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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat penting 

untuk dimiliki oleh setiap insan manusia di muka bumi ini.  

Dengan adanya ilmu pengetahuan, satiap tindakan atau 

perbuatan dapat ditakar sesuai pada tempatnya. Manusia 

sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal perlu untuk 

terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan melakukan 

inovasi agar kemudahan dalam menjalankan kehidupan dapat 

dirasakan oleh semua makhluk.  

 Buku ini membahas mengenai satu bagian dari ilmu 

pengetahuan yang memiliki peran penting terhadap 

perekembangan ilmu lainnya. Pembahasan megenai Bahasa, 

Sastra, dan Bahasa Daerah dalam buku ini diuraikan dengan 

jelas bahwa bahasa akan terus berkembang mengikuti 
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perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). 

Peran bahasa dalam kehidupan sehari-hari tentu dirasakan 

oleh semua manusia di belahan dunia ini, seperti yang 

diungkapkan oleh filsuf yang dikenal sebagai “Bapak” 

linguistik, yaitu Ferdinand De Saussure bahwa bahasa adalah 

ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa 

setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang 

berbeda dari kelompok yang lain. Kemudian, dilanjutkan 

oleh filsuf yang bernama Plato yang mengatakan bahwa 

bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantara 

onomata (nama benda atau sesuatu) dan rhemata (ucapan) 

yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara 

lewat mulut.  

 Pembahasaan kedua filsuf tersebut masih mengarah 

pada bahasa dalam arti yang sempit, yaitu bahasa 

lisan/tertulis yang digunakan oleh manusia pada umumnya 

untuk berkomunikasi atau saling menyebar informasi. Di luar 

dari kedua bahasa yang dimaksud, masih ada beberapa 
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bahasa yang digunakan oleh manusia sebagai alat 

komunikasi, seperti bahasa isyarat, bahasa tubuh, bahasa 

batin, dan bahasa pemrograman. Maka dari itu, peran bahasa 

sangat penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi karena ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan 

hasil kerja dari akal pikiran manusia yang dikembangkan 

secara berkelompok. Dalam situasi kerja berkelompok, 

sangat dibutuhkan bahasa.  

 Buku ini lebih lanjut membahas mengenai sastra. 

Cikal bakal ilmu sastra dipelopori oleh salah satu filsuf yang 

berasal dari Yunani, yaitu Aristoteles (384-322 SM) lebih 

dari 2000 tahun yang lalu telah menulis buku yang 

berjudul Poetica (bahasa Yunani) yang berarti puisi, penulis, 

pembuat. Tulisan ini memuat tentang drama tragedi dan teori 

literatur pada umumnya. Selanjutnya, istilah Poetica dalam 

kesusastraan disebut dengan bermacam istilah. Misalnya, 

W.H. Hudson menyebutnya dengan  The Study of 

Literature (studi literatur). Literature sendiri berasal dari 
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bahasa latin literatura yang berarti belajar, menulis, atau tata 

bahasa. Sastra juga didefenisikan sebagai pengungkapan dari 

fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan 

manusia dan masyarakat umum dan sebagai medium yang 

memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia (Mursal 

Esten:1978). Pentingnya sastra dalam perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi bukan sebagai wadah atau 

medianya, tetapi lebih kepada isi dan tampilan yang 

disuguhkan oleh teknologi untuk dinikmati manusia.  

Selanjutnya, buku ini membahas mengenai bahasa 

daerah sebagai bentuk identitas setiap kelompok masyarakat. 

Keberadaan bahasa daerah di setiap negara memberikan nilai 

positif tersendiri bagi masyarakat penuturnya. Bahasa daerah 

sebagai bagian dari budaya dan identitas masyarakat 

menunjukkan ciri dan keunikan masyarakat dalam suatu 

kelompok. Lebih spesifik penulis menguraikan satu bahasa 

daerah yang digunakan oleh masyarakat di  Sulawesi 

Selatan, Indonesia, yaitu bahasa Bugis, bahasa Makassar, 
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dan bahasaToraja. Konflik berkepanjangan yang dirasakan 

oleh masyarakat dan pemerintah saat ini adalah 

pemertahanan bahasa daerah. Sangat minim generasi muda 

yang menumbuhkan kesadaran dalam dirinya mengenai 

pentingnya pelestarian bahasa daerah. Hal ini perlu menjadi 

perhatian serius karena hilangnya bahasa daerah maka hilang 

pula identitas penuturnya. Dalam buku ini, diungkapkan 

bahwa dalam melestarikan bahasa daerah ada banyak cara, 

salah satunya dengan memanfaatkan teknologi.  Teknologi 

yang berkembang di era saat ini, Era Milenial dan Era 

Generasi Z, berperan penting dalam melestarikan dan 

memperkenalkan bahasa daerah. Tentu, hal ini diperlukan 

kreativitas dan keunikan agar dapat berterima di semua 

kalangan masyarakat. Dalam tulisan ini, diuraikan giat-giat 

yang dapat dilakukan dalam melestarikan bahasa daerah, 

terutama bahasa daerah yang mengalami penurunan penutur.  

 Buku yang memuat tiga keilmuan  (Bahasa, 

sastra, dan bahasa daerah) . “diramu” dengan sangat unik, 
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terutama dalam penjelasan setiap keilmuan  yang mudah 

dipahami dan dipaparkan dengan contoh yang sangat dekat 

dengan masyarakat. Penjelasan mengenai ilmu bahasa yang 

memuat informasi kebaruan, salah satunya mengenai 

neologisme diuraikan dengan bahasa yang informative 

beserta pembahasan mengenai pentingnya peran sastra dalam 

kehidupan manusia, dan pelestarian bahasa daerah sebagai 

identitas bangsa atau kelompok masyarakat penuturnya.  

Makassar, 18 Februari 2023 

Prof. Dr. Andi Sukri  Syamsuri, S.Pd., M.Hum.  

Dr. Umar Sulaiman, M.Pd. 

Hj. Andi Hasrianti, S.S., M.Pd. 

Penulis  
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BAB 1 

NEOLOGISME LINGUISTIK DI MASA PANDEMI 

COVID-19: STUDI KASUS DI INDONESIA DAN 

MALAYSIA 

 

A. PENDAHULUAN  
Tulisan ini  mengeksplorasi dan mendeskripsikan  

munculnya neologisme selama pandemi Covid-19 di 

Indonesia dan Malaysia. Neologisme didefinisikan sebagai 

"kata atau ungkapan baru, atau makna baru untuk kata yang 

sudah ada" dalam Cambridge Dictionary (Cambridge 

University Press, 2022). Neologisme adalah bahasa yang 

sudah ada dan dibentuk dengan makna baru  (Awadh & 

Syafiull, 2020; Bose, 2013; Jamet, 2018), atau bentuk 

linguistik dengan makna baru (Al-Salman & Haider, 2021; 

Hacken & Koliopoulou, 2020) yang belum memasuki 

kosakata aktif sebagian besar penutur asli bahasa tersebut 

(Adelstein & Boschiroli, 2021; Jamet, 2018; Kalugina dkk., 

2019). Hal ini muncul karena terminologi dan kesenjangan 

konseptual (Adelstein & Boschiroli, 2021; Al-Salman & 

Haider, 2021; Haddad & Montero-Martinez, 2020) atau 
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pengenalan konsep-konsep baru dalam suatu bahasa (Bose, 

2013; Hacken & Koliopoulou, 2020; Lei dkk., 2021).  

Pandemi Covid-19 berdampak pada sistem kesehatan, 

ekonomi, politik, serta aspek linguistik dan adopsi kata atau 

frasa baru (Becken et al., 2021; Biró et al., 2021; Lei dkk., 

2021; Trzaskawka & Kic-Drgas, 2022; Wilson, 2021). 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa banyak 

konsep dan neologisme baru dalam bahasa di seluruh dunia 

terbentuk selama pandemi Covid-19 (misalnya, He et al., 

2020; Murray, 2021; Raitskaya & Tikhonova, 2021; Wang & 

Huang, 2021; Yandell, 2020; Zholobova, 2021). Umumnya, 

banyak orang memiliki kekhawatiran tentang virus dan 

epidemi dan mencari-cari yang mencerahkan untuk 

mengatasi situasinya. Banyak istilah dan frasa medis yang 

berkaitan dengan Covid-19 dapat ditemukan setiap hari 

karena bahasa berhubungan langsung dengan kehidupan 

sosial dan perubahan dengan perkembangan zaman. 

Penggunaan istilah atau konsep baru ini menunjukkan 
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perkembangan dan dinamika bahasa selama pandemi (Asif et 

al., 2021; Lei dkk., 2021; Wicke & Bolognesi, 2020). 

Misalnya, berbagai frasa atau istilah untuk virus corona, 

termasuk akronim (nCov) dan singkatan (2019-nCoV) telah 

digunakan selama pandemi Covid-19. 

Penekanan studi pada neologisme baru sangat penting 

untuk menjembatani kesenjangan linguistik dalam 

menyebarkan pengetahuan ilmiah dan berfungsi sebagai 

sarana komunikasi antara para profesional dan orang awam 

selama Covid-19 (He et al., 2020; Yandell, 2020; Zholobova, 

2021). Selain itu, studi neologisme membantu penutur asli 

bahasa dalam memahami aspek morfologisnya dan beberapa 

atributnya (Haddad & Montero-Martinez, 2020; Trzaskawka 

& Kic-Drgas, 2022; Vaishali & Rukmini, 2021). Beberapa 

penelitian telah menganalisis neologisme yang terbentuk 

selama Covid-19. Misalnya, Chojnacka-Kuraś dan 

Falkowska (2021) menyelidiki neologisme yang dibentuk di 

Polandia. Banyak bahasa Polandia dibentuk sebagai turunan 
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dan neosemantisisme baru yang mengacu pada pandemi 

Covid-19, seperti antycovido wiec, covidiota, kaganiec, 

coronasceptyk, coronaściema, dan coronabzdura.  

Kovbasyuk (2021) juga menyelidiki kata-kata yang 

digunakan di Jerman dan Ukraina. Jumlah kata yang 

terbentuk dan jenis kata baru berbeda secara kuantitatif di 

kedua negara. Vaishali dan Rukmini (2021) menyatakan 

bahwa 11 neologisme yang terkait dengan Covid-19 

ditemukan melalui tagar #newnormal, #oldnormal, 

#quarantine, #lockdown, #pandemic, dan #corona. 

Zholobova (2021) juga menemukan 93 neologisme dalam 

bahasa Spanyol terkait pandemi. Demikian pula, Haddad & 

Montero-Martinez (2020) mengeksplorasi neologisme Arab, 

sementara Biró et al. (2021) mengubah bahasa Hongaria dan 

Rumania untuk melaporkan bentuk dan jumlah neologisme 

yang terbentuk melalui covid-19.  

Fenomena neologisme telah disorot di beberapa negara 

di seluruh dunia. Namun, neologisme dan kaitannya dengan 
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pandemi Covid-19, khususnya di Indonesia dan Malaysia, 

masih baru. Belum ada penelitian yang mencoba menyelidiki 

fenomena neologisme dalam bahasa Indonesia dan Melayu. 

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menyempurkan 

temuan terkait neologisme dengan mengkaji bentuk dan 

perbandingan neologisme yang terbentuk.  Bahasa Indonesia 

dan Malaysia adalah dua bentuk standar melayu modern 

setelah Perang Dunia Kedua (Müller, 2014; Ricci, 2013). 

Tidak banyak perbedaan antara kedua bahasa tersebut, 

namun, latar belakang historis, politik, dan perlakuan yang 

berbeda menyebabkan perbedaan dalam tata bahasa, 

terminologi dan kosa kata, pengucapan, dan penekanan kata 

dalam dua bentuk standar modern yang digunakan (Graf, 

2011; Himmelmann & Adelaar, 2004). Penelitian ini 

diarahkan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan 

penggunaan kata, frasa, klausa, kalimat, singkatan, dan 

akronim di masa pandemi Covid-19. Ini berfokus pada 
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bentuk dan perbedaan neologisme dalam bahasa Indonesia 

dan Melayu. 

B. KAJIAN  PUSTAKA 
 

1. Neologisme dan Bahasa 
 

Nelogisme menciptakan kata-kata baru dalam bahasa 

yang belum secara aktif diucapkan oleh sebagian besar 

penutur asli bahasa itu (Adelstein & Boschiroli, 2021; Bose, 

2013; Jamet, 2018; Kalugina dkk., 2019).  Secara umum, 

neologisme berfokus pada aspek linguistik dan mewakili 

bidang kehidupan lainnya (Al-Salman & Haider, 2021; 

Hacken & Koliopoulou, 2020).  Neologisme diciptakan 

untuk mengatasi tuntutan tertentu, yang sebagian besar 

memiliki makna tunggal (Awadh & Syafiull, 2020; Kalugina 

dkk., 2019).  Dalam konteks sosial dan budaya, ini mengacu 

pada variasi bahasa dalam masyarakat. Hal ini biasanya 

muncul karena terminologi dan kesenjangan konseptual 

(Adelstein & Boschiroli, 2021; Al-Salman & Haider, 2021; 
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Haddad & Montero-Martinez, 2020) atau pengenalan 

konsep-konsep baru dalam suatu bahasa (Bose, 2013; 

Hacken & Koliopoulou, 2020; Lei dkk., 2021). Sebagian 

besar penutur asli bahasa tersebut tidak menggunakan 

neologisme, yang muncul dengan gagasan baru (Jamet, 

2018). Ini membentuk kategori linguistik yang menandakan 

komponen modifikasi bahasa, yang tidak statis tetapi 

dinamis.  

Guerra (2016:529) mengatakan “As object of 

knowladge, neologisms are relative units that can only be 

identified when plced in a spesific time periode, discursive 

context and enunciative perspective” sebagai objek 

pengetahuan, neologisme dalam unit relatif yang hanya dapat 

diidentifikasi jika ditempatkan dalam periode waktu tertentu, 

konteks diskursif, dan perspektif pelafalan. Pandangan ini 

mengisyaratkan bahwa pembatasan neologisme dapat dilihat 

dari beberapa perspektif. Cabre (1998:205) secara eksplisit 

mengemukakan empat parameter untuk mengidentifikasi 
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neologisme, yaitu parameter diakronis, parameter 

leksikografis, parameter ketidakstabilan sistem, dan 

parameter psikologis. 

Pertama, parameter diakronis, yakni suatu satuan 

lingual. Parameter ini menggunakan perspektif waktu untuk 

mengidentifikasi sebuah neologisme. Kata yang dalam kurun 

waktu tertentu terdapat di dalam sistemleksikon sebuah 

bahasa dapat disebut sebagai neologisme. Namun, pada 

dasarnya tidak ada tolok ukur yang betul-betul mampu 

mengamati kemunculan kata baru tersebut. Namun demikian, 

kamus sebagai represntasi kekayaan sebuah kata  dapat 

menjadi salah satu sarana untuk melihat kemunculan kata 

tersebut. 

Kedua, parameter leksikografis, yaitu suatu satuan 

lingual adalah neologisme jika belum ada dalam kamus. 

Parameter ini mengacu pada semua kata yang tidak 

dilembagakan di dalam kamus. Tolok ukur parameter ini 

meski tampak jelas, tetapi sejatinya tidak cukup konkret. Hal 
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ini karena tidak semua kata yang diciptakan yang berada di 

luar kamus dapat disebut sebagai neologisme. Beberapa kata 

bisa masih merupakan protologisme bahkan merupakan 

nonce word (kata sesekali). 

Ketiga, ketidakstabilan sistematis, yaitu suatu satuan 

lingual adalah neologisme jika memunculkan tanda-tanda 

ketidakstabilan formal. Parameter ini mengacu pada 

penggunaan neologisme, baik dalam wujud tuturan maupun 

tulisan.  

Keempat, parameter psikologis, yaitu suatu satuan 

lingual adalah neologisme jika penutur bahasa tersebut 

menganggapnya sebagai satuan lingual baru. Parameter 

inicenderung sangat subjektif sebab bersifat lebih personal. 

Namun, dalam kajian psikologis atau secara multidisiplin 

(psikolinguistik) sangat tepat menggunakan parameter 

tersebut dalam identifikasi neologisme.  
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Bauer & Laurie (1996) kemudian membagi neologisme 

sesuai dengan tahap pembentukan. Pertama, pembentukan  

mengacu pada bagaimana pengguna bahasa secara spontan 

membuat leksem baru yang merespons kebutuhan spesifiks. 

Pada tahap ini, leksem yang tidak stabil hanya diterima dan 

digunakan oleh kelompok kecil dan belum diterima secara 

kelembagaan. Kedua, tahap kelembagaan membagi leksem 

menjadi fase difusi dan penerimaan. Ketiga, leksikalisasi 

terjadi ketika leksem baru diterima dan dipelajari secara 

linguistik ketika diintegrasikan ke dalam bahasa dan 

memperoleh makna asli.1 

Penting untuk dipahami bahwa salah satu aspek 

penting dalam memahami pembentukan istilah baru adalah 

bentuknya.  Haddad dan Montero-Martinez (2020) 

menjelaskan bahwa proses pembentukan istilah berkaitan 

dengan komposisi morfem dan biasanya bervariasi 

                                                             
1 Bauer, L., & Laurie, B. (1996). Pembentukan Kata Bahasa Inggris. 

Pers universitas Cambridge. 
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berdasarkan (1) jumlah morfem, (2) jenis morfem, kata 

turunan atau majemuk, (3) kombinasi kata yang membentuk 

terminologi atau frasa majemuk, (4) satuan bahasa yang 

disederhanakan, seperti akronim dan singkatan. Sedangkan 

Asif et al. (2021) membagi proses pembuatan kata, 

peminjaman, dan variasi leksikal menjadi tiga komponen. 

Pertama, penyimpanan leksikal terjadi ketika pembicara 

membuat kata yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua, 

penyimpangan leksikal menghasilkan neologisme yang 

mengacu pada penciptaan kata-kata baru di mana aturan 

yang ada (pembentukan kata) diterapkan oleh generalisasi. 

Ketiga, kata-kata baru (neologisme) dibentuk antara unit 

linguistik, seperti kata dan frasa, klausa, atau domain 

leksikologis yang unik. Atas dasar itu, penelitian ini 

mengkaji neologisme dalam hal penggunaan kata, frasa, 

klausa, kalimat, akronim, dan singkatan. Ini menggambarkan 

konsep atau istilah baru dalam bahasa Indonesia dan Melayu 

selama pandemi Covid-19.  
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2. Neologisme: Kajian Perkembangan Bahasa di 

Masa Pandemi Covid-19 

Covid-19 yang telah mempengaruhi hampir setiap 

negara, telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia 

(Vaishali & Rukmini, 2021; Wicke & Bolognesi, 2020). 

Perubahan ini terjadi dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan 

politik, serta dalam linguistik dan adopsi kata atau frasa baru 

di seluruh dunia (Becken et al., 2021; Biró et al., 2021; Lei 

dkk., 2021; Trzaskawka & Kic-Drgas, 2022; Wilson, 2021). 

Covid-19 telah memunculkan berbagai penggunaan konsep, 

istilah, atau kosakata baru di masyarakat sepanjang sejarah 

epidemi dan pandemi. Penggunaan istilah atau konsep baru 

ini menunjukkan perkembangan dan dinamika bahasa (Asif 

et al., 2021; Lei dkk., 2021; Wicke & Bolognesi, 2020). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah entitas 

internasional yang telah menciptakan banyak neologisme 

dalam semua bahasa resminya, termasuk bahasa Arab, 

selama wabah Covid-19 (Haddad &Martinez, 2020). 

Berbagai frasa atau terminologi (coronavirus), akronim 
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(nCov), singkatan (2019-nCoV) telah digunakan untuk 

merujuk pada variabel serupa. 

