat? 

Jawaban: mereka bebas berkomunasi perubahan itu tidak apa-apa yang penting tidak 

mengurasi subtansi 
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3. Apakah komunikasi yang dilakukan dalam suasana santai dan informal tanpa ada 

tekanan? 

Jawaban: hubungan antara pemangku adat dan masyarakat orang tua, kapanpun mau ketemu 

dengan pemangku adat 24 jam terbuka, tidak ada itu yang bilang pemangku adat jangan dulu 

datang dirumahku karena mau tidur, karena warga bebas datang kerumah pemangku adat 

4. Apakah komunikasi yang dilakukan tetap berfokus pada membina hubungan baik 

untuk mencapai kesepakatan agar penyaluran informasi bisa berjalan baik? 

Jawaban: iya komunikasi yang dilakukan dengan pemangku adat dengan masyarakat dalam 

pernikahan ada proses untuk mencapai kesepakatan misal dari segi penentuan hari hal itu bisa 

dilakukan satu malam melibatkan keluarga dari kedua calon mempelai. 

5. Apakah komunikasi yang dilakukan lebih fokus kepada tujuan perubahan sikap dan 

tingkah laku agar sesuai dengan tujuan komunikasi untuk melestarikan budaya 

pernikahan? 

Jawaban: komunikasi dilakukan untuk menyalurkan informasi agar masyarakat ini bisa 

melakukan dan melaksanakan perniakahan sesaui dengan aturan yang berlaku di masyarakat 

tolotang. 

6. Apakah komunikasi yang dilakukan bersifat dialog dan memungkinkan untuk 

diskusi? 

Jawaban: proses komunikasi berlangsung dua arah, biasa masyarakat menyerahkan saja ke 

pemangku adat, tapi kalau ada saran juga kita tetap meberi masukan. 

7. Apakah komunikasi yang dilakukan lebih lama namun cermat karena adanya proses 

pemberian respon atau timbal balik? 

Jawaban: komunikasi yang dilakukan bisa dibilang lebih lambat karena ada proses pertukaran 

infromasi, masyarakat bisa memberi masukan dan kemudian direspon oleh pemangku adat.  

8. Apakah dalam berkomunikasi penerima pesan bisa memberikan opini sehingga 

memungkinkan terjadinya konflik? 

Jawaban: ada penyampaian pesan juga tapi berujung konflik tidak ada karena selalu ada 

masukan dari setiap permasalahan, misal mengenai penetuan hari pernikahan 

9. Upaya komunikasi yang dilakukan ketika masyarakat lebih memilih untuk 

menjalankan pernikah modern disbanding tradisi pernikahan towani? 

Jawaban: kita selalu menekankan untuk mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku dikami, 

jikapun ada kasus masyarakat yang tidak menikah sesuai dengan tahapan-tahapan pastinya 
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ada komunikasi dilakukan misal nanti kalau misal masih ada keluarganya yang mau menikah 

harus mengikuti aturan yang telah diwariskan dari pendahulu kami. 

10. Bagaimana komunikasi yang dilakukan ketika ada perbedaan cara pelestarian 

pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat satu dengan yang lainnya? 

Jawaban: komunikasi yang dilakukan tentunya lebih ke pendekatan, tapi sejauh ini tidak ada 

hal sepertti itu. Mereka sudah paham bagaimana memaknai dan menjalankan pernikahan. 

Kalau ada yang beda biasanya itu juga telah mengikuti saran dan masukan misal hamil diluar 

nikah otomatis itu beda langsung dinikahkan saja, tapi itu hanya sedikit. 

11. Apakah pelaksanaan komunikasi ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan 

pelestarian pernikahan? 

Jawaban: komunikasi ini memang dilakukan oleh kami bagaiamana menjalankan pernikahan 

sesuai dengan apa yang telah diaturkan oleh pendahulu kami. Bagaimana proses timbal balik 

misal di mappetuada, ada namanya juga mammanu-manu ada kesepakatan yang dicari disitu. 
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INFORMAN 2 

Nama   : Wa’ Jappi 

Jabatan   : Penghulu 

Lokasi Wawancara : Amparita, Kabupaten Sidrap. 

PELESTARIAN PERNIKAHAN 

1. Bagaimana dengan pelestarian pernikahan dalam bentuk pratik tradisional yang 

melibatkan penggunaan adat istiadat, tarian, musik? 

