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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasiya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ś a s  es (dengan ttik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha h  ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z  zet (dengan titik diatas) ذ 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Śin Ś Es س

 Śyin Śy es dan ye ش

 Śad s  es (dengan titik dibawah) ص

 Dad t  de (dengan titik dibawah) ض

 Ta z  te (dengan titik dibawah) ط

 Za ظ
 

zet (dengan titik dibawah) 

 Ain G apostrof terbaik ع

 Gain H Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kah K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و
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 Ha H Ha ھ 
 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Hamzah (ع) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun,. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

danta(‘). 

2. Vocal 

Vocal bahasa Arab, seperti vkal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. vocal tunggal bahasa 

Arab yang lambungnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatha A A ا  

 Kasrah i I ا  

 Dammah u U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatha dan ya ' ai a dan i ى 

 fatha dan wau Au a dan u ؤ

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf atau tanda, yaitu: 

Harakat Dan Nama Huruf Dan Nama 
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Huruf Tanda 

 .....ا  |ئ  ....
fatha dan alif atau 

ya  
a 

a dan garis diatas 

 kasrah dan ya  i  ى
I dan garis 

dibawah 

 dammah dan wau u u dan garis diatas و  

4. Ta ’ marbu ţah 

Transliterasi untuk tā’ marbūţah ada dua, Yaitu: tā’ marbūţah yang hidup 

atau mendapat harakat fatha, kasrah, dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tā’ marbūţah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbūţahitu transliterasinya dengan [h]. 

5. Śyaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang berakhir dalam system tulian Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. Jika huruf ی ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah  ( ی  ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah  menjadi [i]. 

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam system tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan 

huruf ال( alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

mupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar [-]. 
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruh hamzah menjadi apostrop [‘] hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah diawal 

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

 

 

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al- Qur’an  (dari al-Qur’āni), 

Alhamdulillah dan munaqasyah . namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. lafz  al-jala lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudāf  ilaihi (frasa nominal) ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Adapun tā’ marbūţah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz 

al-jalālah ditransliterasi dengan huruh [t]. 

10.  Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (all caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

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

didahului kata sandang (al-) maka yang ditulis huruf kapital huruf awal kata 
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sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat maka huruf A dari kata sandang  

tersebut menggunakan hurfu kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf aawal dari jududl refrensi yng di dahului oleh kata sandang al-, baik 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, DR). 

B. Daftar Śingkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sbagai berikut: 

 swt.  = subhanahu wa ta’ala 

 saw.  = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

 a.s  = ‘alaihi al-salam 

 H  = hijriah 

 M  = masehi 

 ŚM  = sebelum masehi 

 HR  = hadis riwayat 

1 = lahir tah (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = wafat tahun 

QŚ…/…:4 = QŚ. Al-Baqarah/2:4 atau QŚ. Ali ‘imran/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Erni Majadiyah 

NIM : 80800222016 

Judul : Komunikasi antar Etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng 

 
Tesis ini berfokus pada bentuk dan proses komunikasi yang dilakukan 

antar dua etnik yakni etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng serta 

potensi yang dimiliki dalam memelihara komunikasi antar etnik Tionghoa dan 

Bugis di Kabupaten Soppeng. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan bagaimana bentuk dan proses komunikasi yang terjadi antar 

etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng, dan untuk mengetahui potensi 

yang dimiliki dalam memelihara komunikasi antar etnik Tionghoa dan Bugis di 

Kabupaten Soppeng. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan 

sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk dan proses komunikasi yang 

terjadi antara etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng ada lima yaitu 1). 

Bahasa, 2). Kepercayaan/Keagamaan, 3). Kesenian, 4). Perilaku Verbal dan 

Nonverbal. a). Komunikasi verbal yang terjadi di antara kedua etnik berupa 

penggunaan bahasa bugis secara luas dalam interaksi sehari-hari, penggunanaan 

kata “Je” yang merupakan ciri khas dan dialek berbahasa Bugis sebagai partikel 

penekan yang memberikan nuansa khusus pada kalimat, dan pengunaan kata “Ki” 

sebagai bentuk penghormatan kepada lawan bicara. b). Komunikasi non verbal 

yang terjadi diantara keduanya berupa bahasa tubuh, penampilan fisik, warna, 

artefak, dan konsep waktu. Untuk potensi yang dimilki dalam memelihara 

komunikasi antar kedua etnik yakni 1).  Kekayaan Budaya, 2). Tradisi Religius, 3). 

Kerjasama Ekonomi. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah diharapkan agar proses komunikasi 

antara etnik Tionghoa dan Bugis yang efektif tetap dipertahankan dan 

ditingkatkan, begitupun dengan kondisi harmonis dan rukun dijaga seterusnya 

agar tidak menimbulkan konflik atau perselisihan di dalam lingkungan 

bermasyarakat khususnya, di Kabupaten Soppeng. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi selalu terlibat dalam kehidupan sehari-hari manusia karena 

sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi 

dan menyampaikan keinginannya serta mengenali keinginan orang lain, salah 

satunya komunikasi antar etnik. Wujud dari komunikasi antar etnik tersebut 

dapat berupa lambang-lambang, isyarat atau secara lisan dan tulisan. Melalui 

komunikasi antar etnik, manusia dapat berbagi informasi, berbagi pengetahuan, 

menghibur, dan mempengaruhi orang lain. Komunikasi antar etnik juga dapat 

memperkuat hubungan antara manusia.1 Tidak peduli di mana kita berada, kita 

selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari 

kelompok, ras, etnik, atau budaya lain.  

Komunikasi antar etnik artinya memiliki perbedaan budaya. Hal ini 

merupakan pengalaman baru yang selalu dihadapi meski sekecil apapun 

perbedaannya. Sebuah fakta sosial di Kabupaten Soppeng mengenai 

kemajemukan yang ada bahwa masyarakat di Kabupaten Soppeng memiliki suku, 

budaya, agama, dan ras yang berbeda. Bahkan individu di Kabupaten Soppeng 

dapat dibedakan dalam hal pemikiran atau persepsi tertentu. 

                                                           
1Onong Uchjana Effendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 1993), h. 55. 
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Kabupaten Soppeng adalah daerah yang sangat kaya dengan 

keberagaman, baik dalam ranah etnik, budaya, agama, maupun suku. 

Keberagaman etnik di Kabupaten Soppeng seperti Bugis, Makassar, Toraja, 

bahkan Tionghoa merupakan salah satu aspek yang membuat daerah ini unik dan 

menarik. Oleh karena itu setiap daerah di Kabupaten Soppeng memiliki budaya, 

suku, tradisi dan bahasa yang berbeda pula. itulah yang kemudian menjadi 

sumber kekayaan budaya dan warisan yang harus dijaga serta harus dikelola 

dengan edukatif, sistematis, dan kreatif. 

Komunikasi antar etnik merupakan bagian dari komunikasi antar budaya. 

Komunikasi antarbudaya adalah jenis komunikasi yang dilakukan oleh orang-

orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, seperti perbedaan 

antar suku, nilai-nilai, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, ras, pendidikan maupun 

kelas sosial.2 Pada hakikatnya masing masing individu memiliki identitas dan 

budaya yang berbeda, tidak ada manusia yang memiliki kesamaan yang sama 

persis. Oleh karena itu, setiap individu akan memiliki cara dan sudut pandang 

yang berbeda, termasuk juga dengan cara pikir terhadap suatu hal. 

Komunikasi dan budaya merupakan dua hal yang tidak mungkin 

dipisahkan secara absolut.3 Karena komunikasi merupakan sarana utama untuk 

berinteraksi dan bertukar informasi antara individu, kelompok, atau komunitas. 

                                                           
2Ahmad Sihabudin, Komunikasi  Antarbudaya Satu Perspektif Multimedia, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2011), h. 13. 
3Azizi Umar, Komunikasi Antar Budaya, (Bandung: Pustaka Widya sarana, 2013), h. 13. 
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Dalam konteks budaya, komunikasi menjadi penting dalam memfasilitasi 

pemahaman, dialog, dan interaksi antara berbagai kelompok etnik. 

Komunikasi antar etnik yang berbeda tidaklah mudah untuk menyatukan 

persepsi dan menerima budaya yang berbeda dengan kita, akan tetapi di 

Kabupaten Soppeng komunikasi antar etnik yang berbeda justru menumbuhkan 

kemampuan komunikasi yang saling mengerti dan memahami perbedaan kultur 

keduanya, yakni etnik Tionghoa dan Bugis. 

Tionghoa merupakan sebutan bagi masyarakat keturunan Cina di 

Indonesia, juga salah satu kelompok etnik yang leluhurnya berasal dari Tiongkok 

dan bermigrasi melalui kegiatan perniagaan sejak ribuan tahun yang lalu. Lain 

halnya dengan Bugis yang merupakan salah satu kelompok etnik di Sulawesi 

Selatan yang menyebar didataran pesisir dan dataran rendah yang subur 

sehingga banyak etnis Bugis mata pencahariannya seperti nelayan dan petani. 

Wilayah penyebarannya ada di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, seperti 

Bone, Soppeng, Pinrang, Sidengreng, Rappang, Barru, Luwu, serta daerah 

perahlian antara Bugis dengan Makassar. 

Etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng dalam kehidupan sehari-

hari saling berinteraksi satu sama lain seperti bertukar pikiran dan berbincang 

bisnis, satu tempat tinggal di lingkungan yang sama ataupun satu lingkungan 

pendidikan sehingga keberadaan masyarakat etnik Tionghoa dengan etnik Bugis 

di Soppeng menjadi kesatuan yang unik karena mereka mampu hidup bersama 
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dalam lingkungan yang konteks budaya nya sudah berbeda. Bahkan etnik 

Tionghoa dalam berkomunikasi dengan masyarakat lokal menggunakan bahasa 

bugis sehingga komunikasi yang berlangsung menjadi efektif. 

Selama bertahun-tahun, etnik Tionghoa menjalani kehidupan mereka 

melalui perdagangan, seperti menjadi pedagang grosir maupun rumahan 

sehingga banyak masyarakat etnik Tionghoa yang sampai saat ini memilih 

berdagang sebagai sumber pendapatan mereka. Adapun perdagangan yang 

dilakukan antara etnik Tionghoa dan etnik Bugis dapat ditemukan di pusat kota 

Watansoppeng yang merupakan sendi perekonomian rakyat yang 

memungkinkan bertatap muka langsung dari latar belakang budaya yang 

berbeda. Hubungan antar pedagang dan pembeli sangat erat satu sama lain, 

mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik meskipun berasal dari 

budaya yang berbeda, dan dalam transaksi atau proses jual beli dapat 

meningkatkan nilai produktivitas maupun sebaliknya. 

Etnik Tionghoa dan etnik Bugis juga menyatu, saling menghargai dan 

saling menunjukkan rasa kebersamaan mereka sebagai masyarakat Kabupaten 

Soppeng seperti pada saat terdapat acara perkawinan, acara aqiqah, maupun 

berduka dan yang lainnya. Hubungan yang terjalin antara etnik Tionghoa dengan 

Bugis tidak sampai disitu saja, bahkan sudah ada beberapa di antara mereka yang 

melakukan pernikahan meski berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. 

Pernikahan itulah yang kemudian banyak merubah status agama mereka 
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memeluk agama Islam.Hal ini membuktikan bahwa hubungan yang terjalin di 

antara keduanya sangat harmonis, bahkan ada yang menganggap dirinya sebagai 

masyarakat asli Soppeng karena lahir di Soppeng dan leluhur mereka yang sudah 

sejak dulu bermukim. 

Komunikasi menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan 

bermasyarakat, guna memberikan situasi dan kondisi yang nyaman dalam suatu 

lingkungan masayarakat. Komunikasi dengan perbedaan budaya, tidaklah mudah 

untuk menyatukan presepsi atau menerima budaya yang berbeda dengan kita 

apalagi jika komunikasi beda etnik yakni antara Bugis dan Tionghoa. Maka dari 

itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Komunikasi 

Antar Etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng”  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada komunikasi yang dilakukan antar dua etnik 

yakni Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng (Studi Komunikasi 

Antarbudaya). 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari kekeliruan dalam judul penelitian ini, maka penulis 

memberikan dekripsi fokus sebagai berikut: 

a. Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi antar kelompok 

yang memiliki asal-usul bahasa dan budaya yang berbeda (baik dalam arti 
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ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosio ekonomi). Komunikasi 

antarbudaya dalam hal ini yakni komunikasi antar etnik Tionghoa dan 

Bugis di Kabupaten Soppeng. 

b. Bentuk dan proses komunikasi antarbudaya, hal ini melibatkan 

pertukaran informasi dan makna antara individu atau kelompok dari 

budaya yang berbeda, yakni etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten 

Soppeng. Proses komunikasi yang tejadi antar etnik Tionghoa dan Bugis di 

Kabupaten Soppeng meliputi bahasa, nilai, dan ekspresi. Sedangkan 

bentuk komunikasi yang dilakukan antar etnik Tionghoa dan Bugis di 

Kabupaten Soppeng dilakukan melalui komunikasi verbal (berbicara dan 

menulis) dan komunikasi nonverbal (bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan 

gerakan fisik). 

c. Potensi komunikasi antarbudaya, mencakup kekuatan dalam membangun 

pemahaman lintas budaya antar etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten 

Soppeng. Melalui interaksi ini, terdapat peluang untuk mengatasi 

perbedaan dan membangun ikatan yang lebih kuat yang diperoleh melalui 

inovasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam berkomunikasi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana bentuk dan proses komunikasi antar etnik Tionghoa dan Bugis di 

Kabupaten Soppeng? 

2. Bagaimana potensi yang dimiliki dalam memelihara komunikasi antar etnik 

Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng? 

D. Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Penelitian oleh Lusiana Andriani Lubis, Mahasiswi Program Studi Magister 

Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2012 yang 

berjudul “Komunikasi Antarbudaya Etnis Tionghoa dan Pribumi dalam 

Penggunaan Bahasa”. Fokus dalam penelitian ini yakni komunikasi 

antarbudaya yang mempengaruhi pandangan etnis Tionghoa dan Pribumi 

di Kota Medan. Pandangan dunia yang dimaksud meliputi agama atau 

kepercayaan, nilai-nilai dan perilaku. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif melalui pendekatan fenomenologi yang bertujuan melihat 

berbagai realitas sosial yang berlaku terhadap etnis Tionghoa dan Pribumi 

di Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agama atau 

kepercayaan merupakan hak satu yang hak dan tidak dapat dipaksa. 

Namun melalui perkawinan antara etnis Tionghoa dan Pribumi maka 

terjadi perpindahan agama kepada Islam dan Kristen sehingga pandangan 

keagamaan berubah. Selain itu komunikasi antarbudaya dapat mengubah 
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cara pandang terhadap nilai-nilai budaya Tionghoa dan Pribumi di Kota 

Medan serta mendorong perilaku individu menjadi positif sekaligus 

pandangan dunianya.4 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini teletak pada obyek yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas 

mengenai komunikasi antarbudaya yang mampu mengubah pandangan 

dunia etnis Tionghoa dan Pribumi di Kota Medan, sedangkan penelitian ini 

membahas mengenai komunikasi yang dilakukan antar etnik Tionghoa 

dan Bugis di Kabupaten Soppeng. 

2. Penelitian oleh Marselina Lagu, Mahasiswi Program Studi Ilmu 

Komunikasi, Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2016 yang berjudul 

“Komunikasi Antarbudaya Di Kalangan Mahasiswa Etnik Papua Dan Etnik 

Manado Di Universitas Sam Ratulangi Manado”. Fokus pada penelitian ini 

berfokus pada pesan komunikasi verbal dan hambatan-hambatan yang di 

temui dalam komunikasi antarbudaya di kalangan mahasiswa etnik Papua 

dan etnik Manado di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam 

Ratulangi Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan 

                                                           
4Lusiana Andriani Lubis, “Komunikasi Antarbudaya Tionghoa Dan Pribumi Dalam 

Penggunaan Bahasa”,Jurnal: Ilmu Komunikasi Vol. 10, No. 3 (Medan: Universitas Sumatera Utara 
Medan, 2012), h. 285. http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/46/50 
(Diakses 8 Agustus 2023). 

http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/46/50
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bahwa komunikasi antarbudaya di kalangan mahasiswa antara etnik 

Papua dan etnik Manado di fakultas ilmu sosial dan politik (FISPOL) 

Universitas Sam Ratulangai Manado berjalan cukup baik dapat dilihat 

dengan mereka masing-masing menyadari perbedaan yang terjadi namun 

perbedaan tidak menjadi suatu penghalang untuk mereka terus 

melakukan interaksi karena kedua etnik ini selalu mengedepankan sikap 

saling menghargai perbedaan baik dari segi budaya berupa bahasa dan 

dialek, gaya hidup dan perilaku.5 Perbedaan penelitian terdahulu terletak 

pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu membahas 

mengenail komunikasi antarbudaya yang terjalin di kalangan Mahasiswa 

Etnik Papua Dan Etnik Manado Di Universitas Sam Ratulangi Manado, 

sedangkan penelitian ini membahas mengenai komunikasi yang dilakukan 

antar etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng. 

3. Penelitian oleh Veronica Windaswara, Mahasiswi Program Studi Ilmu 

Komunikasi, Universitas Gadjah Mada tahun 2017 yang berjudul 

“Komunikasi Akulturasi Antarbudaya (Studi Kasus pada Komunikasi 

Antarbudaya di dalam Akulturasi Siswi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta)”. 

Fokus pada penelitian ini berfokus pada bagaimana komunikasi 

                                                           
5Marselina Lagu “Komunikasi Akulturasi Antarbudaya (Studi Kasus pada Komunikasi 

Antarbudaya di dalam Akulturasi Siswi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta)”, Jurnal: Acta Diurna Vol. V, 
No.3 (Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016), h. 1. 
https://media.neliti.com/media/publications/93124-ID (Diakses 17 Mei 2024). 

https://media.neliti.com/media/publications/93124-ID
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antarbudaya terjadi yakni pada Akulturasi budaya Siswi SMA Stella Duce 2 

Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus untuk menghasilkan dinamika komunikasi 

antarbudaya di dalam SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya dinamika komunikasi antarbudaya melalui bahasa, 

dan adanya konflik yang terjadi karena perbedaan budaya.6 Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini teletak pada obyek yang dikaji. 

Penelitian terdahulu membahas mengenai komunikasi Akulturasi 

antarbudaya Siswi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, sedangkan penelitian ini 

membahas mengenai komunikasi yang dilakukan antar etnik Tionghoa 

dan Bugis di Kabupaten Soppeng. 

4. Penelitian oleh Hilda Rahmadani Harahap, Mahasiswi Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

Medan tahun 2020 yang berjudul “Komunikasi Antarbudaya Etnik Tamil, 

Tionghoa, dan Pribumi di Kecamatan Medan Timur Kota Medan”. Fokus 

dalam penelitian ini yakni komunikasi antarbudaya etnik Tamil, Tionghoa 

dan Pribumi yang didalamnya terdapat komunikasi multi etnik dan 

hambatan-hambatan dalam komunikasi tersebut.  Penelitian ini 

                                                           
6Veronica Windaswara, “Komunikasi Akulturasi Antarbudaya (Studi Kasus pada 

Komunikasi Antarbudaya di dalam Akulturasi Siswi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta)”, Tesis 
(Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017) https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/ 
(Diakses 23 Agustus 2023). 

https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/
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menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menghasilkan data-

data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari 

individu dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukka 

bahwa di dalam komunikasi antar budaya etnik Tamil, Tionghoa dan 

Pribumi di Kecamatan Medan Timur Kota Medan terdapat komunikasi 

multi etnik yakni komunikasi yang dibangun antara satu etnik maupun 

lebih yang berupa bahasa, kepercayaan, budaya serta adat istiadat yang 

merupakan gambaran dari komunikasi di dalam masyarakat sehari-hari. 

Adapun hambatan yang terjadi berupa hambatan keyakinan, hambatan 

semantic (bahasa) dan juga hambatan antro sosio psikologis. Komunikasi 

multi etnik menggambarkan adanya ciri khusus dari masing-masing etnik 

yang membawa kepada kebudayaan yang multikultural.7 Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini teletak pada obyek yang dikaji. 

Penelitian terdahulu membahas mengenai komunikasi Antarbudaya yang 

dilakukan oleh etnik Tamil, Tionghoa, dan Pribumi di Kecamatan Medan 

Timur Kota Medan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai 

komunikasi yang dilakukan antar etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten 

Soppeng. 