Penggunaan istilah atau konsep baru muncul untuk 

mengatasi masalah kesenjangan linguistik dalam 

menyebarluaskan informasi ilmiah dan menjadi sarana 

penghubung komunikasi antara profesional dan orang awam 

(Haddad &Montero-Martinez, 2020; Trzaskawka & Kic-

Drgas, 2022; Zholobova, 2021). Dalam kondisi ini, 

neologisme muncul sebagai dimensi komunikatif yang 

signifikan. Sangat penting untuk menyampaikan informasi 

kepada setiap individu (Awadh & Syafiull, 2020; Zholobova, 

2021). Misalnya, dalam kasus awal pandemi, istilah dari 

bahasa asing (Inggris) muncul, seperti lockdown, social 

distancing, dan sars-cov-2, tanpa menerjemahkan bahasa 

tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, istilah 

duduk di rumah, epidemi, pengembaraan, dan beberapa 

istilah lainnya muncul di Malaysia. Mereka tentu 
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memperkaya kosakata baru bagi penutur bahasa Indonesia 

dan Melayu di Malaysia. 

Fenomena neologisme sebagai bentuk perkembangan 

bahasa telah meningkatkan minat untuk mempelajari 

neologisme dalam dua tahun terakhir (misalnya, Asif et al., 

2021; Haddad & Montero-Martinez, 2020; Dia dkk., 2020; 

Vaishali & Rukmini, 2021). Baru-baru ini, Asif et al. (2021) 

meneliti fenomena neologisme untuk mengeksplorasi 

bentuk-bentuk baru penciptaan kata berdasarkan tiga 

komponen neologisme: pembentukan kata, peminjaman, dan 

penyimpangan leksikal. Data tersebut bersumber dari artikel, 

buku, Oxford Corpus, dan media sosial dari Januari hingga 

April 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa kebanyakan orang 

di media sosial dan pemerintah negara bagian mengubah cara 

kata-kata digunakan dalam kata benda, kata sifat, dan kata 

kerja selama wabah. Selain itu, singkatan dan akronim juga 

digunakan sehubungan dengan situasi Covid-19. Neologisme 
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juga telah membantu menyebarkan tanda-tanda dari berbagai 

praktik sosial dan agama di seluruh dunia. 

Lei et al. (2021) menyelidiki kemunculan Covid-19 

yang berfokus pada strategi untuk menciptakan neologisme, 

hubungan antara strategi dan preferensi penggunaan, dan 

korelasi antara data penggunaan internet dan data 

epidemiologis.2 Data tersebut dikumpulkan dari penggunaan 

internet dari Desember 2019 hingga Juni 2020 dari Indeks 

Baidu, termasuk lima kategori varian nama Covid-19. 

Hasilnya menunjukkan bahwa neologisme yang muncul 

tidak memiliki spesifikasi, menstigmatisasi nama, brand 

dalam peresmian, dan nama resmi. Sementara itu, Haddad 

dan Martinez (2020) menyelidiki neologisme dalam bahasa 

Inggris dan padanan bahasa Arab dan memeriksa kesesuaian 

menggunakan istilah 'coronavirus' di media massa Inggris 

                                                             
2 Lei, S., Yang, R., & Huang, C. R. (2021). Neologisme yang 

muncul: Sebuah studi tentang makna yang muncul dengan bentuk-
bentuk yang bersaing berdasarkan enam bulan pertama COVID-19. 
Lingua, 258. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2021.103095  

 

https://doi.org/10.1016/j.lingua.2021.103095
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dan Arab. Studi ini merekomendasikan bahwa membuat 

neologisme bahasa Inggris versi Arab bisa sangat penting 

untuk membantu penutur asli bahasa Arab memahami aspek 

dan atribut morfologis. 

Fenomena neologisme telah disorot di beberapa negara 

di dunia. Namun, neologisme dan kaitannya dengan pandemi 

Covid-19, khususnya di Indonesia dan Malaysia, masih baru. 

Belum ada penelitian yang berusaha menyelidiki fenomena 

Indonesia dan Melayu selama pandemi Covid-19. Oleh 

karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan ini 

dengan menyelidiki bentuk neologisme menggunakan 

kerangka kerja yang diadaptasi dari model Asif et al. (2021), 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Selanjutnya, 

penelitian ini mengeksplorasi dan menjelaskan bentuk-

bentuknya dengan menggunakan kata, frasa, klausa, kalimat, 

singkatan, dan akronim. 
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C. METODE 

1. Desain Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan penjelasan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih 

karena memiliki karakteristik pendekatan kualitatif, yaitu 

natural setting, purposive, main core instrument, analytical 

descriptive, inductive data analysis, idiographic 

interpretation, dan prioritizing the meaning behind the data 

(Miles et al., 2018). Selain itu, studi kualitatif 

menggambarkan dan menjelaskan bentuk-bentuk neologisme 

menggunakan kata, frasa, klausa, dan akronim yang muncul. 

2. Populasi  

 

Penelitian ini melibatkan12.8 peserta dari dua negara, 

Indonesia dan Malaysia dengan masing-masing 64 peserta. 

Pesertanya adalah mahasiswa Muhammadiyah  di Makassar, 

Indonesia, dan Tun Hussein Onn University di Malaysia. 

Jurusan dan jenjang pendidikan peserta tidak ditentukan atau 



18 
 

dipilih secara acak. Latar belakang bahasa yang digunakan 

adalah bahasa Indonesia dan Melayu.  

3. Prosedur Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari dua belas 

pertanyaan dalam bentuk pertanyaan terbuka dan tertutup. 

Sebelum digunakan, kuesioner dinilai oleh tiga ahli; dua dan 

satu ahli dari Universitas Muhammadiyah dan Tun Hussein 

Onn. Hal ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas kuesioner untuk mengumpulkan data studi. Uji 

reliabilitas dan validitas menggunakan analisis Alpha 

Cronbach menunjukkan > 0,60. Kuesioner yang telah 

disusun adalah valid dan dapat diandalkan untuk digunakan 

dalam memperoleh data studi. Selanjutnya, kuesioner yang 

diuji dibagikan kepada siswa menggunakan formulir google. 

Distribusi kuesioner akan dimulai pada 13-16 Desember 

2021. 
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Kuesioner yang diisi peserta selanjutnya dikategorikan 

menurut negara dan institusi asal. Selanjutnya, jawaban 

peserta diurutkan berdasarkan kriteria inklusi, antara lain: (1) 

mahasiswa dari perguruan tinggi terpilih yang ditandai 

dengan nomor identifikasi mahasiswa, (2) mengisi data 

identitas diri yang lengkap dan benar, dan (3) pertanyaan 

yang diajukan mendapatkan jawaban responden yang sama 

hanya membutuhkan satu untuk menghindari banyak data 

yang berlebihan. Setelah memilah jawaban peserta, langkah 

selanjutnya adalah mengumpulkan data terkait neologisme di 

Indonesia dan Malaysia. Pengumpulan data dilakukan 

dengan mengacu pada teknik membaca tanda yang 

diperkenalkan oleh Sudaryanto (2015). Ada tiga langkah 

menggunakan teknik mark-up, yaitu (1) membaca isi 

jawaban kuesioner dari peserta secara sekilas tanpa coding, 

(2) membaca isi jawaban kuesioner berulang kali dan 

memberikan kode, dan (3) mengkategorikan dan mentransfer 

data ke dalam matriks pengumpulan data. 
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4. Analisis data 

Proses analisis data diklasifikasikan menjadi tiga tahap 

kegiatan interaktif, yaitu pengurangan data, penyajian data, 

dan pembungkasan/verifikasi (Miles et al., 2018). 

Pengurangan data adalah tahap pertama, dan kegiatan yang 

dilakukan adalah menyortir dan memisahkan data sesuai 

dengan subkategori. Pemilahan data ini dilakukan dengan 

menganalisis bentuk-bentuk neologisme di Indonesia dan 

Malaysia mengenai penggunaan kata, frasa, klausa, dan 

akronim. Kedua adalah penyajian data, dan kegiatan diawali 

dengan mentransfer hasil klasifikasi data yang disajikan 

dalam matriks pengumpulan data. Penyajian pemaparan data 

menggunakan alat di cloud kata untuk menyoroti neologisme 

sebelum perbandingannya. Selanjutnya, data disajikan dalam 

awan kata, dan gambar ditafsirkan dan dijelaskan. Pada tahap 

akhir, ditarik kesimpulan/verifikasi. Verifikasi secara 

integral terkait dengan kesimpulan, yang memerlukan 

peninjauan beberapa data untuk memeriksa ulang atau 

memverifikasi kesimpulan yang muncul. Hal itu dilakukan 
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secara terus menerus selama tidak ditemukan hal baru 

tentang neologisme selama pandemi Covid-19 di Indonesia 

dan Malaysia. 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

1. Hasil penelitian 
 

Analisis data menemukan bentuk-bentuk neologisme 

yang terdiri dari enam kategori, yaitu penggunaan kata, frasa, 

klausa, kalimat, singkatan, dan akronim. Dari keenam 

kategori tersebut, penggunaan singkatan dan  kata-kata 

tersebut yang masing-masing mendominasi di Indonesia dan 

Malaysia.  

Penggunaan Kata 

Dari analisis data tersebut, terdapat perbedaan 

neologisme dari penggunaan kata antara Indonesia dan 

Malaysia. Di Indonesia, kata-kata baru tidak ditemukan, dan 

ini berbeda dengan Malaysia, yang menunjukkan berbagai 
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kata baru yang muncul. Hasil yang dianalisis menunjukkan 

bahwa delapan kata baru muncul di Malaysia. Grafik berikut 

menggambarkan terminologi baru antara Indonesia dan 

Malaysia sebagai informasi tambahan.  

Penggunaan frasa 

Frasa yang terkait dengan unit bahasa menunjukkan 

kombinasi dua kata atau lebih yang tidak prediktif. Dari data 

studi yang dianalisis, Indonesia dan Malaysia memunculkan 

neologisme dengan menggunakan lima dan empat kategori 

frasa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 

lebih banyak frasa daripada Malaysia dalam menjelaskan 

fonem Covid-19 di masyarakat. Namun, perbandingan 

jumlah proporsi frasa ini tidak dapat digeneralisasi. 

Perbandingan frasa antara Indonesia dan Malaysia 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Penggunaan Klausa 
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Klausa adalah unit tata bahasa yang mengandung 

predikat dan dapat menjadi kalimat. Dari data yang 

dianalisis, ada berbagai bentuk neologisme mengenai klausa. 

Dalam hal frekuensi kejadian dalam data, penggunaan 

klausul oleh Malaysia lebih lazim, memiliki empat kategori 

berbeda, sementara Indonesia hanya memiliki satu. 

Perbandingan neologisme dari penggunaan klausa disajikan 

dalam gambar berikut. 

Penggunaan kalimat 

Kalimat tersebut mengacu pada kesatuan ucapan yang 

mengekspresikan konsep pemikiran dan perasaan. Dari data 

yang dianalisis, bentuk neologisme dalam penggunaan 

kalimat selama pandemi Covid-19 di Indonesia dan Malaysia 

cenderung kurang dibandingkan kategori lain seperti frasa 

dan klausa. Sayangnya, tidak ada data studi mengenai 

neologisme dalam hal kalimat. Di Malaysia, hanya ada satu 

bentuk dalam hal hukuman. Hukuman di Malaysia adalah 

perintah dari tenaga medis yang berasal dari bahasa Inggris, 
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seperti face shield. Mereka mengimbau untuk menggunakan 

penutup wajah sebagai tindakan pencegahan terhadap Covid-

19. Bentuk neologisme dalam hal penggunaan kalimat 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

Penggunaan Singkatan 

Singkatan berupa huruf atau kombinasi, dan 

neologisme dari aspek tersebut cukup beragam selama 

periode Covid-19, khususnya di Indonesia. Sementara itu, di 

Malaysia, data studi yang dianalisis minim dan penggunaan 

singkatan baru yang muncul hanya ditemukan dalam tiga 

kategori. Singkatan yang muncul di Indonesia berasal dari 

istilah medis, insentif, atau kebijakan pemerintah yang 

menangani pandemi Covid-19 dan pro-Kem, yang mengacu 

pada kondisi sosial. Singkatan baru juga berasal dari 

kebijakan dan program pemerintah yang digunakan di 

berbagai media sosial terkait penanganan pandemi. 

Perbandingan singkatan yang digunakan ditunjukkan pada 

gambar berikut. 
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Penggunaan Akronim 

Akronim adalah bentuk singkat dalam kombinasi huruf 

atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan diucapkan 

sebagai kata-kata alami. Dari data peserta, neologisme dari 

penggunaan akronim hanya ditemukan di Indonesia. 

Akronim tersebut sering digunakan dalam istilah medis dan 

istilah prokem di media sosial. Berikut ini menggambarkan 

neologisme dari penggunaan akronim selama pandemi 

Covid-19. 

2. Pembahasan 
 

Penelitian ini menunjukkan enam kategori neologisme, 

yaitu penggunaan kata, frasa, klausa, kalimat, singkatan, dan 

akronim. Penggunaan kata ini lebih dominan di Malaysia 

daripada di Indonesia. Penggunaan kata di Indonesia dari 

data yang dianalisis tidak ditemukan, sedangkan Malaysia 

memperoleh delapan kategori (lihat Gambar 3). Kata baru ini 

berasal dari istilah medis yang digunakan untuk memberikan 
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informasi. Ungkapan tersebut tampaknya lebih banyak 

digunakan di Indonesia daripada di Malaysia. 

Indonesia hanya memiliki satu kategori klausul, 

sedangkan Malaysia memiliki empat kategori. Penggunaan 

kalimat hanya ditemukan di Malaysia, dan singkatan lebih 

dominan di Indonesia. Selain itu, penggunaan akronim tidak 

ditemukan di Malaysia. Berbagai bentuk neologisme yang 

muncul tidak dapat dipisahkan dari kesenjangan konseptual 

dan terminologis untuk menjelaskan fenomena Covid-19 di 

masyarakat (Haddad &Martinez, 2020). Neologisme sebagai 

fenomena linguistik muncul karena kepekaan terhadap 

evolusi sosial dan budaya masyarakat (Lei et al., 2021). 

Hasilnya menunjukkan bahwa singkatan dan kata-kata 

adalah bentuk neologisme yang diciptakan. Misalnya, di 

Indonesia, singkatan digunakan untuk memberikan saran 

pendidikan dan kebijakan terkait Covid-19 (lihat Gambar 7), 

sedangkan di Malaysia, mereka lebih dominan dalam 

menggunakan kata-kata (lihat Gambar 3). Penggunaannya 
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dominan karena bentuk neologisme mudah dipahami dan 

diterima di masyarakat. Selain itu, singkatan dan kata-kata 

muncul lebih karena lebih mudah diproses dalam memori 

kerja daripada klausa dan kalimat (Rudner, 2018). Memori  

kerja menyediakan platform untuk pemrosesan bahasa 

dengan menyimpan informasi dalam pikiran dan 

mengintegrasikan informasi baru selama pemrosesan wacana 

(Rudner, 2018).  

Fenomena neologisme lebih dominan berakar pada 

istilah medis yang sebelumnya tidak diketahui oleh 

masyarakat umum. Sebab, Covid-19 merupakan fenomena 

medis yang saat ini sedang terjadi. Selama pandemi ini, 

istilah medis diproduksi untuk membentuk pemahaman 

konseptual dan kecukupan komunikatif (Haddad &Martinez, 

2020). Bentuk neologisme di Indonesia dan Malaysia selama 

pandemi Covid-19 merupakan bentuk pengganti. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) adalah entitas internasional yang 

telah menghasilkan banyak neologisme dalam bahasa Inggris 
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(Haddad & Martinez, 2020). Pada hari-hari awal pandemi, 

kata-kata baru dari bahasa Inggris muncul, seperti jarak 

sosial dan pelindung wajah. Kedua kosakata ini digunakan di 

seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Namun, 

mereka telah diganti dengan menjaga jarak dan mengenakan 

penutup wajah. 

Neologisme merupakan fenomena linguistik 

dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang 

dilakukan di berbagai negara. Misalnya, temuan ini dapat 

dibandingkan dengan (Chojnacka-Kuraś & Falkowska, 

2021), yang menyelidiki neologisme yang terbentuk di 

Polandia, seperti antycovido wiec, covidiota, kaganiec, 

coronasceptyk, coronaściema, dan coronabzdura. Ini juga 

dibandingkan dengan temuan Kovbasyuk (2021), dimana 

sebuah penelitian dilakukan pada neologisme di Jerman dan 

Ukraina. Vaishali dan Rukmini (2021) menemukan 11 

neologisme, sementara Zholobova (2021) menemukan 93 

terkait Covid-19. Demikian pula, kajian Haddad dan 
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Montero-Martinez (2020) menyelidiki neologisme dalam 

bahasa Arab, sementara Biró et al. (2021) mengubah bahasa 

Hongaria dan Rumania. Secara umum, beberapa penelitian 

ini menyimpulkan bahwa ada beberapa neologisme selama 

pandemi Covid-19. Selain itu, fenomena tersebut 

menggambarkan dinamika bahasa yang terjadi di seluruh 

dunia. 

 Menurut (Suyuti & Mastoyo, 2019) dalam penelitian 

yang berjudul “Keberterimaan Neologisme dalam 

Masyarakat Bahasa Indonesia” menemukan bahwa ada tiga 

kategori neologisme, yaitu neologisme bentuk, neologisme 

semantik, dan neologisme keasingan/pinjaman. Neologisme 

bentuk merupakan pembentukan kata/istilah dengan 

menggunakan kata-kata yang sudah ada. Neologisme 

semantik merupakan penggunaan kata yang sama dengan 

memunculkan makna baru.  Neologisme keasingan yaitu 

neologisme yang diadaptasi dari bahasa lain yang 

menggunakan  bentuk dan  ejaan dari negara tersebut. 
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Berikutnya, perbedaan yang lebih signifikan mengenai 

neologisme kedua negara tersebut berkaitan dengan jenis 

neologisme itu sendiri. Beberapa neologisme dalam bahasa 

Indonesia termasuk jenis neologisme keasingan, seperti red 

zone, yellow zone, orange zone, green zone dan WFH  (Work 

Frome Home).  Sedangkan, untuk bahasa Melayu 

neologisme yang terbentuk termasuk jenis neologisme bentuk 

dan neologisme semantik. Neologisme bentuk dan semantik 

dalam bahasa Melayu di Malaysia, seperti Penjarakan sosial, 

Perintah berkurung, 1 meter, duduk di rumah, kita jaga kita, 

jaga jarak, kawalan pergerakan, tular, cakna, dan 

gentayangan. Kata-kata tersebut sudah digunakan sebelum 

pandemi Covid-19 hanya saja pada saat pandemi Covid-19 

dimodifikasi sesuai situasi, perintah, dan kondisi saat itu.  

E. KESIMPULAN 
 

Dapat dilihat bahwa pembuatan istilah dan proses 

leksikalisasi tidak hanya tersedia dalam domain bahasa 

khusus. Virus baru dan penyembuhannya secara alami 
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menyebabkan munculnya konsep dan nama baru. Dalam 

jargon Covid-19 yang digunakan dalam bahasa sehari-hari, 

kita dapat menemukan istilah baru, istilah slang, singkatan, 

frasa, dan lain-lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kata, 

kalimat, singkatan, frasa, dan klausa neologisme terbentuk di 

Malaysia selama Covid-19 sedangkan akronim, singkatan, 

frasa, dan klausa diproduksi di Indonesia. Indonesia 

menggunakan singkatan untuk neologisme agar lebih mudah 

diingat, tetapi Malaysia lebih memilih bentuk kata. Tidak ada 

neologisme berupa kata dan kalimat di Indonesia. 

Sebaliknya, di Malaysia, tidak ada neologisme dalam bentuk 

akronim. Ada 20 neologisme yang terbentuk di Malaysia dan 

16 neologisme yang terbentuk di Indonesia, namun, hanya 

kata " jaga jarak" yang memiliki bentuk dan arti kata yang 

sama. 

Dalam penelitian ini,batasannya terletak pada jumlah 

responden, dan disarankan dalam studi lebih lanjut untuk 

memperkaya jumlah responden dan populasi untuk 
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mensupport hasil yang telah diperoleh. Implikasi dari kajian 

ini adalah penambahan kosakata baru dalam kamus Bahasa 

Indonesia dan Malaysia. Kosakata dan istilah baru dapat 

digunakan di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, 

untuk melaporkan pandemi Covid-19 di kedua negara ini. 