Jawaban: tidak ada perubahan dan itupun terjaga, apa yang diucapkan itu 

tetap sama. Kita juga ada walinya cuman dari segi perbedaan, walinya harus 

mendampingi, hanya dari penghulu  

 
2. Bagaimana dengan pengetahuan adat istiadat, cerita dan simbol-simbol pernikahan? 

Jawaban: ya pasti orang menikah pasti tau ji, tidak ada ji sekolah, cuman cari 

pengetahuan sendiri misal sharing dengan sesama masyarakat tolotang 
3. Bagaimana dengan pelestarian dalam menjaga keaslian desain, bahan dan gaya 

perkawinan? 

Jawaban: penggunaan baju adat pakai jas mau pakai jas tutup dan terbuka 

tergantung style masing-masing dan tidak paten  
4. Bagaimana dengan pelestarian yang melibatkan para pengrajin tradisional dan 

pelestarian teknik dan desain yang digunakan? 

Jawaban: ukir-ukiran lamming perubahan ya tidak bisa dipungkiri kalau sudah 

modern ala-ala india bukan hanya dekorasi rumah dan pegantin ada juga 

sudah pakai kuteks. 

 

Respon selama adat dan istiadat tidak berubah karena itu hanya ornamen-

ornamen 
5. Bagaimana dengan pelestarian yang mencakup dokumentasi, penulisan buku, 

pembuatan arsip? 

Jawaban: kalau itu sebenarnya lebih kediajarkan dari orangtua. Masalah dokumentsi sekarang 

sudah terbuka dan bisa didokumentasikan siapapun. 
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6. Bagaimana dengan dukungan dan partisipasi masyarakat? 

Jawaban:  generasi muda pastinya selalu terlibat dan memiliki peran-peran penting dalam 

upacara pernikahan adat. Mereka bisa menjadi pengiring pengantin atau bagian dari prosesi 

adat tertentu. 

7. Bagaimana dengan pendidikan dan pelatihan yang melibatkan generasi muda? 

Jawaban: tidak ada ji tapi lebih kita diajarkan oleh orang tua lewat tutur kata 

dan selalu diingatkan dan berkomunikasi. Tidak ada ji sekolah, cuman cari 

pengetahuan sendiri misal sharing dengan sesama masyarakat tolotang 
Gaya komunikasi equalitarian style 

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan apakah secara terbuka dan dua arah? 

Jawaban: komunisi dilakukan dengan dua arah sebelum menikahkan juga pasti ada 

komunikasi timbal balik yang dilakukan. Tapi saat menikahkan hanya penghulu yang bicara 

beri pesan-pesan pernikahan. 

2. Apakah setiap komunikasi yang dilakukan setiap pihak diberikan kesempatan 

untuk menyamapikan pendapat? 

Jawaban: dan mereka bisa respon dan bertanya 
3. Apakah komunikasi yang dilakukan dalam suasana santai dan informal tanpa ada 

tekanan? 

Jawaban: iya berjalan santai semua orang bisa kasi masukan, dan bebas berkomunikasi. 

Cuman harus tau posisi saja dan saling menghargai. 

4. Apakah komunikasi yang dilakukan tetap berfokus pada membina hubungan baik 

untuk mencapai kesepakatan agar penyaluran informasi bisa berjalan baik? 

Jawaban: ya tentunya dilakukan untuk cari kesepakatan. Orang bisa kasi saran 

misal minta hari, ada hari baik dan buruk. Misal di orang bugis jatuh tali 

pusarnya. Nanti kalau diaksi hari, mereka bisa saran kasi tanggal dan hari 

sekian 
. 

5. Apakah komunikasi yang dilakukan lebih fokus kepada tujuan perubahan sikap 

dan tingkah laku agar sesuai dengan tujuan komunikasi untuk melestarikan 

budaya pernikahan? 

Jawaban: kalaupun ada yang melenceng, uwa yang bakal mengarahkan. 
6. Apakah komunikasi yang dilakukan bersifat dialog dan memungkinkan untuk 

diskusi? 
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Jawaban: cara penyampaian informasi bebas ji tergantung dari siapa yang berbicara dan 

audiensnya, 

7. Apakah komunikasi yang dilakukan lebih lama namun cermat karena adanya 

proses pemberian respon atau timbal balik? 

Jawaban:karena ada proses pengambilan keputusan tapi biasanya masyarakat akan terima ji 

karena memnag itu sudah menjadi aturan yang sudah ada sejak dulu.  

8. Apakah dalam berkomunikasi penerima pesan bisa memberikan opini sehingga 

memungkinkan terjadinya konflik? 