                                                           
7Hilda Rahmadani Harahap, “Komunikasi Antarbudaya Etnik Tamil, Tionghoa, dan Pribumi di 

Kecamatan Medan Timur Kota Medan”, Tesis (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

Medan, 2020), h. 2. http://repository.uinsu.ac.id/ (Diakses 8 Agustus 2023). 

http://repository.uinsu.ac.id/
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5. Lisa Aprianti Yusmidah, Mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra 

Universitas Muslim Indonesia tahun 2023 yang berjudul “Adaptasi 

Komunikasi Budaya Suku Bugis Terhadap Suku Tidung Di Kalimantan 

Utara”. Penelitian ini berfokus pada komunikasi antarbudaya  Suku  Bugis  

dan  Suku  Tidung  di  Kalimantan  Utara serta bentuk adaptasi  budaya 

Suku  Bugis terhadap Suku Tidung di  Kalimantan Utara. Metode penelitian 

yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui dua cara,yakini data primer dan data 

sekunder. Adapun metode pengumpualan data dengan melakukan   

observasi,   wawancara,   dokumentasi,   studi   pustaka   dan   metode 

fonomenologi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komunikasi  sudah  

terjadi  sejak dahulu  dan  hidup  berdapingan,  serta  tejadi  perkawinan  

antar  suku,  dan  semua makhluk sosial memerlukan interaksi untuk 

melakukan proses komunikasi adaptasi terutama  dari  Suku  Bugis  selaku  

suku  pendatang.  Adanya  perbedaan  budaya antara Suku Bugis dan Suku 

Tidung tidak menjadi sebuah masalah selagi itu baik dan tidak merugikan.8 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini teletak pada obyek 

yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas mengenai komunikasi 

                                                           
8Lisa Aprianti Yusmidah “Adaptasi Komunikasi Budaya Suku Bugis Terhadap Suku Tidung 

Di Kalimantan Utara”, Jurnal (Makassar: Universitas Muslim Indonesia) h. 4. 
https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/article/view/42/31 (Diakses 9 Agustus 
2023). 

https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/article/view/42/31
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adaptasi komunikasi budaya Suku Bugis Terhadap Suku Tidung Di 

Kalimantan Utara, sedangkan penelitian ini membahas mengenai 

komunikasi yang dilakukan antar etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten 

Soppeng. 

Tabel 1.1 

Perbandingan Penelitian 

NO 
Nama dan Judul 

Penelitian 

Perbedaan Penyusunan 
Persamaan 
Penelitian 

Penelitian 
Terdahulu 

Rencana 
Penelitian 

1. Lusiana Andriani 
Lubis dengan 
judul 
“Komuniasi 
Antarbudaya 
Etnis Tionghoa 
dan Pribumi 
dalam 
Penggunaan 
Bahasa” 

Penelitian terhadap 
komunikasi 
antarbudaya yang 
mempengaruhi 
pandangan dunia 
(agama, 
kepercayaan, nilai-
nilai dan perilaku) 
etnis Tionghoa dan 
Pribumi di Kota 
Medan. 

Meneliti 
tentang 
komunikasi 
antar etnik 
Tionghoa 
dan Bugis di 
Kabupaten 
Soppeng. 

Penelitian ini 
membahas 
komunikasi 
antarbudaya 
di suatu 
daerah. 

2. Marcelina Lagu 
dengan judul 
“Komunikasi 
Antarbudaya Di 
Kalangan 
Mahasiswa Etnik 
Papua Dan Etnik 
Manado Di 
Universitas Sam 
Ratulangi 
Manado” 

Penelitian pada 
pesan komunikasi 
verbal dan 
hambatan-hambatan 
yang di temui dalam 
komunikasi 
antarbudaya di 
kalangan mahasiswa 
etnik Papua dan 
etnik Manado. 

Meneliti 
tentang 
komunikasi 
antar etnik 
Tionghoa 
dan Bugis di 
Kabupaten 
Soppeng. 

Penelitian ini 
membahas 
komunikasi 
antarbudaya 
di suatu 
daerah. 

3. Veronica 
Windaswara 
dengan judul 
“Komunikasi 
Akulturasi 

Penelitian terhadap 
komunikasi 
Akulturasi 
antarbudaya Siswi 
SMA Stella Duce 2 

Penelitian 
tentang 
komunikasi 
antar etnik 
Tionghoa 

Penelitian ini 
membahas 
komunikasi 
antarbudaya 
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Antarbudaya 
(Studi Kasus 
pada 
Komunikasi 
Antarbudaya di 
dalam Akulturasi 
Siswi SMA Stella 
Duce 2 
Yogyakarta)” 

Yogyakarta, dalam 
hal ini adanya 
dinamika 
komunikasi 
antarbudaya melalui 
bahasa, dan adanya 
konflik yang terjadi 
karena perbedaan 
budaya. 

dan Bugis di 
Kabupaten 
Soppeng. 

di suatu 
daerah 

4. Hilda 
Rahmadani 
Harahap dengan 
judul 
“Komunikasi 
Antarbudaya 
Etnik Tamil, 
Tionghoa, dan 
Pribumi di 
Kecamatan 
Medan Timur 
Kota Medan”. 

Penelitian terhadap 
komunikasi multi 
etnik dan 
hambatannya dalam 
komunikasi 
antarbudaya. 

Penelitian 
tentang 
proses 
komunikasi 
yang 
dilakukan 
antar etnik 
Tionghoa 
dan Bugis di 
Kabupaten 
Soppeng. 

Penelitian ini 
membahas 
mengenai 
komunkasi 
antar etnik 
di suatu 
daerah. 

5. Lisa Aprianti 
Yusmidah 
dengan judul 
“Adaptasi 
Komunikasi 
Budaya Suku 
Bugis Terhadap 
Suku Tidung Di 
Kalimantan 
Utara” 

Penelitian pada 
komunikasi 
antarbudaya  Suku  
Bugis  dan  Suku  
Tidung  di  
Kalimantan  Utara 
serta bentuk 
adaptasi  budaya 
Suku  Bugis terhadap 
Suku Tidung di  
Kalimantan Utara. 

Meneliti 
tentang 
komunikasi 
antar etnik 
Tionghoa 
dan Bugis di 
Kabupaten 
Soppeng. 

Penelitian ini 
membahas 
komunikasi 
antarbudaya 
di suatu 
daerah. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan proses komunikasi yang terjadi 

antar etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng. 

2. Untuk mengetahui potensi yang dimiliki dalam memelihara komunikasi 

antar etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng. 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis (Theoritical Signitifinance) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikirian dan 

referensi bagi penyusun lainnya serta dapat dijadikan pembelajaran bagi 

masyarakat yang kurang mengetahui ilmu komunikasi yang membidangi 

komunikasi antarbudaya atau komunikasi yang berlangsung diantara kedua etnis 

sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dalam suatu daerah. 

b. Kegunaan Praktis (Practice Signitifinance) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan 

pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat 

luas dalam hal pemahaman serta dapat menjadi bahan acuan acuan untuk 

penelitian-penelitian di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Komunikasi dan Komunikasi Antarbudaya 

Komunkasi berasal dari Bahasa latin communicatus atau communication 

atau communicare yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Dengan 

demikian, kata komunikasi mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk 

mencapai kebersamaan. Menurut Harold Lasswell dalam buku Effendy, 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media yang akan menimbulkan efek tertentu.1 Adapun 

menurut Carl Hovland, Janis dan Kelley komunikasi merupakan proses dimana 

individu (komunikator) mengirimkan rangsangan (biasanya dalam bentuk kata-

kata) dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk tingkah laku orang 

lainnya (audiens).  

Bernard Berelson dan Gary A. Steiner mengemukakan komunikasi adalah 

proses penyampaian informasi, pikiran, emosi, keterampilan, dan lain-lain 

melalui simbol seperti kata, gambar, angka dan simbol lainnya. Serta menurut 

Harold Lasswell komunikasi adalah proses yang menjelaskan siapa, mengapa, 

apa, melalui saluran apa, dengan siapa, dan akibat apa atau hasil apa2. Secara 

sederhana komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang terjadi antar 

                                                           
1Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi, (Bandung : PT Mandar Maju, 1989), h. 33. 
2Riswandi, Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.1-2. 
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manusia dengan metode, teknik, dan saluran tertentu dengan tujuan untuk 

memperoleh pemahaman terhadap makna informasi demi tercapainya maksud 

tertentu. Proses komunikasi melibatkan beberapa unsur yaitu pengirim (sender-

encoder), pesan (message), saluran (channel), penerima (receiver-decoder), 

gangguan (noise) dan umpan balik (feedback)3. Penyusun dapat menyimpulkan 

bahwa komunikasi ialah proses penyampaian pesan atau informasi yang 

mengandung arti, dari pengirim (komunikator) kepada penerima (komunikan) 

untuk mencapai tujuan tertentu dengan melibatkan unsur-unsur komunikasi. 

Budaya berasal dari bahasa sangsekerta yaitu “Budhaya” yang merupakan 

jamak dari kata “Buddhi” (budi atau akal) yang diartikan sebagai hal yang 

berkaitan dengan akal dan budi manusia. Dalam bahasa Inggris disebut cultute, 

artinya mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Indonesia culture 

diterjemahkan sebagai kultur.4 Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya merupakan 

nilai-nilai yang datang Karena adanya interaksi antarmanusia di suatu daerah 

atau Negara tertentu. Budaya itulah yang kemudian menjadi pedoman dasar 

bahkan dapat menjadi rel bagi proses komunikasi antarmanusia yang ada di 

dalamnya. Karena ia muncul dalam wilayah tertentu, tentu saja budaya memilki 

keragaman, perbedaan, hingga keunikan yang membedakan antara satu wilayah 

dengan wilayah lainnya. 

                                                           
3Alo Liliweri, Strategi Komunikasi Masyarakat (Yogyakarta: LKiS Group, 2011), h. 211. 
4Aang Ridwan, Komunikasi Antarbudaya, Mengubah Persepsi dan Sikap dalam 

Meningkatkan Kreativitas Manusia, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2016), h. 12. 
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Komunikasi antarbudaya merupakan proses peralihan gagasan atau ide 

budaya yang satu dengan budaya lainnya, hal ini bisa dilakukan antara dua 

kebudayaan ataupun lebih dengan tujuan saling mempengaruhi satu sama lain. 

Menurut Liliweri, komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antarpribadi yang 

dilakukan oleh komunikator dan komunikan yang berbeda budaya, bahkan dalam 

satu bangsa sekalipun.5 Mulyana dan Rakhmat dalam bukunya juga 

mengemukakan bahwa seluruh perbendaharaan perilaku manusia sangat 

bergantung pada budaya tempat ia dibesarkan. Konsekuensinya adalah budaya 

merupakan landasan komunikasi. Dengan budaya yang beragam, beragam pula 

praktik komunikasi.6 Oleh karena itu budaya sangat erat hubungannya dengan 

msyarakat karena budaya mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. 

Komunikasi dan budaya tidak dapat dipisahkan karena saling 

mempengaruhi satu sama lain. seperti kata Edward T. Hall “Culture is 

communication and communication is culture” Artinya: Komunikasi adalah salah 

satu dimensi yang paling penting. Hall menyimpulkan bahwa “Budaya adalah 

komunikasi dan komunikasi adalah budaya.” Jadi, antara komunikasi dan 

kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan.7 Budaya tidak hanya 

menentukan siapa yang bicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana 

                                                           
5Alo Liliweri, Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

2001), h. 39 
6Deddy mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi Organisasi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001) h. 47. 
7Edward T. Hall, The Silent Language, (New York: Doubleday, 1990), h. 186. 

https://monoskop.org/images (Diakses 9 Agustus 2023). 

https://monoskop.org/images
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komunikasi berlangsung, akan tetapi budaya juga turut menentukan cara orang 

menyandi pesan, makna yang dimiliki untuk pesan dan kondisinya untuk 

mengirim, memerhatikan, dan menafsirkan pesan. 

Sihabuddin juga menyatakan dalam bukunya bahwa budaya merupakan 

landasan komunikasi. Bila budaya beraneka ragam, maka beragam pula praktik- 

praktik komunikasi. Jika ingin berkomunikasi secara efektif maka perlu 

memahami dan menghargai perbedaan ini. Kita juga perlu memahami 

penghambat-penghambat yang lazim serta prisip-prisip efektifitas untuk 

berkomunikasi diantara kultur yang berbeda.8 Oleh karena itu seseorang perlu 

menaruh perhatian khusus untuk menjaga, jangan sampai perbedaan kultur 

menghambat interaksi yang bermakna, melainkan justru menjadi sumber untuk 

memperkaya pengalaman komunikasi. 

Liliweri kemudian menyimpulkan bahwa:  pertama, dalam kebudayaan 

ada sistem dan dinamika yang mengatur tata cara pertukaran simbol-simbol 

komunikasi; dan kedua, hanya dengan komunikasi maka pertukaran simbol-

simbol dapat dilakukan, dan kebudayaan hanya akan eksis jika ada komunikasi.9 

Tanpa ada komunikasi maka budaya tidak akan bisa diteruskan dari generasi ke 

generasi dan proses komunikasi tergantung pada budaya seseorang karena 

budayalah yang membentuk sikap,nilai, keyakinan seseorang. Hubungan antara 

                                                           
8Ahmad Sihabudin, Komunikasi Antar Budaya. (Jakarta: Budi Aksara,2011), h. 52. 
9Alo Liliweri ,Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya, (Yogyakarta: LkiS,2003),h. 

44. 
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budaya dan komunikasi penting dipahami untuk memahami komunikasi antar 

budaya karena melalui pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi. 

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarbudaya adalah proses 

pertukaran informasi, ide, dan nilai antara individu atau kelompok yang berasal 

dari latar belakang budaya yang berbeda yang melibatkan pemahaman dan 

penyesuaian terhadap perbedaan-perbedaan budaya, termasuk bahasa, norma 

sosial, nilai, dan kebiasaan, untuk membangun hubungan yang efektif dan 

harmonis. Komunikasi antar budaya tidak hanya mencakup interaksi verbal 

tetapi juga non-verbal, seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, dan perilaku. 

Tujuannya adalah untuk mengatasi hambatan budaya, menghindari 

kesalahpahaman, dan menciptakan lingkungan di mana keberagaman budaya 

dihargai dan diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Bentuk dan Proses Komunikasi Antarbudaya 

1. Bentuk Komunikasi Antarbudaya 

Koenjaraningrat menyebutkan ada beberapa unsur kebudayaan yang 

dapat disebut sebagai isi pokok dari setiap kebudayaan di dunia yang dapat 

mendorong proses komunikasi antarbudaya yakni10: 

 

 

                                                           
10Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2004), h. 81. 
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a. Bahasa  

Bahasa adalah suatu alat yang dipergunakan ataupun dipakai manusia 

dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Pentingnya pengetahuan 

mengenai bahasa karena bahasa salah satu unsur penting dalam kehidupan 

manusia yang merupakan syarat berlangsungnya suatu interaksi. 

b. Persepsi 

Persepsi dalam komunikasi antar budaya adalah proses mengungkap arti 

objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. 

Setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas di 

sekelilingnya. 

c. Kepercayaan/Keagamaan 

Kepercayaan yang dimaksud terkait hubungan antara objek yang diyakini 

inidvidu, dengan sifat-sifat tertentu objek tersebut secara berbeda. Tingkat, 

derajat, kepercayaan kita menunjukkan seberapa besar pengetahuan 

kepercayaan kita. Jika kita merasa lebih tentu kepercayaan kita juga lebih besar 

pula kedalaman dan isi tersebut, karena budaya memainkan peranan penting 

dalam proses pembentukan kepercayaan. 

d. Perilaku verbal dan non verbal  

Bahasa verbal merupakan istilah digital, dengan kata lain “kata” sebagai 

simbolisasi atas fenomena tertentu. Perilaku nonverbal merupakan istilah 
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analogi, yang mewakili fenomena tertentu dengan menciptakan keadaan atau 

suasana yang diekspresikan secara langsung. 

e. Kesenian 

Kesenian merupakan bagian dari budaya dan sarana yang digunakan 

untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam diri manusia. Setiap etnis dan 

suku bangsa tentu memiliki ciri khas tersendiri mengenai kesenian atau budaya 

masing-masing. 

Adapun bentuk-bentuk dari komunikasi antarbudaya sebagai berikut: 

a. Komunikasi Verbal (Verbal Communication) 

Istilah verbal dalam komunikasi adalah lisan, maksudnya komunikasi 

dilakukan antara pembicara dan pendengar hanya menggunakan lisan saja. 

Sedangkan dalam ilmu komunikasi menyatakan, istilah komunikasi verbal yaitu 

proses penyampaian infromasi berupa lisan dan tulisan. 

Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang ada pada kehidupan 

manusia dalam hubungan atau interaksi sosialnya. Komunikasi verbal juga bisa 

diartikan sebagai bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator pada 

komunikan dengan lisan atau tulisan. Dari pengertian komunikasi verbal tersebut 

maka jelas peranannya sangat besar karena sebagian proses komunikasi langsung 

dengan komunikasi verbal ide-ide, pemikiran atau keputusan lebih mudah 

disampaikan secara verbal daripada non verbal. Pada komunikasi verbal ini 
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komunikan juga lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan dengan 

komunikasi itu. 

2. Komunikasi Non Verbal 

Istilah non verbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa 

diluar kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritis komunikasi non verbal dan 

komunikasi verbal dipisahkan, namun dalam kenyataannya kedua jenis 

komunikasi ini saling berhubungan dan saling melengkapi dalam komunikasi 

yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara sederhana komunikasi verbal adalah semua jenis isyarat yang 

bukan menggunakan kata-kata. Mempersepsi manusia tidak hanya melalui verbal 

saja, namun juga melalui perilaku nonverbalnya. Lewat perilaku nonverbal, kita 

dapat mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, 

bingung, dan sedih. Kesan awal kita pada seseorang sering didasari oleh perilaku 

nonverbalnya, yang mendorong kita untuk mengenalnya lebih jauh. 

Komunikasi nonverbal mempunyai peran penting dalam interaksi 

komunikasi antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang 

berbeda. Dengan memahami perbedaan budaya dalam komunikasi nonverbal, 

seseorang tidak hanya dapat memahami pesan yang dihasilkan selama interaksi, 

namun juga akan mengumpulkan petunjuk mengenai tindakan dan nilai yang 

mendasarinya. Komunikasi nonverbal terkadang juga menunjukan sifat dasar 

dari suatu budaya. Kesamaan antara komunikasi nonverbal dan budaya adalah 
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keduanya dikerjakan melalui naluri dan dipelajari. Walaupun banyak perilaku 

yang bawaan dari lahir seperti tersenyum, bergerak, sentuhan, dan kontak mata. 

Seseorang tidak terlahir dengan pengetahuan mengenai dimensi komunikasi 

yang diasosiasikan dengan pesan nonverbal. 

2. Proses Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi bukan hanya sebagai kegiatan yang menghubungkan antar 

manusia dalam keadaan pasif, tetapi komunikasi juga sebagai proses yang 

menghubungkan antar manusia melalui tindakan yang terus menerus 

diperbaharui. Salah satu karakteristik komunikasi adalah komunikasi sebagai 

proses, karena komunikasi sangat dinamik, selalu berlangsung dan berubah-

ubah. Pada hakikatnya proses komunikasi antarbudaya tidak berbeda jauh 

dengan proses komunikasi lain, yakni suatu proses yang interaktif dan 

transaksional serta dinamis.  

Wahlstrom dalam buku Liliweri menyatakan bahwa komunikasi 

antarbudaya yang interaktif adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator 

dengan komunikan dalam dua arah timbal balik namun masih berada pada tahap 

rendah. Sedangkan komunikasi transaksional meliputi tiga unsur penting yakni11: 

1. Keterlibatan emosional yang tinggi, yang berlangsung terus menerus dan 

berkesinambungan atas pertukaran pesan. 

                                                           
11Alo Liliweri, Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009), h. 24-25. 
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2. Peristiwa komunikasi meliputi seri waktu, artinya berkaitan dengan masa 

lalu, kini yang akan datang. 

3. Partisipan dalam komunikasi antarbudaya menjalankan peran tertentu. 

Secara keseluruhan, ketiga unsur ini bekerja bersama-sama untuk 

menciptakan komunikasi antar budaya yang efektif, di mana keterlibatan 

emosional, kesadaran akan konteks waktu, dan pemahaman peran masing-

masing menjadi kunci keberhasilan dalam membangun hubungan yang harmonis 

dan produktif. 

Adapun teori yang berkaitan dengan proses komunikasi antarbudaya 

sebagai berikut: 

a. Teori Interaksi Simbolik 

Teori interaksi simbolik merupakan sebuah ilmu sosiologi yang 

dikembangkan oleh George Herbet Mead. Menurutnya, manusia pada dasarnya 

bertindak atau merespon berdasarkan pemaknaan terhadap benda, kejadian yang 

di awali dengan diri sendiri yang selanjutnya melibatkan orang lain. Mead tertarik 

pada interaksi, dimana isyarat non verbal atau symbol dan makna dari suatu 

pesan verbal akan mempengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi. 

Lambang atau symbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu 

lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang.12 Lambang meliputi kata-

                                                           
12Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 92. 
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kata (pesan verbal), perilaku non-verbal, dan objek yang maknanya disepakati 

bersama. 

Interaksi simbolik merujuk pada karakter interaksi khusus yang 

berlangsung antar manusia. Aktor tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan 

yang lain tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. 

Respon aktor baik secara langsung maupun tidak selalu didasarkan atas penilain 

makna tersebut.13 Oleh karenanya, interkasi manusia dijembatani oleh 

penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan 

orang lain. 

Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional, merupakan salah 

satu perspektif yang ada dalam studi komunikasi, yang barangkali paling bersifat 

humanis.14 Dimana, perspektif ini sangat menonjolkan keagungan dan maha 

karya nilai individu diatas pengaruh nilai-nilai yang ada selama ini. Perspektif ini 

menganggap setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, 

berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna” buah 

pikiran” yang disepakati secara kolektif.  Dan pada akhirnya, dapat dikatakan 

bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap individu, akan 

                                                           
13Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi. Kritik terhadap teori Sosiologi 

Kontemporer, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998) h. 332. 
14Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Anees, Filsafat Ilmu Komunikasi, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2007), h. 40. 
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mempertimbangkan sisi individu tersebut, inilah salah satu ciri dari perspektif 

interaksional yang beraliran interaksionisme simbolik.  

Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan 

interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu. Banyak ahli 

di belakang perspektif ini yang mengatakan bahwa individu merupakan hal yang 

paling penting dalam konsep sosiologi.  Mereka mengatakan bahwa individu 

objek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya 

dengan individu yang lain. 

Menurut Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes dalam buku West-Turner, 

interaksi simbolik  pada intinya  menjelaskan tentang  kerangka  referensi untuk  

memahami bagaimana manusia,  bersama  dengan   orang lain,  menciptakan  

dunia simbolik  dan bagaimana  cara  dunia  membentuk  perilaku  manusia. 15 

Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang 

berasal dari pikiran manusia (Mind) mengenai diri (Self), dan hubungannya di 

tengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir untuk memediasi, serta 

menginterpretasi makna di tengah masyarakat (Society) dimana individu tersebut 

menetap. Seperti yang dicatat oleh Douglas dalam buku Ardianto16 makna itu 

berasal dari interaksi, dan tidak ada cara lain untuk membentuk makna, selain 

dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi.  

                                                           
15Richard West dan Lynh H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi 

Edisi 3, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 96. 
16Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Anees, Filsafat Ilmu Komunikasi, h. 136. 
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”Mind, Self and Society” merupakan karya George Harbert Mead yang 

paling terkenal dalam buku West-Turner17 dimana dalam  buku  tersebut  

memfokuskan  pada  tiga  tema  konsep  dan  asumsi  yang   dibutuhkan   untuk   

menyusun  diskusi mengenai teori interaksi simbolik. 

Adapun definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik, 

antara lain:   

1. Pikiran (Mind)  

Pikiran adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai 

makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran 

mereka melalui interaksi dengan individu lain,  

2.  Diri (Self)  

Diri adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari 

penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme 

simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan 

tentang diri sendiri (The-Self) dan dunia luarnya. 

3. Masyarakat (Society)  

Masyarakat adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, 

dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu 

tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang 

                                                           
17Richard West dan Lynh H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi 

Edisi 3, h. 96. 
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pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di 

tengah masyarakatnya. 

Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari 

interaksi simbolik antara lain:  

1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia. 

Pada interaksi simbok  berfokus  pada pentingnya  membentuk  makna 

bagi perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa 

dilepaskan  dari proses komunikasi,  karena  awalnya  makna  itu  tidak ada 

artinya,  sampai pada  akhirnya di konstruksi secara interpretatif oleh individu 

melalui proses interaksi,  untuk menciptakan makna yang dapat disepakati secara 

bersama.  Hal ini sesuai dengan tiga dari tujuh asumsi karya Herbert Blumer 

dalam buku West-Turner18 dimana asumsi-asumsi itu adalah manusia bertindak 

terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada 

mereka, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia, dan makna 

dimodifikasi melalui proses interpretif. 

2. Pentingnya konsep diri 

Pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya ”Konsep diri” atau ”Self-

Concept”. Dimana, pada tema interaksi simbolik ini menekankan pada 

pengembangan konsep diri melalui individu tersebut secara aktif, didasarkan 

                                                           
18Richard West dan Lynh H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi 

Edisi 3, h. 99. 
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pada interaksi sosial dengan orang lainnya. Tema ini memiliki dua asumsi 

tambahan, menurut LaRossan & dalam West-Turner19 antara lain: Individu-

individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Dan 

konsep diri membentuk motif yang penting untuk perilaku. 

3. Hubungan antara individu dan masyarakat 

pada interaksi simbolik berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu 

dan masyarakat, dimana asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial 

membatasi perilaku tiap individunya, tapi pada akhirnya tiap individu-lah yang 

menentukan pilihan yang ada dalam sosial kemasyarakatannya. Fokus dari tema 

ini adalah untuk menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses 

sosial. Asumsiasumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah orang dan kelompok 

masyarakat dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial dan stuktur sosial 

dihasilkan melalui interaksi sosial. 

Penyusun dapat menyimpulkan bahwa pendapat Mead mengenai interaksi 

sangat memberi kontribusi positif, dimana dikatakan bahwa manusia atau 

individu pada hakekatnya hidup dalam suatu lingkungan yang dipenuhi oleh 

simbolsimbol. Tiap individu yang hidup akan memberikan tanggapan terhadap 

simbolsimbol yang ada, seperti penilaian individu menanggapi suatu rangsangan 

(stimulus) dari suatu hal yang bersifat fisik. Pemahaman individu terhadap 

                                                           
19Richard West dan Lynh H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi 

Edisi 3, h. 101. 
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simbol-simbol menurut Mead merupakan suatu hasil pembelajaran dalam 

berinteraksi di tengah masyarakat, dengan cara mengkomunikasikan simbol-

simbol yang ada disekitar mereka, baik secara verbal maupun perilaku nonverbal. 

b. Teori Interaksi Sosial 

Menurut Soerjono Soekanto bentuk umum proses sosial adalah interaksi 

sosial, sedangkan bentuk khususnya adalah aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi 

sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara 

orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan 

dengan kelompok manusia. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya 

kontak sosial dan adanya komunikasi.20 Sedangkan menurut H. Bonner dalam 

buku Ahmadi, bahwa interaksi soisal merupakan hubungan antara individu atau 

lebih, dimana individu yang satu memperngaruhi, mengubah, atau memperbaiki 

individu yang lain atau sebaliknya.21 Interaksi sosial dapat diartikan sebagai 

pengaruh timbal balik antara kedua belah pihak, antara individu dengan individu 

atau kelompok lainnya dalam mencapai suatu tujuan. 

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 

dua syarat yaitu:22 

1. Kontak Sosial (Social Contact) 

                                                           
20Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 55. 
21A. Ahmadi, Psikilogi Sosial, h. 49. 
22Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Dasar Interaksi Sosial dan Kepatuhan pada Hukum, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1974), h.49. 
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Kontak berasal dari bahasa latin yaitu con atau cum artinya bersama sama 

dan tango artinya menyentuh, artinya kontak adalah bersama-sama menyentuh. 

Secara fisik, kontak baru terjadi bila adanya hubungan badaniah.23 Sebagai gejala 

sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, karena orang dapat 

mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, seperti misalnya, 

dengan cara berbicara dengan pihak lain. Terjadinya suatu kontak tidaklah 

semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tanggapan terhadap tindakan 

tersebut. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar individu 

dengan individu, antar individu dengan kelompok, dan kelompok dengan 

kelompok. 

2. Komunikasi (Communication) 

Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang 

lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain 

memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Arti terpenting komunikasi 

adalah bahwa seorang individu memberikan tafsiran pada perilaku orang lain 

(yang berwujud pembicaraan, gerakan fisik atau sikap), perasaan-perasaan yang 

ingin disampaikan oleh orang tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut, 

sikap dan perasaan seorang individu dapat diketahui oleh individu maupun 

kelompok lainnya. 

                                                           
23Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 59. 
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Komunikasi memungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran 

terhadap tingkah laku orang lain. Dengan demikian, komunikasi memungkinkan 

kerja sama antara individu dengan individu lain dan komunikasi pun merupakan 

salah satu syarat terjadinya kerja sama. Akan tetapi, tidak selalu komunikasi 

menghasilkan kerja sama bahkan suatu pertikaian bisa saja terjadi akibat salah 

paham atau masing-masing tidak mau mengalah. 

Berdasarkan faktor terjadinya interaksi dari teori interaksi sosial 

terdiridari empat faktor yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan 

faktorsimpati.24 Keempat faktor tersebut yang menentukan seseorang untuk 

memutuskan memilih untuk mengikuti suatu komunitas tersebut atau tidak. 

Selain mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, faktor-faktor tersebut juga 

mempengaruhi pola interaksi seorang individu dalam sebuah kelompok. Faktor-

faktor tersebut juga sebagai pertimbangan seorang individu untuk memilih 

memasuki suatu kelompok atau tidak sama sekali. 

Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin terdapat dua bentuk 

umum dalam interaksi sosial yakni asosiatif dan disiosiatif.25 Dua jenis proses 

sosial yang muncul akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses yang mengarah 

pada terwujudnya persatuan dan integrasi sosial (asosiatif) dan proses oposisi 

yang berarti cara berjuang untuk melawan seseorang atau kelompok untuk 

                                                           
24Bimo walgito, Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 57-64. 
25 John Lewis Gilin dan John Philip Gilin, Cultural Sociology, (New York:The Macmillan 

Company, 1954), h. 501. 
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mencapai tujuan tertentu (disosiatif). Di antara kedua proses sosial tersebut, 

asosiatif merupakan bentuk interaksi yang akan mendorong terciptanya 

keteraturan sosial. 

Penyusun dapat menyimpulkan bahwa interaksi sosial adalah suatu 

hubungan antar sesama manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain baik 

itu dalam hubungan antar sesame individu, antar kelompok maupun antar 

individu dan kelompok. Jadi di dalam sebuah masyarakat terdapat interaksi sosial 

yang membuat mereka terhubung antar satu dengan yang lainnya dan 

masyarakat dapat berubah sesuai dengan lingkungan. 

c. Teori Adaptasi Budaya 

Menurut Martin dan Nakayama adaptasi budaya adalah proses jangka 

panjang menyesuaikan diri dan akhirnya merasa nyaman dengan lingkungan 

yang baru.26  Adaptasi adalah proses mengalami tekanan, penyesuaian diri dan 

perkembangan. Setiap orang asing di lingkungan yang baru harus menanggapi 

setiap tantangan untuk mencari cara agar dapat menjalankan fungsi di lingkungan 

yang baru tersebut. Setiap orang asing harus menjalani proses adaptasi sehingga 

setiap fungsi yang ada memungkinkan untuk berfungsi dengan baik.   

Terkait adaptasi budaya Liliweri menyatakan bahwa, sudah selayaknya 

terjadi interaksi di antara masyarkat sebagai mahluk sosial, namun kemampuan 

                                                           
26Judith Martin dan Thomas K. Nakayama, Intercultural Communication Across Cultures 

(Fourth Edition), (USA: Allyn & Bacon Pub, 2003), h. 277. 
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individu untuk berkomunikasi sesuai dengan norma-norma dan nilainilai budaya 

lokal tergantung pada proses penyesuaian diri atau adaptasi dari para 

pendatang.27 Saat seseorang menghadapi budaya baru maka diperlukan 

kemampuan khusus untuk mengatasi perbedaan budaya atau cultural gap di 

lingkungan baru, yaitu dengan adaptasi. 

Young Yun Kim dalam Lisa Aprianti Yusmidah menemukan terdapat dua 

tahap dalam berintraksi budaya, yaitu cultural adapttion dan cross-cultural 

adaptation. Dalam kedua tahap ini menjelaskan sebuah proses adaptasi sebuah 

budaya mulai dari enculturation, deculturation, acculturation hingga assimilation 

yang dimaksudkan.28 Asimilasi yang sempurna tercapai tidak sekedar setelah 

adanya perubahan saat proses akulturasi, akan tetapi sebuah proses interaksi 

yang berkembang dalam lingkungan sosial budaya yang baru setelah kedua 

budaya saling beradaptasi dan saling menyekapati pola komunikasi antar kedua 

budaya, baik pendatang maupun lokal, yang selanjutnya diterapkan dalam 

kehidupan sosial lingkungan tersebut, sehingga diharapkan terciptanya sebuah 

budaya baru hasil dari kedua budaya.   

Adaptasi merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan dalam 

kehidupan antarbangsa, antarnegara, maupun antarbudaya. Adaptasi berguna 

                                                           
27Alo Liliweri, Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2004), h. 19. 
28Lisa Aprianti Yusmidah “Adaptasi Komunikasi Budaya Suku Bugis Terhadap Suku 

Tidung Di Kalimantan Utara”, Jurnal (Makassar: Universitas Muslim Indonesia) h. 4. 
https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/article/view/42/31 (Diakses 9 Agustus 
2023). 

https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/article/view/42/31
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untuk keharmonisan hidup dalam masyarakat yang memiliki perbedaan latar 

belakang budaya.29 Artinya perubahan budaya dari seseorang yang melakukan 

adaptasi mempunyai perubahan-perubahan budaya dan juga menyesuaikan 

dirinya dengan lingkungan budaya yang baru. 

Adaptasi merupakan sesuatu yang harus bagi seorang pendatang terhadap 

budaya yang baru. Maka dari itu dalam beradaptasi, seseorang selain 

membutuhkan kesiapan mental juga memerlukan kesabaran dalam menghadapi 

keadaan budaya baru untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 

baru. 

A. Rani mengutip dalam Gudykunst dan Kim disebutkan bahwa proses 

sosialisasi adaptasi membutuhkan belajar dan memperoleh semua yang 

membuat manusia hidup pada lingkungan yang lain.30 Sosialisasi meliputi kondisi 

dan proses komunikasi sosial termasuk melatih decoding (persepsi dan kognisi) 

dan encoding (bahasa verbal dan nonverbal). Dengan kata lain, pada proses 

adaptasi meliputi enkulturasi dan akulturasi. 

Enkulturasi merupakan proses yang mempertalikan individu yang 

berkembang dengan konteks budaya mereka. Konsep enkulturasi lebih mengarah 

pada pewarisan budaya. Pewarisan budaya dalam hal ini hampir sama dengan 

pewarisan biologis. Ini berarti, enkulturasi bisa terjadi pada proses pembelajaran 

                                                           
29A.Rani Usman, Etnis Cina Perantauan di Aceh, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 

h.45. 
30A.Rani Usman, Etnis Cina Perantauan di Aceh, h. 46. 
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dari orang tua, orang dewasa dan teman sebaya. Enkulturasi adalah pewarisan 

budaya kepada seseorang terlebih kepada seorang anak sehingga berprilaku 

sesuai dengan budayanya.31 Enkulturasi dikatakan berhasil apabila seseorang 

bisa mewarisi budayanya baik itu bahasa, nilai-nilai, dan kegiatan ritual.  

Akulturasi merupakan suatu proses yang individu ikuti (biasanya pada 

masa kehidupan kemudian) dengan merespons suatu konteks budaya yang 

berubah. Akulturasi mengarah pada perubahan yang dirasakan oleh seseorang 

karena kontak dengan budaya lainnya dan juga akibat keikutsertaan dalam proses 

akulturasi yang memungkinkan budaya dan kelompok etnis menyesuaikan diri 

dengan budaya lainnya. Perubahan budaya yang terjadi pada individu merunjuk 

pada sikap, nilai, dan jati diri. Adaptasi dan akulturasi biasanya terjadi pada 

pendatang dan menyesuaikan diri dengan budaya baru yang sebelumnya tidak 

mereka ketahui.Maka dari itu budaya mempunyai perubahan bersifat lansung 

maupun tidak lansung. Perubahan tersebut di pengaruhi oleh budaya lainnya 

yang dikarenakan terjadi interaksi antara orang-orang yang memilki budaya yang 

berbeda. 

d. Teori Fenomenologi 

Fenomenologi yang berasal dari bahasa Yunani Phainomai yang berarti 

“menampak”. Phainomenon merujuk pada “yang menampak”. Fenomena tiada 

lain adalah fakta yang disadari, dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Jadi 

                                                           
31A.Rani Usman, Etnis Cina Perantauan di Aceh, h. 46. 
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suatu objek itu ada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya 

seperti tampak secara kasat mata, melainkan justru ada di depan kesadaran, dan 

diasjikan dengan kesadaran pula. Berkaitan dengan hal ini, maka fenomenologi 

merefleksikan pengalaman langsung manusia, sejauh pengalaman itu secara 

intensif berhubungan dengan suatu objek. 

Tradisi fenomenologi memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman 

sadar seorang individu. Teori komunikasi yang masuk dalam tradisi 

fenomenologi berpandangan bahwa manusia secara aktif menginterpetasikan 

pengalaman mereka, sehingga mereka dapat memahami lingkungan. Tradisi 

fenomenologi memberikan penekanan sangat kuat pada presepsi dan interpretasi 

dari pengalaman subjektif manusia. 

Istilah fenomenlogi diperkenalkan oleh Johan Heinrich. Pelopor aliran 

fenomenologi adalah Edmund Husserl, istilah fenomenologi berasal dari bahasa 

Yunani yaitu phainomai yang berarti menampak. Fenomena tidak lain adalah 

fakta yang disadari dan masuk ke dalam pengindraan manusia. Istilah 

fenomenologi sendiri tidak dikenal setidaknya sampai menjelang abad ke-20. 

Fenomenologi ini dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berfikir, yang 

mempelajari fenomena manusiawi (human phenomena) tanpa mempertanyakan 

penyebab dari fenomena itu, realitas objektifnya, dan penampakannya. 

Menurut the oxford english dictionary, yang dimaksud dengan 

fenomenologi adalah the science of phenomena as distinct from being (ontology), 
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division of any science which describes and classifies its phenomena.32 Jadi, 

fenomenologi adalah ilmu mengenai sebuah fenomena yang dibedakan dari 

sesuatu yang telah terjadi, atau disiplin tentang ilmu yang menjelaskan dan 

mengklasifikasikan mengenai fenomena, atau studi tentang fenomena. 

Tujuan utama dari fenomenologi adalah mempelajari bagaimana 

fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan, seperti 

bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. 

Fenomenologi mencoba mencari pemahaman sebagaimana manusia 

mengkonstruksi antar makna dan konsep-konsep penting dalam 

intersubjektivitas. Intersubjektif karena pemahaman kita mengenai dunia 

dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun makna yang kita 

ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya dan aktivitas yang kita lakukan, 

tetap saja ada peran orang lain didalamnya. 

Proses bagaimana manusia membangun dunianya dijelaskan oleh Alfred 

Schutz, melalui proses pemaknaan. Proses pemaknaan itu berawal dari arus 

pengalaman (stream of experience) yang berkesinambungan yang diterima oleh 

panca indera. Arus utama dari pengalaman inderawi ini sebenarnya tidak punya 

arti, mereka hanya ada begitu saja dan objekobjeklah yang bermakna, mereka 

                                                           
32Alex Sobur, Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 16-18. 
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memiliki kegunaan-kegunaan, namanama, bagian-bagian yang berbeda dan 

mereka memberi tanda tertentu.  

Pengidentifikasian dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna inilah 

yang terjadi di dalam kesadaran individu secara terpisah dan kemudian secara 

kolektif, di dalam interaksi kesadaran-kesadaran.33 Bagian tentang ini adalah 

suatu bagian dimana kesadaran bertindak (acts) atas data inderawi yang masih 

mentah untuk menciptakan sebuah makna yang terkandung di dalamnya, 

sehingga bisa melihat sesuatu yang bersifat mendua dari jarak itu, tanpa masuk 

lebih dekat. Kesadaran bertindak, mengidentifikasikannya melalui suatu proses 

dengan cara menghubungkan data dengan latar belakangnya. 

C. Potensi dalam Komunikasi Antarbudaya  

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, komunikasi antarbudaya 

telah menjadi pilar penting dalam memahami, menghormati, dan bekerja sama 

dengan individu dari berbagai latar belakang budaya. Potensi komunikasi 

antarbudaya melampaui batas-batas fisik dan budaya, membuka jalan bagi 

pemahaman yang lebih dalam, pertukaran ide yang beragam, serta kolaborasi 

yang berarti. Dalam lingkungan yang semakin terhubung ini, penting untuk 

menjelajahi potensi yang melekat dalam komunikasi antarbudaya. 

                                                           
33Zainuddin Maliki, Rekontruksi Teori Sosial Modern, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2012),284-285. 
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Salah satu potensi utama dalam komunikasi antarbudaya adalah 

kemampuan untuk merangkul keragaman dan memahami perspektif yang 

berbeda. Setiap budaya membawa nilai-nilai, norma-norma, dan cara pandang 

unik yang dapat memberikan wawasan baru terhadap masalah-masalah 

kompleks. Melalui pertukaran pandangan dan ide, individu dapat melampaui 

batasan pemikiran sempit dan mendorong pertumbuhan intelektual yang lebih 

mendalam. 

Komunikasi antarbudaya memiliki potensi yang sangat besar dalam 

membangun pemahaman, kerjasama, dan hubungan positif antara individu atau 

kelompok dari budaya yang berbeda hingga menjadikannya kompeten. Menurut 

Kim kompetensi komunikasi antarbudaya merupakan kemampuan internal suatu 

individu untuk mengatur fitur utama dari komunikasi antarbudaya meliputi 

perbedaan budaya dan ketidakbiasaan, postur inter-group dan pengalaman 

stress.34 Kompetensi komunikasi antarbudaya merupakan perilaku yang tepat 

dan efektif dalam berbagai konteks komunikasi antarbudaya yang meliputi 

tingkat-tingkat tertentu termasuk budaya, hubungan, tempat dan tujuan. 

Spitzberg menjelaskan bahwa kompetensi komunikasi antarbudaya pada 

setiap orang amat bergantung pada sikap dan motivasi untuk berkomunikasi, 

                                                           
34Christiantie Ivana Louis Ngajow, “Kompetensi Komunikasi Antarbudaya Masyarakat 

Desa Bangunrejo Pada Tradisi Bersih Desa”, Jurnal Ilmu Komunikasi (Samarinda: Universitas 
Mulawarman, 2017), h. 5, https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/ 
(Diakses 17 Agustus 2023). 
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pengetahuan tentang proses komunikatif, serta keterampilan dalam 

melaksanakan motif dan pengetahuan35 berikut penjelasan mengenai kompetensi 

tersebut: 

1. Motivasi 

Pertukaran ide dan pandangan dari berbagai budaya dapat merangsang 

kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk seni, bisnis, dan 

teknologi. Melalui komunikasi antarbudaya, individu dapat mendapatkan 

pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan 

budaya lain. Ini membantu memecah stereotip dan prasangka yang mungkin ada. 

