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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

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

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di 
bawah) 
 

 خ
 

kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
żal 
 

ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di 
bawah) 
 

 ض
 

ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di 
bawah) 
 

 ط
 

ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di 
bawah) 
 

 ع
 

‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

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

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

dengan tanda apostrof (’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 ḍammah 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 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـ ىَ 

 fatḥah dan wau au u dan u ـ وَ 

 Contoh: 

يْفَِ 
َ
 kaifa : ك

وْلَِ 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥahَdan alif atau yā’ ā a dan garis di atas ...َ َاَ|َ...َ َىَ

ىَ  kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ـــــ ـ

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـ وَ

 Contoh: 

ِ
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمَِ

 qīla : قِيْلَِ 

ِ
ُ
 yamūtu : يَمُوْت

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 
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hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الِِ
َ
ف
ْ
ط
َ
ِاُلأ

ُ
ة
َ
 rauḍah al-aṭfāl : رَوْض

ِ
ُ
ة
َ
اضِل

َ
ف
ْ
ل
َ
ِاُ
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
ل
َ
 al-madīnah al-fāḍilah : ا

ِ
ُ
مَة
ْ
حِك

ْ
ل
َ
 al-ḥikmah : ا

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ِ
َ
نا  rabbanā : رَبَّ

ِ
َ
يْنا جَّ

َ
 najjainā : ن

حَقِ 
ْ
ل
َ
 al-ḥaqq : ا

مَِ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و ِ
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

kasrah (ِّـى ِـ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 
 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِِ 
 ِ
 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

hurufِِال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُِ
َّ
لش
َ
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا
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ِ
ُ
ة
َ
زَل
ْ
ل لزَّ
َ
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

ِ
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
 al-falsafah : ا

ِ
ُ
د
َ
بِلا
ْ
ل
َ
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

ِ
َ
مُرُوْن

ْ
أ
َ
 ta’murūna : ت

ِ
ُ
وْع
َّ
لن
َ
 al-naw‘u : ا

ءِ  ْ ي
َ  syai’un : ش 

ِ
ُ
مِرْت

ُ
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (ُِالل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lain-

nya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. Contoh: 

   billāh بِاللِِ  dīnullāh دِيْنُِاللِِ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ِرَحْمَةِِاللِِ ْ ي ِ
مِْف 

ُ
 hum fī raḥmatillāh =  ه

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 
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dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

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

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

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

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

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

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

Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 
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l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK 

Nama : Ade Armayani 

NIM : 50700120071 

Judul : Atribusi Komunikasi Pada Kestabilan Emosional Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin 

 
Penelitian ini berfokus deskripsi atribusi komunikasi dan kestabilan 

emosional mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan praktik komunikasi dan 
atribusi komunikasi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya.  

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
fenomenologi untuk mengumpulkan data dari informan. Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan dalam empat tahap, yaitu: pengumpulan data, 
penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Praktik komunikasi 
interpersonal di kalangan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Hasanuddin Tahun Ajaran 2023/2024 berperan krusial dalam berbagi 
perasaan, menerima dukungan sosial, dan menjaga kestabilan emosional. 
Mahasiswa memanfaatkan komunikasi sebagai alat untuk terhubung satu 
sama lain, memberikan respons, dan berdiskusi secara terbuka mengenai 
perasaan dan masalah yang dihadapi. Hal ini menegaskan pentingnya 
komunikasi yang efektif dalam mendukung proses adaptasi dan kestabilan 
emosional mahasiswa baru di lingkungan akademik. Atribusi komunikasi 
berkaitan dengan tindakan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Hasanuddin Tahun Ajaran 2023/2024 dalam pengembilan keputusan, 
perubahan karakter, konsistensi perilaku, dan kestabilan emosional yang di 
latar belakangi oleh faktor internal maupun eksternal. Dengan demikian, 
pemahaman akan atribusi dalam konteks komunikasi membantu mahasiswa 
dalam mengetahui alasan kestabilan emosional dalam menghadapi berbagai 
situasi kehidupan.  

Implikasi penelitian pada studi ini adalah:1) Mahasiswa diharapkan 
bisa berkomunikasi secara terbuka untuk menyampaikan perasaan dan 
mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dengan begitu, 
mereka dapat menyelesaikan konflik dan menjaga keseimbangan emosional 
mereka. Dengan lebih leluasa dalam merespons dan terbuka dalam 
berkomunikasi, mahasiswa dapat membangun hubungan yang positif dengan 
lingkungan sekitar, yang tentunya mendukung pertumbuhan dan 
kesejahteraan pribadi. 2) Diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan 
keterbukaan dalam berkomunikasi dengan orang terdekat mereka untuk 
menjaga kestabilan emosional. Penting juga untuk meningkatkan inisiatif 
pendukung kesehatan mental guna mencegah risiko pikiran merugikan 
seperti depresi atau bunuh diri.  