Jawaban: kalau misal kritik tidak ada yang sama sekali, karena itu sudah 

merubah budaya, tapi tidak ada yang sampai konflik 

 
9. Upaya komunikasi yang dilakukan ketika masyarakat lebih memilih untuk 

menjalankan pernikah modern disbanding tradisi pernikahan towani? 

Jawaban: sampai saat ini tidak ada yang meminta untuk menikah dengan 

seperti itu. Menikah modern, saya tidak tahu tapi sampai saat ini tidak ada 

yang pakai western style malahan sekarang pakai baju bodo lipa sutera  
 

10. Bagaimana komunikasi yang dilakukan ketika ada perbedaan cara pelestarian 

pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat satu dengan yang lainnya? 

Jawaban: kalaupun ada yang melenceng, uwa yang bakal mengarahkan 
11. Apakah pelaksanaan komunikasi ini dapat memberikan manfaat dalam 

meningkatkan pelestarian pernikahan? 

Jawaban: komunikasi ini memang digunakan bagaimana peran kita sebagai penghulu dan 

sebagai masyarakat tolotang tentunya ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan 

secara dua arah dan ada respon juga yang diberikan sama masyarakat. 
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INFORMAN 3 

Nama   : Soeparto 

Jabatan   : Masyarakat (Penyuluh Agama Hindu Tolotang) 

Lokasi Wawancara : Pangkajene, Sidrap. 

PELESTARIAN PERNIKAHAN 

1. Bagaimana dengan pelestarian pernikahan dalam bentuk pratik tradisional yang 

melibatkan penggunaan adat istiadat, tarian, musik 

Jawaban: iya tetap berlanjut sampai saat ini dan kesulitan tidak ada, kita 

tinggal melanjutkan apa yang menjadi warisan” 

“dari dulu sampai sekarang masih bertahan tidak ada perubahan, siapa yang 

memediasi adalah tokoh mulai dari musyawarahkan hari baik, berapa uang 

panai, jadi tokoh adat mengambil peran agar wari ini tidak dilanggar” 

 
2. Bagaimana dengan pengetahuan adat istiadat, cerita dan simbol-simbol pernikahan? 

Jawaban: ya orang menikah pasti tau apa yang dijalankan karena memang 

sebelum menikah pasti ada pengetahuan-pengetuhuan yang dibagiakan dari 

orang tua ataupun uwa’? 

 
3. Bagaimana dengan pelestarian dalam menjaga keaslian desain, bahan dan gaya 

perkawinan? 

Jawaban: saat menikah menggunakan pakaian adat bugis tolotang, masalah 

warna mengikut aturan atau wari yang sudah diaturkan 

 

4. Bagaimana dengan pelestarian yang melibatkan para pengrajin tradisional dan 

pelestarian teknik dan desain yang digunakan? 

 

Jawaban: kalau dari masyarakat kita tinggal menggunakan karena memang itu 

sudah disediakan dan tidak ada ji perbuhan signifikan ya ada perkembangan 

tapi tidak merubah secara keseluruhan. 

 
5. Bagaimana dengan pelestarian yang mencakup dokumentasi, penulisan buku, 

pembuatan arsip? 



126 

 

 
 

Jawaban: sama seperti yang diliat sekarang banyak dokumentasi tentang pernikahan tolotang 

jadi bentuk pelestarian juga itu.  

6. Bagaimana dengan dukungan dan partisipasi masyarakat? 

Jawaban:  masayarakat tentunya punya peran misal massarapo selalu dilibatkan bukan hanya 

yang pengantin tapi semua maysrakat tolotang akan terlibat karena ada asas kekeluargaan 

yang dijaga. 

7. Bagaimana dengan pendidikan dan pelatihan yang melibatkan generasi muda? 

Jawaban: kalau sekolah tidak ada, tapi kalau dari penyuluhan dilakukan lebih 

ke pencatatan pernikahan biar bisa masuk datanya. Sama ji dengan teman-

teman yang lain. Bisa juga lewat pengetahuan dari orang tua. 

 
Gaya komunikasi equalitarian style 

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan apakah secara terbuka dan dua arah? 

Jawaban:komunikasi dilakukan terbuka yang dilakukan dari orang tua atau 

dari tokoh adat. Karena memang ada orang yang memiliki peran untuk 

mengajarkan seperti ini selain orang tua di situlah salah satu peran tokoh adat. 

Jadi sebelum acara nikah bisa ke rumahnya di situ ada diberikan wejangan 

terkait dengan kehidupan berumah tangga.  

 
2. Apakah setiap komunikasi yang dilakukan setiap pihak diberikan kesempatan 

untuk menyamapikan pendapat? 