Komunikasi dapat terjalin karena adanya motivasi masing-masing peserta 

komunikasi untuk melakukannya. Begitupun dengan komunikasi antarbudaya 

yang dapat tejalin karena motivasi masing-masing anggota kelompok budaya 

untuk berkomunikasi dengan anggota budaya lainnya. Ketika motivasi 

komunikator meningkat maka kompetensi komunikasi juga meningkat. 

Motivasi untuk berinteraksi merujuk pada seperangkat perasaan, 

kehendak, kebutuhan dan dorongan yang diasosiasikan dengan antisipasi atau 

keterlibatan dalamkomunikasi antarbudaya. Motivasi berinteraksi dapat 

dianalisis melalui aksioma pada teori AUM dilihat dari aspek seperangkat, 

                                                           
35Maulana Andinata, ”Kompetensi Komunikasi Antarbudaya (Studi Kasus pada 

Kompetensi Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Malaysia di Universitas Sumatera Utara 
Medan”, Tesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016) http://etd.repository.ugm.ac.id 
(Diakses 17 Agustus 2023). 
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kebutuhan dasar untuk menjauhi rasa cemas dan tidak pasti, terlibat menjadi 

bagian dalamkelompok (need for group inclusion) dan kebutuhan untuk 

mempertahankan harga diri (need for sustain self-esteem) serta seperangkat 

dorongan dari dalamatau luar diri. 

2. Pengetahuan 

Pertukaran ide dan pandangan dari berbagai budaya dapat merangsang 

kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk seni, bisnis, dan 

teknologi. Melalui komunikasi antarbudaya, individu dapat mendapatkan 

pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan 

budaya lain. Ini membantu memecah stereotip dan prasangka yang mungkin ada. 

Pengetahuan didefenisikan oleh Lustig dan Koester dalam buku 

Kurniawan sebagai informasi kognitif yang harus dimiliki tentang seseorang, 

konteks, dan norma-norma yang tepat supaya seseorang memiliki kompetensi 

komunikasi antarbudaya.36 Sama halnya dengan motivasi, pengetahuan dalam 

komunikasi antarbudaya meningkat maka komptensi komunikasi pun meningkat. 

Pengetahun sebagai pandangan umum mengenai suatu budaya dan informasi 

yang spesifik tentang budaya tersebut. 

3. Keterampilan 

                                                           
36Freddy Kurniawan, “Kompetensi Komunikasi Antarbudaya (Studi Deskriptif Kualitatif 

tentang Kompetensi Komunikasi Antarbudaya Anggota Perkumpulan Masyarakat Surakarta Etnis 
Tionghoa dan Etnis Jawa)”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sebelas Maret Yogyakarta, 2011) 
https://eprints.uns.ac.id (Diakses 17 Agustus 2023). 

https://eprints.uns.ac.id/
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Berkomunikasi dengan individu dari budaya yang berbeda memerlukan 

keterampilan komunikasi yang sensitif dan adaptif. Ini dapat meningkatkan 

keterampilan komunikasi secara keseluruhan. 

Keterampilan menurut Rahardjo merujuk pada kinerja perilaku yang 

sebenarnya dirasakan efektif dan tepat dalam konteks komunikasi. Keterampilan 

dapat dianalisis melalui aksioma teori AUM yakni ditinjau dari aspek reactions to 

strangers, situation processes, connection with strangers and ethical interactions.37 

Keterampilan dalam hal ini menentukan efektif atau tidaknya suatu peristiwa 

komunikasi. Adapun beberapa komponen keterampilan yakni; kemampuan 

menggolongkan anggota budaya lain ke dalam kategori yang sama di mana 

mereka menggolongkan diri mereka sendiri, kemampuan untuk memaklumi 

kerancuan dan kemampuan berempati dengan anggota budaya lain.

                                                           
37Turnomo Rahardjo, Menghargai Perbedaan Kultural Mindfulness dalam Komunikasi 

Antaretnis.Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 25. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode 

analisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut 

pandang atau interpretasi individu.1 Penelitian kualitatif juga bisa disebut dengan 

penelitian yang biasa digunakan untuk memahami segala sesuatu yang terjadi di 

sekitar kita atau yang dialami oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikan ke 

dalam susunan kata-kata yang baku dengan baik dan benar, pada suatu konteks 

khusus yang dialami dan dimanfaatkan dalam berbagai metode ilmiah. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas tentang sosial dan 

berbagai fonomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian 

sehingga terggambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fonomena tersebut. 

Penelitian ini berupaya menjelaskan Komunikasi antar etnik Tionghoa dan Bugis 

di Kabupaten Soppeng.

                                                           
1Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 

h.50. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Soppeng, tepatnya di pusat kota 

Watansoppeng. 

B. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang  digunakan ada dua sumber, yakni 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber dari informan atau orang yang 

menjadi sumber data yang memberikan penjelasan lebih detail mengenai 

penelitian yang dilakukan di Kabupaten Soppeng terkait komunikasi yang 

dilakukan oleh dua etnik yang berbeda yakni etnik Tionghoa dan Bugis. Penelitian 

ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti yang memilih 

informan yang dianggap bisa menjawab seluruh pertanyaan penelitian dengan 

baik agar mampu memperoleh informasi yang akurat. Adapun kriteria yang 

menjadi informan adalah etnik Tionghoa yang sering melakukan proses 

komunikasi dengan etnik Bugis, selanjutnya etnik Bugis yang sering melakukan 

proses komunikasi dengan etnik Tionghoa dan pasangan suami istri antara kedua 

etnik tersebut. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh untuk 

mendukung atau melengkapi data-data primer yang berupa dokumen-dokumen 
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tambahan yang dapat mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Data 

sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen profil Kabupaten Soppeng, 

buku ataupun media yang berhubungan dengan penelitian. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai 

berikut: 

1. Pengamatan (Observasi) 

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena 

obyek yang di teliti.2 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancar adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

langsung kepada orang yang akan menjadi sumber data penelitian. Narasumber 

dipercayakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh peneliti jika menurut sumbernya, data yang perlu 

diketahuinya bersifat pribadi atau rahasia. 

3. Dokumentasi  

                                                           
2Hadari Nawawi dan Martini Hadari. Instrumen  Penelitian  Bidang  Sosia,  (Yogyakarta 

UGM Press, 1995), h.49 
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Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melengkapi 

data-data hasil observasi melalui dokumentasi atau mengambil gambar untuk 

mengumpulkan proses kegiatan mulai dari observasi hingga wawancara sebagai 

bukti dari penelitian. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dimaksud yaitu alat bantu yang dipilih dan 

digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan itu menjadi 

sistematis dan dipermudah.3 Adapun alat atau instrumen yang digunakan dalam 

penelitian sebagai berikut:  

1. Pulpen dan buku catatan 

2. Alat perekam 

3. Daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif 

dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian hasil pengamatan manusia 

dengan menggunakan akal dan pemikiran sendiri. Pengolahan data adalah suatu 

cara untuk mengolah data setelah hasil penelitian diperoleh. Pengolahan data bisa 

diartikan sebagai suatu hal yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 

                                                           
3Rachmat Kriyantono, Ph. D, Teknik Praktis Riset Komunikasi. (Jakarta: Kencana, 2016). 

h. 96. 
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Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah: 

a) Reduksi Data 

Reduksi data adalah bentuk analisis penyederhanaan data. Data yang 

diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak perlu dicatat secara 

rinci dan teliti.4 Untuk itu peneliti mereduksi data dengan cara meringkas dan 

menyusunnya lebih sistematis serta menonjolkan pokok-pokok yang penting 

sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. 

b) Penyajian Data 

Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa teks 

yang bersifat naratif. Dalam penyajian data ini peneliti menguraikan 

permasalahan dalam pembahasan penelitian dengan cara pemaparan secara 

umum kemudian menjelaskan pembahasan yang lebih spesifik. 

c) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dikemukakan dalam bentuk naratif sebagai 

jawaban dari rumusan masalah apabila data yang sudah disajikan dianalisis 

secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan. 

 

                                                           
4Sugiyono, Metode Penelitian Kulitatif Kuantitatif dan RGB (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 

92. 
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 BAB IV 

KOMUNIKASI ANTAR ETNIK TIONGHOA DAN BUGIS 

DI KABUPATEN SOPPENG 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Kabupaten dari 24 Kabupaten 

yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak antara: 4° 06° LS dan 

4° 32° LS, 119° 42° 18° BT dan 120°  06°  13°  BT. Kabupaten Soppeng mempunyai 

luas wilayah sekitar 1.500 km2 dengan ketinggian antara 5 hingga 1.500 meter di 

atas permukaan laut (mdpl). Suhu di Kabupaten Soppeng berkisar pada suhu 

18.4°-34.7° celcius dengan tekanan udara antara 994.1-032.3 milibar. Topografi 

Kabupaten Soppeng didominasi oleh perb ukitan, dengan dataran rendah yang 

tersebar di beberapa wilayah. 

 
Gambar 1: Peta Wilayah Kabupaten Soppeng
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Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Soppeng yaitu: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang  

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone  

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru 

Tabel 4.1: 

Jumlah Penduduk Kab. Soppeng Tahun 2023 

No. Kelompok 

Umur 

Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 0-4 7.913 7.457 15.370 

2 5-9 7.202 6.933 14.135 

3 10-14 8.163 7.776 15.939 

4 15-19 9.368 8.970 18.338 

5 20-24 9.514 9.134 18.648 

6 25-29 9.080 8.826 17.906 

7 30-34 7.564 7.515 15.079 

8 35-39 7.555 8.013 15.568 

9 40-44 7.924 8.473 16.397 

10 45-49 8.153 9.080 17.233 

11 50-54 7.783 8.596 16.379 

12 55-59 6.577 7.908 14.458 

13 60-64 5.522 7.256 12.778 

14 65-69 4.526 5.939 10.465 

15 70-74 3.317 4.631 7.948 

16 75+ 3.532 5.849 9.381 

Jumlah 113.693 122.356 236.049 

Sumber: Data Arsip Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng 

 Jumlah penduduk Kabupaten Soppeng sampai dengan tahun 2023 

sebanyak 236.049 jiwa yang terdiri dari 113.639 jiwa laki-laki dan 122.356 jiwa 
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perempuan.1  Kabupaten Soppeng terdiri dari 8 Kecamatan, 49 Desa, dan 21 

Kelurahan. Luas terbesar Kecamatan di Kabupaten Soppeng adalah Kecamatan 

Marioriawa, dengan luas wilayah sebesar 320 km2, sedangkan luas paling kecil 

adalah Kecamatan Citta yaitu sebesar 40 km2. Adapun pembagiannya diuraikan 

pada table di bawah ini: 

Tabel 4.2: 
Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng 2023 

 

No. Kecamatan Luas Total 
Area (km2) 

Banyaknya Desa/Kelurahan 

Desa Kelurahan Jumlah 

1 Marioriwawo 300 11 2 13 

2 Lalabata 278 3 7 10 

3 Liliriaja 96 5 3 8 

4 Ganra 57 4 - 4 

5 Citta 40 4 - 4 

6 Lilirilau 187 8 4 12 

7 Donri-Donri 222 9 - 9 

8 Marioriawa 320 5 5 10 

Jumlah 1.500 49 21 70 

Sumber: Data Arsip Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng 

Ibukota Kabupaten Soppeng adalah Watansoppeng, yang juga merupakan 

pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi utama. Kabupaten Soppeng memiliki 

potensi ekonomi yang beragam dengan sektor pertanian menjadi tulang 

punggung utama. Selain itu peternakan juga berkembang pesat dan Industri 

                                                           
1BPS Kabupaten Soppeng, 2023 Kabupaten Soppeng Dalam Angka, (Soppeng: BPS 

Kabupaten Soppeng, 2023), h. 72. 
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perikanan serta perkebunan juga memiliki peran penting dalam menyokong 

pertumbuhan ekonomi di daerah ini. 

Selain kekayaan alamnya, Kabupaten Soppeng juga dikenal karena 

keberagaman budaya dan tradisinya yang kaya. Masyarakat Soppeng dikenal 

sebagai kelompok yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi. Upacara 

adat, seperti pernikahan adat dan acara-acara keagamaan, menjadi momen 

penting yang dijunjung tinggi dan diwariskan dari generasi ke generasi. 

Pusat kota Watansoppeng sebagai ibukota Kabupaten Soppeng menjadi 

tempat yang mencerminkan keberagaman etnik di wilayah tersebut. Kabupaten 

Soppeng sendiri memiliki populasi yang cukup beragam secara etnik dengan 

masyarakat yang mewakili berbagai suku dan kelompok etnik di Indonesia. 

Dalam pusat kota Watansoppeng, pengunjung melihat keharmonisan 

antara berbagai kelompok etnik. Masyarakat dari etnik Bugis, Makassar, 

Tionghoa, Toraja, dan kelompok etnik lainnya dapat ditemui tinggal dan 

beraktivitas di kawasan ini. Keberagaman inilah yang kemudian menciptakan 

nuansa kultural yang kaya dan menarik. 

Salah satu tempat di pusat kota yang mencerminkan keberagaman etnik 

adalah pasar tradisional dan Pusat Pertokoan Kabupaten Soppeng yang dikenal 

dengan nama Pusper. Di tempat tersebut dapat ditemukan berbagai pedagang dan 

pembeli yang berasal dari latar belakang etnik yang berbeda. Hal ini menciptakan 
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kesan pasar yang hidup dan penuh warna dengan beragam produk dan kegiatan 

perdagangan yang mencerminkan kekayaan budaya Soppeng. 

Selain itu, pusat kota juga menjadi tempat di mana berbagai acara 

kebudayaan dan festival diselenggarakan. Festival-festival tersebut seringkali 

melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai etnik yang bersatu dalam 

merayakan keanekaragaman budaya mereka. Acara ini tidak hanya menjadi 

wahana hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan antar-

etnik dan mempromosikan toleransi di tengah masyarakat. Pusat kota 

Watansoppeng, dengan segala daya tarik dan kegiatan yang ada di dalamnya, 

menjadi cermin dari kekayaan budaya dan keberagaman etnik yang membuat 

Kabupaten Soppeng menjadi tempat yang istimewa. 

Keberagaman etnik di Kabupaten Soppeng bukan hanya sekadar 

keragaman dalam hal asal-usul suku, tetapi juga mencakup keberagaman dalam 

tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Meskipun masyarakat Kabupaten Soppeng 

berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, akan tetapi mereka telah 

berhasil menciptakan kerukunan dan keharmonisan yang erat di tengah 

keberagaman tersebut. 

Kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama tercermin dalam 

berbagai aspek kehidupan sehari-hari di Soppeng. Masyarakat dengan keyakinan 

agama yang beragam hidup berdampingan dengan saling menghormati dan 

memahami perbedaan keyakinan satu sama lain. Ini menciptakan lingkungan 
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sosial yang mendukung di mana keragaman dihargai sebagai kekayaan yang 

memperkaya kehidupan bersama, salah satu contohnya adalah etnik tionghoa 

dan etnik bugis. 

Sebagaimana yang diketahui, penduduk Kabupaten Soppeng mayoritasnya 

adalah etnik Bugis, yang sangat kental dengan budaya dan tradisi mereka. Etnik 

Tionghoa merupakan minoritas di antara penduduk yang beragam tersebut. 

Meskipun minoritas, etnik Tionghoa di Soppeng berhasil berintegrasi dengan 

baik, menjalin hubungan harmonis dengan etnik Bugis. Kehadiran mereka turut 

memperkaya keberagaman budaya di Soppeng. Hal ini menjadikan Soppeng 

sebagai contoh nyata bagaimana dua etnik dengan latar belakang berbeda bisa 

hidup berdampingan dengan damai, saling mendukung, dan bersama-sama 

membangun kemajuan daerah. Adapun jumlah etnik Tionghoa yang sempat di 

data dalam Kabupaten Soppeng khususnya pada Kecamatan Lalabata yang 

tersebar pada beberapa wilayah sebagai berikut: 

Tabel 4.2: 
Jumlah etnik Tionghoa di Kecamatan Lalabata  

Kabupaten Soppeng 
 

No. Kelurahan Etnik Tionghoa 

1. Botto 31 

2. Lemba 48 

3. Lalabata Rilau 3 

4. Bila 2 

Jumlah 84 
Sumber: Data Arsip Penduduk Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 
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Etnik tionghoa dengan warisan warisan budaya dan etnik bugis yang 

memiliki nilai-nilai adat yang kaya telah berhasil menumbuhkan sikap saling 

pengertian. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang 

ekonomi, sosial maupun keagamaan. Kedua etnik tersebut memiliki latar 

belakang budaya yang berbeda akan tetapi mampu hidup berdampingan tanpa 

adanya konflik dan menunjukkan bahwa perbedaan tidak mengahalngi 

terjalinnya hubungan yang harmonis. Ini bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi 

dari kesadaran bersama untuk membangun masyarakat yang iklusif.  Semoga 

keberagaman ini terus dijaga dan diperkuat sebagai bagian integral dari identitas 

dan kehidupan masyarakat Soppeng. 

B. Bentuk dan Proses Komunikasi antar Etnik Tionghoa dan Bugis di 

Kabupaten Soppeng 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ada beberapa unsur 

yang terlibat dalam proses komunikasi antar etnik Tionghoa dan Bugis di 

Kabupaten Soppeng, yakni: 

a. Bahasa 

Bahasa yang umumnya digunakan adalah bahasa Bugis, sebagai mana yang 

diketahui bahwa Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah yang 

mayoritas penduduknya adalah etnik Bugis. Akan tetapi ada sebuah fenomena 

menarik yang terjadi, yakni etnik Tionghoa yang pasif dalam berbahasa Bugis. Di 

Kabupaten Soppeng telah terjadi fenomena adaptasi yang menarik antara etnik 
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Tionghoa dan Bugis, di mana bahasa Bugis menjadi medium komunikasi yang 

digunakan secara luas. Anggota etnik Tionghoa menghargai keanekaragaman 

budaya lokal berkomunikasi dengan masyarakat sekitar menggunakan bahasa 

Bugis. Menurut salah satu informan yang merupakan anggota etnik Tionghoa 

yang sudah tinggal di Soppeng selama bertahun-tahun hidup berdampingan 

dengan etnik Bugis yaitu Ibu Lani, menjelaskan bahwa: 

“Ya, jadi memang kita di sini etnik Tionghoa sudah lama hidup 
berdampingan dengan etnik bugis yang sangat kental dengan adat istiadat 
Mappakataunya (sikap penghormatan/menghargai). Hidup berdampingan 
seperti ini tentunya komunikasi adalah hal yang paling utama agar dapat 
saling memahami. Menggunakan bahasa Bugis saat berkomunikasi dengan 
etnik Bugis merupakan hal yang unik bagi kami, tapi hal itu menunjukkan 
bagaimana kami mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang 
menjalin hubungan baik dengan menggunakan bahasa Bugis sebagai alat 
komunikasi. Jadi, idi’ro pada maccani mabbicara ogi tapi deto na yallupai 
bahasa assalengta (kita di sini sudah bisa berbahasa Bugis tapi tetap tidak 
melupakan bahasa asal masing-masing).”2 

 
Sikap mappakatau dalam bahasa Bugis merujuk pada sikap atau perilaku 

yang menunjukkan rasa hormat, penghargaan, atau kesetiaan terhadap adat 

istiadat, tradisi, atau norma-norma budaya yang berlaku dalam masyarakat Bugis. 

Hal ini mencakup penghormatan terhadap orang tua, leluhur, dan tradisi-tradisi 

yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sikap mappakatau merupakan 

bagian turunan dari budaya Bugis yang menekankan pentingnya menghormati 

dan mematuhi nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Sikap 

mappakatau dalam budaya Bugis dapat tercermin dalam penggunaan bahasa 

                                                           
2Lani (69 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 2 November 2023. 
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sehari-hari, terutama melalui pilihan kata dan tata krama berbahasa yang 

menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Sebagaimana percakapan yang terjadi 

antara Ibu Thresa dengan tetangganya yang kebetulan bertemu di jalan 

mencerminkan sikap mappakatau sebagai berikut: 

Ibu Thresa  : “Dari manaki Ibu Asri ?” 

Ibu Asri       : “Darika rumahnya keponakanku di Lawo, Mappetuada tadi” 

Ibu Thresa  : “Tawwana dih, kayaknya musim nikah lagi ini sebentar kalau 

sudah lebaran” 

Ibu Asri            :   “Iye begitumi kapang, karena ini keponakanku sudah lebaran 

juga nikahannya” 

Ibu Thresa    : “Lebaran di sini ji atau di kampungnya suamita?” 