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah 

memahami istilah-istilah yang terkandung di dalamnya dan 

mengurangi kesalahpahaman dalam menafsirkan informasi. 

Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 telah memberikan 

dampak positif bagi perkembangan bahasa Indonesia dan 

Malaysia. 

3. Lampiran  

Deskripsi neologisme yang terbentuk dalam bahasa 

Indonesia 

Tabel 2. 
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No  Neologisme Deskripsi 

1 Red Zone 

 

Zona merah dalam bahasa Inggris "Red Zone" adalah 

penanda untuk daerah yang memiliki risiko tinggi, lebih dari 

10 rumah positif COVID-19, isolasi mandiri yang sangat 

ketat, pelacakan orang dekat, penduduk dilarang 

mengumpulkan lebih dari 3 orang, kegiatan sosial dan 

komunal tidak diperbolehkan, tempat ibadah dan tempat 

umum ditutup, masuk dan keluarnya orang dibatasi,  dan 

pos komando dipantau. 

2 Orange Zone  

 

Zona oranye dalam bahasa Inggris "Orange Zone" 

adalahpenanda area setelah zona merah dan penyebaran 

Covid-19 di daerah tersebut sangat parah. 

3 Yellow  Zone  

 

Zona kuning dalam bahasa Inggris "Yellow Zone" adalah 

penanda area dengan beberapa contoh transmisi lokal tetapi 

tidak ada transmisi kelompok atau komunitas. 

4 Green Zone Zona hijaudalam bahasa Inggris "Green Zone" adalah frasa 

yang  digunakan di era pandemi Covid-19 sebagai penanda 

bagi daerah tanpa kasus terkonfirmasi dan tanpa pendatang 

yang datanya berasal dari daerah terdampak zona merah. 

5 New Normal Sebuah kata yang diciptakan oleh pemerintah untuk 

mendorong masyarakat menyesuaikan diri dengan tatanan 

baru dan hidup selaras dengan Covid-19.  

6 Jaga jarak Kata jaga sering digunakan untuk klausa agar tetap bersih 

sedangkan distance berarti jarak. Namun, selama pandemi 

Covid-19, klausul ini kerap dijadikan bentuk imbauan untuk 

menjaga jarak agar terhindar dari penularan Covid-19. 

7 PPKM 

(Pemberlakuan 

Pembatasan 

Kegiatan 

Masyarakat) 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

dalam bahasa Inggris restrictions on community activities" 

adalah singkatan dariPPKM kepada masyarakat untuk 

membatasi kegiatan di luar rumah. 

8 PSBB  

(Pembatasan 

Sosial Berskala 

Besar) 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam bahasa 

Inggris "Large scale social restrictions" adalah istilah yang 

dikeluarkan berdasarkan PP No. 21 Tahun 2020. PSBB 

diterapkan di area tertentu yang diduga terinfeksi Covid-19. 

9 APD 

(Alat Pelindung 

Diri) 

Alat Pelindung Diri (APD) dalam bahasa Inggris "Personal 

protective equipment" adalah alat yang digunakan untuk 

melindungi tim medis yang bekerja dengan pasien Covid-

19. APD untuk tenaga medis meliputi masker, face shield, 

pelindung mata, baju hazmat, sarung tangan, pelindung 
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Tabel 3 

Deskripsi neologisme yang terbentuk dalam bahasa Melayu 

No  Neologisme Deskripsi 

1 Penjarakan social Jaga jarak social 

2 Perintah berkurung  Perintah berkurung dalam bahasa Inggris 

"enclosed command" adalah frasa yang 

dikeluarkanoleh pemerintah Malaysia untuk 

kepala, dan sepatu pelindung. 

10 OTG 

(Orang Tanpa 

Gejala) 

Orang Tanpa Gejala (OTG) adalah istilah medis yang 

diperuntukkan bagi orang yang terinfeksi Covid-19 namun 

tidak menunjukkan gejala Covid-19 seperti orang yang 

terinfeksi pada umumnya. 

11 ISPA  

(Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut) 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalahistilah medis 

untuk infeksi akut menyerang salah satu komponen saluran 

pernapasan, terutama pernapasan bagian atas yang terkena 

melalui hidung, sinus, faring, dan laring 

12 3M  

(Memakai masker, 

mencuci tangan, 

dan menjaga 

jarak) 

Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) 

dalam bahasa Inggris "Wearing a mask, washing hands, and 

keeping a distance" adalah istilah yang sering ditemukan 

pada poster di jalan raya dan di tempat-tempat umum. 

Istilah ini merupakan imbauan pemerintah dalam kampanye 

pencegahan penyebaran Covid-19. 

13 TBL  

(Takut Banget 

Loh) 

Takut Banget Loh (TBL) adalahistilah prokem yang 

digunakan oleh netizen di media sosial seperti Tik Tok dan 

Twitter yang artinya saya sangat takut. Bahasa prokem 

digunakan oleh anak muda atau netizen yang aktif di media 

sosial sebagai bentuk komunikasi yang singkat dan gaul. 

14 WFH  WFH merupakan singkatan dari "Work From Home" 

yangsering digunakan oleh w orkers di instansi tertentu 

untuk melakukan work from home, seperti meeting dan 

marketing melalui media sosial. 

15 Prokes Prokes merupakan akronim dari protokol kesehatan 

(protokol kesehatan dalam bahasa Inggris). 

Prokesmerupakan imbauan pemerintah Indonesia untuk 

mematuhi peraturan kesehatan, seperti mencuci tangan, 

memakai masker, dan menjaga jarak. 

16 Bocil Bocil adalah akronim dari bocah kecil (little boy dalam 

bahasa Inggris). Bocil adalah istilah slang yang sering 

digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang ikat 

pinggangnya kecil, pendek, dan yang perilakunya seperti 

anak kecil. 
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menginstruksikan orang-orang untuk tinggal 

di rumah selama periode tertentu. 

3 1 Meter Jaga jarak satu meter dari orang-orang di 

sekitar Anda. 

4 Duduk di rumah  Duduk di rumah dalam bahasa Inggris "sitting 

at home"  adalah seruan bagi orang Malaysia 

untuk tinggal di rumah dan pergi keluar hanya 

jika ada kebutuhan mendesak. 

5 Kita jaga kita Saling menjaga untuk mencegah penyebaran 

Covid-19. 

6 Jaga jarak Jaga jarak fisik/kontak fisik dan usahakan 

untuk tidak mengunjungi tempat-tempat 

umum kecuali dalam keadaan mendesak. 

7 Kawalan pergerakan Kawalan pergerakan dalam bahasa Inggris 

"movement control" adalah pembatasan yang 

diberlakukan oleh Pemerintah Federal 

Malaysia pada 18 Maret 2020, sebagai 

tindakan pencegahan terhadap virus corona 

2019-2020. 

8 Pengambilan vaksin Pemberian vaksin sebagai tindakan 

pencegahan terhadap Covid-19, merangsang 

sistem kekebalan tubuh, mengurangi risiko 

penularan, mengurangi dampak virus yang 

parah, dan mencapai Herd Immunity. 

9 MCO  

(Gerakan Bergerak Kontrol) 

MCO adalah serangkaian tindakan karantina 

dan penjagaan sanitaire National yang 

diterapkan oleh pemerintah federal Malaysia 

sebagai tanggapan terhadap pandemi Covid-

19 yang dimulai pada 18 Maret 2020. 

10 TBH  

(Sejujurnya) 

Singkatan TBH sering digunakan di media 

sosial oleh netizen Malaysia. 

11 PDPR  

(Pengajaran dan Pembelajaran 

dari Rumah) 

Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah 

(PDPR) dalam bahasa Inggris "teaching and 

learning from home" adalah istilah untuk 

kegiatan belajar dan mengajar dari rumah. 

12 Tular Menular (tentang penyakit). 

13 Endemik Penyakits mempengaruhi suatu daerah atau 

sekelompok orang. 

14 Swafot Penandaan area dengan beberapa contoh 

transmisi lokal tetapi tidak ada transmisi 
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kelompok atau komunitas. 

15 Cakna Diamengimbau pemerintah Malaysia untuk 

saling peduli dalam memutus mata rantai 

Covid-19. 

16 Pandemi Wabah penyakit menular tersebar luas di 

wilayah geografis yang luas. 

17 Gentayangan Larangan untuk tidak berkeliaran adalah 

seruan oleh pemerintah kerajaan Malaysia. 

Kata mengembara adalah diksi yang dipilih 

untuk mendorong orang tinggal di rumah. 

18 Omicron Varian Omicron B.1.1.529, yang secara resmi 

disebut oleh WHO sebagai Omicron, pertama 

kali ditemukan pada 11 November 2021, di 

Afrika Selatan. 

19 Karantina Isolasi untuk mencegah penularan penyakit. 

20 Pakai pelitup muka Pakai pelitup muka adalah daya tarik untuk 

menutupi wajah, memakai masker atau face 

shield. 
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BAB II 

IMPLEMENTASI DAN AKSEPTIBILITAS 

PENGGUNAAN KAMUS BERİMA POPULAR 

DALAM PEMBELAJARAN SASTRA DAN 

PENERBİTAN KARYA SASTRA 

 

A. PENDAHULUAN 
 

Mendesain  kamus berima merupakan langkah awal 

dalam belajar membaca karya sastra dengan baik. Alat ini 

akan membantu mengingat kata-kata dalam puisi dan cerita. 

Nilai tambah berikutnya adalah menambah ilmu dan  

berpengetahuan, seperti yang belum pernah dilakukan orang 

sebelumnya. Peradaban akan dikaitkan dengan sastra yang 

selalu menjadi bagian darinya. Mawanti (2014) melakukan 

penelitian pengembangan kamus visual multibahasa berbasis 

kearifan lokal yang ditujukan bagi peserta didik pada jenjang 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).3 Kajian ini melihat  

kamus dikembangkan agar lebih akurat dan menghemat 

                                                             
3 Mawanti, Dwi. 2014. Pengembangan Kamus Visual Multi Bahasa 

(Arab-Inggris-Indonesia-Jawa) Untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 
Berbasis Kearifan Lokal. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. Semarang 
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kosakata. Kamus ini berhasil dikembangkan dengan sistem 

kategori berdasarkan penilaian para ahli di berbagai bidang. 

Kamus multibahasa membantu meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi di TK BIAS Cabang Ngalian dan 

Cabang Daarul Quran Semarang. Tanggapan positif orang 

tua wali terhadap penggunaan kamus juga 80%. Para peneliti 

menemukan inspirasi untuk mengembangkan kamus visual 

multibahasa yang yang berpredikat baik dan berterima baik 

secara kualitas maupun proses.  

 Selain itu, Melati (2017) melakukan penelitian 

pengembangan kamus bahasa Indonesia untuk pembelajar 

BIPA dengan menggunakan metode research and 

development (R&D). Proses penelitian dan pengembangan 

terdiri dari (1) analisis kebutuhan, (2) desain kamus, (3) 

pengembangan data korpus, (4) pengolahan input, (5) 

pengecekan kredibilitas dan validitas, (6) literasi data, dan 

sebagai hasilnya , ( 1) Ditemukan 325 entri dalam buku 

pelajaran dan bahan lepas lembaga pendidikan BIPA di 
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Yogyakarta. (2) Berdasarkan 325 idiom, peneliti menemukan 

139 entri yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa BIPA di 

Yogyakarta. (3) Penempatan idiom dalam kamus disajikan 

secara lengkap diurutkan berdasarkan makna, contoh 

kalimat, gambar, dan abjad. Secara keseluruhan, ketiga hasil 

penelitian ini menghasilkan kamus idiom bahasa Indonesia 

untuk mahasiswa BIPA. Melalui studi pengembangan ini, 

peneliti menemukan bahwa terdapat prosedur yang lebih 

spesifik dan sistematis untuk mengembangkan kamus, 

lengkap dengan proses analisis dan penyempurnaan kualitatif 

dan kualitatif. 

 Studi pengembangan lainnya dilakukan oleh 

Taufiqurrochman (2015) yang berfokus pada pengembangan 

kamus Talbya Indonesia-Arab, dan sebagai hasilnya, 

pengembangan 'kamus Indo-Arab-Indo Talbya' dengan 

model 4D sangat menjanjikan.4 Telah terbukti praktis dan 

                                                             
4 Taufiqurrochman. 2015. Pengembangan Kamus Tarbiyah 

Indonesia - Arab Arab Indonesia. Penelitian Kompetitif Dosen FITK Tahun 
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sistematis. Hal ini terlihat dari validnya hasil evaluasi tiga 

orang ahli di bidang leksikologi dan pengajaran bahasa Arab, 

dan evaluasi pengguna terhadap 30 responden, dengan 

sekitar 91% menganggap produk yang mereka kembangkan 

praktis dan sangat bermanfaat dikatakan unggul. Fihriyah 

(2019) memfokuskan pengembangan bahan ajar menulis 

puisi melalui media audiovisual untuk siswa SD/MI kelas II 

di MIN Bantul Yogyakarta, dan hasil pengembangan tersebut 

efektif dan praktis, memiliki aspek sosial dan layak untuk 

digunakan dalam pendidikan. Silakan gunakan sebagai 

referensi untuk penelitian pengembangan. Selanjutnya, 

penelitian oleh Nur (2016) dan Ahyadi (2018) menemukan 

bahwa pengembangan bahan ajar melalui aplikasi YouTube 

                                                                                                                             
2015. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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untuk belajar bahasa Inggris bagi pembelajar bahasa Bugis 

memenuhi aspek valid dan praktis.5 

 Dari penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk 

menguji kepraktisan produk yang akan dikembangkan: 

kamus pantun untuk pembelajaran karya sastra dan karya 

sastra untuk pembelajaran dan penerbitan karya sastra. 

Pengetahuan tentang urutan kata memiliki pengaruh besar 

pada kemampuan menulis makalah akademik. Seiring waktu, 

jangkauan kosakata di seluruh nusantara dan di seluruh dunia 

terus berkembang, tidak mengherankan jika Anda bisa. 

Namun hingga saat ini, peneliti belum menemukan 

kumpulan kata-kata sejenis kamus yang benar-benar menarik 

dan bermanfaat dalam pembelajaran bahasa atau referensi 

untuk menerbitkan karya sastra. 

                                                             
5 Nur, Rafi’ah. 2016. Developing Youtube-Based Listening Materials 

For University Students. Post Graduate Programs State University of 
Makassar. Makassar. 
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 Hal ini karena kata-kata yang termasuk dalam 

kumpulan leksikon dan kamus sejenis pada umumnya kurang 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan penggiat sastra. 

Akibatnya, penggunaan kamus tidak efektif dan kurang 

diminati. Peneliti percaya bahwa jika sebuah karya sastra 

masih memiliki nilai atau nilai estetika, seperti yang terlihat 

pada judul artikel, judul buku, slogan, puisi, pantun, atau 

lirik lagu, itu akan bertahan dan dicintai. Sebuah rumah, 

Meski berisi tweet tentang status media sosial, bentuk 

linguistik terlihat menarik dan membangkitkan rasa ingin 

tahu ketika terdiri dari rangkaian kata yang memiliki nilai 

estetika. Selain itu, warna utama estetika bahasa terdapat 

pada rangkaian kata yang memiliki bunyi yang sama atau 

disebut rima. 

 Namun, hal ini tidak terlihat oleh siswa yang belum 

cukup mempelajari sastra. Misalnya, saat belajar puisi, siswa 

masih kesulitan merangkai kata. Bahkan, dalam diskusi 

pembelajaran secara umum, siswa masih terlihat kaku, 
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seolah-olah tidak memiliki kosakata yang canggih. Padahal, 

dengan dukungan gadget, internet, dan gadget teknis yang 

mudah diakses, sumber input suara sangat melimpah akhir-

akhir ini. Apalagi saat belajar sastra, siswa belum pernah 

menggunakan kamus pantun sebagai buku pelengkap dalam 

proses pembelajaran. Terlepas dari fenomena tersebut, 

peneliti merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam 

penciptaan karya yang dapat menjadi referensi kajian dan 

referensi publikasi karya sastra. Masih sedikit penelitian 

tentang pembelajaran dan pengajaran kamus berima.  

Kalaupun mata kuliahnya tentang pengembangan dan 

penerapan keterampilan membaca dan menulis, tidak 

membantu mahasiswa untuk menerbitkan karya sastranya. 

Kamus sajak harus dikembangkan untuk memudahkan 

pemahaman, dan karya sastra sederhana harus diterbitkan 

atau diproduksi. 

 Memiliki kamus kata kunci berima membantu guru 

berhasil dalam pembelajaran sastra yang berkualitas. Selain 
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itu, daya pikat kamus pantun yang tertuang dalam karya 

sastra pendidikan dapat menjadi magnet alami bagi 

penanaman kekuatan intelektual dan estetika generasi muda 

peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan kamus pantun 

membutuhkan proses yang sistematis dan dapat dijadikan 

sebagai acuan penelitian sastra dan publikasi karya sastra. 

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan kebutuhan siswa akan kamus berima umum 

sebagai referensi untuk mempelajari sastra dan menerbitkan 

karya sastra. Selain itu, penerimaan penggunaan kamus 

berima umum ditentukan selama siswa belajar sastra dan 

menerbitkan karya sastra mereka. 

B. KAJIAN PUSTAKA  
 

 Perkembangan peradaban manusia sangat erat 

kaitannya dengan kemajuan pemikiran manusia  yang 

tercermin dalam berbagai karya sastra. Banyak karya sastra 

yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam proses 

pembelajaran. Kustyarini (2014) menjelaskan jenis-jenis 
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sastra sebagai berikut:  Sastra daerah yang menggambarkan 

budaya pedesaan, sastra kota yang menggambarkan budaya 

kota, sastra perempuan yang menggambarkan kehidupan 

perempuan, sastra popular yang menggambarkan budaya 

populer, sastra remaja yang menggambarkan kehidupan 

kelompok pemuda, sastra anak yang menggambarkan 

kehidupan masyarakat, sastra anak, sastra ilmiah yang 

menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan, dll. Dengan 

demikian, berbagai literatur dan kajian memberikan 

penjelasan untuk setiap objek yang diteliti. Hal ini tidak 

terlepas dari seni sastra merangkai kata. Sejak kecil, orang 

belajar merangkai kata secara alami. Dimulai dengan satu 

kata dan diakhiri dengan serangkaian kalimat, yang lambat 

laun menjadi lebih mudah dipahami. Begitu orang memasuki 

dunia pendidikan dan masyarakat yang lebih luas, mereka 

tidak pernah lepas dari nuansa bahasa yang menjadi bagian 

dari sastra. Juga, orang mengalami kedewasaan untuk 

menjadi manusia dengan kepribadian mereka sendiri. Di 
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sinilah letak peran dunia sastra melalui pendidikan sebagai 

pendorong yang sistematis bagi pembentukan manusia yang 

cerdas, arif, dan peka terhadap kehidupan. Rangkaian proses 

ini dibenarkan oleh Teng (2017) karena sastra dan budaya 

saling bergantung dan sastra sangat dipengaruhi oleh budaya 

maka semua yang ada dalam budaya muncul dalam sastra. 

Artinya perkembangan sastra selalu berbarengan dengan 

zaman dan kebudayaan peradaban manusia. Oleh karena itu, 

kemajuan sastra dalam pendidikan merupakan bagian 

penting yang perlu dikelola secara sistematis guna 

mewujudkan peradaban yang luhur. Pada hakikatnya,  

manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing. 

Setiap orang memiliki bahasa dan warna kulit yang berbeda 

dan tentu masih banyak lagi perbedaannya. Dalam 

kesusastraan, setiap bahasa yang terlibat dalam penciptaan 

manusia dan bangsanya  terdapat firasat akan lahirnya 

sebuah karya yang mengandung bahasa dan rangkaian kata. 
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Ini adalah studi tentang tanda-tanda untuk membantu orang 

memahami kekuatan Sang Pencipta. 