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi adalah bagian paling penting dalam aktivitas sehari-hari. 

Para ahli menyebutkan bahwa manusia mengalokasikan lebih dari 80% 

waktu mereka untuk berkomunikasi. Dengan tersampaikannya informasi 

akan terbangun pemahaman dan pengertian antara dua belah pihak, 

khususnya jika informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal penting.1 

Komunikasi adalah pondasi utama dalam setiap interaksi manusia. Ini 

tidak hanya memungkinkan pertukaran informasi, tetapi juga memungkinkan 

seseorang untuk memahami dan dipahami oleh orang lain. Dalam konteks 

personal, komunikasi yang efektif memungkinkan seseorang untuk 

membangun hubungan yang sehat dan erat dengan orang-orang di sekitar. 

Hal ini membantu untuk saling mendukung, mengatasi konflik, dan 

merayakan keberhasilan bersama. Di tempat kerja, komunikasi yang baik 

sangat penting untuk kesuksesan tim dan organisasi secara keseluruhan. 

Dengan berkomunikasi dengan jelas dan terbuka, kita dapat menghindari 

kebingungan, mendorong kolaborasi yang produktif, dan memastikan bahwa 

tujuan bersama dicapai. 

Selain itu, komunikasi juga merupakan kunci untuk mengatasi 

perbedaan dan konflik. Dalam situasi yang kompleks atau sensitif, 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan bijak dan empati dapat membantu 

mengurangi ketegangan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik antara 

 

1 Puput Citra Yulia, dkk, Pengaruh Komunikasi Interpersonal Mahasiswa dan Dosen 
Pembibing Skripsi Terhadap Gejala Stres Mahasiswa dalam Menyusun Skripsi, vol 2, jurnal 
professional, 2015, hal 61 
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pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif juga memainkan peran 

penting dalam mengembangkan pemimpin yang baik. Seorang pemimpin 

yang mampu berkomunikasi dengan jelas dan meyakinkan dapat 

menginspirasi orang lain, mengarahkan tim menuju visi bersama, dan 

memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan 

demikian, penting untuk menghargai dan memperhatikan pentingnya 

komunikasi dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu dalam hubungan 

pribadi, profesional, maupun sosial. 

Salah satu contoh penerapan komunikasi interpersonal dalam dunia 

pendidikan yaitu yang terjadi pada Fakultas Ilmu Budaya di Universitas 

Hasanuddin antara mahasiswa baru dengan lingkungan yang baru yaitu 

dunia perkuliahan.  

Komunikasi yang penting dalam kerangka interpersonal, baik itu 

dukungan materil maupun moral. Banyak mahasiswa baru yang di rasa belum 

berani mengadu ataupun menceritakan apa yang seseorang alami kepada 

setiap orang yang berada di dekatnya. Seseorang juga mengharapkan 

dukungan dan penerimaan dari orang lain yang disebabkan karena proses 

pertumbuhan mereka menjadi dewasa. Bersamaan dengan menjalani 

perkuliahan, mahasiswa baru terus melakukan komunikasi dengan baik 

untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang disekitarnya. 

Proses penyesuaian diri saat di perguruan tinggi mengacu pada 

interaksi multidimensi antara individu dan lingkungannya bertujuan untuk 

merekonsiliasi tuntutan dan kebutuhan. Koreksi kuliah di tahun pertama 

sesuatu yang penting untuk dilakukan karena mempengaruhi kinerja 

akademik, retensi, self-efficacy, kesejahteraan psikologis dan keadaan 

emosional mahasiswa baru.  
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Sifat emosional senantiasa berkaitan dengan kehidupan seseorang 

sehari-hari. Hal ini disesuaikan pada penjelasan Chaplin. Menurut Chaplin, 

ada perasaan perubahan perilaku yang biasanya bermanifestasi sebagai 

pembalikan dan penarikan. ini dikarenakan adanya rangsangan dalam 

kondisi tertentu.  Menurutnya, emosi juga terbagi menjadi dua, yakni emosi 

positif dan negatif. Emosi positif adalah emosi yang baik seperti kegembiraan, 

senang dan lain-lain. Sedangkan emosi negatif adalah emosi yang dinilai 

buruk seperti marah, kecewa, cemas, dan lain-lain.2 

Kestabilan emosi seseorang tercermin dari kemampuannya 

menyelesaikan situasi dengan tenang, pikiran terbuka, pengendalian diri dan 

realistis. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang mempengaruhi respons 

emosional, seperti kondisi fisik, keadaan dasar individu, dan konteks spesifik 

saat itu, menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana orang bereaksi 

dan mengelola emosinya. 