Ibu Asri          : “Lebaran disini ji karena insya Allah mau qurban di sini sama 

suami sekeluarga, kalau tidak adaji kesibukanta ke rumahki 

nah” 

Ibu Thresa     : “Iye terimakasih banyak undangannya, semoga dilancarkan 

juga acaranya keponakanta” 

Ibu Asri           : “Iye aamiin, terimakasih. Duluanka pale dih. Mariki” 

Ibu Thresa      : “Iye salama’ki” 

Percapakan diatas menggambarkan sikap mappakatau yang penuh 

penghormatan dan kesopanan antara dua etnik yang berbeda. Ibu Thresa yang 

merupakan etnik Tionghoa dan Ibu Asri yang merupakan etnik Bugis, di mana 
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mereka saling mendukung dan saling menghargai meskipun terdapat perbedaan 

budaya. Penggunaan kata "ki" yang digunakan dalam percakapan diatas sebagai 

bentuk penghormatan kepada lawan bicara. Selain itu, Ibu Asri mengundang Ibu 

Thresa dengan cara yang sopan dan terbuka yang menunjukkan sikap ramah 

dalam mengajak Ibu Thresa serta keluarganya untuk ikut hadir dalam acara 

qurban setelah lebaran apabila tidak memiliki kesibukan lain. Ibu Thresa juga 

menunjukkan sikap mappakatau yang kuat dengan mendoakan kelancaran acara 

keponakan ibu Asri. Selain itu penggunaan kata yang ramah “Mariki” yang artinya 

permisi atau berpamitan dan "Salamaki" yang juga mencerminkan sikap 

mappakatau dimana menunjukkan niat baik dan penghargaan terhadap orang 

lain serta mendoakan orang agar selamat sampai tujuan. 

Setelah bertahun-tahun hidup berdampingan antara etnik Tionghoa dan 

Bugis, sebagaimana lingkungan dapat merubah sedikit banyaknya tentang 

perilaku hidup. Begitupun dengan bahasa Bugis yang menjadi bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Meskipun demikian mereka tetap 

tidak melupakan bahasa asal mereka. Proses komunikasi yang terjalin antara 

kedua etnik juga berjalan lancar sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Lani 

sebagai berikut: 

“Proses komunikasi yang terjadi antara kami masyarakat etnik Tionghoa 
dan etnik Bugis di Kota Soppeng ini berjalan secara alami dan baik. Apalagi 
kita yang tetangga pasti selalu saling berinteraksi.”3 
 

                                                           
3Lani (69 Tahun),  Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 2 November 2023. 
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Dalam sehari-hari Ibu Lani selalu berkomunikasi dengan masyarakat 

Bugis. Tidak serta-merta berkomunikasi jika ada keperluan saja, tetapi mereka 

sering bertegur sapa jika bertemu atau berpapasan dan saling mengunjungi 

masing-masing untuk sekedar bercerita jika sedang tidak ada kesibukan. Seperti 

yang diungkapkannya:  

“Kalau berkomunikasi sering. Bukan hanya bicara saat ada perlunya. Karena 
kalau saya pribadi hubunganku sama masyarakat etnik pendatang sekitar 
sini baik sekali. Misalnya kalo ketemu atau lagi berpapasan ya saling 
menyapa, atau biasa juga pergi kumpul-kumpul depan rumah sambil cerita-
cerita”.4 

Dalam komunikasi sehari-hari, tidak ada perasaan canggung dan kaku di 

antara kedua etnik. Mereka sering berinteraksi tanpa merasa ada batasan atau 

hambatan dalam berbicara, saling menyapa ketika bertemu dan bahkan 

berkumpul bersama di depan rumah sambil bercerita atau berbincang-bincang 

secara santai. Ini menunjukkan bahwa interaksi antar-etnik di lingkungan 

tersebut berjalan dengan lancar dan penuh kehangatan. 

 Meskipun demikian, terkadang etnik Bugis merasa tidak yakin apakah 

pesan atau komunikasi mereka dipahami dengan benar oleh etnik Tionghoa, 

mengingat perbedaan latar belakang budaya dan bahasa yang ada di antara 

mereka. Adapun setelah melakukan wawancara dengan penduduk setempat yaitu 

warga Soppeng yang merupakan etnik Bugis, yakni Ibu Ita menjelaskan bahwa: 

“Engkakiro idi mabbali bola sibawa etnik Tionghoa tappede’ engka irasa 
makkeda napaham muagaro iya ipaue, (Adanya kami yang bertetangga 

                                                           
4Lani (69 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa Wawancara, Soppeng, 2 November 2023. 
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dengan etnik Tionghoa, terkadang kami merasa apakah pesan yang 
disampaikan dapat dipahami) apa lagi kita ini orang bugis khususnya orang 
tua maega de napaham i bahasa Indonesia de (banyak yang tidak paham 
dengan bahasa Indonesia). Mauki bahasa bugis terus, takutnya mereka juga 
nda paham tapi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia kami upayakan 
narekko yissengi (jika mengetahui) pendatang. Tapi idi ndi ogi’e maderito 
engka siwettu siladdeki pallessu i ku bahasa Indonesia gangkanna mabahasa 
Bugis ni (kita orang Bugis dek, terkadang juga ada suatu waktu cukup sulit 
untuk berbahasa Indonesia hingga pada akhirnya menggunakan bahasa 
Bugis). Tapi Alhamdulillah rata-rata paham semua bahasa Bugis bahkan 
sudah lancar bahasa Bugisnya”5 
 

Bahasa yang digunakan dalam sehari-hari untuk berkomunikasi antara 

etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng adalah bahasa Bugis, tapi 

terkadang juga menggunakan bahasa Indonesia karena jika lawan bicaranya 

adalah pendatang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ita bahwa ketika 

berkomunikasi dengan etnik Tionghoa khususnya pendatang, ia menggunakan 

bahasa indonesia karena tidak semua pendatang memahami bahasa Bugis. 

Seperti yang diungkapkannya: 

“Kalo bahasa dek ya kita pake bahasa Indonesia karena tidak semua itu 
masyarakat etnik Tionghoa khususnya pendatang  tau bahasa Bugis, kecuali 
masyarakat yang sudah lama sekali tinggal disini ya cukup tahu pake bahasa 
Bugis, tapi ada juga yang sekedar paham bahasa Bugis tapi tidak tau 
mengucapkannya”.6 

 
Etnik Bugis cenderung menggunakan bahasa Indonesia karena tidak 

semua anggota etnik Tionghoa, terutama mereka yang baru datang ke Soppeng 

                                                           
5Ita Sri Wahyuni (31 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 3 November 

2023. 
6Ita Sri Wahyuni (31 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 3 November 

2023. 
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mengerti atau fasih berbahasa Bugis. Meskipun banyak dari mereka juga, etnik 

Tionghoa yang sudah lama bermukim di Soppeng dan memahami bahasa Bugis, 

akan tetapi tidak semua dari mereka dapat berbicara dengan lancar. Sebagian dari 

mereka hanya memahami sedikit bahasa Bugis tanpa bisa mengucapkannya 

dengan benar. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia dianggap lebih 

praktis dan efektif untuk memastikan komunikasi yang lebih mudah dipahami 

oleh semua pihak. Akan tetapi Ibu Ita juga mengaku tidak mengalami kesulitan 

apapun dalam melakukan proses komunikasi dengan etnik Tionghoa khususnya 

pendatang. Seperti yang diungkapkannya sebagai berikut: 

“Selama saya di sini alhamdulillah tidak pernah terlibat masalah atau 
mengalami kendala dengan kesalahpahaman masyarakat sekitaran sini. 
Bahkan hubungan sama tetangga yang ada beberapa pendatang disini 
berjalan dengan baik juga. Pokoknya ya kita saling menghargai saja”.7 
 
Kesalahpahaman dengan masyarakat sekitar selama tinggal di daerah 

tersebut tidak pernah sekalipun terjadi. Bahkan, hubungan dengan tetangga-

tetangga, termasuk beberapa pendatang baru berjalan lancar. Hal ini 

menunjukkan sikap saling menghargai karena telah terjalinnya hubungan yang 

baik antara kedua etnik. Begitupun sebaliknya ketika masyarakat Tionghoa atau 

orang Cina bertemu dengan masyarakat Bugis mereka terkadang menggunakan 

bahasa Indonesia dan juga bahasa Bugis dikarenakan masyarakat Bugis 

khususnya orang tua yang tidak terlalu paham dengan bahasa Indonesia. Bahasa 

                                                           
7Ita Sri Wahyuni (31 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 3 November 

2023. 
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Indonesia masih kental digunakan oleh pendatang etnik Tionghoa. Namun ada 

kalanya mereka menggunakan bahasa Bugis jika berkomunikasi dengan orang-

orang Bugis seperti saat kerja atau sekedar memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

Sebagaimana pak Tibet mengungkapkan bahwa: 

“Awal-awal itu ya saya pake bahasa indonesia tapi lama kelamaan mungkin 
karena sering dengar dan lingkungan kerja saya rata-rata orang Bugis 
akhirnya bisa juga pake bahasa Bugis. Jadi sekarang ya pake bahasa Bugis 
saja kalau mauki bicara dan yang saya ketahui sudah banyak juga etnik 
Tionghoa di sini yang bisa bahasa Bugis apalagi yang sudah lama tinggal. Ada 
juga beberapa yang belum bisa, tapi paham kalau kita bicara mungkin 
karena sering na dengar.”8 

 
Pak Tibet dalam kegiatan sehari-hari sebagai masyarakat pendatang dan 

sudah membuka usaha disini mengaku sering berkomunikasi dengan masyarakat 

lokal atau etnik Bugis yang juga tetangganya. Karena tidak mungkin dalam suatu 

hubungan saya tidak menjalin komunikasi dengan orang sini, jadi sudah pasti 

sering berkomunikasi dengan masyarakat Bugis dan masyarakat etnik lainnya. 

Ibu Lidya juga mengungkapkan: 

“Iya kita sering berkomunikasi dengan masyarakat Bugis di sini, apalagi 
banyak sekitaran Rumah orang Bugis. Jadi sejak datang kesini ya saya sudah 
mulai berinteraksi dengan mereka walaupun tidak sesering itu juga. Tapi 
lama kelamaan saya mulai berbaur dengan masyarkat disini. Dan kadang 
juga kalau lagi sibuk ya jarang. Tapi kalau sore hari atau tidak ada kegiatan 
sering cerita-cerita. Jadi kita selalu berkomunikasi bukan kalau ada 
kepentingan saja tapi saya rasa komunikasi itu wajib apalagi profesi saya 
disini pasti harus bersilaturahmi sesama masyarakat sini”.9 

 

                                                           
8Tibet (41 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 2 November 2023. 
9Lidya (30 tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 2 November 2023. 
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Meskipun pada awalnya interaksi tidak terlalu sering, tapi seiring waktu 

ibu Lidya mulai berbaur dengan masyarakat setempat. Meskipun terkadang 

sibuk, mereka tetap meluangkan waktu untuk berkomunikasi, terutama pada sore 

hari atau ketika tidak ada kegiatan lain. Ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak 

hanya terjadi ketika ada kepentingan, tetapi juga sebagai bagian dari kewajiban 

dan norma sosial, terutama dalam profesinya yang membutuhkan silaturahmi 

dengan masyarakat setempat. Akan tetapi sebagian dari Etnik Tionghoa masih 

ada yang tidak bisa berbahasa Bugis, meskipun tidak bisa berbicara dengan 

bahasa Bugis paling tidak mereka mengerti dan memahaminya saja. Namun, mau 

tidak mau harus berusaha untuk memahami proses komunikasi orang-orang 

Bugis, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Veronica: 

“Saya baru beberapa tahun pindah ke Soppeng, jadi saya belum terlalu bisa 
pakai bahasa Bugis. Tapi saya mengerti kalau ada nabilang orang, cuma 
terkadang belum bisa kasi keluar dengan bahasa Bugis jadi kubalas pakai 
bahasa Indonesia saja. Sekarang saya masih belajar juga bahasa Bugis 
karena tentunya itu penting supaya komunikasi berjalan baik”10 
 

Meskipun bisa memahami ketika ada yang berbicara dalam bahasa Bugis, 

terkadang sulit untuk merespons dengan lancar menggunakan bahasa Bugis, 

sehingga Ibu Veronica membalas menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, 

seiring berjalannya waktu, mereka sadar bahwa hal tersebut adalah kebutuhan 

yang wajib dipenuhi. Kebutuhan yang akan memudahkan untuk melakukan 

                                                           
10Veronica (31 tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 02 November 

2023. 
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sosialisasi dengan etnik Bugis di Soppeng. Inilah keadaan yang kemudian 

memaksa mereka untuk berusaha memahami apa yang terjadi di lingkungan 

sekitarnya karena mereka tidak akan bisa bersosialisasi dengan baik jika tidak 

mampu melakukan proses komunikasi yang baik pula di antara para pelaku 

komunikasi tersebut. 

Lain halnya dengan Bapak Veri yang sudah fasih berbahasa Bugis karena 

Ia setiap hari bertemu dengan etnik Bugis dalam jangka waktu yang lama 

sehingga cara berkomunikasi etnik Bugis sudah bisa dipelajari dan dipahaminya. 

Apalagi ia sudah sangat lama berada di Soppeng sehingga memudahkan ia untuk 

cepat memahami komunikasi dengan orang-orang disekelilingnya. 

Berkomunikasi dengan warga lokal Soppeng pun tidaklah menjadi sebuah 

kesulitan baginya. Seperti yang diungkapkannya sebagai berikut : 

“Saya sudah lama di Soppeng, sejak saya masih belum berumah tangga, 
sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi paham bagaimana bicaranya orang Bugis. 
Apalagi di lingkungan saya rata-rata orang Bugis, jadi tidak ada kesulitan 
kalau dalam hal komunikasi”11 
 

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Fendi yang juga sudah fasih 

berbahasa Bugis. Dia merupakan salah satu keturunan etnik Tionghoa yang 

lahirnya di Soppeng, Ia bertemu dengan orang Bugis setiap hari baik di rumah 

maupun di luar rumah karena teman-temannya pun banyak yang dari etnik Bugis, 

seperti yang diungkapkannya sebagai berikut : 

                                                           
11Veri (46 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng 2 November 2023. 
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“Saya hanya etnik dan namanya saja Cina atau etnik Tionghoa, tapi kalau 
lahir dan pendidikan saya semuanya di Soppeng. Jadi kalau masalah 
berkomunikasi dengan orang Bugis, sedikit pun tak ada kesulitan bagi 
saya”12 
 

Berkomunikasi dengan etnik Bugis tidaklah menjadi kesulitan baginya 

karena lingkungan sekitarnya sehingga cara berkomunikasi etnik Bugis sudah 

dipahaminya dan karena Ia juga sudah sejak lahir berada di Soppeng. Oleh karena 

itu, memudahkan Ia untuk dapat dan cepat memahami komunikasi dengan orang-

orang di sekitarnya. 

Rasa tolenransi dan rasa saling menghargai juga sangat kental dilakukan 

oleh etnik Tionghoa dan Bugis selama hidup berdampingan di Soppeng. Etnik 

Bugis yang merupakan mayoritas warga setempat sangat menghargai dan 

berusaha menciptakan rasa nyaman bagi etnik Tionghoa sehingga dapat 

beradaptasi dan hidup dengan rasa aman. 

Hal ini  menciptakan suasana interaksi yang lebih akrab dan erat antar etnik, 

memperkuat integrasi budaya dan saling memahami di antara keduanya. Dengan 

mengadopsi bahasa Bugis dalam kehidupan sehari-hari etnik Tionghoa, hal 

tersebut kemudian memfasilitasi komunikasi yang lebih lancar dan erat dengan 

masyarakat lokal, memperkuat kerjasama antar-etnik, serta menciptakan 

lingkungan sosial yang harmonis di Kabupaten Soppeng.  

                                                           
12Fendi (53 Tahun), Anggota Etnik Tinghoa, Wawancara, Soppeng, 2 November 2021. 
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Hubungan kerja sama antara etnik Bugis dan etnik Tionghoa di Kabupaten 

Soppeng menciptakan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang 

beragam. Masyarakat Bugis dan Tionghoa saling mendukung dalam berbagai 

kegiatan, termasuk perayaan bersama, kegiatan sosial, dan kegiatan lainnya. Hal 

ini diungkapkan langsung oleh Bapak Ondy yang merupakan Anggota etnik 

Tionghoa, yang sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan etnik Bugis 

sebagai berikut: 

“Kerjasama antara etnik Tionghoa dan Bugis di sini sungguh 
membanggakan. Saling mendukung dalam kegiatan apapun, seperti festival 
budaya, perayaan agama, dan lainnya, Kami memahami dan menghargai 
perbedaan budaya serta bersama-sama berupaya memperkuat 
keberagaman kita. Hubungan yang harmonis antara etnik Tionghoa dan 
Bugis tidak hanya menciptakan kehidupan sehari-hari yang damai, tetapi 
juga membantu membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan 
bersama dan kemajuan masyarakat di Kabupaten Soppeng.”13 
 

Kalimat tersebut mengungkapkan bahwa kerjasama antara etnik Tionghoa 

dan Bugis di Soppeng merupakan hal yang membanggakan. Mereka saling 

mendukung dalam berbagai kegiatan seperti festival budaya dan perayaan agama. 

Mereka memiliki pemahaman dan penghargaan yang tinggi terhadap perbedaan 

budaya, dan bersama-sama berusaha untuk memperkuat keberagaman mereka. 

Kedua etnik ini telah berhasil menjalin hubungan yang harmonis dengan saling 

menghormati dan menerima keanekaragaman budaya dan agama. Kolaborasi di 

berbagai bidang, seperti ekonomi, seni, dan keagamaan, memperkuat 

                                                           
13Ondy (42 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng 2 November 2023. 
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keterpaduan sosial antar-etnik. Selain itu, hubungan harmonis juga tercermin 

dari adanya pernikahan antar etnik Tionghoa dan Bugis di Soppeng, yang tidak 

hanya merupakan penyatuan dua individu tetapi juga penyatuan dua budaya yang 

berbeda. 

Proses komunikasi yang terjadi dalam pernikahan etnis Bugis dan etnis 

Tionghoa tidak mendapat kesulitan baik itu dari pesan, media dan efek 

komunikasi yang terjadi, itu dikarenakan mayoritas etnik Tionghoa sudah lancar 

berbahasa bugis karena lahir dan besar di Soppeng. Hal ini disampaikan oleh Ibu 

Syamsuryani yang merupakan etnik Bugis sedangkan suaminya etnik Tionghoa: 

“Meski saya dan suami saya beda etnik, beda adat istiadat tapi 
Alhamdulillah saya sama sekali tidak memilki kesulitan dalam 
berkomunikasi dengannya karena dia itu lahir dan besar di Soppeng dan 
keluarganya juga bisa semua bahasa bugis jadi nyambung kalau cerita-
cerita sama mereka”14 

 
Berbeda halnya dengan Ibu Ita sebagai anggota etnik Bugis yang dirasakan 

sebagai pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dengan etnik Tionghoa, 

menjelaskan bahwa: 

“Saya sudah lama menikah dengan suamiku dan sekarang sudah punya 2 
anak, kalau ditanya apakah ada kendala dalam berkomunikasi dengan suami 
saya sekarang sudah tidak ada karena sudah bisa bahasa Bugis dan sudah 
lama juga di Soppeng. Sejak sudah menikah suamiku ikut sama saya untuk 
tinggal di Soppeng. Itu hanya terjadi pas awal-awal pernikahan karena dia 
belum tahu bahasa Bugis sama sekali.”15 
 

                                                           
14 Syamsuriani (47 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng 2 November 

2023. 
15Ita Sri Wahyuni (31 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 3 November 

2023. 
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Setelah menikah dan tinggal di Soppeng dalam waktu yang cukup lama, Ibu 

Ita dan suaminya sudah tidak lagi mengalami kendala dalam berkomunikasi. 

Meskipun pada awal pernikahan suaminya belum bisa berbahasa Bugis, namun 

seiring waktu dan tinggal lama di Soppeng, suaminya juga telah belajar dan 

memahami bahasa Bugis. Hal ini membuat komunikasi antara mereka menjadi 

lebih lancar dan tidak lagi mengalami hambatan. Hal ini membuktikan bahwa, 

Interaksi jangka panjang antara etnik Tionghoa dengan etnik Bugis di Kabupaten 

Soppeng telah membuahkan hasil yang signifikan dalam hal bahasa. Fakta bahwa 

etnik Tionghoa di wilayah tersebut akhirnya mampu berbahasa Bugis bukan 

hanya mencerminkan kemampuan adaptasi semata, tapi juga menunjukkan 

kedalaman integrasi sosial dan budaya.  

Proses belajar dan menggunakan bahasa Bugis oleh etnik Tionghoa 

menandakan sebuah bentuk asimilasi yang positif, di mana ada penghargaan dan 

penerimaan terhadap budaya lokal. Kemampuan berbahasa Bugis oleh etnik 

Tionghoa di Soppeng menjadi simbol dari kemajemukan yang dijalani dengan 

harmonis, di mana perbedaan etnik tidak menjadi penghalang untuk bersatu dan 

berkembang bersama. 