 Karya sastra juga memiliki banyak bentuk, seperti 

lagu pengantar tidur dengan lirik yang menenangkan, lagu 

yang memotivasi orang untuk bekerja selama jam kerja, 

pantun dan cerita lucu yang lahir dari bahasa dan imajinasi 

manusia. Sebuah karya sastra tidak dapat dipisahkan dari 

unsur kebahasaannya. Karena setiap kata yang terkandung 

dalam setiap karya sastra, baik tertulis maupun lisan, 

menentukan estetika dan nilai kemewahan. Misal, 

menyinggung pentingnya kata-kata dalam kehidupan ini, 

terutama dalam produksi karya sastra. Semakin baik 

kemampuannya untuk mendikte bahasa, semakin mudah 

baginya untuk menemukan jalan keluar dan bersosialisasi. 

Semakin luas wawasan kosakata, semakin baik seseorang 

menghasilkan karya sastra karena karya sastra yang mulia 

berakar pada rangkaian kata-kata terbaik. Adanya interaksi 

antar ruang yang ditimbulkan oleh perbedaan tempat dan 
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waktu menuntut adanya interaksi sosial antarbangsa dan 

suku yang memenuhi kebutuhannya masing-masing. Peran 

bahasa dan penggunaan kata dalam interaksi ini sangat 

penting apalagi didukung dengan hadirnya teknologi yang 

memungkinkan semua aktivitas dilakukan tanpa harus 

bertatap muka. Media sosial telah berkontribusi besar dalam 

menyediakan ruang interaksi digital bagi semua negara tanpa 

batas spasial dan temporal. Dalam perkembangannya, 

interaksi ini menghasilkan ide, karya, dan gaya interaksi 

yang berubah seiring berjalannya waktu. Sneddon (2006) 

menemukan bahwa bahasa dengan dialek yang berbeda 

lazim dan menjadi bahasa kaum muda di kota-kota tertentu. 

Alhasil, tidak jarang kaum milenial di daerah tertentu 

menggunakan dialek khas lain dalam percakapan sehari-hari 

yang tidak lazim di daerahnya sendiri. Namun, banyak orang 

menggunakan idiom yang sedikit menyimpang dari etika. 

Jika dibiarkan tanpa kendali yang alamiah dan sistematis 

maka pada waktu-waktu tertentu, termasuk di Indonesia, 
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dimungkinkan untuk kehilangan gaya bahasa puitik dan 

intelektual dalam peradaban manusia. Dunia pendidikan, 

khususnya dalam hal berkomunikasi, pembelajaran bahasa 

yang lebih sistematis dan cerdas, berdasarkan takaran, perlu 

diselesaikan dan diberi masukan yang berkualitas. Dengan 

demikian, siswa dibentuk menjadi generasi kaya bahasa yang 

lebih eksotis dan bermartabat. 

Kajian sastra harus diperkuat, idealnya diperdalam, 

dan mampu menjadi ciri budaya sekolah dan universitas. 

Apalagi kurikulum saat ini memiliki tujuan dan arah untuk 

membangun manusia Indonesia menjadi lebih produktif dan 

siap menghadapi tantangan global. Nurgiantoro dan Efendi 

(2013) menekankan pentingnya pengembangan materi 

pembelajaran sastra. Kepentingannya tiga kali lipat: input 

untuk pembentukan karakter, pemilihan genre yang sesuai, 

dan ekspresi multi-cerdas kontekstual. 

Karya sastra juga memiliki banyak bentuk, seperti 

lagu pengantar tidur dengan lirik yang menenangkan, lagu 
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yang memotivasi orang dalam bekerja, sajak dan cerita lucu 

yang lahir dari bahasa dan imajinasi manusia. Sebuah karya 

sastra tidak dapat dipisahkan dari komponen kebahasaannyak 

arena setiap kata yang terkandung dalam setiap karya sastra, 

baik tertulis maupun lisan, menentukan estetika dan nilai 

kemewahan. Pepatah ini menyinggung pentingnya kata 

dalam kehidupan, terutama dalam produksi karya sastra. 

Semakin baik kemampuannya mendikte ucapan, semakin 

mudah baginya untuk menemukan jalan keluar dan 

bersosialisasi. Semakin luas cakupan kosakata, semakin baik 

seseorang dapat menghasilkan karya sastra. Karya sastra 

yang mulia berakar dari rangkaian kata yang terbaik. Adanya 

interaksi antarruang karena perbedaan tempat dan waktu 

membutuhkan interaksi sosial antarbangsa dan ras yang 

memenuhi kebutuhannya masing-masing. Peran bahasa dan 

penggunaan kata dalam interaksi ini sangat penting apalagi 

didukung dengan hadirnya teknologi yang memungkinkan 

semua aktivitas dilakukan tanpa harus bertatap muka. Media 
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sosial telah berkontribusi besar dalam menyediakan ruang 

interaksi digital bagi semua negara tanpa batas spasial dan 

temporal. Interaksi ini menghasilkan ide, karya, dan gaya 

interaksi yang berubah dari waktu ke waktu. Sneddon (2006) 

menemukan bahwa bahasa dengan dialek yang berbeda 

merupakan bahasa kaum muda di kota-kota tertentu. Alhasil, 

tidak jarang kaum milenial di daerah tertentu menggunakan 

dialek khas lain dalam percakapan sehari-hari yang tidak 

lazim di daerahnya sendiri. Namun, banyak orang 

menggunakan idiom yang sedikit menyimpang dari etika. 

Tanpa penguasaan yang alami dan sistematis, pada masa-

masa tertentu, bahkan di Indonesia, gaya bahasa puitik dan 

intelektual dalam peradaban manusia bisa saja hilang. Kita 

perlu mencapai pembelajaran bahasa yang lebih sistematis 

dan cerdas dan masukan yang berkualitas. Dengan cara ini, 

siswa dibentuk menjadi generasi yang lebih eksotis, 

bermartabat, dan kaya bahasa. Kajian sastra harus diperkuat, 

idealnya diperdalam, dan menjadi bagian dari budaya 
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sekolah dan universitas. Lebih lanjut, silabus saat ini memuat 

tujuan dan arah untuk menjadikan manusia Indonesia lebih 

produktif dan siap menghadapi tantangan global. 

Nurgiantoro dan Efendi (2013) menekankan pentingnya 

pengembangan materi pembelajaran sastra. Kepentingannya 

tiga kali lipat. Input pembangunan karakter, pemilihan genre 

yang sesuai, multi-ekspresi cerdas kontekstual. 

Selain itu, mahasiswa dapat memberikan penguatan 

sastra dengan mendampingi penerbitan karya sastra. 

Menerbitkan karya sastra merupakan bagian dari 

pengembangan diri mahasiswa (Zuriah, 2016). Oleh karena 

itu, dalam membantu mahasiswa menerbitkan karya 

sastranya, seperti mengembangkan kamus, diperlukan proses 

yang komprehensif untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas. Ini dapat dilakukan dengan dukungan guru 

dengan pengalaman sastra dan dukungan panduan membaca 

siswa. Salah satu karya yang dapat dikembangkan siswa 

adalah kamus pantun. Kamus ini disusun dengan tujuan 
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untuk mengidentifikasi pengulangan bunyi yang berselang-

seling, baik di akhir baris rima maupun baris rima yang 

berdekatan, di mana data berupa kosakata diedit secara 

leksikografis. Penyuntingan dilakukan dengan 

memperhatikan aspek definisi atau makna kata. Dengan 

demikian, unsur leksikal suatu bahasa dapat dipahami 

berdasarkan makna dan konteks, serta bentuk kata 

transformatif dan maknanya (Salminen, 2018). Diagram di 

bawah ini memberikan gambaran teoretis tentang 

pengembangan kamus berima dan penerimaannya di 

kalangan siswa. 
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Kamus pantun sebagai sumber belajar merupakan 

panduan penting yang dapat digunakan untuk pembelajaran, 

khususnya bahasa dan sastra Indonesia, untuk memudahkan 

pemahaman makna setiap kata. Membuat kamus dengan 

mengumpulkan kata-kata asli yang digunakan oleh orang 

tertentu, mengurutkannya dalam urutan abjad dan 

menyusunnya secara sistematis, memanfaatkan data korpus, 

dan membuat referensi sebanyak mungkin sehingga 

pengguna dapat dengan mudah menggunakannya. Selain itu, 

Kamus 
berima 

Pendekatan 
leksikografi 

Interkoneksi dan 
transformasi 

kata dan makna 

Pembinaan 
data korpus 

Analisis 
Neologisme 
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kata-kata yang sebelumnya ada dalam kamus dianalisis 

dengan mengklasifikasikannya menurut jenis kata. Kata-kata 

tingkat rendah (tidak perlu), neologisme, neologisme (baru 

tetapi jarang digunakan), dan kata-kata dengan makna yang 

berubah. Memudahkan penciptaan makna dengan merujuk 

referensi yang sudah ada seperti kamus, glosarium, dan 

referensi lain yang masih relevan. Atkins dan Rundell (2008) 

menekankan bahwa setiap kamus itu unik, termasuk kamus 

sajak yang  digunakan siswa untuk mengumpulkan definisi 

yang dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang 

sajak. Terkait karya Pantun, Salam (2018) mendefinisikan 

rima sebagai persamaan bunyi (fonem) pada akhir setiap 

baris untuk menciptakan harmoni tonal. Selanjutnya, dalam 

kaitannya dengan puisi, Waluyo (1995) menambahkan 

bahwa rima adalah pengulangan bunyi-bunyian puisi untuk 

membentuk musikalisasi atau orkestrasi agar pembacaan 

puisi menjadi menarik. Pilihan suara ini mendukung emosi 

dan suasana puisi. Bunyi yang berulang, perubahan periodik, 
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dan perubahan bunyi menciptakan gerakan yang teratur. 

Gerakan teratur ini disebut ritme. Tarigan (2011) 

menyatakan bahwa rima dan ritme mempengaruhi makna 

puisi. Pilihan kata yang tepat dapat mencerminkan ruang, 

waktu, filosofi, pesan, efek dan nada puisi. Siswanto (2008) 

mendefinisikan rima sebagai persamaan bunyi puisi yang 

terletak di awal, tengah, dan akhir baris puisi. 

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, peneliti 

berpendapat bahwa hakikat semantik rima adalah kesamaan 

fonetis yang umumnya muncul pada akhir kata di antara dua 

baris atau lebih, bergantung karya yang diciptakan telah 

memantapkan dirinya sebagai makhluk seksual. Namun, 

sajak dapat ditempatkan di mana saja dalam keteraturan 

(pertama, tengah, atau terakhir). Kehadiran pantun dalam 

karya sastra merupakan bukti kekayaan cakrawala pencipta 

yang meliputi unsur pesona dan keindahan. 

 



57 
 

C. METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimen 

dengan menggunakan desain the one group pretest-posttest 

design(Fraenkel, Hyun & Wallen, 2012)dimana peneliti akan 

mengimplementasi hasil dari pengembangan kamus berima 

yang telah yang telah dikembangkan. Kamus berima ini 

dikembangkan dengan melibatkan para ahli di bidang 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sebanyak 3 (tiga) 

orang. Untuk proses validasinya, peneliti menggunakan 

kuisioner sebagai lembar validasi yang memuat 6 komponen, 

yaitu: desain (tampilan kamus), ukuran, isi kamus, 

kemudahan penggunaan kamus, metode penggunaan kamus, 

dan gambar ilustrasi. Setiap komponen terdiri dari 6 

pernyataan yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu positif dan 

negatif.  Baik pernyataan positif dan negatif masing-masing 

berjumlah 3 buah.Kuesioner validasi dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert. Proses skoring pada pernyataan 
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positif menggunakan angka-angka sebagai berikut: 1) tidak 

setuju, 2) kurang setuju, 3 (setuju), dan 4) sangat setuju. 

Selanjutnya, skoring pernyataan negatif mengalami proses 

reverse atau menjadi kebalikan dari pernyataan positif, yaitu: 

1) sangat setuju, 2) setuju, 3) kurang setuju, 4) tidak setuju. 

Proses penilaian ini mengacu pada Churchill dan Iacobucci 

(2010). Hasil pengembangan kamus berima memenuhi aspek 

valid akan tetapi kekurangan-kekurangan yang perlu 

diperbaiki sebelum kamus berima populer ini mencapai 

tahapan final. Peneliti merevisi kamus berirama sebelum 

digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam 

implementasinya, sebelum pembelajaran dengan 

menggunakan kamus berima diberikan tes keterampilan 

sastra (pre-test) untuk mendapatkan gambaran kemampuan 

awal terkait keterampilan sastra siswa. Dilanjutkan dengan 

pembelajaran dengan menggunakan kamus berima   dan 

diakhiri dengan tes akhir yaitu tes keterampian sastra siswa 
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(posttest). Secara detail, berikut digambarkan proses 

pembelajaran dengan menggunakan kamus berima. 

 

O1 

Pretest  

X 

Treatment  

O2 

Posttest  

Keterangan: 

O1 = skor keterampilan sastra siswa sebelum pembelajaran 

dengan menggunakan kamus berima (pretest). 

X = pembelajaran dengan menggunakan kamus berima 

O2 =skor keterampilan sastra siswa setelah pembelajaran 

dengan menggunakan kamus berima (posttest). 

2. Sampel Penelitian 

 

Penelitian ini melibatkan 36 siswa Madrasah Aliah 

Madani Alauddin Pao-Pao Gowa, Sulawesi Selatan. Pada 

kegiatan pre-test memuat 3 jenis tes keterampilan sastra, 
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yaitu melengkapi pantun, kata mutiara, dan puisi dengan 

menggunakan kata berima. Peneliti membagikan file pre-test 

bermode doc sekaligus memberikan instruksi pengisian 

kepada peserta didik melalui WhatsApp dan e-Learning. 

Setelah itu, peserta didik mengembalikan hasil pre-test 

kepada peneliti dalam bentuk pdf atau jpeg/png juga melalui 

daring. 

Setelah adanya pembelajaran yang menggunakan 

kamus berima populer sebagai acuan pembelajaran dan 

penerbitan karya sastra, peneliti mengarahkan para peserta 

didik, yang juga merupakan responden untuk mengerjakan 

post-test.Pada pertemuan keempat sesuai Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan peneliti, 

peserta didik diarahkan untuk dapat menyajikan karya sastra 

mereka bukan hanya dalam bentuk tulisan di kertas atau 

buku, melainkan juga diterbitkan di platform media sosial 

seperti YouTube, Instagram, dan Twitter. 
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3. Instrumen Penelitian 

 

1) Lembar kuisioner  

Ada tiga macam lembar angket yang digunakan 

dalam penelitian ini,  sebagai berikut:  

(a) Kuesioner untuk analisis kebutuhan: Instrumen ini 

berguna untuk analisis kebutuhan sehingga  peneliti 

dapat memperoleh informasi tentang keinginan dan 

kebutuhan  peserta didikberkaitan dengan kamus 

berima. Oleh karena itu,  instrumen ini dapat 

membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan  

penelitian penelitian yang pertama.  Hutchinson dan 

Waters (1987: 55-58) menyarankan untuk  

memasukkan tiga kategori utama dalam analisis 

kebutuhan, yakni  necessities (kemampuan yang 

diperlukan), lacks (kelemahan yang perlu diperbaiki), 

and wants (kebutuhan yang perlu dicapai).  

Berdasarkan tinjauan tersebut, peneliti menyusun 

kuesioner analisis  kebutuhan dengan melakukan 
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improvisasi sehingga menghasilkan  empat bagian 

utama, yakni informasi umum, kemampuan, 

kelemahan,  dan harapan.   

(b) Kuesioner untuk validasi produk: Instrumen ini 

berguna untuk memvalidasi produk berupa  Kamus 

berima yang dihasilkan dalam penelitian 

pengembangan ini.  Oleh karena itu, instrumen ini 

dapat digunakan untuk menjawab  pertanyaan 

penelitian kedua.  Atkins dan Rundell (2008:46) 

menekankan bahwa sebuah  kamus dapat dikatakan 

berterima dan dapat diandalkan jika  memperhatikan 

komponen-komponen inti yang memudahkan  

pengguna menguasai suatu  bahasa, meliputi 

perancangan, ukuran,  konten, koleksi kata 

(referensi), dan pengolahan data. Selanjutnya,  

peneliti meramu komponen-komponen tersebut di 

atas dengan penambahan komponen lain yakni 

kemudahan dan metode  penggunaan kamus serta 
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lembar penilaian, dengan  mempertimbangkan bahwa 

kamus berima yang akan dirancang dan  

dikembangkan peneliti memiliki tujuan sebagai acuan 

pembelajaran  dan penerbitan karya sastra. 

(c)  Kuesioner untuk persepsi siswa: Dari instrumen ini 

peneliti dapat memperoleh informasi dari  persepsi 

peserta didik. Ini dapat memperjelas apakah produk  

penelitian dapat diterima atau tidak. Oleh karena itu, 

instrumen ini  berguna untuk menjawab pertanyaan 

penelitian ketiga.  Penyusunan instrumen ini juga 

mengacu kepada arahan  Atkins dan Rundell 

(2008:46) serta mempertimbangkan dan  

mengimprovisasi komponen instrumen persepsi 

peserta didik yang  dikembangkan oleh Ahyadi 

(2018), yakni kamus berima, materi  pembelajaran, 

lembar kerja, suasana belajar, cara mengajar, dan  

penilaian. Kuesioner validasi ahli terhadap instrumen 
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analisis  kebutuhan, validasi produk, dan persepsi 

peserta didik.  

(d) Kuesioner validasi terhadap instrument: Sebelum 

menerapkan kuesioner analisis kebutuhan, validasi  

produk, dan persepsi peserta didik, peneliti terlebih 

dahulu  mengajukan validasi instrumen.  Format 

validasi instrumen yang digunakan peneliti mengacu  

kepada Ahyadi (2018) dan Nur (2016) yang membagi 

dua dimensi  validasi meliputi, accurate perception 

dan distorted perception.  Accurate Perception terdiri 

dari tiga indikator penilaian, yakni good (baik), 

appropriate (tepat), interesting (menarik), dan  

distortedperception terdiri tiga indikator penilaian 

yakni inflexible (tidak  fleksibel), unattainable (tidak 

dapat dicapai), extrem (ekstrim).   

(e)  Lembar ujian: Arikunto (2014: 226) menerangkan 

bahwa tes adalah teknik  pengukuran yang 

didalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan,  
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atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau 

dijawab oleh  responden yang bertujuan untuk 

mengukur tingkat penguasaan terhadap  suatu materi. 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar 

tes berupa pre-test dan post-test. Hasil pre-

testmerupakan data tambahan  untuk mengukur 

kompetensi peserta didik sebelum pembelajaran 

sastra  menggunakan kamus berima sebagai acuan 

pembelajaran. Kemudian  dilakukan post-test untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik  setelah 

pembelajaran sastra menggunakan kamus berima 

sebagai acuan  pembelajaran. Kedua instrumen 

tersebut berguna untuk mengamati  efektivitas dan 

akseptibilitas produk. Bentuk tes yang digunakan 

peneliti  adalah bentuk tertulis, berupa isian terhadap 

sejumlah karya sastra yang  membutuhkan kata 

berima meliputi pantun, kata-kata mutiara, dan puisi. 
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4. Analisis Data 

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis data yang 

telah  dikumpulkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menguraikan  pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Item 

berikut menggambarkan semua  analisis data yang akan 

diimplementasikan dalam penelitian ini secara  berurutan: 

1) Data yang diperoleh dari kuesioner (analisis 

kebutuhan) dianalisis  secara kuantitatif (perhitungan 

skala likert) dan secara kualitatif dengan  

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.  

2)  Data yang diperoleh dari tes (pre-test dan post-test) 

diberi skor dan  ditampilkan dalam statistik deskriptif 

yang terdiri dari skor rata-rata dan  persentase. 

3)  Data yang diperoleh dari para ahli dengan 

menggunakan kuesioner  untuk validasi produk 

dianalisis secara kuantitatif dengan  menggunakan 

perhitungan skala likert dan secara kualitatif dengan  

menganalisis komentar, kritik, dan saran.  
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4) Data yang diperoleh dari kuesioner persepsi siswa 

diukur secara  kuantitatif dengan menggunakan skala 

likert dan secara kualitatif  dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum mengimplementasikan produk kamus 

berima populer, peneliti terlebih dahulu melakukan proses 

validasi produk oleh ahli. Setelah itu, peneliti 

menyelenggarakan pre-test untuk mendapatkan gambaran 

pengetahuan awal siswa terkait pemahaman sastra siswa. 