Seseorang  dengan kestabilan emosi adalah orang yang dapat bersikap 

tenang, terbuka, memiliki pengendalian diri yang baik, dan realistis dalam 

situasi tertentu. Kemampuan tersebut tidak hanya mencerminkan reaksi 

mereka terhadap kejadian sehari-hari, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor yang mengatur dinamika emosi. Faktor tersebut antara lain adalah 

kondisi fisik seseorang, dimana kesehatan fisik yang buruk dapat 

mempengaruhi keseimbangan mental seseorang. Selain itu, keadaan dasar 

individu juga penting, yang berkaitan dengan aspek psikologis yang 

membentuk responnya terhadap rangsangan lingkungan. Ringkasnya, 

 

2Restu Nur Wana, self-efficacy dalam menjaga kestabilan emosi mahasiswa bimbingan 
konseling islam universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember pada masa penyusunan 
skripsi,(Jember:2022),hlm 6 
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kestabilan emosi seseorang sangat dipengaruhi oleh struktur kepribadiannya 

yang kompleks dan keadaan saat ini, yang mempengaruhi cara individu 

menafsirkan dan bereaksi terhadap berbagai situasi kehidupan.3 

Dalam konteks komunikasi interpersonal, penting untuk 

mempertimbangkan kerahasiaan dan jaminan keamanan informasi yang 

dibagikan. Baik melalui interaksi tatap muka maupun daring, seseorang 

memberikan gambaran tentang diri dan keadaannya, memungkinkan orang 

lain memahami keadaan emosi dengan lebih baik. Keterbukaan ini tidak 

hanya membantu individu mengendalikan diri dan merasa diperhatikan, 

tetapi juga memungkinkan mereka untuk memahami dan merespons emosi 

orang lain dengan lebih baik, sehingga menciptakan suasana di mana pikiran, 

perasaan, dan keinginan orang lain dihargai dengan tepat. 

Adanya beberapa peristiwa tragis seperti kasus bunuh diri yang 

seringkali menjadi berita utama di media sosial, seperti Instagram, TikTok, 

bahkan liputan televisi, menjadi bukti nyata akan kebutuhan mendesak akan 

dukungan emosional, terutama di kalangan mahasiswa semester 2, yang 

sering disebut sebagai MABA (Mahasiswa Baru). Kondisi emosional yang 

tidak stabil dan kurangnya wadah untuk berbagi pikiran dapat menjadi 

pemicu yang mengarahkan mereka pada pilihan tragis untuk mengakhiri 

hidupnya sendiri. 

Salah satu contoh kasus bunuh diri yang terjadi ini yang telah 

diberitakan oleh Tribunnews Makassar: mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya 

semester II Universitas Hasanuddin yang di temukan gantung diri di salah 

 

3 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta : 1989) hlm 140-14 
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satu rumah tidak berpenghuni Jl. Biring Romang no. 8. Adapun dugaan 

penyebabnya ialah adanya tekanan yang mengganggunya.4 

Melalui kasus tersebut dapat  dilihat bahwa mengendalikan rasa 

emosional yang berlebih sangat sulit. Untuk mengontrol perasaan emosional 

agar tidak merugikan diri kita sendiri bukanlah perkara yang mudah untuk 

ditangani sendirian.  

Selain dari penjelasan yang peneliti kemukakan sebelumnya, 

mahasiswa baru juga membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya 

baik itu keluarga maupun teman-teman yang ada pada Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Hasanuddin. Karena meskipun dalam komunikasi terdapat 

respon positif yang diterima dari orang lain ataupun orang terdekat, 

pencarian arti sesungguhnya dilakukan melalui proses atribusi dengan 

melakukan pengukuran arti yang dibangun dari setiap respon, baik itu 

respon positif ataupun negatif. Dalam proses atribusi yang menjadi dasar 

pemahaman serta tekad yang signifikan pengaruhnya bagi mahasiswa baru. 

Tingginya tingkat kecemasan dan tekanan yang dialami mahasiswa 

baru seringkali tidak berbeda dengan yang dialami mahasiswa tingkat akhir. 