Etnik Tionghoa, yang aktif berinteraksi dengan masyarakat Bugis 

mengalami peningkatan pemahaman terhadap tradisi lokal, bahasa, dan nilai-

nilai Bugis. Sebaliknya, masyarakat Bugis dapat merespon positif terhadap 

partisipasi etnik Tionghoa dalam kegiatan lokal. Etnik Tionghoa melalui interaksi 



71 
 

 
 

aktif dengan masyarakat Bugis, menunjukkan keterbukaan dalam mempelajari 

dan mengadaptasi tradisi lokal, bahasa, dan nilai-nilai yang dianut oleh 

masyarakat Bugis. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka dalam 

masyarakat setempat tetapi juga membantu dalam membangun jembatan 

pengertian dan rasa hormat antar kedua kelompok. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Bapak Tibet sebagai berikut: 

“Saya sudah lama sekali tinggal di Soppeng, jadi saya lihat sendiri itu etnik 
Tionghoa dan Bugis interaksinya penuh dengan rasa hormat dan 
pemahaman. Meskipun kita punya latar belakang budaya yang berbeda, tapi 
pada engka pemahamanta (saling memiliki paham). Etnik Tionghoa di sini 
sangat terbuka dalam mempelajari dan menghormati tradisi Bugis, dan 
begitu juga etnik Bugis. Masyarakat Bugis sangat menerima dan menghargai 
kehadiran serta kontribusi kami sebagai etnik Tionghoa dalam kehidupan 
sosial. Di sinimi kita bisa lihat, dengan saling memahami dan menghargai 
bisaki menjadi masyarakat yang harmonis walaupun kita punya 
perbedaan.”16 
 

Pak Tibet telah tinggal lama di Soppeng, dimana ia melihat bahwa interaksi 

antara etnik Tionghoa dan Bugis penuh dengan rasa hormat dan pemahaman. 

Meskipun keduanya memiliki latar belakang budaya yang berbeda, namun 

mereka saling memahami satu sama lain. Disisi lain, masyarakat Bugis dengan 

respons positif terhadap partisipasi etnik Tionghoa menunjukkan fleksibilitas 

dan keterbukaan yang tinggi. Hal ini mencerminkan kesediaan untuk menerima 

dan menghargai kontribusi etnik Tionghoa dalam memperkaya kehidupan sosial 

dan budaya di Kabupaten Soppeng. Respon positif ini bukan hanya memperkuat 

                                                           
16Tibet (41 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 2 November 2023. 
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koeksistensi damai antara kedua kelompok etnik tetapi juga menunjukkan 

pengakuan terhadap pentingnya keragaman dalam membangun masyarakat yang 

lebih harmonis. 

Ibu Syamsuriani mengungkapkan bahwa: 

“Sebagai bagian dari etnik Bugis di Kabupaten Soppeng, saya merasa bangga 
karena kami mampu menyambut dan berinteraksi dengan etnik Tionghoa. 
Keterbukaan kami terhadap perbedaan, baik itu budaya, tradisi, maupun 
bahasa, telah membawa kekayaan baru dalam kehidupan komunal kami. 
Melalui proses belajar dan berbagi, kami tidak hanya memperkuat ikatan 
sosial antara kedua etnik tetapi juga memperdalam pemahaman bersama 
terhadap nilai dan kebiasaan masing-masing. Ini menegaskan keyakinan 
saya bahwa persaudaraan dan kerjasama antaretnik dapat mengatasi segala 
perbedaan dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih 
harmonis dan sejahtera bagi kita semua.”17 
 

Ibu Syamsuriani merasa bangga sang penutur sebagai bagian dari etnik 

Bugis di Kabupaten Soppeng atas bagaimana mereka menyambut dan 

berinteraksi dengan etnik Tionghoa. Mereka merasa terbuka terhadap perbedaan 

budaya, tradisi, dan bahasa, yang telah membawa kekayaan baru dalam 

kehidupan komunal mereka. Melalui proses belajar dan berbagi, mereka tidak 

hanya memperkuat ikatan sosial antara kedua etnik tetapi juga memperdalam 

pemahaman bersama terhadap nilai dan kebiasaan masing-masing. Hal ini 

menegaskan keyakinan sang penutur bahwa persaudaraan dan kerjasama 

antaretnik dapat mengatasi segala perbedaan. 

                                                           
17Syamsuriani (47 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 2 November 

2023. 



73 
 

 
 

Dengan demikian, karena adanya saling memahami dan menghargai 

antara etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng menjadi fondasi yang 

kuat untuk kehidupan bersama yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa di 

tengah perbedaan yang ada, kesediaan untuk saling memahami dan menghargai 

merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan dan kebersamaan kita. 

b. Kepercayaan/Keagamaan 

Selain orientasi budaya, agama atau kepercayaan juga menjadi faktor yang 

memengaruhi proses komunikasi. Kepercayaan dan keagamaan menjadi aspek 

yang penting dalam kehidupan etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng. 

Etnik Tionghoa, yang umumnya menganut agama Konghucu, Buddha, Kristen, 

menjalankan praktik keagamaan mereka dengan mengikuti tradisi keluarga dan 

nilai-nilai moral yang dianut. Di sisi lain masyarakat Bugis, yang mayoritas 

menganut agama Islam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, 

begitupun dengan beberapa etnik Tionghoa yang telah memeluk agama Islam.  

Tabel. 4. 3 
Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Agama  

yang Dianut di Kecamatan Lalabata Kabupatn Soppeng 
 

`No. Kelurahan Islam Kristen Hindu Budha 

1 Lemba 36 8 1 3 

2 Botto 17 11 - 3 

3 Lalabata Rilau 3 - - - 

4 Bila 2 - - - 

7312. Soppeng 58 19 1 6 

Sumber: Data Arsip Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 
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Beberapa masyarakat etnik Tionghoa di Soppeng masih memegang teguh 

kepercayaan dari nenek monyangnya yang telah diwarisi turun temurun. Berbeda 

dengan etnis Tionghoa yang telah menikah dengan etnis Bugis, kepercayaan yang 

sebelumnya dianut mulai bergeser, dan bahkan meninggalkan agama dan 

kepercayaan sebelumnya, yang awalnya beragama Kristen berpindah ke agama 

Islam karena megikuti pasangann ya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak 

Veri sebagai berikut:  

"Kami itu dek di Soppeng, keberagaman kepercayaan dan tradisi adalah 
suatu keniscayaan yang kami hargai karena sebagai etnik Tionghoa yang 
telah menetap di sini selama generasi, banyak dari kami masih memelihara 
dan memegang teguh kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang 
kami. Tapi kalau berbicara tentang pernikahan, terutama etnik Tionghoa 
dan Bugis, kami menyaksikan adanya kepercayaan yang menarik. Saya 
sendiri telah melihat beberapa anggota etnik Tionghoa yang sebelumnya 
beragama Kristen, memilih untuk berpindah ke agama Islam, agama dari 
pasangan mereka”.18 

 
Meskipun telah menetap di Soppeng selama beberapa generasi, banyak 

anggota etnik Tionghoa masih mempertahankan kepercayaan dan tradisi yang 

diwariskan oleh nenek moyang mereka. Namun, ketika berbicara tentang 

pernikahan, terutama antara etnik Tionghoa dan Bugis, terlihat adanya 

perubahan kepercayaan yang menarik. Keputusan beberapa anggota etnik 

Tionghoa untuk berpindah ke agama Islam, mengikuti agama pasangan etnik 

Bugis, mereka mencerminkan bukan sekadar perubahan kepercayaan pribadi 

tetapi juga komitmen terhadap pembentukan harmoni dan kesatuan dalam 

                                                           
18Veri (46 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 2 November 2023. 
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keluarga dan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Veri 

bahwa:  

“Saya sebagai orang yang telah memilih berpindah ke agama Islam, 
mengikuti agama istriku yang dari etnik Bugis, itu adalah langkah yang saya 
ambil dengan penuh pertimbangan. Bukan semata karena keinginan untuk 
berubah, tetapi karena ada keinginanku untuk membangun jembatan antara 
dua dunia yang saya cintai yaitu dunia asalku sebagai bagian dari etnik 
Tionghoa dan dunia baruku, bersama keluarga Bugis saya. Keputusan ini, 
pada akhirnya mencerminkan sebuah perjalanan yang lebih besar menuju 
pemahaman dan penerimaan yang menegaskan bahwa cinta dan rasa 
hormat dapat mengatasi perbedaan budaya dan kepercayaan.”19 
 

Ini adalah bukti nyata dari bagaimana pernikahan antar etnik dan antar 

agama dapat menjadi sarana untuk dialog dan pertukaran budaya yang individu 

dan kelompok dari latar belakang yang berbeda dalam semangat saling 

menghormati dan menghargai. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini 

menegaskan kembali pentingnya keterbukaan dan keinginan bersama untuk 

hidup berdampingan. Keterbukaan dalam hal ini merujuk pada sikap bersedia 

antar kedua etnik dalam menerima, memahami, dan menghargai perbedaan 

budaya, agama, dan nilai-nilai dari pihak lain. Yang artinya, tidak hanya toleran 

terhadap perbedaan, tetapi juga aktif dalam mencari cara untuk belajar dan 

bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang 

berbeda. Ibu Veronica mengungkapkan bahwa: 

“Di sini itu, kami baik dari etnik Tionghoa maupun Bugis, hidup 
berdampingan dengan rasa hormat yang mendalam terhadap kepercayaan 
masing-masing. Karena meskipun kami menganut agama yang berbeda, nda 
pernahji menjadi penghalang dalam interaksi sosialta. Kami selalu 

                                                           
19Veri (46 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 2 November 2023.  
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menghormati dan bahkan merayakan hari besar agama lain sebagai bentuk 
penghargaan dan toleransi. Dalam setiap acara, kami berusaha menciptakan 
ruang yang lebih terbuka di mana setiap orang bisa merasa dihargai dan 
dihormati. Ini juga yang sudah bantu kami di sini membangun hubungan 
yang harmonis, di mana toleransi dan keterbukaan menjadi nilai inti yang 
kami junjung tinggi.”20 
 

Perbedaan agama tidak pernah menjadi hambatan dalam interaksi sosial 

antara etnik Tionghoa dan Bugis di Soppeng. Mereka selalu menghormati dan 

bahkan merayakan hari besar agama lain sebagai bentuk toleransi dan 

penghargaan. Dengan menciptakan ruang yang terbuka, mereka memastikan 

bahwa setiap individu merasa dihargai dan dihormati . Meskipun ada perbedaan 

agama, akan tetapi terdapat toleransi dan keterbukaan antar etnik dalam 

mengekspresikan kepercayaan dan menjalankan ibadah. Menurut peneliti dari 

uraian di atas, yang menyebabkan munculnya sikap saling memahami, saling 

mendukung, terutama saling menghargai sehingga dapat hidup berdampingan 

secara damai dikarenakan beberapa aspek: 

1. Penerimaan, dalam hal ini sikap bersedia menerima keberadaan dan 

pandangan yang berbeda termasuk dalam hal budaya, agama, ras, dan 

keyakinan tanpa menilai atau menghakimi.  

2. Penghargaan, dalam hal ini sikap menghormati tradisi, kepercayaan dan 

mengakui nilai-nilai dan praktik budaya agama lain sebagai sesuatu yang 

berharga dan bermakna.  

                                                           
20Veronica (31 tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 02 November 
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3. Komunikasi, dalam hal ini kemampuan dan kesediaan untuk berbicara dan 

mendengarkan orang lain dengan cara yang terbuka dan jujur, serta 

berbagi pikiran dan perasaan. 

4. Empati, dalam hal ini kemampuan untuk memahami dan merasakan apa 

yang dirasakan orang lain atau etnik lain, serta menunjukkan kepedulian 

terhadap perasaan dan pengalaman mereka. 

c. Kesenian 

Kesenian juga menjadi jembatan penghubung antara etnik tionghoa dan 

bugis dalam melakukan komunikasi. Melalui seni, perbedaan budaya dapat 

memberikan warna baru dalam kesenian tradisional terutama pada budaya 

bugis. Berbagai pentas seni tradisional bugis masih terus dilestarikan. Dalam 

pelestarian kebudayaan tradisional bugis, etnik tionghoa juga ikut andil dalam 

hal tersebut. Sebagaimana hal yang disampaikan oleh Ibu Syamsuriani sebagai 

berikut:  

“Kami sebagai masyarakat Soppeng tentu masih terus melakukan 
pelestarian kesenian kebudayaan seperti Mappadendang, Pagelaran 
Lagaligo, Gau’ Maraja, peringatan hari jadi Soppeng, Pameran Budaya, dan 
kesenian lainnya. Dalam kegiatan kesenian itu, saya sering melihat beberapa 
teman suami saya yang merupakan etnik Tionghoa juga ikut andil. 
Keikutsertaan etnik Tionghoa dalam kegiatan-kegiatan itu tidak hanya 
menunjukkan minat dan penghargaan mereka terhadap budaya Bugis, 
tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara dua etnik.”21 

 

                                                           
21Syamsuriani (47 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 03 November 
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Masyarakat Soppeng secara aktif terlibat dalam pelestarian kesenian dan 

kebudayaan tradisional. Menariknya, dalam kegiatan-kegiatan tersebut, ada 

partisipasi dari beberapa anggota etnik Tionghoa, yang menunjukkan minat dan 

penghargaan mereka terhadap budaya Bugis. Hal ini tidak hanya memperkaya 

kegiatan budaya tersebut tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara kedua 

etnik. Minat ini ditunjukkan dengan adanya etnik Tionghoa yang tidak hanya 

sekadar hadir tetapi juga membantu dalam pelaksanaan acara. Ini 

mencerminkan keterlibatan mereka yang lebih dalam daripada sekadar 

partisipasi sebagai penonton. 

Selain pelestarian kesenian melalui pentas, seluruh sekolah di Kabupaten 

Soppeng juga memberikan pembelajaran mengenai kesenian yang ada di 

Soppeng dan tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang berasal dari 

etnik Tionghoa yang bersekolah di Soppeng mendapatkan pembelajaran 

mengenai kesenian tradisional yang ada di Soppeng. Sebagaimana hal tersebut 

diungkapkan oleh Ibu Veronica sebagai berikut: 

“Anak-anak kami yang bersekolah di sini, ada juga mata pelajarannya di 
sekolah yang namanya senibudaya. Jadi dari situ, mereka paham tentang 
kesenian tradisional terutama kesenian yang ada di Soppeng. Kami sebagai 
orang tua tentunya tidak melarang untuk mengikuti berbagai kegiatan 
kesenian karena itu juga sebagai penunjang nilai. Juga kami selaku 
pendatang menghargai budaya-budaya kesenian yang ada di sini karena 
kami juga sadar kalau kami tinggal di lingkungan yang masih kental dengan 
adat istiadatnya.”22 

 

                                                           
22Veronica (31 tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 02 November 

2023. 
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Pernyataan di atas mencerminkan sikap positif dan terbuka dari etnik 

Tionghoa terhadap budaya dan kesenian lokal di Soppeng, yang ditemui dalam 

konteks pendidikan dan kehidupan sosial. Orang tua mengakui pentingnya mata 

pelajaran senibudaya sebagai cara bagi anak-anak mereka untuk memahami dan 

mengapresiasi kesenian tradisional, termasuk yang berkembang di lingkungan 

mereka. Pendekatan ini tidak hanya membantu anak-anak dalam aspek akademis 

melalui penunjang nilai tetapi juga memperkuat integrasi sosial dan rasa 

menghargai budaya lain. Adapun ungkapan bapak Ondy sebagai berikut: 

"Sebagai orang tua dari etnik Tionghoa yang anak-anaknya bersekolah di 
sini, saya sangat mendukung mereka dalam mempelajari dan terlibat dalam 
mata pelajaran senibudaya karena itu dapat memberi mereka kesempatan 
untuk lebih mengerti dan mengapresiasi kesenian tradisional Soppeng, yang 
menurut kami penting untuk pengembangan mereka sebagai individu yang 
menghormati dan memahami keberagaman budaya. Saya tidak hanya 
melihat itu sebagai penunjang nilai akademis, tetapi juga sebagai bagian dari 
proses adaptasi dan penghargaan terhadap budaya lokal.”23 
 

Pak Ondy sangat mendukung anak-anaknya dalam mempelajari dan 

terlibat dalam mata pelajaran seni dan budaya. Mereka melihat pentingnya hal 

ini sebagai kesempatan bagi anak-anak mereka untuk lebih memahami dan 

mengapresiasi kesenian tradisional Soppeng. Baginya, hal tersebut bukan hanya 

tentang nilai akademis, tetapi juga tentang proses adaptasi dan penghargaan 

terhadap budaya lokal yang penting untuk perkembangan anak-anak sebagai 

                                                           
23Ondy (42 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 3 November 2023. 
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individu yang menghargai dan memahami keberagaman budaya. Ibu Veronica 

juga mengungkapkan bahwa: 

  “Bagi kami etnik Tionghoa, menghargai dan berpartisipasi dalam kesenian 
daerah adalah cara ta tunjukkan rasa hormat dan kesediaan untuk menjadi 
bagian dari masyarakat Soppeng. Meskipun memiliki perbedaan latar 
belakang budaya yang berbeda, kami percaya kalau melalui pendidikan dan 
kegiatan kesenian, anak-anak kami dapat membangun jembatan pengertian 
dan persahabatan dengan teman-teman Bugis mereka, memperkuat fondasi 
untuk hidup bersama secara harmonis di lingkungan yang kaya akan adat 
istiadat.”24 
 

Keterlibatan dalam kegiatan kesenian dianggap sebagai bagian penting 

dari proses belajar dan adaptasi dengan budaya lokal. Dengan menghargai dan 

berpartisipasi dalam kesenian lokal, dalam hal ini etnik Tionghoa, tidak hanya 

memperkaya pengalaman sosial dan budaya anak-anak mereka tetapi juga 

menunjukkan komitmen terhadap pembentukan hubungan yang harmonis 

dengan etnik Bugis. Hal ini juga menyoroti pentingnya kesenian dan budaya 

dalam membangun jembatan antar etnik, melalui pengalaman bersama dalam 

kesenian anak-anak dan keluarga dari berbagai latar belakang etnik dapat saling 

menghargai perbedaan dan merayakan keberagaman yang menjadi kekayaan 

bersama masyarakat Soppeng. 

d. Perilaku Verbal dan Nonverbal 

Perilaku verbal dan nonverbal antara etnik Tionghoa dan Bugis di 

Kabupaten Soppeng mencerminkan adanya adaptasi dan integrasi budaya yang 

                                                           
24Veronica (31 tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 02 November 
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erat. Dalam konteks komunikasi verbal, anggota etnik Tionghoa menggunakan 

bahasa Bugis secara luas dalam interaksi sehari-hari yang menunjukkan upaya 

mereka untuk meresapi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat 

setempat. Perbedaan dialek dan aksen dalam bahasa Bugis menjadi bagian dari 

keragaman yang dihormati dan diakui oleh kedua etnik ini.  

Pembauran dalam berkomunikasi sudah bisa dirasakan dengan nyata. 

Komunikasi yang terbentuk pada masyarakat etnik Tionghoa dengan Bugis di 

kota Soppeng, memberikan pengaruh dalam penggunaan bahasa. Ibu 

Syamsuryani sebagai masyarakat etnik Bugis, ia melihat perbedaan budaya, 

perilaku dengan etnik Tionghoa yang berbeda kesehariannya. Seperti 

diungkapkannya: 

“Menurut saya pasti jelas ada perbedaan budaya, perilaku dan 
lainnya.Karena kita bisa lihat sendiri dari etnik Tionghoa baik pendatang 
maupun yang menetap di Soppeng, mereka pasti membawa budayanya dari 
luar seperti berpakaian, bahasa dan perilaku terhadap masyarakat 
setempat. Contohnya yang paling menonjol yakni bahasa dan logat 
bicaranya yang sangat berbeda dengan masyarkat etnik lokal”25 

 
Mengenai perbedaan budaya termasuk bahasa, itu tidak menghambat 

dalam proses komunikasi. Walaupun Ibu Syamsuriani tidak memahami budaya 

dari etnik Tionghoa tetapi itu tidak menghambat komunikasi mereka karena Ibu 

Syamsuriani sangat menghargai budaya orang lain. Dalam suatu hubungan 

hendaknya sikap saling menghargai sangat penting, sama halnya Ibu Syamsuriani 

                                                           
25Syamsuriani (47 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 03 November 
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yang selalu menjunjung sikap saling menghargai dengan sesama manusia agar 

tidak terjadi gangguan komunikasi yang kurang menyenangkan. Seperti yang 

diungkapkannya: 

“Kalo namanya manusia kita harus saling menghargailah, kalau kita 
menghargai orang ya pasti kita juga dihargai sama oranglain. Biarpun kita 
istilahnya tuan rumah tapi tetap harus menghargai orang lain seperti etnik 
Tionghoa baik yang menetap maupun pendatang.”26 

 
Penyesuaian perilaku komunikasi dalam pergaulan sehari- hari dengan 

etnik Tionghoa tidak ada masalah, meskipun etnik Tionghoa masih ada yang 

mencampur adukkan kedua bahasa dalam proses komunikasi dengan masyarakat 

Bugis begitupun dengan etnik Bugis yakni bahasa Bugis dan bahasa Indonesia.  