Selanjutnya dilakukan proses pembelajaran dengan 

menerapkan penggunaan kamus berima yang telah 

dikembangkan pada siswa yang menjadi sampel uji coba 

tahap I. Setelah itu dilakukan kegiatan post-test pada sampel 

uji coba tahap II selain itu dilakukan tes tersebut dalam 

rangka penerbitan karya sastra. Penyelenggaraan dan 

pengarahan ujicoba, juga pre-test dan post-test dilaksanakan 
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secara daring melalui aplikasi WhatsApp dan e-learning 

Madrasah.  

a. Gambaran Hasil Pre-test dan Post-test Keterampilan 

sastra siswa dengan menerapkan penggunaan kamus 

Berima. 

Pada kegiatan pre-test memuat 3 jenis tes 

keterampilan sastra, yaitu melengkapi pantun, kata mutiara, 

dan puisi dengan menggunakan kata berima.  Peneliti 

membagikan file pre-test bermode doc sekaligus 

memberikan instruksi pengisian kepada peserta didik melalui 

WhatsApp dan E-learning. Setelah itu, peserta didik 

mengembalikan hasil pre-test kepada peneliti dalam bentuk 

pdf atau jpeg/png juga melalui daring. Hasil skoring pre-test 

yang diperoleh siswa menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

responden mencapai nilai 37,29. Nilai tersebut masih berada 

pada rentang di bawah nilai tengah. 
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Sangat rendah rendah tinggi  sangat tinggi 

  

   

 0 (0) 1 (25) 2 (50) 3 (75)

 4 (100) 

Gambar1. Level Skoring pre-test 

Selanjutnya dilaksanakan pembelajaran dengan 

menerapkan kamus berima yang telah dikembangkan yang 

dikemas dalam bentuk pelaksanaan uji coba terbatas I yang 

mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang memuat kompetensi dasar tentang menulis puisi, 

pantun, kata mutiara dengan memperhatikan unsur 

pembangun (tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, 

perwajahan). Pembelajaran pada RPP terlaksana selama 4 

kali pertemuan dan peneliti menggunakan kamus berima 

populer sebagai sumber belajar tambahan pada pertemuan 

ketiga. Ujicoba terbatas ini dilaksanakan secara daring 
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melalui e-learning madrasah dan WhatsApp. Tahapan 

kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan awal, inti, 

penutup, danpost-test. Kegiatan awal meliputi kegiatan 

berdoa, pemberian motivasi dan apersepsi secara daring. 

Setelah itu, peneliti menyampaikan kompetensi dasar dan 

tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pada kegiatan inti, peneliti 

mengarahkan peserta didik untuk mendiskusikan informasi 

terkait puisi, pantun, kata mutiara. Setelah itu, secara mandiri 

peserta didik mencari dan menemukan langkah-langkah 

menyusun serta memusikalisasikan puisi, pantun, dan kata 

mutiara dengan memanfaatkan sumber belajar berupa kamus 

berima populer. Sebelum melaporkan dan saling 

memberikan tanggapan secara digital, peserta didik 

menyajikan hasil pekerjaannya di platform media sosial. 

Terakhir, pada kegiatan penutup, peneliti menyimpulkan, 

memberi penghargaan, dan mengumpulkan refleksi 

pembelajaran dari peserta didik. 
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Setelah adanya pembelajaran yang menggunakan 

kamus berima populer sebagai acuan pembelajaran dan 

penerbitan karya sastra, peneliti mengarahkan para peserta 

didik, yang juga merupakan responden untuk mengerjakan 

post-test. Hasil skoring dan analisis post-test responden 

setelah peneliti menyajikan pembelajaran menggunakan 

kamus berima populer sebagai sumber belajar pendukung. 

Nilai rata-rata post-test mengalami peningkatan dibanding 

hasil pre-test. Nilai rata-rata mencapai skor 94,58. Gambar 

berikut ini menunjukkan hasil post-testyang mengadopsi 

sistem skoring skala likert.  

Sangat rendah rendah tinggi  sangat tinggi 

  

   

 0 (0) 1 (25) 2 (50) 3 (75)

 4 (100) 
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Gambar1. Level Skoring post-test 

Hasil dari post-test yang tersaji sebagaimana tersaji pada 

gambar 3 menunjukkan bukti keberterimaan kamus berima 

populer sebagai acuan pembelajaran, yakni berada pada level 

sangat tinggi. Pada pertemuan keempat sesuai Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan peneliti, 

peserta didik diarahkan untuk dapat menyajikan karya sastra 

mereka bukan hanya dalam bentuk tulisan di kertas atau 

buku, melainkan juga diterbitkan di platform media sosial 

seperti YouTube, Instagram, dan Twitter.  

Melalui ujicoba terbatas II ini, peneliti memperkokoh 

konsep utilitas dari kamus berima populer, yang hanya 

dimanfaatkan sebagai acuan pembelajaran karya sastra pada 

ujicoba terbatas I. Dengan kata lain, peneliti berusaha 

mengoptimalkan fungsi kamus berima yang bukan hanya 

berisi kumpulan kata-kata berima, tetapi juga berisi ilustrasi 

karya-karya yang menggunakan kata-kata berima, bahkan 

dilengkapi panduan penggunaan praktis. 
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b. Gambaran Persepsi Siswa dengan Menerapkan 

Penggunaan Kamus Berima 

Peneliti mengakhiri uji coba terbatas I dan II dengan 

membagikan  kuesioner persepsi kepada 30 responden yang 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penilaian mereka 

terhadap kamus berima populer. Kuesioner persepsi peserta 

didik dalam penelitian ini menggunakan skala likert 4 poin 

yang terdiri dari 6 komponen, yaitu: kamus berima, materi 

pembelajaran, lembar kerja, suasana belajar, cara mengajar, 

dan gambar ilustrasi. Setiap komponen terdiri dari 6 

pernyataan yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu positif dan 

negatif.  Baik pernyataan positif dan negatif masing-masing 

berjumlah 3 buah. Proses skoring sama dengan skoring 

validasi yakni pada pernyataan positif menggunakan angka-

angka sebagai berikut: 1) tidak setuju, 2) kurang setuju, 3 

(setuju), dan 4) sangat setuju. Selanjutnya, skoring 

pernyataan negatif mengalami proses reverse atau menjadi 

kebalikan dari pernyataan positif, yaitu: 1) sangat setuju, 2) 
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setuju, 3) kurang setuju, 4) tidak setuju. Proses penilaian ini 

mengacu pada Churchill dan Iacobucci (2010).Tahapan 

analisis kuesioner persepsi peserta didik dalam penelitian ini 

terbagi dua. Pertama, peneliti melakukan skoring pada setiap 

komponen. Kedua, peneliti menggabungkan hasil skoring 

setiap komponen menjadi satu tabel.  

Tabel 2. Skoring Kamus Berima 

Tampilan dan Isi Kamus Berima Skor 

1 Tampilan kamus berima baik dan atraktif 112 

2 Tampilan kamus berima sesuai dengan kebutuhan saya 116 

3 Tampilan kamus berima menarik 109 

4 Tampilan kamus berima tidak fleksibel 98 

5 Isi kamus berima tidak dapat dicapai karena terlalu padat 117 

6 Kamus berima tidak menarik 113 

Total 665 

Tingkat Kepuasan 92% 

Tabel 2. menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 

responden terhadap kamus berima populer yang digunakan 

dalam pembelajaran mencapai 92 persen. Level skoring ini 

kurang 8 persen lagi mendekati sempurna. Secara 
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keseluruhan dapat disimpulkan bahwa komponen tampilan 

dan isi kamus berima telah memenuhi syarat keberterimaan 

ketika digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia. 

Selanjutnya,terkait materi yang dikembangkan 

persepsi mahasiswa digambarkan sebagai berikut. 

Tabel 3. Materi Pembelajaran yang Menggunakan Kamus 

Berima 

Materi Pembelajaran Skor 

1 
Materi pembelajaran yang menggunakan kamus berima singkat, padat, 

dan menarik 
116 

2 
Materi pembelajaran yang menggunakan kamus berima sejalan dengan 

materi sekolah 
119 

3 
Materi pembelajaran yang menggunakan kamus berima unik dan 

bervariasi 
103 

4 Materi pembelajaran yang menggunakan kamus berima tidak fleksibel  90 

5 
Materi pembelajaran yang menggunakan kamus berima tidak dapat 

dicapai karena sulit dipahami 
110 

6 
Materi pembelajaran yang menggunakan kamus berima tidak bisa 

meningkatkan kemampuan saya menulis karya sastra 
111 

Total 649 

Tingkat Kepuasan 90% 
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Tabel 3. menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 

responden terhadap materi pembelajaran sastra yang 

menggunakan kamus berima populer sebagai buku 

pendukung mencapai 90 persen. Level skoring ini kurang 10 

persen lagi mendekati level terbaik. Oleh karena itu, secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa komponen materi 

pembelajaran yang menggunakan kamus berima telah 

memenuhi syarat keberterimaan sehingga sangat 

direkomendasikan sebagai sumber belajar pelengkap bagi 

peserta didik. 

Tabel 4. Lembar Kerja Evaluasi Pembelajaran Kamus 

Berima 

Lembar Kerja Skor 

1 Bentuk lembar kerja baik dan atraktif 109 

2 Lembar kerja sejalan dengan materi yang pernah dipelajari 107 

3 Lembar kerja menarik sehingga memotivasi saya untuk mengerjakannya 115 

4 Lembar kerja yang diberikan tidak fleksibel 90 

5 Keterampilan yang dituntut dalam lembar kegiatan tidak dapat dicapai 113 

6 Bentuk lembar kerja baik dan atraktif 120 
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Total 654 

Tingkat Kepuasan 91% 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 

responden mencapai 91 persen ketika mengerjakan lembar 

kerja dalam pembelajaran sastra yang menggunakan kamus 

berima sebagai buku pendukung. Level skoring ini kurang 9 

persen lagi mendekati level maksimal. Oleh karena itu, 

secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa komponen 

lembar kerja evaluasi yang digunakan peneliti dalam 

pembelajaran sastra yang didukung kamus berima telah 

memenuhi syarat keberterimaan sehingga sangat layak untuk 

menjadi referensi bagi pendidik bahasa dan sastra Indonesia 

demi mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan 

produktif. 
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Tabel 5. Suasana Pembelajaran Daring Kamus Berima 

Suasana Belajar Skor 

1 Suasana belajar baik, menyenangkan dan atraktif 120 

2 Suasana belajar sangat tepat 108 

3 Suasana belajar menarik sehingga membuat saya betah belajar 106 

4 Suasana belajar tidak fleksibel 96 

5 
Suasana belajar terlalu kaku dan menegangkan sehingga saya sulit 

mengembangkan potensi saya 
113 

6 Suasana belajar tidak menarik sehingga membuat saya tidak betah belajar 114 

Total 657 

Tingkat Kepuasan 91% 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 

responden terhadap suasana pembelajaran sastra 

menggunakan kamus berima mencapai 91 persen meskipun 

dilaksanakan secara daring melalui WhatsApp dan E-

learning. Level skoring ini kurang 9 persen lagi mendekati 

level sempurna. Berdasarkan hasil tersebut, secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa komponen suasana 

belajar yang dihadirkan peneliti selama pembelajaran sastra 

secara daring telah memenuhi syarat keberterimaan sehingga 

sangat layak untuk menjadi referensi bagi pendidik bahasa 
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dan sastra Indonesia dalam menghadirkan pembelajaran 

online yang menarik dan tetap produktif. 

Tabel 6. Cara Mengajar dalam Pembelajaran Kamus Berima 

Cara Mengajar 
Skor 

1 Cara guru mengajar baik dan atraktif 120 

2 
Cara guru mengajar sesuai dengan kriteria penolong, berwibawa, dan 

berempati kepada peserta didik 
110 

3 Cara guru mengajar unik dan menarik 107 

4 Cara guru mengajar tidak fleksibel 90 

5 
Cara guru mengajar tidak memfasilitasi peserta didik sehingga sulit 

mencapai skill yang diharapkan 
118 

6 Cara guru mengajar tidak menunjukkan perilaku mentor yang baik 111 

Total 656 

Tingkat Kepuasan 91% 

 

Tabel 6. menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 

responden terhadap cara mengajar peneliti selama 

pembelajaran sastra menggunakan kamus berima yang 

berlangsung secara full onlinemencapai 91 persen. Level 

skoring ini kurang 9 persen lagi mendekati level optimal. 

Berdasarkan hasil tersebut, secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa komponen cara mengajar yang 
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diterapkan peneliti selama pembelajaran sastra secara daring 

telah memenuhi syarat keberterimaan sehingga sangat 

direkomendasikan menjadi referensi bagi pendidik bahasa 

dan sastra Indonesia dalam memperkaya metode, teknik, dan 

pendekatan selama pembelajaran. 

Tabel 7. Gambar Ilustrasi dalam Kamus Berima 

Gambar Ilustrasi 
Skor 

1 Gambar Ilustrasi baik dan atraktif 119 

2 Gambar Ilustrasi tepat 109 

3 
Gambar Ilustrasi memotivasi peserta didik untuk meningkatkan 

kemampuan menulis karya sastra 
109 

4 Gambar Ilustrasi tidak fleksibel 109 

5 
Contoh skill dalam gambar Ilustrasitidak sejalan dengan fungsi kamus 

berima 
110 

6 
Gambar Ilustrasitidak cocok untuk meinginspirasipeserta didik menulis 

karya sastra 
107 

Total 663 

Tingkat Kepuasan 92% 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 

responden terhadap gambar ilustrasi yang terdapat dalam 

kamus berima populermencapai 92 persen. Level skoring ini 

kurang 8 persen lagi mendekati 100 persen. Berdasarkan 
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skoring tersebut, secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa komponen gambar ilustrasi yang disisipkan peneliti 

dalam kamus berima terbukti memiliki dampak positif dan 

telah memenuhi syarat keberterimaan sehingga sangat layak 

untuk digunakan baik sebagai acuan  pembelajaran maupun 

pedoman penerbitan karya sastra.Selanjutnya peneliti 

menggabungkan skoring total seluruh komponen yang 

terdapat dalam kuesioner persepsi peserta didik lalu 

menghitung persentase tingkat kepuasan kumulatif dengan 

menggunakan rumus. 

𝑃𝑝𝑑 =
∑ 𝐽𝑘
∑𝑀𝑘

× 100% 

 

Keterangan: 

𝑃𝑝𝑑 = persentase persepsi peserta didik 

∑𝐽𝑘  = jumlah skor komponen persepsi peserta didik 
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∑𝑀𝑘  =maksimal skor komponen persepsi peserta 

didik. 

Tabel 8. Persentase Persepsi Peserta Didik 

Komponen Penilaian 
Skor 

1 Desain (tampilan) kamus 665 

2 Ukuran 649 

3 Isi Kamus 654 

4 Kemudahan Penggunaan Kamus 657 

5 Metode Penggunaan Kamus 656 

6 Gambar Ilustrasi 663 

Total 3944 

 

Perhitungan persentase persepsi peserta didik kumulatif 

dilakukan dengan membagi jumlah jumlah skor komponen 

persepsi peserta didik dengan maksimal skor komponen 

yakni 4320 lalu dikalikan 100 persen. 

𝑃𝑝𝑑 =
3944

4320
× 100% = 91% 
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh 

presentase persepsi peserta didik 91 persen. Gambar berikut 

ini menunjukkan persentase validitas produk: 

tidak puas kurang puas puas sangat 

puas 

  

   

 0 (0%) 1(25%) 2 (50%) 3 (75%)

 4 (100%) 

Gambar 4. Level Validitas Persepsi Peserta Didik 

Skoring final dari persepsi peserta didik setelah 

menggunakan kamus berima sebagai sumber belajar 

pendukung dalam pembelajaran sastra hingga penerbitan 

karya yang diterbitkan di media sosial menunjukkan predikat 

kepuasan yang mencapai 91 persen sebagaimana ditunjukkan 

pada gambar 19. Hasil ini menyiratkan kesimpulan bahwa 
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kamus berima populer yang dirancang peneliti telah 

memenuhi syarat keberterimaan.  

Dengan memperhatikan proses tahap implementation 

kamus berima di atas, dapat dijelaskan bahwa kamus berima 

ini dapat meningkatkan keterampilan sastra siswa. Selain itu, 

membantu siswa dalam rangka penerbitan karya sastra yang 

siswa telah kembangkan. Penyelenggaraan dan pengarahan 

terkait implementasi penggunaan kamus berima secara 

daring melalui aplikasi WhatsApp dan E-learning Madrasah. 

Menurut Lestari (2021), WhatsApp merupakan aplikasi yang 

paling umum digunakan dalam pembelajaran daring karena 

memiliki fitur cukup lengkap,  tidak membutuhkan kuota 

terlalu banyak, dan telah populer digunakan di Indonesia. 

Meskipun tetap ada kendala terkait jaringan, peneliti lebih 

memilih aplikasi ini sebagai media dalam penyelenggaraan 

penelitian secara daring, seperti pada saat kegiatan pre-test, 

post-test, dan pembagian kuesioner persepsi. Sebagai 
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dukungan pelaksanaan ujicoba terbatas, peneliti juga 

memanfaatkan fasilitas e-learning Madrasah. 

Selain itu, untuk memastikan data maka digunakan 

WhatsApp untuk mendukung proses pembelajaran dan 

pemberian tugas dan pengembalian tugas yang telah 

diselesaikan. Menurut Bhagaskara dkk (2021) 

bahwaWhatsApp mampu  mengakomodasi  proses  

pembelajaran  dengan  baik  melalui  fitur-fitur  yang dapat  

menunjang  keberhasilan  pelaksanaan  pembelajaran  secara  

daring. Lebih lanjut, setiap responden diberi kesempatan 

untuk menghasilkan karya sastra audio visual berbentuk 

musikalisasi lalu mengunggahnya ke media sosial seperti 

instagram, twitter, dan YouTube. Hal ini menajdi indikasi 

bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan kamus 

berima mendukung pembentukan musikalitas siswa yang 

merupakan bagian dari proses reinforcement peneliti 

terhadap potensi peserta didik. Menurut Nurmaily (2018), 

penugasan musikalisasi puisi melalui media sosial tidak 
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hanya mampu meningkatkan kreativitas dalam berkarya 

tetapi juga memberi kesempatan bersosialisasi positif di 

dunia maya. Dengan demikian, kamus berima yang 

dikembangkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan 

pembelajaran dan penerbitan karya sastra kekinian.  

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang 

bagaimana pengembangan dan penggunaan kamus berima 

serta bagaimana dampaknya terhadap keterampilan sastra 

dan keterampilan karya sastra siswa.  Kamus berima popular 

dapat dijadikan sebagai salah satu bahan ajar yang digunakan 

dalam rangka melatihkan keterampilan siswa dalam menulis 

puisi, pantun, kata mutiara dengan memperhatikan unsur 

pembangun (tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, 

perwajahan). Oleh karena itu, dibutuhkan bahan ajar yang 

dapat memandu siswa dalam mengembangkan keterampilan 

sastra siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan 

kerjasama antara guru dan pemegang kebijakan yang ahli di 
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bidang sastra dan stake holder lainnya untuk membantu 

menciptakan siswa dalam berkarya. Dengan demikian, 

kamus berima yang valid dan praktis dapat dimanfaatkan 

sebagai acuan pembelajaran dan penerbitan karya sastra 

kekinian. Hal ini dapat diterapkan pada sekolah-sekolah 

mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas untuk 

menggunakan kamus berima yang didukung oleh dinas 

pendidikan setempat dan para pengawas yang membidangi 

bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, perguruan tinggi 

khususnya yang menaungi program studi bahasa dan sastra 

Indonesia juga diharapkan dapat mendorong mahasiswa 

untuk memiliki kamus berima populer sebagai koleksi 

bacaan sekaligus pedoman menghasilkan produk karya 

sastra. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat mewadahi 

pelaksanaan workshop, seminar sastra, atau bedah buku 

sehingga para penggiat sastra di lingkup kampus dapat lebih 

mengenali kamus berima populer baik sebagai produk sastra 

maupun sebagai pedoman untuk berkarya. 
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BAB III 

LANSKAP LINGUISTIK DI  PUSAT 

PERBELANJAAN MALL PANAKUKANG 

MAKASSAR 

 

A. PENDAHULUAN  

Bahasa adalah pesan yang disampaikan dalam bentuk 

ekspresi sebagai alat komunikasi dalam situasi tertentu 

dalam aktivitas yang berbeda (Devitt & Hanley (2006:1); 

Noermanzah (2017:2). Sebagai alat komunikasi, bahasa 

menghubungkan individu dan kelompok dalam ruang 

tertentu. Bahasa menyampaikan informasi tidak hanya 

melalui simbol bunyi, tetapi bahasa juga menyampaikan 

informasi dalam bentuk tulisan. Hal ini disebut 

multilingualisme, varian bahasa tulis banyak dijumpai 

dalam bentuk informasi yang tersedia untuk umum seperti 

nama jalan, toko, gedung, papan informasi dan lain-lain. 