Bahkan, di tahun terakhirnya pun, mahasiswa kerap menghadapi tekanan 

serupa. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan akademik dan sosial yang 

kompleks dapat mempengaruhi siswa di berbagai tingkat pendidikan. Selain 

itu, individu dengan kepribadian introvert juga merasakan tekanan 

tambahan, terutama ketika sibuk di lingkungan yang penuh dengan interaksi 

sosial yang intens. Kondisi ini bisa membuat mereka kewalahan dan 

membutuhkan waktu untuk menata kembali energi dan ruang pribadinya.. 

 
4 Tribunmakassar.com 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk  

melakukan penselitian di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. 

Kajian ini dianggap penting karena masih kurangnya penelitian yang 

mengkaji hubungan antara atribusi dalam komunikasi dengan kestabilan 

emosi mahasiswa, khususnya dalam konteks fakultas ini. Para peneliti 

memfokuskan penelitiannya untuk memahami bagaimana alokasi interaksi 

komunikatif dapat mempengaruhi keseimbangan emosional siswa dan 

memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka.. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus. 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah atribusi dan  kestabilan emosional dalam 

praktik komunikasi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Hasanuddin.  

2. Deskripsi Fokus 

Atribusi adalah upaya mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Hasanuddin Tahun Ajaran 2023/2024 untuk  memahami 

penyebab perilaku diri sendiri dan orang lain. Atribusi dalam penelitian ini di 

identifikasi melalui komunikasi interpersonal dalam mengelolah kestabilan 

emosional mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.  

Kestabilan emosional ialah keadaan emosi yang stabil, tidak sedang 

stress secara berlebihan dan juga mampu mengontrol diri dari hal-hal buruk 

dari lingkungan yang menjadi suatu tekanan. Dalam hal ini, kestabilan 

emosional mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin di masa 

semester 2. 
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C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti melihat bahwa 

mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin memiliki 

kestabilan mental yang berbeda-beda tiap orangnya, yang dimana hal ini juga 

akan mempengaruhi tekanan emosional dan kestabilan emosi tiap 

mahasiswa. Dengan ini, maka peneliti akan merumuskan sebagai berikut: 

1.  Bagaimana praktik komunikasi interpersonal dalam proses menjaga 

kestabilan emosi mahaiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Hasanuddin? 

2. Bagaimana atribusi dalam komunikasi interpersonal mahasiswa 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin ? 

D. Kajian Pustaka 

Adapun beberapa penelitian serupa dengan penelitian peneliti untuk 

di jadikan suatu acuan perbandingan dalam penelitian saat ini dan penelitian 

sebelumnya. Berikut beberapa penelitian serupa:   

1. Penelitian yang diteliti oleh Mohammad Febrianto jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Penelitian ini, berjudul “Atribusi dalam Pengembangan Hubungan dan 

Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Guru dengan Siswa Anak 

Berkebutuhan Khusus di Pendidikan Anak Usia Dini Cempaka”.  Dalam 

penelitian ini mengungkapkan bahwa perilaku yang ditampakkan oleh 

anak berkebutuhan khusus memang beragam setiap harinya seperti 

yang telah terjadi di PAUD Cempaka.5 persamaan penelitian ini dengan 

 
  5 Mohammad Febrianto, Atribusi dalam Pengembangan Hubungandan 

Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Guru dengan Siswa Anak Berkebutuhan Khusus di 
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skripsi Mohammad Febrianto adalah hal yang di teliti juga merupakan 

atribusi yang berhubungan dengan komunikasi. Adapun perbedaannya, 

adalah objek yang diteliti pada penelitian ini menggunakan mahasiswa 

baru sebagai objek sedangkan, pada skripsi ini memfokuskan ke anak 

PAUD berkebutuhan khusus. 

E. Penelitian yang di teliti oleh Muh. Ridwan S Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini berjudul “ 

Atribusi siswa SMA Negeri 8 Makassar dalam media sosial instagram” .  

Dalam penelitian ini mengatakan bahwa Akun media sosial Instagram 

siswa SMA Negeri 8 Makassar tersebut adalah  Penyebab situasi (orang 

dipengaruhi oleh lingkungan), yaitu. adanya karena manusia melakukan 

sesuatu untuk lingkungan, termasuk memilih subjek posting, maka ada 

pengaruh pribadi (keinginan untuk mempengaruhi sesuatu yang pribadi) 

yang mempengaruhi orang lain melalui perilaku kita termasuk reposting 

dan akhirnya memiliki keinginan (desire to do sesuatu) adalah melakukan 

apa yang ingin dilakukan.6 persamaan penelitian ini dengan skripsi 

tersebut ialah penggunaan metode atau jenis penelitian yakni kualitatif, 

serta teori atribusi yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu studi 

pada penelitian ini ialah kestabilan emosional sedangkan pada skripsi ini 

ialah media sosial instagram. 