Selain penggunaan bahasa dan logat dari kedua etnik, Penggunaan kata 

"je" dalam berbicara juga merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal 

dengan ciri khas dari dialek atau gaya berbahasa Bugis yang ditemukan di 

Soppeng. Kata ini seringkali digunakan sebagai partikel penekan atau untuk 

memberikan nuansa khusus pada kalimat, mirip dengan penggunaan "lah", 

"dong", atau "ya" dalam Bahasa Indonesia sehari-hari.  Adapun tanggapan dari Ibu 

Ita mengenai penggunaan kata “Je” yang mulai diadopsi oleh etnik Tionghoa yang 

mengatakan bahwa: 

"Saya sebagai orang Bugis asli Soppeng, banggaka kurasa kalau mendengar 
teman-teman dari etnik Tionghoa menggunakan kata 'je' dalam 
percakapannya. Ini bukan hanya soal bahasa, tapi lebih ke bagaimana kita 
dengan latar belakang yang beragam, mampu saling menghargai. Kata 'je' 

                                                           
26Syamsuriani (47 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 02 November 
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bagi kami memang sepele, tapi maknanya dalam konteks kebersamaan itu 
besar.”27 
 

Ibu Syamsuriani yang merupakan orang Bugis asli Soppeng, ketika 

mendengar teman-temannya dari etnik Tionghoa menggunakan kata “Je” dalam 

percakapannya. Hal tersebut bukan hanya sekadar masalah bahasa, melainkan 

lebih kepada kemampuan bersama dari individu dengan latar belakang yang 

beragam untuk saling menghargai satu sama lain. Kata “Je” dalam konteks ini 

mungkin terlihat sepele, tetapi memiliki makna yang besar dalam memperkuat 

hubungan kebersamaan dan toleransi antar-etnik. Bagi masyarakat etnik Bugis di 

Soppeng, penggunaan kata "je" tidak hanya menandai identitas bahasa mereka 

tetapi juga mengungkapkan keakraban dan keintiman dalam komunikasi. Ini bisa 

menunjukkan tingkat sosial, emosi, atau konteks situasional tertentu dalam 

percakapan. Bagi pendatang atau orang luar khususnya etnik Tionghoa, adaptasi 

dengan ciri khas bahasa seperti ini dapat menjadi bagian penting dari proses 

integrasi sosial dan pemahaman budaya. 

Penggunaan kata "ki" juga sering digunakan dalam berkomunikasi sebagai 

bentuk penghormatan kepada lawan bicara di Soppeng. Penggunaan "ki" kepada 

seseorang menandakan rasa hormat dan pengakuan atas status sosial atau usia 

yang lebih tua dari pembicara. Ini merupakan salah satu aspek kekayaan bahasa 

                                                           
27Ita Sri Wahyuni (31 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 3 November 
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dan budaya Bugis yang mengajarkan nilai kesopanan dan penghormatan 

terhadap sesama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Syamsuriani bahwa: 

"Sebagai orang Bugis, menurut saya penggunaan kata “ki” dalam 
percakapan sehari-hari itu adalah bagian dari nilai-nilai kehormatan dan 
kesopanan yang kita junjung tinggi sebagai orang Bugis. Misalnya, kalau 
mauki bertanya “Kenapaki?”sama lawan bicarata, sebenarnya itu bukan 
hanya sekedar bertanya kabar, tapi juga ditunjukkanki rasa hormat dan 
perhatian ta sama mereka. Nilai-nilai ini sudah diajarkan kepada kami sejak 
kecil, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara ta 
berkomunikasi.”28 

 
Pentingnya penggunaan kata "ki" dalam percakapan sehari-hari sebagai 

bagian dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Bugis. Lebih dari 

sekadar bertanya kabar, kata "ki" juga menyiratkan rasa hormat dan kesopanan 

terhadap lawan bicara. Misalnya, saat mengucapkan "Kenapaki?", kata tersebut 

tidak hanya mengekspresikan keingintahuan tentang keadaan lawan bicara, 

tetapi juga menunjukkan perhatian dan penghargaan yang mendalam terhadap 

mereka. Nilai-nilai ini diajarkan sejak usia dini dan menjadi aspek integral dalam 

cara berkomunikasi yang memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam 

masyarakat Bugis. Adapun tanggapan dari Bapak Tibet mengenai penggunaan 

kata “Ki” yang sering didengar dari masyarakat bugis. Ia mengatakan mengatakan 

bahwa: 

"Sebagai orang yang berasal dari etnik Tionghoa yang tinggal di Soppeng, 
saya merasa terhormat dan mengapresiasi itu karena bisa belajar serta 
menggunakan kata “ki” dalam komunikasi sehari-hari dengan teman-teman 
Bugis saya. Awalnya itu saya merasa penggunaan kata “Ki” kayak baru 

                                                           
28Ita Sri Wahyuni (31 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 3 November 
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kurasa, baru unik juga kalau itu digunakan sebagai tanda penghormatan. 
Tapi, lama-lama saya sadar kalau ini bagian penting dari menghargai dan 
menghormati budaya setempat. Itu penggunaan kata “Ki” tidak hanya 
membantu saya dalam berkomunikasi secara lebih baik, tapi juga kayak 
dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat Bugis. 
Banggaka juga kurasa bisa menjadi bagian dari tradisi komunikasi yang 
kaya ini. Bagi saya, ini adalah bukti nyata dari keindahan keberagaman dan 
kemampuan kita untuk saling belajar dan tumbuh bersama."29 

  
Pernyataan tersebut mencerminkan pengalaman positif dari anggota etnik 

Tionghoa yang sudah tinggal lama di Soppeng dalam mengapresiasi dan 

menghormati budaya setempat. Awalnya, penggunaan kata "Ki" dalam 

percakapan sehari-hari terasa baru dan unik baginya. Namun, seiring berjalannya 

waktu, ia menyadari bahwa penggunaan kata tersebut merupakan bagian penting 

dari tanda penghormatan terhadap budaya Bugis. Penggunaan kata "Ki" tidak 

hanya membantu dalam komunikasi yang lebih baik, tetapi juga memperkuat 

hubungan dengan masyarakat Bugis serta menjadi bagian dari tradisi komunikasi 

yang kaya.  

Dalam konteks masyarakat antar etnik di Soppeng, adaptasi dan 

penggunaan kata sapaan yang menghormati seperti "ki" oleh berbagai etnik 

khususnya antara etnik Tionghoa dan Bugis  tidak hanya memperkaya interaksi 

sosial tetapi juga menunjukkan penghargaan dan pemahaman terhadap 

kebudayaan lokal. 

                                                           
29Tibet (41 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 2 November 2023. 
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Komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam interaksi antara 

etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten Soppeng, dimana kedua etnik tersebut 

berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Komunikasi nonverbal 

meliputi berbagai bentuk ekspresi dan perilaku yang tidak melibatkan kata-kata, 

namun dapat menyampaikan pesan dan perasaan dengan efektif. Berikut 

beberapa bentuk komunikasi verbal antara etnik Tionghoa dan Bugis dalam 

berkomunikasi: 

1. Bahasa Tubuh 

Isyarat tangan seperti gerakan mengepal kedua telapak tangan saat 

memberikan ucapan salam disebut dengan salam soja. Hal itu dilakukan 

khususnya pada perayaan seperti Tahun Baru Imlek seperti yang diungkapkan 

oleh Ibu Lani bahwa: 

“Jadi kita itu orang tionghoa ada dibilang salam soja. Itu adalah bentuk salam 
yang sering sekali dipakai kalau ada acara atau perayaan terutama kalau 
Tahun Baru Imlek. Cara salamnya itu dikepalki tangan kanan ta di depan 
dada baru tangan kiri kayak nabungkuski tangan kanan ta yang sama-sama 
di letakkan di depan dadata. Biasanya juga membungkuk ki sedikit sambil 
bilang “Gong Xi Fa Chai” sebagai tanda hormat dan ucapan selamat tahun 
baru imlek”30 

                                                           
30Lani (69 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 2 November 2023. 
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Gambar 4.1 
Salam Soja dalam budaya etnik Tionghoa 

 
Salam soja merupakan simbol hormat dan harapan baik. Gerakan ini tidak 

hanya menyampaikan pesan salam tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya 

seperti keharmonisan, penghormatan, dan kebaikan hati yang mendalam. Praktik 

salam soja tidak hanya dipertahankan oleh etnik Tionghoa tetapi juga mulai 

diapresiasi oleh etnik lain termasuk Bugis, sebagai bentuk penghormatan lintas 

budaya dan pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman tradisi dan nilai-

nilai yang kita miliki bersama. Ibu Lani juga mengungkapkan bahwa: 

“Saya lihat masyarakat lokal disini khususnya orang bugis, mereka hargai 
kami di sini etnik Tionghoa termasuk pengaplikasiannya itu salam soja. 
Biasa kalau kami merayakan imlek mereka juga orang bugis ikut 
mengucapkan “Gong Xi Fa Chai” sambil mengepalkan tangannya dan ikut 
serta dalam memeriahkan acara kami.”31 
 

Sikap penghargaan dan inklusivitas yang diperlihatkan oleh masyarakat 

lokal, terutama orang Bugis, terhadap etnik Tionghoa, dalam hal ini dalam 

menyambut perayaan Imlek. Tindakan seperti mengucapkan "Gong Xi Fa Chai" 
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dan turut serta dalam merayakan acara Imlek merupakan bukti konkret dari 

pengakuan dan dukungan terhadap kegiatan dan tradisi budaya orang Tionghoa. 

Adapun tanggapan dari Ibu Suryani selaku anggota etnik Bugis yang melakukan 

banyak interaksi dengan etnik Tionghoa, beliau mengatakan bahwa: 

“Saya sebagai orang Bugis yang lingkungan saya banyak Orang Tionghoa, 
tentunya kita di sini saling menghargai apalagi karena bertetanggaki. Biasa 
kalau mereka ada acara seperti tahun baru Imlek, saya ikut mengucapkan 
selamat tahun baru dan ikut juga turut meramaikan di acaranya.”32 

 
Selain itu, etnik Tionghoa juga memliki kebiasaan gerak kepala seperti 

menunduk ketika bertemu dan memberi salam kepada orang yang lebih tua, hal 

ini sejalan dengan apa yang menjadi kebiasaan dari etnik Bugis juga yang 

menghormati orang yang lebih tua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu 

Syamsuriani sebagai berikut: 

“Seringka juga lihatki keluarganya suamiku dan tetangga di sini yang etnik 
Tionghoa, ada juga kebiasaannya tunduk sambil menyapa kalau ketemuki. 
Terus saya tanyakan sama suamiku tentang itu dan nabilang suamiku selain 
artinya sapaan itu juga artinya tanda penghormatan, khususnya kalau 
ketemu sama orang yang lebih itu. Jadi meskipun kita berbeda budaya tapi 
kita punya kebiasaan yang mengandung nilai-nilai tentang sopan santun 
yang sama.”33 

                                                           
32Syamsuriani (47 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 02 November 

2023. 
33Syamsuriani (47 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 02 November 

2023. 
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Gambar 4.2 
Gerakan menundukkan kepala sebagai bentuk  

penghormatan atau salam 

 
 

Gerakan menundukkan kepala bukan sekadar tindakan sopan santun 

tetapi juga menunjukkan pengakuan terhadap hierarki sosial dan usia. Praktik ini 

membantu dalam memperkuat ikatan sosial dan menunjukkan penghargaan 

terhadap pengalaman dan kedudukan orang yang lebih tua. Seperti halnya 

ungkapan “tabe” yang biasa dipakai oleh orang Bugis dengan gerakan sedikit 

membungkuk atau dengan gesture tangan.  

“Kalau orang Tionghoa biasa membungkukkan badan atau sekedar tunduk 
kalau nasapaki, kita orang bugis membungkukkan badan kalau bilangki 
“tabe” yang artinya untuk menunjukkan rasa hormat atau permintaan izin 
kepada seseorang. Sekarang banyakmi juga orang Tionghoa yang sering 
bilang “tabe” dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan kita dan mereka 
juga sudah pahammi dengan adat dan budaya ta di sini.”34 
 

Meskipun tradisi salam atau ekspresi hormat secara tradisional berbeda 

antara kedua etnik, namun kini terjadi fenomena di mana orang Tionghoa juga 

                                                           
34Syamsuriani (47 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 02 November 

2023. 
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menggunakan salam "tabe" dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan Bugis. Ini 

mencerminkan upaya untuk saling menghargai dan berintegrasi dalam budaya 

lokal, serta menunjukkan bahwa kedua etnik tersebut telah mencapai tingkat 

pemahaman yang lebih dalam tentang adat dan budaya satu sama lain. 

 

Gambar 4.3 
Budaya tabe’ dalam etnik Bugis  

Etnik Tionghoa dan Bugis di Soppeng mempunyai nilai yang sama dalam 

hal penghormatan sebagai bentuk menghargai orang lain. Pengaplikasiannya 

sedikit berbeda tapi maksud dan tujuannya sama dalam menghormati orang lain. 

Ini menunjukkan bahwa, di tengah perbedaan budaya dan tradisi, etnik Tionghoa 

dan Bugis di Soppeng dapat menemukan kesamaan dalam nilai-nilai dasar yang 

mendukung kehidupan bersama yang harmonis dan saling menghargai. 

2. Penampilan fisik  

Penampilan fisik antara etnik Tionghoa dan Bugis di Soppeng memiliki 

perbedaan yang mencerminkan latar belakang budaya dan etnis mereka. 
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Perbedaan ini bisa terlihat dari beberapa aspek, seperti pakaian, gaya rambut, dan 

aksesoris, yang semuanya membawa nilai budaya dan identitas etnik masing-

masing. 

Etnik tionghoa seperti jika ada perayaan atau acara khusus, selain pakaian 

tradisional mereka juga menggunakan aksesoris atau perhiasan yang 

mengandung simbolisme budaya seperti liontin atau batu permata. Hal ini 

disampaikan oleh Ibu Veronica bahwa: 

“Yang membedakan kami di sini dengan etnik lainnya selain baju 
tradisional, biasanya kita juga pakai liontin batu permata khususnya kalau 
ada perayaan atau acara khusus.  Batu permatanya ada yang hijau ada juga 
warna merah. Kita yakini itu sebagai simbol keharmonisan, perlindungan 
dan kesejahteraan.”35 

 
Aksesoris tersebut bukan sekedar elemen dekoratif, melainkan 

mengandung makna mendalam dan seringkali dipilih dengan hati-hati untuk 

membawa pesan atau harapan tertentu. Aksesoris tersebut tidak hanya berperan 

sebagai penghias diri tetapi juga sebagai bentuk ekspresi identitas dan 

kebanggaan akan warisan budaya dari etnik Tionghoa. Untuk pakaian dalam 

kehidupan sehari-hari, pemilihan pakaian mereka lebih beragam yang 

mencerminkan perkembangan tren modern saat ini seperti apa yang disampaikan 

oleh Ibu Veronica: 

“Kalau untuk pakaian sehari-hari ya biasa ji, samaji kayak pakaian 
masyarakat pada umumnya. Paling bedanya sama cara berpakaian ta seperti 

                                                           
35Veronica (31 tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 02 November 

2023. 
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orang Islam mereka kan ada juga yang pakai hijab, jadi kalau pakaian sehari-
hari itu samaji. Kita mengikut perkembangan tren sekarang.”36 
 
Berbeda halnya dengan etnik Bugis yang dikenal dengan penampilan 

cenderung konservatif dan memegang teguh tradisi . Meski beberapa diantaranya 

menggunakan pakaian biasa dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya etnik 

Tionghoa dan juga mengikuti tren, tapi masih ada juga sebagian dari mereka 

khususnya laki-laki yang terkadang mengenakan sarung dan baju kemeja untuk 

kegiatan sehari-hari atau acara-acara tertentu. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu 

Ita bahwa: 

“Pakaian biasaji juga kita pakai di sini, ya samaji dengan masyarakat yang 
lain. Kalau untuk Ibu-Ibu lebih suka pake daster ji di rumah, kalau cowok 
yang bapak-bapak biasanya pakai sarung ji bawahannya sama baju kaos 
biasa, atau kalau ada acara tertentu seperti pergi pengantin biasanya pake 
kameja baru pake jas luarannya. Kalau ditanya mengenai pakaian sehari-
hari, kita juga samaji dengan masyarakat lainnya menyesuaikan dengan tren 
apalagi untuk anak muda jaman sekarang pintar semuami liat model dari 
internet”37 
 

Etnik Tionghoa telah berintegrasi dengan masyarakat umum, mengadopsi 

gaya pakaian yang umum di kalangan mereka. Meskipun mereka masih 

mempertahankan beberapa tradisi seperti memakai pakaian khusus untuk acara-

acara tertentu, namun sehari-hari mereka menggunakan pakaian yang sama 

seperti masyarakat lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Soppeng 

                                                           
36Veronica (31 tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 02 November 

2023. 
37Ita Sri Wahyuni (31 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 2 November 

2023. 
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termasuk etnik Tionghoa dan Bugis, mengadopsi gaya berpakaian yang serupa 

dengan masyarakat pada umumnya. Wanita khususnya ibu-ibu cenderung 

memilih kenyamanan dengan mengenakan daster di rumah, sementara pria 

sering kali memilih sarung dan kaos atau kemeja untuk aktivitas sehari-hari. 

Untuk acara khusus, mengenakan pakaian formal seperti jas. Ini mencerminkan 

adaptabilitas dan keterbukaan mereka terhadap perubahan zaman dan tren 

fashion, serta kesediaan untuk berbaur dengan budaya lokal yang ada. 

Adapun perbedaan paling menonjol yang dapat membedakan antara etnik 

Tionghoa dan Bugis di Soppeng, yaitu ciri fisik seperti mata yang cenderung sipit 

dan warna kulit yang lebih putih yang dimiliki etnik Tionghoa. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Ibu Ita sebagai berikut: 

“Menurut saya sebagai orang bugis, paling gampang ditandai dari enik 
Tionghoa atau keturuna Cina itu matanya yang sipit dan putihki juga. 
Memang nda semua orang yang sipit itu orang Cina, tapi secara umum 
begitu.Karena itu ciri paling menonjol dan yang paling sering diperhatikan 
pertama kali itu ya mata sipit dan warna kulitnya yang kebanyakan putih.”38 

 
Indikator utama yang digunakan oleh masyarakat Bugis di Soppeng untuk 

mengidentifikasi etnik Tionghoa di Soppeng adalah bentuk mata yang sipit dan 

warna kulit yang putih. Meskipun tidak semua orang dengan ciri tersebut berasal 

dari etnik Tionghoa dan terdapat variasi dalam penampilan, ciri-ciri ini dianggap 

                                                           
38Ita Sri Wahyuni (31 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 3 November 

2023. 
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sebagai petunjuk yang paling mencolok dan sering menjadi dasar pengenalan 

awal. 

3. Warna 

Etnis Tionghoa identik dengan berbagai warna. Terbukti setiap perayaan 

imlek selalu didominasi dengan warna merah. Selain warna merah, masyarakat 

etnik Tionghoa juga menyemarakkan imlek dengan warna kuning keemasan 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Ondy sebagai berikut: 

“Ya memang benar etnik Tionghoa atau sebutlah orang Cina identik dengan 
warna merah apalagi pada saat ada perayaan. Jadi warna merah bagi kami 
etnik Tionghoa menggambarkan keadaan yang terang dan ceria dalam 
kehidupan kami. Itumi kenapa kita di sini memastikan segala sesuatu 
memiliki nuansa warna merah seperti dekorasinya, lampion, daan 
angpao.”39  
 

Warna merah memiliki peranan sangat penting dalam tradisi dan 

perayaan etnik Tionghoa, khususnya saat merayakan tahun baru Imlek. Warna ini 

dianggap sebagai simbol keceriaan, optimisme, dan harapan yang baik untuk 

tahun yang akan datang. Oleh karena itu, etnik Tionghoa sangat memperhatikan 

penggunaan warna merah dalam segala aspek dekorasi perayaan mereka. Selain 

itu, warna kuning keemasan juga tidak kalah pentingnya dalam perayaan Imlek. 

Bapak Ondy juga menyampaikan hal tersebut bahwa: 

“Jadi bukan hanya warna merah sebenarnya, warna kuning keemasan juga. 
Itu juga tidak kalah pentingnya dalam perayaan seperti pada Imlek karena 
warna itu melambangkan kemakmuran dan harapan bahwa tahun baru 
akan membawa lebih banyak keberuntungan dan rejeki yang lancar bagi 
kami dan semua orang di sekitar. Warna merah dan warnah kuning 

                                                           
39Ondy (42 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 3 November 2023. 
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keemasan bukan hanya sekedar warna atau sekedar pilhan estetetika, tapi 
warna itu punya makna mendalam bagi etnik Tionghoa.”40 

 

 

Gambar 4.4 
Lampion perayaan Imlek dengan warna  

merah dan kuning keemasan 

 
Warna merah dan kuning keemasan memiliki simbolisme dan makna yang 

sangat penting. Kedua warna ini tidak hanya dianggap sebagai pilihan estetika, 

tetapi memiliki makna mendalam yang terkait dengan nilai-nilai budaya dan 

harapan positif etnik Tionghoa terhadap tahun yang akan datang. Oleh karena itu 

warna merah dan kuning keemasan menjadi warna pakaian khas dalam perayaan 

imlek. Walaupun demikian, masyarakat etnis Tionghoa tidak dilarang 

menggunakan warna lain selain merah dan kuning keemasan. 