Sebagai orang Indonesia, penggunaan bahasa di ruang 

publik menuntut penggunaan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan. Hal ini terdapat dalam Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 
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Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, menurut Pasal 36 

ayat 3, 4, dan 5, yang menyebutkan bahwa “atas nama 

bangunan, bangunan, jalan, tempat tinggal , pemukiman 

dan kantor Indonesia harus digunakan, pusat perbelanjaan 

dan merek". Studi lanskap linguisik  (disingkat LL) 

berfokus pada penggunaan bahasa publik, LL dipandang 

sebagai subbidang sosiolinguistik dan linguistik terapan 

yang membahas bentuk-bentuk bahasa tertulis di ruang 

publik (Gorter dan Cenoz, 2006:2).  

Istilah LL pertama kali digunakan oleh (Landry & 

Bourthis, 1997) yang terbatas pada rambu-rambu jalan 

umum, papan reklame, nama jalan, nama tempat, nama pub 

dan gedung-gedung pemerintah dalam kelompok wilayah, 

desa  atau kota. Selain itu, (Shohamy & Gorter, 2009) 

memperluas cakupan LL sebagai bagian dari lingkaran kata 

dan gambar-gambar yang ditampilkan secara publik dan 

menjadi fokus perhatian di beberapa tempat. Keberagaman 

masyarakat di tempat umum sangat mendorong 
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penggunaan varian bahasa untuk memudahkan setiap orang 

memahami informasi yang ada di tempat tersebut. Saat ini, 

keberadaan bahasa dipengaruhi oleh perkembangan 

globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu penelitian 

yang mengkaji pengaruh bahasa terhadap pertumbuhan 

ekonomi yaitu Khasanah et al (2015, hlm. 1) meneliti 

tentang penggunaan bahasa asing dalam penamaan usaha 

kuliner di Kecamatan Soekarno Kota Malang. Kesimpulan 

dari hasil penelitian adalah penggunaan bahasa asing untuk 

nama usaha kuliner di Kota Malang saat ini trend-nya 

meningkat dari tahun ke tahun. Pengusaha kuliner lebih 

nyaman menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa 

Indonesia. Nasution (2018, hlm. 8) juga mengungkapkan 

hal yang sama bahwa bahasa Inggris merupakan aset yang 

sangat memungkinkan dalam pengembangan bisnis. 

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa saat ini status 

Indonesia telah berubah akibat pengaruh bahasa asing 

(dalam hal ini bahasa Inggris). Meskipun bahasa asing 
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berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut 

tidak menjadi alasan untuk mengubah status bahasa 

Indonesia sebagai bahasa penghubung yang wajib 

digunakan di ruang publik. Hal ini menjadi perhatian utama 

pemerhati bahasa, apakah penggunaan bahasa Indonesia 

akan terus mendominasi ruang publik ataukah penggunaan 

bahasa asing (khususnya bahasa Inggris) akan semakin 

dominan. Pusat perbelanjaan sebagai salah satu pilar siklus 

bisnis menjadi fokus  penting dalam perkembangan bahasa. 

Pusat perbelanjaan juga menjadi tempat bertemunya 

banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat 

yang terlibat dalam kegiatan publik, seperti pusat 

perbelanjaan hendaknya tidak menutup mata terhadap 

aturan yang telah ditetapkan terkait penggunaan bahasa 

Indonesia. Fokus penelitian ini adalah penggunaan bahasa 

Indonesia dalam lanskap linguistik  di Mall Panakukang 

Makassar. Pusat perbelanjaan  modern tidak hanya 

menawarkan kecanggihan, tetapi juga kenyamanan, 
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kemudahan, dan efisiensi bisnis yang lebih baik, serta 

didukung oleh populasi yang relatif besar (Sari, 2017:1). 

Pusat perbelanjaan  yang diteliti dalam penelitian ini 

terletak di Kota Makassar. Jika melihat demografisnya, 

Kota Makassar sebagai wilayah metropolitan terbesar di 

kawasan timur Indonesia sudah pasti menjadi tujuan para 

pemilik usaha untuk berkembang dan melebarkan 

sayapnya. Kota Makassar yang berpenduduk kurang lebih 

1,5 juta jiwa menjadi “tangkapan pasar” yang sedang 

disorot para pebisnis. MalL Panakukang sebagai salah satu 

pusat perbelanjaan terbesar di Kota Makassar yang 

dikunjungi ribuan pengunjung setiap harinya menjadi 

tempat yang penting untuk diperhatikan dalam penggunaan 

bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia secara 

publik seperti ini merupakan sarana yang sangat cocok 

untuk memperluas wawasan linguistik. Bahasa Indonesia 

harus menjadi perhatian utama di tempat-tempat umum, 

pemertahanan bahasa Indonesia tidak hanya menjadi tugas 
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pemerhati bahasa saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat 

harus ikut serta dalam mempertahankan status bahasa 

Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menjawab 

pertanyaan bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam 

lanskap linguistik di  Panakukang Mall Makassar? 

B. KAJIAN TEORI 

Sosiolinguistik (selanjutnya disingkat SL) adalah 

ilmu yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan 

kondisi sosial. SL terkadang disebut sebagai linguistik 

institusional (Halliday, 1970) atau sosiologi bahasa 

(Fishman, 1972). Namun esensi keduanya sama dengan SL. 

Halliday (1970), disebut SL Institutional Linguistik, 

berkaitan dengan hubungan antara bahasa dan orang yang 

menggunakannya (deals with the relationship between 

language and the people who use it). Pengguna bahasa 

memiliki cara pandang, sikap, adat istiadat, dan budaya 

yang berbeda. Pride and Holmes (1972) merumuskan SL 

secara sederhana “Kajian bahasa sebagai bagian dari 
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kebudayaan dan masyarakat", yaitu kajian bahasa sebagai 

bagian dari kebudayaan dan masyarakat. De Saussure 

(1916) menyatakan pada awal abad ke-20 bahwa bahasa 

adalah salah satu pranata sosial yang sama dengan pranata 

sosial lainnya seperti perkawinan, waris, pewarisan, dsb. 

Kemudian, pada pertengahan abad ini, para ahli bahasa 

menyadari bahwa bahasa merupakan bagian dari dimensi 

sosial. Dimensi sosial bahasa tidak hanya memberi 

“makna” pada bahasa, tetapi juga menimbulkan variasi 

bahasa. Ragam bahasa dapat menunjukkan adanya 

perbedaan sosial dalam masyarakat, juga memberikan 

petunjuk tentang situasi bahasa, dan mencerminkan tujuan, 

tema, aturan, dan adat istiadat bahasa. Sebagai subjek 

sosiologi, bahasa tidak dipandang atau diperlakukan 

sebagai bahasa sebagaimana dalam linguistik pada 

umumnya, tetapi dilihat dan diperlakukan sebagai sarana 

interaksi atau komunikasi dalam masyarakat. Semua 

kegiatan sosial tidak lepas dari penggunaan bahasa. Oleh 
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karena itu rumusan sosiolinguistik yang dikemukakan oleh 

para ahli tidak terlepas dari masalah hubungan kebahasaan 

dan fungsi atau aspek sosial. 

Mata pelajaran sosiologi terus berkembang sesuai 

dengan tuntutan zaman. Saat ini muncul konsep baru terkait 

sosiolinguistik, yaitu lanskap linguistik (selanjutnya disebut 

LL). LL tidak hanya mempelajari bahasa secara umum, 

tetapi mengkaji variasi bahasa yang digunakan di tempat 

tertentu atau di ruang publik. Keberagaman bahasa 

disebabkan adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh 

masyarakat atau kelompok yang sangat berbeda karena 

penuturnya tidak homogen. Ada dua pandangan mengenai 

variasi bahasa. Pertama, variasi ini dilihat sebagai 

konsekuensi keragaman sosial penutur bahasa yang 

bersangkutan dan keragaman fungsi bahasa. Kedua, bekal 

bahasa sudah ada untuk memenuhi perannya sebagai sarana 

interaksi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Lanskap 

Linguistik juga mengklaim bahwa tanda-tanda dalam lanskap 
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adalah teks ilustratif yang dapat dibaca dan difoto serta 

dibedah secara linguistik dan budaya (Gorter, 2006). Gambar 

atau tanda yang dimaksud adalah tanda yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan umum kepada masyarakat 

berupa informasi, petunjuk, peringatan dan sejenisnya. Fokus 

utama LL adalah visibilitas bahasa tertulis dalam 

penggunaan publik. Secara khusus, LL adalah deskripsi 

situasi linguistik di ruang publik, yang mencakup sikap 

sosial, budaya, dan linguistik yang berguna untuk 

menjangkau khalayak di tempat itu. Lanskap linguistik dapat 

digambarkan sebagai kehadiran bahasa antara ruang dan 

tempat, antara orang dan kelompok, dan antara objek dan 

orang. LL merupakan salah satu contoh penelitian 

interdisipliner yang mengungkapkan kehadiran bahasa di 

ruang publik dan melihat bentuk perubahan bahasa 

dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Bahasa memiliki fungsi utama. Menurut (Landry & 

Bourhis, 1997) diusulkan bahwa LL memiliki dua fungsi, 
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yaitu fungsi informasi dan fungsi simbolik. Fungsi informatif 

didefinisikan sebagai makna tanda yang membedakan 

wilayah geografis dari populasi yang memberi bahasa nama 

tempat. Misalnya pada fungsi simbolik yaitu ada atau tidak 

adanya bahasa kelompok. Hal ini  memengaruhi rasa 

memiliki terhadap kelompok tersebut. Fungsi simbolik juga 

erat kaitannya dengan penyajian identitas etnik. Menurut 

(Lou, 2016) dan (Blommaert, 2013), ruang sebagai arena 

interaksi sosial manusia dalam pelaksanaan berbagai 

aktivitas budaya. 

Lanskap linguistik terkait erat dengan bilingualisme 

dan  multilingual. Saat ini, sulit untuk menemukan orang 

yang berbicara hanya satu bahasa. setiap individu setidaknya  

tahu dua bahasa, seperti bahasa daerah dan bahasa nasional. 

Bahasa sebagai kebutuhan dasar masyarakat tampaknya tidak 

ada habisnya dalam perkembangannya. Kelompok sosial, 

budaya, dan ekonomi memengaruhi perkembangan bahasa. 

Di tempat-tempat umum (misalnya kota-kota besar) menjadi 
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wajib menggunakan bilingualisme untuk menjangkau banyak 

orang. Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk 

melemahkan atau tidak menggunakan bahasa Indonesia  

sebagai identitas warga negara. Sebagai orang Indonesia, 

bahasa Indonesia adalah bahasa utama yang harus digunakan 

oleh pemerintah dan swasta (dalam hal ini pengusaha). 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa baku tidak boleh 

digantikan dengan bahasa lain (dalam hal ini bahasa asing). 

Banyak yang tidak menyadari bahwa bahasa di ruang publik 

memiliki pengaruh besar terhadap pelestarian bahasa. 

C. METODE PENELITIAN 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Hult (2009:90) menyatakan bahwa 

pengumpulan data dalam kajian LL berbasis pada 

pemotretan dengan kamera digital, dimungkinkan bagi 

peneliti LL mengambil gambar dalam jumlah yang tidak 

terbatas Pada penelitian ini, sumber data diambil  dengan 

memotret gambar nama toko, petunjuk, papan informasi, 
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supermarket, playground, dan nama brand di Pusat 

Perbelanjaan Mall Panakukang Makassar.  Foto-foto tersebut 

lalu diklasifikan berdasarkan usia pengunjung mulai dari 

anak-anak, remaja, dewasa/orang tua, dan tempat yang 

menjangkau semua usia. Penelitian ini dianalisis 

menggunakan pendekatan lanskap linguitik. 

Penulisan ini menggunakan ancangan (approach) 

kualitatif melalui deskripsi pemakaian bahasa di Mall 

Panakukang Makassar. Data sebagai bukti fotografis 

(photographic evidence) berupa gambar visual tentang 

informasi yang ditujukan di ranah publik. Gambar diambil 

pada Jumat 19 November 2021 dengan cara dipotret 

menggunakan kamera telepon.  
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

1. Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap 

Linguistik di Mall Panakukang Makassar untuk  

Usia Pengunjung  Anak-Anak 

 

Pengunjung untuk usia anak-anak dominan di tempat 

playground. Berikut data yang diambil di tempat bermain di 

pusat perbelanjaan Mall Panakukang  Makassar.  

 

Data. 1 

Gambar data. 1 merupakan brand untuk tempat bermain 

anak-anak. Jika dilihat dari penggunaan bahasa. Gambar 

tersebut menggunakan monolingual, yaitu penggunaan satu 

bahasa (dalam hal ini bahasa Inggris).  
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Data. 2 

Gambar data. 2 merupakan nama toko mainan anak-anak. 

Jika dilihat dari penggunaan bahasa. Gambar tersebut 

menggunakan monolingual, yaitu penggunaan satu bahasa 

(dalam hal ini bahasa Inggris).  

 

 

 

 



102 
 

Data. 3 

Gambar data. 3 merupakan kalimat seruan yang terdapat di 

tengah-tengah wahana bermain anak-anak. Jika dilihat dari 

penggunaan bahasa. Gambar tersebut menggunakan 

monolingual, yaitu penggunaan satu bahasa (dalam hal ini 

bahasa inggris).  

Data di atas menunjukkan bahwa penggunaan bahasa 

dalam Lanskap Lingusitik di Ranah Publik untuk usia anak-

anak menggunakan monolingual, yaitu penggunaan satu 

bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Hal 

ini menunjukkan bahwa tempat bermain anak-anak 

didominasi bahasa Inggris. Dari data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pemakain bahasa Indonesia di pusat 

perbelanjaan mall Panakukang Kota Makassar untuk usia 

pengunjung anak-anak perlu mendapatkan perhatian agar 

anak-anak lebih mengenal bahasa Indonesia.  
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2. Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap 

Linguistik di Mall Panakukang Makassar untuk 

Usia Pengunjung Remaja 

Pengunjung untuk usia remaja dominan di tempat 

yang relatif santai, seperti Coffe Shop atau kedai kopi. 

Berikut data yang diambil di tempat kunjungan anak remaja. 

 

Data.4 

Gambar data. 4 merupakan kedai kopi yang dominan 

dikunjungi oleh anak remaja.  Jika dilihat dari penggunaan 

bahasa. Gambar tersebut menggunakan monolingual, yaitu 

penggunaan satu bahasa (dalam hal ini bahasa Indonesia).  
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Data. 5 

Gambar data. 5 merupakan toko roti yang dominan 

dikunjungi oleh anak remaja. Jika dilihat dari penggunaan 

bahasa. Gambar tersebut menggunakan monolignual, yaitu 

penggunaan satu bahasa (dalam hal ini bahasa Indonesia).  
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Data.6 

Gambar data. 6 merupakan kedai kopi yang dominan 

dikunjungi oleh anak remaja. Jika dilihat dari penggunaan 

bahasa. Gambar tersebut menggunakan monolingual, yaitu 

penggunaan satu bahasa (dalam hal ini bahasa Inggris).  

 

Data. 7 

Gambar Data..7 merupakan nama gerai minuman boba yang 

kerap kali dikunjungi oleh anak remaja. Tulisan nama gerai 

tersebut berbahasa Taiwan. Jika dilihat dari penggunaan 

bahasa, gambar tersebut menggunakan bilingual, yaitu 

penggunaan dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa 
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Thailand. Bahasa Indonesia terlihat pada frasa Taiwan No.1 

dan bahasa Taiwan terlihat pada nama brand  ‘Xing Fu 

Tang’.  

Data di atas menunjukkan bahwa penggunaan bahasa 

dalam Lanskap Lingusitik di Ranah Publik untuk usia remaja 

menggunakan muktilingual, yaitu penggunaan tiga bahasa. 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bahasa 

Inggris, dan bahasa Taiwan  untuk nama toko/brand. Hal ini 

menunjukkan bahwa tempat yang didominasi oleh 

pengunjung remaja tetap ada pemakaian bahasa Indonesia. 

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemakain 

bahasa Indonesia di pusat perbelanjaan Mall Panakukang 

Makassar untuk usia pengunjung remaja  masih menghargai 

pemakaian bahasa Indonesia di ranah publik.  
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3. Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap 

Linguistik di Mall Panakukang  Makassar untuk 

Usia Pengunjung Dewasa dan Orang Tua. 

Pengunjung untuk usia dewasa/orang tua dominan di tempat-

tempat yang menyediakan kebutuhan rumah tangga, seperti 

hypermart, Lotte mart, dan supermarket lainnya.  

 

Data. 8 

Gambar data. 8 merupakan tempat yang dominan dikunjungi 

oleh orang dewasa/orang tua. Jika dilihat dari penggunaan 

bahasa. Gambar tersebut menggunakan bilingual, yaitu 

penggunaan bahasa Indonesia untuk ucapan selamat datang 

dan penggunaan bahasa Inggris untuk nama brand.  
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Data. 9 

Gambar data. 9  merupakan tempat yang didominasi 

pengunjung usia dewasa dan orang tua, yaitu tempat 

berbelanja kebutuhan pokok rumah tangga. Jika dilihat dari 

penggunaan bahasa. Gambar tersebut menggunakan 

bilingual, yaitu penggunaan dua bahasa. Gambar tersebut 

merupakan imbauan untuk menunjukan arah lantai. Bahasa 

yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.  

 



109 
 

 

Data. 10 

Gambar data.10 diambil dari tempat yang didominasi 

pengunjung usia dewasa dan orang tua. Kalimat pada gambar 

di atas merupakan kalimat imbauan. Jika dilihat dari 

penggunaan bahasa. Gambar tersebut menggunakan 

bilingual, yaitu penggunaan dua bahasa, bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris.  

 Data 8, 9, dan 10 menunjukkan bahwa pemakaian 

bahasa Indonesia di ranah publik untuk usia pengunjung 

dewasa dan orang tua berdampingan dengan pemakaian 

bahasa asing. Lanskap linguistik dalam data tersebut 

menunjukkan bilingual, yaitu pemakaian dua bahasa. Dari 
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data tersebut, dapat disimpulkan bahwa publik (dalam hal ini 

usia dewasa dan orang tua) masih dapat melihat pemakaian 

bahasa Indonesia di tengah-tengah mereka.  

Pemakain Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik 

di Mall Panakukang Makassar Tanpa Batasan Usia.  

Data yang dianalisis pada bagian ini adalah tempat 

yang dikunjungi berbagai kalangan di Mall Panakukang 

Makassar, seperti petunjuk jalan, papan informasi, dan 

tempat-tempat umum lainnya.  

 

Data. 11 

Gambar data. 11 merupakan informasi untuk promo di 

tempat tersebut. biasanya penggunaan kata ‘diskon’ 
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menggunakan ‘discount’. Namun, toko ini tetap 

menggunakan bahasa Indonesia. Lanskap linguistik pada 

papan informasi tersebut menggunakan monolingual, yaitu 

penggunaan  bahasa Indonesia. 