F. Penelitian yang diteliti Annisa Umi Latifah jurusan psikologi Universitas 

Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini berjudul “Hubungan 

antara Dukungan Sosial dengan Tingkat Stres pada Mahasiswa yang 

 
Pendidikan Anak Usia Dini Cempaka, (Jakarta : 2019), Universitas Islam  Negeri Syarif 

Hidayatullah  jakarta. 

   6 Muh. Ridwan S, Atribusi siswa SMA Negeri 8 Makassar dalam media sosial 

instagram, (Gowa : 2016), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
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Mengerjakan Skripsi di UIN Walisongo Semarang”   Dalam skripsinya 

penelitian ini menyatakan bahwa semakin rendah dukungan sosial maka 

semakin tinggi terhadap stress yang diderita. Begitupula sebaliknya 

semakin tinggi dukungan sosial terhadap stress maka semakin rendah 

stress yang dirasakan, Karena tingginya tuntutan kegiatan akademik pada 

masa remaja, dukungan sosial  salah satunya bagian penting dalam 

menangani remaja dengan stres akademik, sering remaja pengalaman 

sebagai akibat dari krisis akademik  yang menambah stres berkelanjutan 

mereka.  Persamaan pada penelitian ini ialah tentang bagaimana cara 

dalam  menghadapi tekanan stress7 

 

 

 

 

  

 
  7 Annisa Umi Latifah, Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Tingkat Stres 

pada Mahasiswa yang Mengerjakan Skripsi di UIN Walisongo Semarang, (Semarang 
:2022), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 
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Tabel 1.1 

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Peneliti 

 

Sumber:  

Olahan data peneliti 2024 

 

Nama Peneliti dan 
Judul Penelitian 

Perbedaan Persamaan 
penelitian 

Peneliti 
terdahulu 

Penelitian 
peneliti 

Mohammad Febrianto 

“Atribusi dalam 
Pengembangan 
Hubungandan 
Efektivitas Komunikasi 
Antarpribadi Guru 
dengan Siswa Anak 
Berkebutuhan Khusus 
di Pendidikan Anak 
Usia Dini Cempaka” 

penelitian ini 
mengungkapka
n bahwa 
perilaku yang 
ditampakkan 
oleh anak 
berkebutuhan 
khusus yang 
telah terjadi di 
PAUD Cempaka. 

atribusi 
komunikasi 
kestabilan 
emosional 
mahasiswa  

persam
aan penelitian 
ini dengan 
skripsi Vera 
Anggela 
Larasati Salim 
ialah hal yang 
di teliti juga 
merupakan 
kestabilan 
emosional 
mahasiswa. 

Muh. Ridwan S. Indra 

“ Atribusi siswa SMA 
Negeri 8 Makassar 
dalam media sosial 
instagram” 

Penelitian ini 
berfokus pada 
pengaruh 
instagram 
terhadap 
perilaku.  

Mengenai 
perilaku 
mahasiswa 
dalam 
menjaga 
kestabilan 
emosional 

Sama dalam 
penggunaan 
metode 
kualitatif dan 
teori.  

Annisa Umi Latifah 

“Hubungan antara 
Dukungan Sosial 
dengan Tingkat Stres 
pada Mahasiswa yang 
Mengerjakan Skripsi di 
UIN Walisongo 
Semarang” 

Dukungan 
sosial pada 
tingkat stres 
ataupun 
kestabilan 
emosional 

 
Atribusi 
kestabilan 
emosional 
mahasiswa 
baru. 

Persam
aan pada 
penelitian ini 
ialah tentang 
bagaimana 
cara dalam  
menghadapi 
tekanan stress. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan pertanyaan penelitian dalam bentuk rumusan masalah 

maka, penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk mendeskripsikan praktik komunikasi interpersonal pada 

mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya dalam mempertahankan kestabilan 

emosi. 

b. Untuk mendeskripsikan atribusi dalam komunikasi mahasiswa baru 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin  

H. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoretis: 

Untuk memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran  bagi  

pengembangan  ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Komunikasi. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai  sumbangan dalam suatu pemikiran  dan  pertimbangan  bagi  

seluruh  mahasiswa 

2) Fakultas  Dakwah  dan  Komunikasi dalam  menerapkan Teori Atribusi 

dalam kestabilan emosi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Praktik Komunikasi Interpersonal Mahasiswa 

Komunikasi interpersonal sering kali melibatkan interaksi tatap muka 

antara individu, di mana setiap peserta mempengaruhi persepsi satu sama 

lain. Salah satu bentuk spesifik komunikasi interpersonal adalah komunikasi 

diadik, yang terjadi secara langsung antara satu orang dengan satu atau dua 

orang lainnya. Pengertian komunikasi sering kali melibatkan penilaian 

normatif, termasuk aspek-aspek seperti keberhasilan, efektivitas, atau 

kepentingan; beberapa definisi mungkin tidak mencakup penilaian yang 

lengkap. 