Jawaban: iya tentunya bisa kasi pendapat tapi itukan sudah ada atuaran kita 

tinggal menjalankan saja. Kecuali misal hari itu kita bisa sampaikan kepada 

uwa’. 

 
3. Apakah komunikasi yang dilakukan dalam suasana santai dan informal tanpa ada 

tekanan? 

Jawaban: iya tapi tetap menghormati karena posisi mereka kan sebagai orangtua, dan kita ini 

masyarakat sebagai anak, jadi ada sisi penghormatan meskipun tetap dalam suasana santai. 

4. Apakah komunikasi yang dilakukan tetap berfokus pada membina hubungan baik 

untuk mencapai kesepakatan agar penyaluran informasi bisa berjalan baik? 

Jawaban: iya tentunya karena ada kesepakatan memang yang dicari kalau kita 

menikah dan pernanya tokoh adat untuk memediasi dan menentukan hal-hal 

itu biar tercipta keseakatan dan nantinya itu yang dijalankan. 
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5. Apakah komunikasi yang dilakukan lebih fokus kepada tujuan perubahan sikap 

dan tingkah laku agar sesuai dengan tujuan komunikasi untuk melestarikan 

budaya pernikahan? 

Jawaban: iya karena memang itu dilakukan biar kitab isa mengikuti apa yang 

diaturkan dan kita juga merasa bangga karena melestarikannya. 

 

6. Apakah komunikasi yang dilakukan bersifat dialog dan memungkinkan 

untuk diskusi? 
Jawaban: iya secara musyawarrah, kita duduk bersama untuk mendengarkan dan juga 

memberi respon karena kita juga tetap bisa memberi kalau misalkan ada saran-saran atau 

permintaan. 

7. Apakah komunikasi yang dilakukan lebih lama namun cermat karena adanya 

proses pemberian respon atau timbal balik? 

Jawaban: iya biasanya butuh satu malam. Tapi dalam satu malam itu sudah bisa ditentukan 

apa-apa saja yang dilakukan, harinya, penentuan lain-lainnya. Itu dipimpin oleh uwa’.  

8. Apakah dalam berkomunikasi penerima pesan bisa memberikan opini sehingga 

memungkinkan terjadinya konflik? 

Jawaban: tidak ada ji konflik karena memang itukan sudah jadi atursn. 

Sebelum lahir pun itu sudah ada. Makanya kita tinggal melanjutkan saja. 

 
9. Upaya komunikasi yang dilakukan ketika masyarakat lebih memilih untuk 

menjalankan pernikah modern disbanding tradisi pernikahan towani? 

Jawaban: kalau saya justru merasa bangga dengan melakukan pernikahan ini. 

Karena tidak semua masyarakat toh memiliki aturan-aturan seperti itu. Dan 

saat menjalankan pun ada rasa kepuasaan tersendiri.  
10. Bagaimana komunikasi yang dilakukan ketika ada perbedaan cara pelestarian 

pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat satu dengan yang lainnya? 

Jawaban: iya kita tinggal manut saja apa yang sudah jadi aturan dan yang 

ditetapka, kan sebelumnya juga ada musyawarrah yang dilakukan, dan apa 

yang dijalankan saat menikah itukan jadi hasilnya. 
11. Apakah pelaksanaan komunikasi ini dapat memberikan manfaat dalam 

meningkatkan pelestarian pernikahan? 

Jawaban: komunikasi ini memang jadi yang penting karena ada timbal balik, kita sebagai 

masyarakat juga bisa memberikan saran-saran misal jumlah uang panai, hari dan uwa’ juga 

bisa mengarahkan sampai akhirnya ada keputusan dan itu kami jalankan, tidak ada paksaan 

apalagi konflik kita dirangkul karena memang posisi uwa’ sebagai orang tua dan kita ini 

adalah anak. 
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Wa Samang - Tokoh Adat, Kamis 6 Juli 2023 (Pangkajenne, Kabupaten Sidrap) 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wa Samang - Tokoh Adat, Kamis 6 Juli 2023 (Pangkajenne, Kabupaten Sidrap) 
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Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wa Jappi - Penghulu, Kamis 6 Juli 2023 (Amparita, Kabupaten Sidrap) 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wa Jappi - Penghulu, Kamis 6 Juli 2023 (Amparita, Kabupaten Sidrap) 
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Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soeparto - Masyarakat, Kamis 6 Juli 2023 (Pangkajene, Kabupaten Sidrap) 

Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soeparto - Masyarakat, Kamis 6 Juli 2023 (Pangkajene, Kabupaten Sidrap) 
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