 

Data. 12 

Gambar data. 12 merupakan informasi untuk pembelian 

barang. Bahasa yang digunakan adalah bilingual, 

penggunaan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris, kalimat pada kertas informasi tersebut jual 

segiempat 100.000 3 pcs. Penggunaan kata pcs merupakan 

singkatan dari kata pieces dalam bahasa Inggris. Lanskap 

linguistik yang berupa bilingual menunjukkan pemakaian 
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bahasa Indonesia pada kertas informasi tersebut tetap 

dipertahankan meskipun berdampingan dengan bahasa 

Inggris. 

 

Data. 13 

Gambar data. 13 merupakan kalimat imbauan tentang 

kawasan Bebas Rokok. Biasanya dijumpai di tempat umum 

kalimat imbauan ini berdampingan dengan bahasa asing No 

Smoking Area. Namun, dapat dilihat pada kertas infomasi 

tersebut lanskap linguistik menggunakan monolingual, yaitu 

bahasa Indonesia.  
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Data. 14  

Gambar data.14 merupakan informasi bagi para pengunjung 

mall. Lanskap linguistik pada papan informasi tersebut 

menggunakan monolingual, yaitu pemakaian bahasa 

Indonesia sebagai sarana informasi.  
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Data. 15 

Gambar data. 15 merupakan ucapan terima kasih untuk para 

pengunjung. Lanskap linguistik pada gambar tersebut 

menunjukkan bilingual, yaitu penggunaan dua bahasa, 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

 

Data. 16 

Gambar Data. 16 merupakan kertas petunjuk untuk keluar. 

Lanskap linguistik dalam kertas petunjuk tersebut 

menggunakan bilingual, yaitu penggunaan dua bahasa, 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.  
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 Data 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 berisi petunjuk, 

informasi, dan ucapan terima kasih kepada pengunjung 

masih didominasi oleh bahasa Indonesia. Pemakain bahasa 

Indonesia di tempat-tempat yang dijangkau semua 

pengunjung dari berbagai usia merupakan tindakan tepat 

dalam pertahanan bahasa Indonesia. Meskipun, pada 

kenyataannya penggunaan lanskap linguistik pada data 

tersebut termasuk bilingual, penggunaan dua bahasa. 

A. KESIMPULAN 

Berikut deskripsi mengenai pemakaian bahasa Indonesia 

dalam Lanskap Linguistik di Pusat Perbelanjaan Mall 

Panakukan Makassar. 

1. Pemakaian Bahasa Indonesia dalam lanskap inguistik 

di Mall Panakukang Makassar untuk  Usia 

Pengunjung  Anak-Anak menggunakan monolingual 

yang didominasi oleh bahasa asing, baik itu nama 

tempat, toko, maupun kalimat seruan di wahana 
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bermain. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus 

untuk tetap menjaga fungsi bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan yang wajib digunakan di ranah 

publik.  

2. Pemakaian Bahasa Indonesia dalam lanskap 

linguistik di Mall Panakukang Makassar untuk Usia 

Pengunjung Remaja menggunakan multilingual, 

bahasa Indonesia dan bahasa Asing untuk nama 

toko/brand. Pemakaian bahasa Indonesia masih 

dipertahankan meskipun berdampingan dengan 

bahasa asing.  

3. Pemakaian Bahasa Indonesia dalam lanskap 

linguistik di Mall Panakukang Makassar untuk Usia 

Pengunjung Dewasa dan Orang Tua menggunakan 

bilingual. Bahasa yang digunakan adalah  bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris pada papan informasi 

dan imbauan.  Pemakain bahasa Indonesia tetap 
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dipertahankan meskipun penggunaannya 

berdampingan dengan bahsa Inggris.  

4. Pemakain Bahasa Indonesia dalam lanskap linguistik 

di Mall Panakukang Makassar Tanpa Batasan Usia 

menggunakan bilingual. Namun, penggunaan dua 

bahasa ini tetap didominasi oleh bahasa Indonesia. 

Papan informasi, papan petunjuk, dan ucapan terima 

kasih dipasang di tempat-tempat yang dijangkau oleh 

banyak pengunjung tanpa batasa usia masih 

mempertahakan pemakain bahasa Indonesia.  
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BAB IV 

PEMERTAHANAN BAHASA IBU DI ERA 

PANDEMI COVID-19 

 

A. PEMERTAHANAN BAHASA DAERAH DI 

SULSEL DI MASA PANDEMI 

 

Kebertahanan sebuah bahasa daerah merupakan 

simbol kebertahanan konsep nilai kebudayaan tradisional. 

Hilang dan punanhnya bahasa daerah maka hilang dan punah 

pula konsep nilai kebudayaan tradisional karena kebudayaan 

tradisional hanya dapat dimengerti dengan baik melalui 

ungkapan bahasa daerah masyarakatnya (Tamrin: 2014). 

Permasalahan yang dihadapi dalam mempertahakan sebuah 

bahasa adalah masalah yang pada umumnya dihadapi oleh 

kelompok imigran/transmigran, (Fishman: 1972b).  Teori 

pergeseran dan pemertahanan bahasa yang diadopsi oleh 

teori Fishman yang mengemukakan bahwa dalam 

penggunaan bahasa ada konteks-konteks sosial yang 

melembaga (institusional context) yang disebut ranah. Ranah 

tersebut menurut  Fishman (1972b: 118), yaitu ranah 
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keluarga, ranah ketetanggaan, ranah kerja, ranah agama, dan 

ranah pemerintahan.  

Jika merujuk ke ranah keluarga pemertahanan bahasa 

yang paling dekat, yaitu pemertahanan bahasa Ibu, dalam hal 

ini bahasa daerah, tulisan ini akan merujuk pada 

pemertahanan bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, 

yaitu bahasa Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. 

Pentingnya pemertahanan bahasa daerah juga diungkapkan 

oleh pemerintah Sulawesi Selatan yaitu Gubernur Sulawesi 

Selatan yang diwakili oleh Asisten II Pemerintah Provinsi 

Sulsel dalam acara Kongres International III Bahasa-Bahasa 

Daerah di Sulawesi Selatan dengan tema “Reaktualisasi 

Bahasa-Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan sebagai 

Penguatan Kebinekaan dan Jati Diri Bangsa”. Dalam kongres 

tersebut dijelaskan bahwa pentingnya mendukung upaya 

pelestarian dan pembinaan bahasa daerah tercermin dengan 

terbitnya Pergub No. 79 Tahun 2018 tentang pembinaan 

bahasa daerah di Sulawesi Selatan.  
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Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam 

melestarikan bahasa tersebut sebagai berikut: 

1. Membiasakan diri memakai bahasa daerah dalam 

percakapan sehari-hari 

2. Memasukkan pelajaran bahasa daerah dalam 

kurikulum sekolah 

3. Menggiatkan acara TV lokal yang menggunakan 

bahasa daerah sebagai bahasa utama 

4. Menghidupkan bahasa daerah dalam lomba-

lomba, misalnya lomba pidato bahasa daerah dan 

lomba mendeklamasikan puisi bahasa daerah. 

5. Menghimbau pemerintah untuk melakukan 

penyuluhan tentang pentingnya melestarikan 

bahasa daerah 

6. Menggunakan bahasa daerah pada saat di rumah 

7. Menjadikan bahasa daerah menjadi bagian dari 

muatan lokal di sekolah 
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Langkah yang dapat digunakan dalam melestarikan 

bahasa daerah di masa pandemi, yaitu: 

1. Berinteraksi menggunakan bahasa daerah di 

rumah 

2. Mengenalkan anak-anak mengenai keberagaman 

budaya (peninggalan sejarah di ranah keluarga 

ataupun memperkenalkan cerita-cerita rakyat) 

3. Menuntun anak untuk melihat tayangan-tayangan 

mengenai pelestarian budaya. 

Nah, argumen di atas akan memberikan pertanyaan 

besar bagi khalayak. Apa manfaat yang dapat diambil dalam 

mempertahankan bahasa daerah? Pertanyaan yang sering 

muncul dibenak generasi teknologi yang sudah mengenal 

dunia secara luas. Jawaban yang cukup singkat mengenai 

pertanyaan tersebut, yaitu dengan pemertahanan bahasa 

daerah maka akan mempertahankan karakter dalam diri 

setiap individu/kelompok. Berikut uraian mengenai cerminan 
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karakter masing-masing suku, khususnya di Sulawesi 

Selatan: 

a. Suku Bugis  

Uraian karakter-karakter suku Bugis dapat dilihat 

dari adanya ‘pappaseng’. Pappaseng adalah 

petunjuk-petunjuk/nasihat-nasihat nenek moyang 

suku Bugis  untuk anak cucunya dalam menjalani 

kehidupan yang baik. Berikut uraian karakter 

yang ada dalam pappaseng yang dikuti dari A.A 

Punagi: 1983: 

1. Taat kepada sang pencipta 

2. Jujur  

3. Berani 

4. Pantang menyerah 

5. Saling mengasihi 

6. Tegas 

7. Bijaksana  

8. Saling tolong-menolong  
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Berikut gambaran kutipan mengenai karakter 

yang diungkapkan dalam ‘paseng’:  

- Tessisampoang uringlowa, Tessisampoang pamuttu 

Artinya: Tidak tutup menutupkan belanga, tidak 

membocorkan kuali 

- Tellu niala sappo 

Tau è ri dèwataè 

Siri è ri watakkalè 

Siri è ripadatta rupa  tau 

Artinya:  

Tiga hal dijadikan pagar 

Rasa takut kepada Tuhan 

Rasa malu kepada diri sendiri 

Rasa malu kepada sesama manusia  

Kutipan di atas merupakan cerminan karakter yang 

tidak pernah punah seiring perubahan dunia yang semakin 

meng-global. Karakter tersebut tentu selalu dibutuhkan di 

lingkungan mana pun orang-orang bugis berada.  
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b. Suku Makassar  

Karakter suku Makassar juga tercermin dalam sebuah 

kutipan pappaseng. Kutipan tersebut sebagai berikut: 

Bajikangin tallanga na towalia artinya lebih baik 

tenggelam daripada kembali 

Karakter pantang menyerah dalam menjalani 

kehidupan adalah ciri khas dari suku Makassar, pesan-pesan 

tersebut termuat dalam bahas daerah Makassar. 

c. Suku Toraja  

Misa’ kada dipotua, pantan kada dipomate 

artinya satu pendapat membuat kita hidup, 

banyak ego membuat kita mati.  

d. Suku Mandar 

Pahangi kabe, iyya disangan lempu, abaranian, 

amanarangan sossorongangi, andiangi mala 

paqda artinyapahamlah nak, yang dimaksud 

dengan kejujuran, keberanian, dan kecerdasan 
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tidak bisa hilang karena dia menjadi warisna 

keluarga.  

B. SOLUSI DALAM PEMERTAHANAN BAHASA 

DAERAH DI MASA PANDEMI 

 

 Karakter adalah hal yang sangat dibutuhkan di setiap 

diri individu di mana pun berada. Revolusi  industri 4.0 yang 

merupakan industi dengan keterlibatan teknologi yang luas 

biasa dan mudah untuk semua kalangan mesti dijadikan 

sebagai media untuk pengenalan budaya agar budaya asing 

tidak lagi menguasai karakter generasi muda.  

Solusi yang dapat ditempuh untuk pemertahanan bahasa 

daerah di Sulawesi Selatan di masa pandemi covid-19 di era 

revolusi industri 4.0 adalah: 

1. Ikon-ikon imbauan mengenai PPKM, Memakai 

masker, Cuci Tangan dsb diharapkan memberikan 

campuran budaya atau penggunaan lontara.  
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Misalnya: penggunaan bahasa lontara dalam ajuran 

mencuci tangan yang dikuti bahasa Indonesia atau 

gambar imbauan memakai masker yang memberikan 

unsur budaya.  

2. Pembejalaran muatan lokal untuk sekolah yang 

menggunakan kurikulum tersebut lebih kepada 

penerapannya, seperti ajaran untuk mappatabeq  

3. Pembelajaran daring bisa menggunakan pengantar 

bahasa daerah kemudian diikuti bahasa Indonesia dan 

juga bahasa asing. Seperti halnya ketika kita 

mengucapkan salam yang beragam mengikuti 

keberagaman agama yang ada di Indonesia. 

4. Pengenalan bahasa daerah melalui sosial media, 

seperti youtube, instagram dsb. Tayangan youtube 

yang saat ini digemari oleh semua kalangann baik 

anak-anak, pemuda, dan orang tua yaitu video 

komedi dari akun Timur Kota Official atau yang 

dikenal dengan Ambo Nai dan Malla 
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5. Pengenalan budaya Sulawesi Selatan juga sering 

dijumpai di media sosial instagram, yaitu  akun 

instagram Tumming dan Abu yang seringkali 

menampilakan short video yang bergendre komedi  

dan juga meme-meme menarik yang menggunakan 

potret keduanya.  
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6. Selain itu pemertahanan bahasa daerah juga dapat 

menjangkau wadah yang lebih besar berupa 

penayangan film di bioskop yang menampilkan ikon-

ikon kedaerahan, seperti gambar berikut ini: 

 

Tokoh-tokoh di atas yang aktif di media sosial 

merupakan figure yang berani mengangkat budaya daerah 

Sulawesi Selatan dengan sangat menarik sehingga berterima 

di semua kalangan. Langkah selanjutnya untuk 

pemertahanan bahasa ibu adalah dukungan untuk para figure 

tersebut baik dari pemerintah maupun masyarakat agar 

mereka lebih bersemangat untuk menampilkan budaya 

daerah Sulsel untuk dilihat  generasi muda. 
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Bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing 

adalah hal yang sama pentingnya dan bisa diterapkan 

secara beriringan tanpa ada yang mendominasi ataupun 

tertinggal. Langkah ini menjadi langkah terbaik untuk 

mengenalkan karakter budaya suatu daerah, mengenalkan 

budaya Indonesia, dan memperlajari perkembangan dunia.  
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BAB V 

KAMUS BAHASA DAERAH DALAM DUNIA 

PENDIDIKAN DAN IMPLEMENTASINYA 

 

A. BAHASA DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA 

DALAM DUNIA PENDIDIKAN  

 

Mengapa bahasa daerah tidak popular? Perkembangan 

zaman & kemajuan tekhnologi waktu ini tak jarang kali 

pertanyaan tadi timbul pada banyak sekali seminar-seminar 

yg membahas mengenai pentingnya pelestarian bahasa 

daerah Namun,untuk menjawab pertanyaan tadi pendidikan 

mempunyai andil terbesar pada pelestarian/pengembangan 

bahasa daerah. Oleh karena itu, kenyataan kurangnya 

penutur bahasa daerah  dan  kurangnya minat masyarakat 

dalam menggunakan bahasa daerah seharusnya menjadi 

bahan evaluasi dalam  sistem pendidikan saat ini. Apakah 

sistem pendidikan yang menjadi  garda terdepan dalam  

menciptakan jati diri bangsa telah mewadahi pelestarian 

bahasa daerah dengan baik. Sistem yang diterapkan pada 
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dunia pendidikan wajib akomodatif terhadap kebutuhan 

pedagogi kearifan lokal dan bahasa daerah. Ada tiga unsur 

krusial pada dunia  pendidikan, yaitu kurikulum, pedagogi, 

dan  bahasa pengantar. Ketiga unsur ini adalah hal yang 

krusial untuk mengungkapkan kenyataan kebahasaan yang 

sedang terjadi. 

Dalam kurikulum 2013,  terdapat mata pelajaran khusus 

bahasa daerah.  Mata pelajaran bahasa daerah adalah 

modifikasi menurut mata pelajaran tambahan, misalnya seni 

budaya, pendidikan jasmani, olah raga & kesehatan, dan 

prakarya dan  kewirausahaan. Konten mata pelajaran 

tambahan adalah pengembangan menurut sentra dan  

dilengkapi sang konten lokal yang dikembangkan pemerintah 

daerah. Jadi, pemerintah daerah mempunyai kebebasan buat 

memilih konten pendidikan, termasuk menyelipkan mata 

pelajaran bahasa daerah. Namun, kebebasan ini pula 

teradang tidak digunakan dalam  mengajarkan bahasa daerah 

dan  merubahnya menggunakan prakarya atau seni budaya 
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yang lain. Oleh lantaran itu, eksistensi mata pelajaran bahasa 

daerah  tidak  bersifat mengikat. 

Kenyataan bahwa mata pelajaran bahasa daerah tidak 

diberi alokasi waktu  yang relatif dikemukakan oleh  

beberapa pengajar pada beberapa wilayah di Indonesia. Di 

bangku menengah pertama, mata pelajaran bahasa daerah 

menerima porsi 2×45 menit dalam  sepekan, sedangkan pada 

bangku menengah atas, mata pelajaran bahasa daerah  hanya 

dilangsungkan selama 60 mnt selama sepekan. Dengan 

waktu  yang singkat tersebut,  beberapa materi tidak  

diajarkan secara mendalam bahkan cenderung dilalui begitu 

saja. 

Dikutip dari hapage Kemendikbud.go.id hasil penelitian 

menurut Erniati (2019) yang menyampaikan bahwa terdapat 

faktor lain yang memengaruhi popularitas bahasa daerah 

pada dunia pendidikan, yaitu metode pedagogi. Pelajaran 

bahasa daerah kurang diminati lantaran teknik pengajarannya 

yang cenderung membosankan. Metode pedagogi bahasa 
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daerah didominasi dengan pengajaran berupa lembar  kerja 

murid. Padahal,  apabila  sekadar mengerjakan lembar  

aktivitas murid wawasan yang diperoleh relative tidak  

menciptakan anak didik mengetahui  dan  menguasai bahasa 

daerah.  Seharusnya, pelajaran bahasa daerah mampu dibawa 

ke hal-hal yang lebih kreatif  daripada sekadar mengerjakan 

lembar aktivitas siswa (LKS).  

Penelitian Erniati (2019) lebih lanjut menyampaikan 

bahwa sentralitas penggunaan bahasa Indonesia dalam  

sistem pendidikan di  Indonesia  sebagai penyebab 

ketidakpopuleran bahasa daerah  pada kalangan anak remaja. 

Buku-buku pelajaran sekolah yang menggunakan  bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pengantar Dengan demikian, 

komunikasi yang dilakukan pada kelas harus pula  

menggunakan  bahasa Indonesia. Berdasarkan uraian di  atas, 

berkurangnya penutur bahasa daerah  di kalangan remaja 

tidak selalu  terjadi lantaran gempuran globalisasi. 

Berkurangnya penutur bahasa daerah  di kalangan remaja 
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dapat pula  ditimbulkan  oleh ketidakberpihaknya sistem 

pendidikan terhadap proporsi jam mata pelajaran bahasa 

daerah. Bahkan,  terdapat beberapa provinsi yang tidak 

menempatkan bahasa daerah dalam jam pelajaran. Masalah 

ini sudah berlarut-larut   akibatnya penggunaan & pelestraian 

bahasa daerah di Indonesia terabaikan. 