Frekuensi komunikasi interpersonal dapat menunjukkan seberapa 

besar perhatian seseorang terhadap lawan bicaranya. Semakin sering 

interaksi berlangsung, semakin besar perhatian yang diberikan; sebaliknya, 

semakin jarang komunikasi terjadi, semakin kecil perhatian yang diberikan. 

Komunikasi interpersonal dapat dianggap sebagai perkembangan dari 

komunikasi impersonal menuju komunikasi yang lebih pribadi atau intim. 

Oleh karena itu, kedalaman dan keluasan informasi yang dikomunikasikan 

dipengaruhi oleh derajat hubungan interpersonal, memudahkan perubahan 

sikap. 

Selain itu, komunikasi interpersonal sering digunakan sebagai metode 

efektif dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya, baik 

dalam konteks profesional seperti antara dokter dan pasien, dosen dan 

mahasiswa, maupun dalam situasi lain yang memerlukan penyelesaian 

masalah secara langsung. 
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Richard L. Weaver II adalah seorang ahli komunikasi yang terkenal 

dengan kontribusinya dalam memahami komunikasi interpersonal. Dalam 

karya-karyanya, Weaver banyak membahas tentang sifat dan karakteristik 

komunikasi interpersonal. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari 

komunikasi interpersonal menurut pandangan Weaver: 

a. Interaksi Langsung: Komunikasi interpersonal melibatkan interaksi 

langsung antara individu. Ini berarti bahwa komunikasi 

berlangsung dalam konteks tatap muka atau melalui saluran 

komunikasi yang memungkinkan umpan balik langsung. 

b. Keterlibatan Emosional: Dalam komunikasi interpersonal, ada 

keterlibatan emosional yang signifikan. Individu tidak hanya 

berkomunikasi secara kognitif tetapi juga secara emosional, yang 

mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan dipahami. 

c. Pengaruh Konteks: Konteks di mana komunikasi terjadi memainkan 

peran penting. Aspek seperti budaya, situasi sosial, dan hubungan 

antara peserta komunikasi mempengaruhi bagaimana pesan 

dikirim dan diterima. 

d. Proses Berkelanjutan: Komunikasi interpersonal adalah proses 

yang berkelanjutan dan dinamis. Itu tidak terjadi dalam isolasi 

tetapi sebagai bagian dari hubungan yang terus berkembang. 

e. Pengembangan Hubungan: Melalui komunikasi interpersonal, 

hubungan antara individu berkembang. Proses komunikasi ini 

membantu membangun, memperkuat, atau bahkan merusak 

hubungan yang ada. 

f. Umpan Balik: Umpan balik adalah aspek penting dari komunikasi 

interpersonal. Individu memberikan umpan balik kepada satu sama 
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lain, yang memungkinkan penyesuaian dan perbaikan dalam proses 

komunikasi. 

g. Kemampuan Beradaptasi: Komunikasi interpersonal memerlukan 

kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan 

individu. Fleksibilitas dalam komunikasi memungkinkan individu 

untuk menyesuaikan pesan mereka sesuai dengan kebutuhan dan 

reaksi penerima. 

h. Keberagaman Metode: Komunikasi interpersonal bisa dilakukan 

dengan berbagai metode, termasuk verbal dan non-verbal. Aspek 

non-verbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah seringkali 

sama pentingnya dengan kata-kata yang diucapkan. 