Berbeda halnya dengan etnik Bugis, khususnya di Soppeng Warna hijau 

dan kuning merupakan warna khas Kabupaten Soppeng yang merupakan warna 

khusus dan sakral bagi orang-orang bangsawan. Hal ini disampaikan oleh Ibu 

Syamsuriani bahwa: 

                                                           
40Ondy (42 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 3 November 2023. 
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“Kalau warna khas di Soppeng khususnya yang biasa napakai orang Bugis, 
warna Hijau sama warna kuning. Masyarakat Bugis di sini na anggapki 
warna hijau sebagai warna alam yang artinya subur, hidup dan damai. 
Sedangkan kalau warna kuning itu melambangkan harapan agar kita selalu 
mendapat keberuntungan. Warna hijau dan kuning biasanya itu banyak 
dilihat di acara-acara seperti pernikahan, upacara adat ataupun festival 
budaya. Karena memang kami orang bugis apa lagi di Soppeng identik 
dengan kedua warna itu, karena ada juga hubungannya dengan lambangnya 
Soppeng.”41 

 
Penggunaan warna hijau dan kuning tidak hanya berkaitan dengan aspek 

estetika, tetapi juga mengandung makna filosofis dan simbolis yang dalam, yang 

mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh masyarakat Bugis di 

Soppeng. Walaupun demikian, masyarakat Bugis tidak dilarang menggunakan 

warna lain selain kedua warna tersebut, seperti halnya etnik Tionghoa. 

 

4. Artefak 

Artefak sering kali memiliki nilai sejarah, budaya serta estetika tinggi yang 

menjadi jejak penting dari peradaban dan kehidupan masa lalu. Artefak dalam hal 

ini berupa benda-benda yang telah dibuat untuk digunakan sebagai bentuk 

kepercayaan dalam konteks sejarah dan budaya. Di Kabupaten Soppeng, etnik 

Tionghoa memiliki patung kucing dalam rumahnya. Tapi biasa juga ditempatkan 

dalam toko-toko karena dipercaya sebagai keberuntungan. Hal ini di sampaikan 

oleh bapak Ondy bahwa: 

                                                           
41Syamsuriani (47 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 02 November 

2023. 
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“Saya masih memegang teguh kepercayaan itu, itumi kenapa saya 
menyimpan patung kucing di toko ku. Etnik Tionghoa memercayai itu 
sebagai lambang keberuntungan, kesuksesan juga kesuburan. Sebagian juga 
biasa nasimpan di depan rumahnya, tapi saya di toko ku ji kusimpan sebagai 
alat untuk mengundang keberuntungan. Patung kucing itu disebut kucing 
hoki atau kucing keberuntungan.”42  

 

Gambar 4.5 
Patung Kucing Hoki 

Patung kucing tersebut dikenal dengan nama kucing hoki atau kucing 

keberuntungan yang menjadi bagian integral dari praktik keberuntungan yang 

diyakini oleh masyarakat etnik Tionghoa dengan menyimpan patung kucing 

tersebut di tokonya sibagai upaya untuk mengundang keberuntungan. Berbeda 

halnya dengan etnik Bugis khususnya di Soppeng identik dengan rumah 

panggung karena memiliki ciri khas tersendiri yang sering dihiasi ukiran-ukiran 

tradisional. Hal ini disampaikan oleh ibu Syamsuriani bahwa: 

“Ya betul, rumah panggung itu salah satu ciri khasnya orang Bugis. Karena 
strukturnya yang diangkat dari tanah baru biasa juga orang nakasi hiasan 
berupa ukiran-ukiran tradisional yang menandakan keindahan dan 
kekayaan tradisi kami sebagai orang Bugis yang telah diwariskan dari 
generasi ke generasi. Rumah panggung yang masih sangat di jaga sampai 
sekarang di Soppeng adalah Rumah adat Sao Mario, sekarang juga sudah 

                                                           
42Ondy (42 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 3 November 2023. 
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menjadi tempat wisatami dan museum. Kalau kita di sini Bola Seratu e 
yasengengngi atau Rumah Tiang Seribu. Meskipun yang saya lihat, sudah 
adami juga beberapa orang yang membangun rumah dengan model yang 
modern, tapi kami sebagai etnik Bugis tetap menganggap rumah panggung 
sebagai symbol penting dari warisan budaya yang patut dijaga karena 
bagian dari warisan nenek moyang.”43 

 

Gambar 4.6 
Rumah adat Sao Mario 

Rumah panggung seperti Rumah Adat Sao Mario di Soppeng memiliki nilai 

sejarah dan budaya yang tinggi, bahkan menjadi objek wisata dan museum yang 

masih dijaga sampai sekarang. Meskipun beberapa orang mulai membangun 

rumah dengan model modern, masyarakat Bugis tetap memandang rumah 

panggung sebagaiimbol penting dari warisan budaya yang harus dijaga dan 

dilestarikan sebagai bagian dari warisan nenek moyang mereka. 

5. Konsep Waktu 

Konsep waktu mencakup pemilihan waktu untuk mengadakan sebuah 

acara baik bersifat formal maupun non formal. Masyarakat etnis Tionghoa 

menentukan hari baik sebagai tanggal dalam menyelenggarakan hari besar, 

                                                           
43Syamsuriani (47 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 02 November 

2023. 
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misalnya dalam pernikahan, pindah rumah, maupun peresmian toko. Pemilihan 

hari diserahkan kepada petua etnis Tionghoa yang diyakini mengerti tentang 

filosofi pemilihan hari tersebut. 

“Pemilihan waktu acara itu sangat penting dari budaya kami sebagai etnik 
Tionghoa. Jadi ada dibilang kalender astrologi, dari situ kita 
memperhitungkan hari baik untuk buat acara seperti pernikahan, pindah 
rumah, peresmian toko, dan acara lainnya baik formal maupun non formal. 
Bukan kita yang tentukan, tapi ada lagi dibilang petua yang kita percayai dan 
lebih tahu tentang ini. Tujuannya agar acara yang kita buat terlaksana 
dengan baik dan lancar.”44 
 

Etnik Tionghoa mengandalkan kalender astrologi untuk menentukan hari-

hari yang di anggap baik untuk menggelar berbagai acara. Pemilihan waktu acara 

memiliki peran yang sangat penting dan ditentukan oleh petua sebagai orang 

yang dipercaya dan dan memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang hal ini. 

Tujuan dari pemilihan waktu yang tepat adalah agar acara yang diselenggarakan 

dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan. 

Seperti halnya masyarakat etnik Tionghoa, masyarakat etnik Bugis juga 

mengakui pentingnya pemilihan waktu acara dalam budaya mereka. Mereka juga 

memperhitungkan kalender dalam menentukan hari-hari yang dianggap baik 

untuk menggelar berbagai acara penting. Ibu Syamsuriani mengungkapkan 

bahwa: 

“Samaji etnik Tionghoa, kita juga di sini etnik Bugis diperhatikan sekali itu 
pemilihan waktunya kalau mau buat acara. Biasanya yang menentukan 
waktunya orang tua, dalam artian orang yang kami tuakan yang lebih paham 
tradisi. Sebisa mungkin pilihki waktu yang dianggap paling baik, dan 

                                                           
44Ondy (42 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 3 November 2023 
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pastinya hati-hati dalam memilih waktu penyelenggaraan acara karena 
pastinya mauki sukses acarata.”45 

 
Masyarakat etnis Bugis juga sangat memperhatikan pemilihan waktu 

dalam menyelenggarakan acara-acara penting. Mereka menghormati tradisi dan 

kepercayaan yang mengatur pemilihan waktu dengan memperhitungkan nasihat 

dari orang tua atau mereka yang lebih tua dan dihormati. Meskipun prosesnya 

berbeda dengan etnik Tionghoa dan lebih terkait dengan tradisi lokal dan 

kepercayaan agama mereka, namun tujuan dari pemilihan waktu yang tepat tetap 

sama, yaitu untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan acara tersebut sesuai 

dengan keyakinan dan nilai-nilai budaya mereka. 

C. Potensi Yang Dimiliki Dalam Memelihara Komunikasi antar Etnik 

Tionghoa dan Bugis Di Kabupaten Soppeng 

Beberapa potensi yang dimiliki oleh etnik Tionghoa dan Bugis di Soppeng 

dalam memelihara komunikasi yang terjalin dengan baik antar etnik meliputi: 

1. Kekayaan Budaya 

Etnik Tionghoa dan Bugis di Soppeng memiliki kekayaan budaya yang khas 

dan beragam, mulai dari tradisi, bahasa, kesenian, hingga kepercayaan. Potensi 

inilah yang kemudian menjadi landasan yang kuat untuk menjaga keragaman dan 

memperkuat ikatan antar kedua etnik tersebut, karena melalui pemahaman dan 

penghargaan terhadap kebudayaan masing-masing. 

                                                           
45Syamsuriani (47 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 02 November 

2023. 
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Ibu Ita mengatakan bahwa komunikasi antar etnik Tionghoa dan Bugis 

hingga saat ini masih terjalin dan terjaga dengan baik karena menghargai 

kebudayaan masing-masing adalah hal yang paling penting dalam hidup 

berdampingan. Sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut: 

“Kami semua di sini, khususnya saya pribadi paham kalau menghargai 
kebudayaan masing-masing itu sangat penting untuk menjaga lingkungan 
yang harmonis. Saya percaya kalau keragaman itu kekayaan yang harus 
dipelihara dan diperkuat. Contoh kalau ada acara ta di sini kami juga undang 
mereka dan biasanya juga mereka ikut membantu dalam pelaksanaan acara 
itu. Dengan menghormati dan saling memahami, tentunya kami yang ada di 
sini khususnya hubungan antara etnik Tionghoa dan Bugis bisa membangun 
jembatan komunikasi yang kuat dan mempererat ikatan sosial”46 
 

Pernyataan di atas menggarisbawahi pentingnya menghargai 

keberagaman budaya sebagai fondasi untuk memelihara lingkungan sosial yang 

harmonis. Ibu Ita mengakui bahwa keragaman bukanlah suatu hambatan, 

melainkan kekayaan yang harus dipelihara dan diperkuat. Dalam prakteknya, 

penghargaan terhadap keberagaman tersebut tercermin dalam tindakan nyata 

seperti mengundang dan melibatkan masyarakat dari etnik lain seperti halnya 

etnik Tionghoa yang juga turut diundang dalam acara. Dengan saling 

menghormati dan memahami satu sama lain, terutama antara etnik Tionghoa dan 

Bugis, mereka berhasil membangun jembatan komunikasi yang kokoh serta 

mempererat ikatan sosial di lingkungannya. Bapak Ondy juga mengungkapkan hal 

yang serupa, bahwa:  

                                                           
46Ita Sri Wahyuni (31 Tahun), Anggota Etnik Bugis, Wawancara, Soppeng, 3 November 

2023. 



102 
 

“Sebagai anggota etnik Tionghoa di Soppeng, saya juga merasakan kalau 
komunikasi antara etnik Tionghoa dan Bugis sangatlah baik. Hal itu terjadi 
karena kami sadar kalau saling menghargai kebudayaan masing-masing 
adalah kunci utama dalam memperkuat hubungan kami. Hal tersebut justru 
bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai perekat dalam hidup 
berdampingan. Kami juga di sini saling terbukaki, kalau ada yang tidak 
ditahu mengenai kebudayaan dari orang bugis ya bertanyaki begitupun 
sebaliknya. Dan untuk pendatang di sini, sebaik mungkin menyesuaikan 
perilaku interaksi dengan etnik Bugis di sini.”47 

  
Penyesuaian perilaku terhadap interaksi masyarakat etnik Bugis dan etnik 

Tionghoa di Soppeng memiliki gambaran, penyesuaian diri yang baik dan efisien 

karena masing-masing etnik bersedia terbuka dengan orang baru. Penyesuaian 

diri menunjukkan adanya respon yang baik dari masyarakat setempat (etnik 

Bugis) karena etnik Tionghoa menyesuaikan diri dan mengatur lingkungan sosio 

budayanya, dengan mulai bertanya ataupun mencari tahu budaya maupun seni 

dari masing-masing etnik sehingga nantinya tidak terjadi kesalahpahaman 

ataupun saling ketersinggungan antara kedua etnik yang berbeda. 

2. Tradisi Religius 

Selain keberagaman budaya, toleransi dan penghargaan terhadap 

keyakinan masing-masing menjadi potensi yang dimiliki oleh etnik Tionghoa dan 

Bugis yang masih dijaga. Kedua etnik ini memelihara komunikasi yang baik 

dengan menghormati ritual dan perayaan agama satu sama lain sebagaimana 

yang disampaikan oleh bapak Ondy bahwa: 

“Ya benar toleransi antar umat beragama di sini tinggi sekali.  Saya dan 
teman muslim di sini, kita saling menghargai keyakinan masing-masing. 

                                                           
47Ondy (42 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 3 November 2023 



103 
 

 
 

Bahkan saya sering bertukar pikiran dengan teman saya mengenai 
pengalaman keagaaman”48 
 

Dengan adanya interaksi antara etnik Tionghoa dan etnik Bugis mengenai 

perbedaan keyakinan antar kedua etnik ini menunjukkan bagaimana mereka 

menjunjung tinggi toleransi dan penghargaan antar sesama. Ibu Syamsuryani 

mengungkapkan hal yang serupa bahwa: 

“Kami di sini sebagai etnik Bugis, yang kita tahu mayoritas muslim sama 
sekali tidak napermasalahkan ji kalau hidup berdampingan dengan etnik 
Tionghoa yang mayoritas non muslim. Justru dengan perbedaan itu kita 
sebagai muslim bisa ki lebih tiingkatkan lagi imanta sama Tuhan dengan 
saling mensupport keyakinan masing-masing. Hidup berdampingan dengan 
perbedaan keyakinan mungkin bagi kalau sedikit banyak orang, itu hal yang 
sulit tapi  etnik Bugis ndaji. Kita tetap bisa menjalani dengan hati yang ikhlas 
dan meningkatkan rasa penghargaan seperti sikap toleran terhadap 
saudara kami dari etnik Tionghoa yang non Muslim”49 
 

Masyarakat Bugis menunjukkan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan 

dalam hidup berdampingan dengan perbedaan keyakinan agama. Mereka percaya 

bahwa dengan saling mendukung dan menghormati keyakinan masing-masing, 

mereka dapat menjalani kehidupan dengan hati yang ikhlas dan memperkuat rasa 

toleransi. Sikap ini menunjukkan kesediaan untuk memelihara komunikasi yang 

harmonis dan menjaga keragaman dalam masyarakat Soppeng. 

Dalam hal ini agama menjadi salah satu hal yang saling mempengaruhi, 

bukan mempengaruhi nilai-nilai agama yang di anut, tetapi dalam hal toleransi 

                                                           
48Ondy (42 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 3 November 2023 
49Syamsuriani (47 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 02 November 

2023 
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antar umat beragama masyarakat Tionghoa dan masyarakat muslim mengenai 

tradisi tradisi yang dijalankan. Di karenakan membaurnya dua kultur antar umat 

beragama yaitu etnik Tionghoa denganetnik Bugis khususnya penduduk muslim 

di Kabupaten Soppeng. Sikap mendukung, berpartisipasi dalam perbedaan kultur 

sangat dijaga dalam setiap perayaan budaya yang dilaksanakan masing-masing 

kelompok. 

3. Kerjasama Ekonomi 

Potensi ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam memelihara 

komunikasi antar-etnik. Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa kerjasama 

yang saling menguntungkan antara etnik Tionghoa dan masyarakat lokal 

khususnya etnik Bugis seperti halnya dalam bentuk kerjasama ekonomi 

khususnya dalam bidang perdagangan yang terdapat di pusat kota Watansoppeng 

Jl. Kalino, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng. Perdagangan umumnya dimiliki oleh etnik 

Tionghoa. Bidang usaha yang mereka jalankan cukup beragam, seperti usaha 

perlengkapan rumah tangga, eceran, furniture, elektronik, alat tulis kantor, 

perlengkapan bayi, material bangunan, dan lain-lain. Perdagangan ini tidak hanya 

memberikan keuntungan pada etnis Tionghoa saja namun juga bagi kelompak 

masyarakat lokal yang dipekerjakan oleh etnis Tionghoa sebagai penjaga usaha 

perdagangan mereka.  

Bapak Ondy selaku etnik Tionghoa yang memiliki usaha Toko eceran 

menyampaikan bahwa: 
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“Dalam kerjasama seperti ini, saya selaku pemiliki toko yang 
mempekerjakan beberapa orang dari etnik Bugis itu sebenarnya ada hak 
dan kewajiban yang harus kita penuhi. Di sini kita tunjukkan ki perananta 
masing-masing. Seperti contohnya saya, sebagai pemilik toko jadi sumber 
daya utama saya itu adalah modal. Karena dengan modal, saya dapat 
merekrut pekerja yang harus bisa jujur, dapat dipercaya. Sementara 
pekerja, dia punya sumber daya berupa tenaga, kejujuran dan loyalitas. 
Karena dengan begitu kita sebagai pemilik toko dapat memberikan 
kepercayaan kepada pekerja dan Alhamdulillah saya punya orang yang 
seperti yang saya pekerjakan.”50 

 
Melalui kerjasama yang saling menguntungkan seperti ini, etnik Tionghoa 

dan Bugis dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

bersama di Kabupaten Soppeng. Dengan membangun jaringan bisnis yang inklusif 

dan saling mendukung terus menerus, kedua etnik dapat memperkuat hubungan 

sosial dan ekonomi di Kabupaten Soppeng. 

Kesimpulan yang dapat di sampaikan oleh penulis mengenai potensi yang 

dimilki oleh etnik Tionghoa dan Bugis di Soppeng dalam memelihara komunikasi 

adalah Sikap saling menghormati antara etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten 

Soppeng memiliki dampak yang signifikan dalam memelihara komunikasi yang 

baik di antara keduanya. Hal ini tercermin dalam kesadaran mereka akan 

pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap budaya, tradisi, dan keyakinan 

masing-masing. Kedua etnik ini telah berhasil menjalin komunikasi yang baik 

karena mereka mampu melihat perbedaan sebagai kekayaan dan memahami 

bahwa keragaman merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Adanya 

                                                           
50Ondy (42 Tahun), Anggota Etnik Tionghoa, Wawancara, Soppeng, 3 November 2023 
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rasa empati yang tinggi juga memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan 

antara kedua kelompok, karena hal ini membuat mereka untuk merasakan dan 

memahami perspektif serta kebutuhan satu sama lain. 

Selain itu, keberadaan sikap saling menghargai dan toleransi ini membuat 

etnik Tionghoa dan Bugis mampu untuk hidup berdampingan dalam lingkungan 

yang sama dengan harmoni dan damai. Mereka belajar untuk saling mendukung 

dan bekerja sama dalam membangun komunitas yang inklusif, di mana setiap 

individu dihargai dan dihormati tanpa memandang latar belakang etnik atau 

kepercayaan agama. Dengan mempertahankan rasa toleransi yang tinggi, kedua 

etnik ini tidak hanya memperkuat hubungan antar sesama, tetapi juga 

menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua orang yang 

tinggal di Kabupaten Soppeng. Dengan demikian, sikap saling menghargai dan 

toleransi ini merupakan landasan yang kokoh dalam menciptakan harmoni dan 

keragaman di tengah-tengah masyarakat yang multicultural khususnya di 

Kabupaten Soppeng. 



 

107 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian bab sebelumnya terkait pembahasan temuan 

penelitian mengenai komunikasi antar etnik Tionghoa dan Bugis di Kabupaten 

Soppeng, maka dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk dan proses komunikasi antar etnik Tionghoa dan Bugis di 

Kabupaten Soppeng melibatkan beberapa unsur dalam proses komunikasi 

yang berlangsung di antara kedua etnik yaitu bahasa, 

kepercayaan/keagamaan, dan kesenian. Sedangkan untuk bentuk 

komunikasi yang berlangsung di antara kedua etnik ada dua bentuk yaitu 

komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. 

2. Potensi yang dimiliki dalam memelihara komunikasi antar etnik Tionghoa 

dan Bugis di Kabupaten Soppeng ada tiga yaitu kekayaan budaya, dimana 

kedua etnik tersebut menjadikan hal ini landasan yang kuat untuk tetap 

menjaga keragaman dengan saling memahami dan menghargai 

kebudayaan masing-masing. Kedua tradisi religious. selain keberagaman 

budaya, toleransi dan penghargaan terhadap keyakinan masing-masing 

menjadi potensi yang dimiliki oleh etnik Tionghoa dan Bugis yang masih 

dijaga. Kedua etnik ini memelihara komunikasi yang baik dengan 

menghormati ritual dan perayaan agama satu sama lain. Dan yang terakhir 

adalah kerjasama ekonomi. Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa 

kerjasama yang saling menguntungkan antara etnik Tionghoa dan 

masyarakat lokal khususnya etnik Bugis seperti halnya dalam bentuk 

kerjasama ekonomi khususnya dalam bidang perdagangan yang terdapat 

di pusat kota Watansoppeng. 
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B. Implikasi Penelitian 

Cara etnik bugis dan etnik tionghoa berkomunikasi dengan baik 

sehingga bisa beradaptasi di lingkungan yang sama menjadikan saling 

mengahargai, menjunjung tinggi nilai toleransi dan mempelajari budaya 

sekitar. Adapun saran dari penulis agar komukasi yang baik bisa menjadikan 

lingkungan antara etnik bugis dan etnik tionghoa dapat terjaga hinga puluhan 

bahkan ratusan tahun kedepan dengan tidak melupakan unsur-unsur budaya 

yang dimiliki masing-masing. Proses komunikasi antara etnik Tionghoa dan 

etnik Bugis yang efektif agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan, begitupun 

dengan kondisi harmonis dan rukun dijaga seterusnya agar tidak 

menimbulkan konflik atau perselisihan di dalam lingkungan bermasyarakat. 
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