B. BAHASA DAERAH DI INDONESIA  
 

Ada seratus bahasa daerah di Indonesia  yang terdaftar 

dalam laman Kemendikbud. Berikut daftar bahasa daerah 

tersebut: 

 

 

NO 

 

 

NAMA BAHASA 

 

WILAYAH 

 

PROVINSI 

1. Aabinomin Papua  Papua  

2. Abai  Kalimantan  Kalimantan Utara 

3. Abrap  Papua  Papua  

4. Abui (Aboa) Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 
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5. Abun  Papua  Papua Barat 

6.  Abun Gii (Abun Jii)  Papua  Papua Barat 

7. Abun Jii (Karon Pantai) Papua  Papua  

8. Aceh  Suamtera  Aceh 

9. Adagum (Citak 

Wagabus) 

Papua  Papua  

10. Adang  Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 

11. Afilaup  Papua  Papua  

12. Aframa  Papua  Papua  

13. Air Matoa  Papua  Papua Barat 

14. Airo  Papua  Papua  

15 Airoran Papua Papua 

16 Ale Papua Papua 

17 Alor Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 

18 Alune Maluku Maluku 

19 Amathamit Papua Papua 

20 Ambai Papua Papua 

21 Ambalau Maluku Maluku 
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22 Ambel Papua Papua Barat 

23 Amber Papua Papua Barat 

24 Amungkal Papua Papua 

25 Anakalang  Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 

26 Anasi Papua Papua 

27 Ansus Papuma Papua Papua 

28 Anus Papua Papua 

29 Aoheng (Penihing) Kalimantan Kalimantan Timur 

30 Arakam Papua Papua 

31 Arandai Papua Papua Barat 

32 Are Papua Papua 

33 Arguni (Taver) Papua Papua Barat 

34 Armati Sarma Papua Papua 

35 Arubos Papua Papua 

36 Arui-Mor Papua Papua 

37 As Papua Papua Barat 

38 Asilulu Maluku Maluku 
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39 Asmat Bets Mbup Papua Papua 

40 Asmat Safan Papua Papua 

41 Asmat Sawa Papua Papua 

42 Asmat Sirat Papua Papua 

43 Asmat Unir Sirau Papua Papua 

44 Asmat Waijens Papua Papua 

45 Atam (Temma) Papua Papua 

46 Auye Papua Papua 

47 Awban Papua Papua 

48 Awe (Maweyo, Kaburi)  Papua Papua Barat 

49 Awera Papua Papua 

50 Awyu Anggai Papua Papua 

51 Awyu Darat Kotiak Papua Papua 

52 Awyu Darat Yagatsu-

Kiki 

Papua Papua 

53 Awyu Laut Pspua Papua 

54 Awyu Meto Papua Papua 

55 Awyu Tokompatu Papua Papua 
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56 Bacan Maluku Maluku Utara 

57 Bada Sulawesi Sulawesi Tengah 

58 Baedate Papua Papua 

59 Baham Papua Papua Barat 

60 Bahau Diaq Lay Kalimantan Kalimantan Timur 

61 Bahau Ujoh Bilang Kalimantan Kalimantan Timur 

62 Bajau Pondong Kalimantan Kalimantan Timur 

63 Bajau Semayap Kalimantan Kalimantan Timur 

64 Bajau Tungkal Satu Sumatra Jambi 

65 Bajo Jawa dan Bali, 

Sulawesi, Nusa 

Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, 

Maluku 

Jawa Timur, Sulawesi 

Tengah, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi 

Tenggara, Gorontalo, 

Nusa Tenggara Barat, 

Nusa Tenggara Timur, 

Maluku Utara 

66 Bajo Delang Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 

67 Bakatik Kalimantan Kalimantan Barat 

68 Bakumpai Kalimantan Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Selatan 

69 Balaesang Sulawesi Sulawesi Selatan 

70 Balai Kalimantan Kalimantan Tengah 
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71 Balantak  Sulawesi Sulawesi Tengah 

72 Bali Sumatra,Jawa dan 

Bali, Kalimantan, 

Sulawesi, Nusa 

Tenggara Barat 

Lampung, Bali, 

Kalimantan Tengah, 

Sulawesi Tenggara, 

Nusa Tenggara Barat 

73 Balkewan Maluku Maluku 

74 Banda Maluku Maluku 

75 Banggai Sulawesi Sulawesi Tengah 

76 Banjar Sumatra, Kalimantan Riau, Jambi, 

Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Selatan 

77 Bantik Sulawesi Sulawesi Utara 

78 Barakai Maluku Maluku 

79 Barapasi Papua Papua 

80 Baras Sulawesi Sulasewi Barat 

81 Basap Kalimantan Kalimantan Timur 

82 Basemah Sumatra Lampung 

83 Batak Sumatra Aceh, Sumatra Barat, 

Sumatra Utara, Riau 

84 Batanta Papua Papua Barat 

85 Batero Papua Papua 
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86 Batu Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 

87 Batuley Maluku Maluku 

88 Bauzi Papua Papua 

89 Bawija Papua Papua 

90 Bayan Kalimantan Kalimantan Tengah 

91 Bedoanas (Baruan-

Erokwanas) 

Papua Papua Barat 

92 Beneraf Papua Papua 

93 Benggaulu Sulawesi Sulawesi Barat 

94 Bengkulu Sumatra Bengkulu 

95 Benuaq Kalimantan Kalimantan Timur 

96 Berangas Kalimantan Kalimantan Selatan 

97 Berbai Papua Papua 

98 Berik Papua Papua 

99 Beser Papua Papua Barat 

100 Beser Swaimbon Papua Papua Barat 

 

 Dilansir dari The Jakarta Post  ada 617 bahasa daerah 

yang teridentifikasi oleh badan bahasa  dari jumlah yang 
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sesungguhnya, yaitu 700 bahasa daerah. Kepala Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dadang 

Sunendar, seperti dilansir laman The Jakarta Post, Selasa 

(2/8/2016), mengumumkan hasil penelitian yang 

menunjukkan kemungkinan segera punahnya 139 bahasa 

etnis/daerah di Indonesia.  Ia menuturkan dari 617 bahasa 

yang telah diidentifikasi oleh Badan Bahasa 

Kemendikbudnas, sebanyak 15 bahasa daerah statusnya 

dinyatakan punah. Alasan utama kepunahan tersebut adalah 

tidak ada lagi orang yang menggunakannya dalam 

percakapan. Ancaman kepunahan bahasa-bahasa daerah ini 

perlu mendapat perhatian, sebab kepunahan bahasa sama 

dengan kepunahan peradaban manusia yang 

menggunakannya. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah 

bahasa etnis terbesar kedua di dunia. Menurut Ethnologue, 

lembaga bahasa di dunia, Indonesia memiliki 707 bahasa 

http://www.thejakartapost.com/news/2016/08/02/almost-140-local-languages-on-brink-of-extinction.html
https://www.ethnologue.com/
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daerah. Negara dengan jumlah bahasa etnis paling banyak 

adalah Papua Nugini, dengan jumlah 839 bahasa etnis. 

Sebuah bahasa dianggap "hidup" atau masih ada jika bahasa 

tersebut masih diucapkan atau digunakan pada percakapan 

sehari-hari. Bila dilihat secara geografis penyebaran bahasa 

daerah yang hampir punah adalah; 

 Kalimantan (1); 

 Maluku (22); 

 Papua dan Halmahera (67); 

 Sulawesi (36); 

 Sumatera (2); 

 Timor-Flores, Bima, dan Sumbawa di Nusa Tenggara 

Timor (11). 

Menurut National Geographic Indonesia, ada empat 

sebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya 

berpikir tentang dirinya sebagai inferior secara sosial. Kedua, 

keterikatan pada masa masa lalu. Ketiga, sisi tradisional dan 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2011/12/apa-saja-faktor-punahnya-bahasa-etnis-di-indonesia
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terakhir karena secara ekonomi kehidupannya stagnan. 

Keempat, sebab ini disebut oleh sejumlah linguistik sebagai 

'proses penelantaran bahasa'," ujar  Abdul Rachman Patji 

dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Urbanisasi dan 

perkawinan antaretnis juga bisa menjadi penyebab punahnya 

bahasa daerah karena sang orang tua tak lagi mengajarkan 

bahasa dari daerah asalnya kepada sang anak. Mereka sendiri 

juga tak lagi menggunakannya secara aktif karena tinggal di 

daerah yang berbeda.Selain itu, kebijakan pemerintah, 

penggunaan bahasa tertentu dalam pendidikan, serta tekanan 

bahasa dominan dalam suatu wilayah masyarakat 

multibahasa yang berdampingan, juga bisa menjadi faktor-

faktor yang menyebabkan punahnya sebuah bahasa. 

C. KAMUS BAHASA DAERAH  

Kamus merupakan pedoman dalam belajar bahasa. 

Dengan dibuatnya kamus daerah, akan menjadi sarana efektif 

untuk menjadi proses pembelajaran bahasa secara mandiri. 
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Dengan begitu, masyarakat  dapat belajar bahasa daerah 

dengan mudah.Kamus bahasa daerah ini juga akan 

membantu anda dalam proses pembelajaran. Di dalamnya, 

pasti akan jauh lebih lengkap dan terstruktur, sehingga 

metode belajar menjadi runtut dan tidak membuat bingung. 

Jadi, ada baiknya menggunakan kamus dan mempelajarinya 

secara rutin supaya hafal. 

Penghafalan suatu kosakata dari bahasa daerah ini 

sangatlah penting, sebelum melangkah ke materi yang lebih 

sulit seperti percakapan. Pastilah Anda harus mengetahui 

kosakatanya terlebih dahulu, baru kemudian mencoba 

mempraktikkannya. Di dalam kamus juga pastinya ada 

contoh percakapan.  Kosakata bahasa daerah dapat menjadi 

pendukung untuk kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Ada 

beberapa bahasa daerah yang sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia dan sudah ada dalam KBBI. Contoh kata 

“mancakrida” yang diambil dari bahasa Jawa, yaitu “manca” 
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kata mancakrida sebagai pengganti kata outbound yang 

sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. 

Dilansir dari laman http://badanbahasa.kemdikbud.go.id , 

ada lima persyaratan untuk menjadi “warga” KBBI, yaitu : 

1. Unik. Kata yang diusulkan, baik berasal dari bahasa 

daerah, maupun bahasa asing, memiliki makna yang 

belum ada dalam bahasa Indonesia. 

2. Eufonik (enak didengar). Kata yang disusulkan tidak 

mengandung bunyi yang tidak lazim dalam bahasa 

Indonesia atau dengan kata lain sesuai dengan kaidah 

fonologi bahasa Indonesia (mudah dilafalkan). 

3. Seturut kaidah bahasa Indonesia. Kata tersebut dapat 

dibentuk dan membentuk kata lain dengan kaidah 

pembentukan kata bahasa Indonesia, seperti 

pengimbuhan dan pemajemukan. 

4. Tidak berkonotasi negatif. Kata yang memiliki 

konotasi negatif tidak dianjurkan masuk karena 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
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kemungkinan tidak diterima di kalangan pengguna 

tinggi, misalnya beberapa kata yang memiliki makna 

sama yang belum ada dalam bahasa Indonesia. 

5. Kerap dipakai. Kekerapan pemakaian sebuah kata 

diukur menggunakan frekuensi (frequence) dan julat 

(range). Frekuensi adalah kekerapan kemunculan 

sebuah kata dalam korpus, sedangkan julat adalah 

ketersebaran kemunculan kata tersebut di beberapa 

wilayah. 

Di Indonesia, salah satu provinsi yang kaya akan 

bahasa daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan data badan bahasa (2018)  jumlah bahasa daerah 

di Sulawesi Selatan sebanyak 14 bahasa. Ragam bahasa 

daerah tersebut terdiri atas bahasa Bojo, Bonerate, Bugis, 

Bugis De, Konjo, Laiyolo, Lemolang, Makassar, Mandar, 

Masserengpulu, Rampi, Seko, Toraja, dan Wotu. 

Penelitian dari  Anna yang berjudul “ Aplikasi 

Kamus Bahasa Indonesia – Bugis Berbasis Web Dengan 
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Metode Sequential Search”. Aplikasi ini berhasil 

mempermudah masyarakat Indonesia, terutama masyarakat 

Bugis untuk mengartikan kata demi kata yang tidak 

dipahami. Selain sebagai penerjemah, situs ini juga 

menampilkan berbagai ulasan mengenai sejarah masyarakat 

Bugis 

Halaman utama pengguna merupakan menu utama 

dari aplikasi web kamus online terjemahan bahasa indonesia 

– bugis . Admin dan pengguna dapat mengaksesnya. Pada 

halaman tersebut terdapat beberapa menu, diantaranya menu 

beranda, kamus, buku tamu, kontak, dan sejarah bahasa 

bugis. Berikut tampilan website kamus Bugis-Indonesia dan 

Indonesia-Bugis yang dapat diakses kapan saja dan di mana 

saja.  
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Dalam penelitian tersebut, telah diuraikan bagaimana 

perancangan dalam membuat sebuah Aplikasi Kamus 

Indonesia-Bugis Online berbasis web dengan metode 

Sequential Search. Aplikasi kamus bahasa Indonesia - Bugis 

berbasis web mampu menerjemahkan kata dari bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Bugis yang dapat dijadikan solusi 

pembelajaran alternatif masyarakat suku Bugis khususnya 

dapat memanfaat aplikasi yang belum pernah ada 

sebelumnya seperti aplikasi kamus ini. Penerapan pencarian 

kata per kata dengan metode Sequential Search pada 

Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia ke Bahasa Bugis Berbasis 

Web ini berjalan dengan baik karena dianggap tepat sebagai 

algoritma pencarian yang digunakan. Aplikasi ini tidak 

hanya memberikan informasi mengenai kamus online saja, 

tetapi juga tentang suku, bahasa, dan persebaran daerah-

daerah orang bugis di Indonesia. Sehingga aplikasi ini dapat 

menjadi media pembelajaran online bagi siapa saja yang 

ingin mempelajari kebudayaan Bugis dan bisa diakses di 
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mana saja melalui website tanpa belajar langsung dari suku 

asli Bugis. 
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BAB VI 

PEMBELAJARAN TEKS SASTRA BUGIS 

(PAPPASENG) DAN PERANANNYA DALAM 

PENDIDKAN KARAKTER: KAJIAN 

HERMENEUTIKA 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan hal utama dalam 

mengembangkan sumber daya manusia. Pendidikan formal 

tidak lepas dari kurikulum sebagai pondasi dalam menuntun 

jalannya pendidikan. Kurikulum merupakan acuan dalam 

mencapai visi misi pendidikan nasional. Menurut UU tahun 

1989 kurikulum yaitu seperangkat rencana dan peraturan 

mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang 

digunakannya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar.   

Pendidikan karakter menjadi sebuah ide baru yang di 

dalamnya memuat nilai budaya yang luhur dan merupakan 

khas dari bangsa Indonesia sejak dulu. Dalam pendidikan 

karakter yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Pusat 
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Kurikulum Kementrian Pendidikan Nasional telah 

menetapkan 18 karakter yang dimasukkan dalam sistem 

pendidikan nasional, 18 nilai pendidikan karakter tersebut 

sebagai berikut:religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial dan tanggung jawab. Gagasan tentang nila-nilai 

pendidikan karakter terbatas pada sekolah formal saja. 

 Upaya dalam pengembangan karakter dirancang 

sedemikian rupa agar mampu menuntun siswa sampai pada 

tahap pengaplikasian dan pengembangan terhadap diri 

sendiri dan lingkungan masyarakat.  

Salah satu upaya perancangan pendidikan karakter yaitu 

melaui teks sastra bugis (pappaseng) yang dicantumkan 

dalam buku teks siswa. Upaya ini mampu menjadi acuan 

untuk mengembangkan karakter siswa.  
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Kajian Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat 

yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama 

hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani 

hermeneuein yang berarti, menafsirkan, memberi 

pemahaman, atau menerjemahkan. Melauli kajian 

hermeneutika teks sastra bugis atau pappapseng dapat 

dianalisis dan ditafsirkan secara lebih spesifik. 

B. TEKS SASTRA BUGIS (PAPPASENG) 

Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia yakni 

terdapat pada masyarakat Bugis dan Makassar. Masyarakat 

Bugis dan Makassar dikenal dengan kekukuhannya dalam 

mempertahankan wasiat, budaya dan kearifan lokal. Warisan 

kearifan lokal masyarakat bugi ini tertung dalam bentuk teks 

yang dikenal dengan kata pappaseng. Teks Pappaseng secara 

harfiah berarti kumpulan pesan/petunjuk (Pelras, 2006:248). 

Namun, menurut Sikki, dkk (1998:6) makna pappaseng 

sesungguhnya sama dengan kata wasiat, hal ini dikarenakan 

sifatnya yang mengikat dan patut diikuti.  
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Teks Pappaseng secara umum berisikan petunjuk 

tentang cara berkehidupan dan menentukan sesuatu yang 

ideal mengenai bagaimana individu harus hidup, menjalin 

hubungan dengan sesama manusia dan Sang Pencipta (Sikki, 

dkk, 1998:7). Teks Pappaseng pada awalnya disampaikan 

secara lisan, cara penyampaian secara lisan biasa disebut 

maggaligo. Kemudian pappaseng dikumpulkan sehingga 

berbentuk naskah yang biasa disebut lontara’ (Elfira, 

2013:22). 6 

Teks Pappaseng hadir di tengah-tengah masyarakat 

sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan bersosialisasi di 

lingkungan keluarga, teman bermain, maupun msyarakat 

pada umumnya. Isi dari Teks Pappaseng adalah pola tingkah 

laku yang mulia.  

Beberapa contoh Teks Pappaseng yang sangat sarat 

makna sebagai berikut: 

                                                             
6 Elfira, M. 2013. Model Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal di 

Minangkabau dan Bugis. Makalah. Tidak diterbitkan. 
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No Teks Makna 

1. Matemmua massolla-soll’e 

Nasalama makkalitutu’e 

: Akan mati yang gegabah  

: Akan selamat yang berhati-hati 

2.  Adapa na gau 

Mappanessa nawa-nawa 

: Kata dan perbuatan 

: Memperjelas perasaa/pikiran 

3.  Arung riolo’e 

Pabbicara tenga’e 

Pallempak tai monri’e 

:Raja di depan 

: Tukang bicara yang di tengah 

: Pengangkut kotoran yang di belakang 

4.  Pattepui ma’berum perunng’e 

Upaja sappa’i 

Unganna dojenng’e 

: Putus Nafas 

: Berhenti Mencari 

:Bunga Doajeng 

5. Palleba’isompek asabarakemmu 

Mutanngi goling alempurengg’e 

Aja’ musompek narekko de’ 

mulettu  

= Bentangkan layar kesabaranmu 

= Pasang kemudi kejujuran 

= Jangan berlayar kalau tidak ada tujuan 

6.  Tinulupa nennia matunru 

Tuppui bulu mallongi-longi’e 

= Rajin dan tekun 

= Akan mendaki gunung yang sangat 

tinggi 

 

1. Pembelajaran Teks Pappasneng dan Perananya 

Dalam Pendidikan Karakter; Kajian 

Hermeneutika 

Pembelajaran teks sastra Pappaseng dalam upaya 

pengembangan pendidikan karakter sangat penting dalam 

lingkungan akademik siswa. Dengan mencantumkan teks 
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Pappaseng  dalam buku teks mata pelajaran siswa dapat 

menjadi daya tarik tersendiri untuk siswa dalam 

mengembangkan kearifan lokal. Selain siswa dituntun 

dengan makna-makna mulia dalam teks Pappaseng siswa 

mampu mengetahui tentang budaya dan kearifan lokal.  

Budaya dan kearifan lokal yang ada dalam teks 

Pappaseng  berupa lirik kata yang sangat indah, dan bahasa-

bahasa yang santun penuh makna.Pendidikan karakter telah 

dirncang sedemikian rupa oleh Pusat Kurikulum Kementrian 

Pendidikan Nasional telah menetapkan 18 karakter yang 

dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional. 

Mengkaji pendidikan karakter melalui filsafat 

hermeneutika berusaha untuk menafsirkan makna yang ada 

dalam setiap teks Pappaseng. Penafsiran makna dalam teks 

Pappaseng melalui kajian hermeneutika berusaha menggali 

lebih dalam makna yang terkandung di dalamnya. Makna-

makna yang erat kaitannya dengan pendidikan karakter 

menjadi acuan dalam pola pengembangan karakter siswa 
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sesuai yang direncanakan oleh pemerintah dan pihak 

kurikulum.  

C. SIMPULAN 
 

 Teks sastra bugis (pappaseng) merupakan materi 

yang tepat dalam pengolahan bahan ajar, makna-makna yang 

terkandung di dalamnya menyampaikan pesan moral yang 

sangat kuat. Selain dari pengembangan karakter juga dapat 

menampilkan nilai estetika dalam setiap kata atau lantunan 

kalimat. Pendidikan karakter merupakan upaya pemerintah 

dalam mengembangkan kepribadian siswa, melalui 

pendidikan karakter siswa akan terbentuk menjadi manusia 

yang benar-benar siap terjun di lingkungan masyarakat. 

Dengan memngkaji teks sastra bugis (pappaseng) dengan 

kajian hermeneutika acuan tersendiri dalam menafsirkan 

makna yang terdapat dala teks. 
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