 

Weaver II menekankan pentingnya memahami komunikasi 

interpersonal sebagai proses yang kompleks dan terintegrasi yang 

melibatkan banyak faktor dan dinamika. Ini bukan hanya tentang 

mengirimkan pesan, tetapi juga tentang membangun hubungan dan 

mempengaruhi satu sama lain secara mendalam.1 

 Dalam praktik komunikasi interpersonal memiliki beberapa 

penambahan teori-teori yang berkaitan dengan teori pertukaran sosial 

menyoroti bahwa komunikasi dan hubungan interpersonal didasarkan pada 

evaluasi rasional terhadap keuntungan dan kerugian. Individu secara aktif 

mengevaluasi potensi manfaat dan kerugian dari interaksi mereka, yang 

mempengaruhi keputusan mereka untuk melanjutkan atau menghentikan 

hubungan. Sementara itu, teori kebutuhan maslow menunjukkan bahwa 

 

1 Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem, Teori Komunikasi Antarpribadi. Ed. 
1.Cet. 1.( Jakarta: 2011), hlm 15-18 



15 

 

komunikasi sering kali dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan manusia, dari 

kebutuhan fisiologis dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri, mempengaruhi 

cara individu berinteraksi dan mengungkapkan diri. 

Penetapan kode menekankan pentingnya pemilihan dan penggunaan 

kode komunikasi yang tepat, termasuk bahasa dan sinyal nonverbal, untuk 

memastikan pesan yang dikirim dan diterima secara akurat. Persepsi Sosial 

membahas bagaimana individu membentuk pandangan tentang orang lain 

melalui interpretasi dan penilaian perilaku mereka, yang dapat 

mempengaruhi interaksi sosial. Selanjutnya, interaksi sosial melihat 

bagaimana identitas individu dibentuk dan dipengaruhi melalui peran sosial 

yang dimainkan dalam berbagai konteks interaksi. 

Teori pengelolaan kesan menjelaskan upaya individu dalam mengelola 

cara mereka dipersepsikan oleh orang lain melalui strategi presentasi diri, 

sementara teori penyesuaian menyoroti bagaimana individu menyesuaikan 

gaya komunikasi mereka sesuai dengan konteks dan audiens untuk 

memenuhi kebutuhan dan harapan. Terakhir, teori keterampilan komunikasi 

menekankan pentingnya keterampilan seperti mendengarkan aktif dan 

empati dalam membangun hubungan yang sehat, serta menyelesaikan konflik 

secara efektif. Relasional Dialektika memberikan perspektif tentang 

ketegangan yang muncul dalam hubungan interpersonal antara pola 

bertentangan, seperti kedekatan versus kemandirian, dan bagaimana 

komunikasi berperan dalam mengelola ketegangan ini. Keseluruhan teori-

teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami 

dan meningkatkan praktik komunikasi interpersonal. 

Ada beberapa hambatan dalam komunikasi interpersonal 

sebagaimana menurut suranto (2011), yaitu:  
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a. Hambatan mekanik, ialah suatu hambatan yang muncul 

disebabkan adanya gangguan pada saluran media komunikasi yang 

digunakan. 

b. Hambatan semantik, ialah hambatan yang sering kali terjadi dalam 

tahapan pada proses komunikasi ini dikarenakan hambatan ini 

berkisar dengan apa yang dikomunikasikan dan akan disampaikan 

pada tahap-tahap komunikasi. Sebuah pesan memiliki arti yang 

berbeda bagi seseorang dalam konteksnya berbeda, hal ini 

disebabkan oleh gangguan komunikasi karena salah paham. 

c. Hambatan manusiawi, semua permasalahan yang paling semu 

dalam proses komunikasi adalah masalah yang timbul karena 

berasal dari dalam diri.2 

Cara komunikasi dua orang mencakup hampir semua komunikasi 

informal dan kegembiraan, percakapan sehari-hari yang kita lakukan  saat  

bangun di pagi hari sampai kita kembali ke tempat tidur. Komunikasi dyadic 

juga  komunikasi yang meliputi hubungan  manusia yang paling dekat, seperti 

komunikasi interpersonal dua orang yang saling mencintai. 

Studi komunikasi interpersonal bergeser dari isi pesan kepada aspek 

rasional, aspek rasional adalah yang menjadi unit analisis dari komunikasi 

interpersonal. Dari segi psikologi komunikasi, kita dapat menyatakan bahwa 

makin baik hubungan interpersonal, makin terbuka orang untuk 

mengungkapkan dirinya, makin cermat persepsinya tentang orang lain dan 

 

2 Eva Patriana, Komunikasi Interpersonal Yang Berlangsung Antara Pembimbing 
Kemasyarakatan Dan Keluarga Anak Pelaku Pidana Di Bapas Surakarta, (Solo :2014) hlm 206 
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persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung 

diantara komunikan. 

Dalam penelitian ini, komunikasi interpersonal antara peneliti dan 

mahasiswa baru  Fakultas Ilmu Budaya UNHAS tidak hanya memungkinkan 

terjadinya pertukaran informasi secara langsung, namun juga memfasilitasi 

proses pembentukan hubungan yang mendalam dan berkelanjutan. 

 Dalam konteks ini, komunikasi interpersonal menjadi jembatan bagi 

mahasiswa baru untuk lebih memahami tantangan dan kebutuhan pribadinya 

dalam beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial barunya. 

Misalnya, melalui komunikasi tatap muka yang berkelanjutan, peneliti dapat 

memberikan dukungan pribadi dan akademis yang mereka butuhkan kepada 

mahasiswa baru dan menanggapi komentar dan pertanyaan mereka secara 

tepat waktu. 

 Proses ini tidak hanya mengoptimalkan pengalaman belajar 

mahasiswa, namun juga memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap 

lingkungan akademik universitas. Demikian pula komunikasi interpersonal 

dalam  keluarga juga berperan penting dalam membangun ikatan emosional 

yang kuat dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan keluarga sehari-hari. 

 Melalui komunikasi yang terbuka dan penuh pengertian,  keluarga 

dapat saling mendukung, menyelesaikan konflik, dan membangun landasan 

yang kuat untuk pertumbuhan keluarga individu dan kolektif. 

 Secara keseluruhan, komunikasi antarpribadi, baik akademis maupun 

pribadi, tidak hanya berfungsi sebagai alat  pertukaran informasi, namun juga 

sebagai bentuk hubungan  bermakna dan mendalam yang memperkaya 

pengalaman hidup individu dan memperkuat jaringan sosial dan dukungan di 

komunitas yang lebih luas juga berfungsi sebagai sarana membangun besar. 
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B. Atribusi Dalam Komunikasi 

Berdasarkan karya Muzafer Sherif dan rekannya, teori penilaian sosial 

berupaya memprediksi dari cara seseorang dalam mengevaluasi pesan 

seorang lainnya dan  evaluasi tersebut dapat memengaruhi sistem 

kepercayaan.3 Adapun teori penilaian sosial ini dalam psikologi komunikasi 

ialah teori atribusi. 

Atribusi  adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan 

karakteristik orang lain dengan melihat pada tindakannya yang tampak. 

Atribusi boleh juga ditujukan pada diri sendiri (self attribution), tetapi di sini 

kita hanya membicarakan atribusi pada orang lain.4 

Atribusi dalam komunikasi interpersonal merujuk pada cara individu 

menjelaskan, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan mengenai perilaku 

diri sendiri maupun orang lain. Dalam psikologi sosial, atribusi menjadi isu 

yang semakin populer dalam beberapa dekade terakhir, sedikit menggeser 

perhatian dari pembentukan dan perubahan sikap. Secara umum, atribusi 

dibagi menjadi dua kategori utama: atribusi kausalitas dan atribusi kejujuran. 

Atribusi kausalitas, seperti yang diteliti oleh Fritz Heider, melibatkan 

identifikasi penyebab di balik perilaku sosial. Heider mengemukakan bahwa 

ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, ia akan menentukan 

terlebih dahulu apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor situasional 

(kausalitas eksternal) atau faktor personal (kausalitas internal). Sementara 

itu, atribusi kejujuran berfokus pada penilaian sejauh mana seseorang 

percaya pada kebenaran dari apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang 

lain. Dengan memahami atribusi, peneliti dan praktisi komunikasi dapat lebih 

 

3 Stephen Little John & Karen A. Foss “teori komunikasi (theories of human 
communication) edisi 9, (jakarta 2014) 

4 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi komunikasi Edisi Revisi, (Bandung : 2018) hlm 115 
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efektif dalam memahami dan menilai dinamika interpersonal serta 

merespons dengan lebih tepat.   

Subjek-subjek eksperimen kemudian disuruh menjelaskan apakah 

konfederat itu mengikuti anjuran karena persuasi yang dilakukan atau karena 

karakteristik orang itu (ia memang ingin menyumbang darah). Kausalitas 

internal ternyata lebih banyak dikenakan pada konfederat berstatus tinggi. 

Yang berstatus rendah dianggap menyumbang karena pengaruh persuasi.5 

Fritz Heider, pendiri teori atribusi, memberikan beberapa alasan 

untuk ini  mendorong orang untuk berperilaku dengan cara tertentu, yaitu:  

1. Keadaan (lingkungan mempengaruhi orang)  

a. adanya pengaruh pribadi (keinginan mempengaruhi seseorang 

secara pribadi)  

b. memiliki kemampuan (kemampuan untuk melakukan sesuatu)  

c. adanya suatu upaya (untuk mencoba melakukan sesuatu)  

d. Anda memiliki keinginan (ingin melakukan sesuatu)  

e. Muncul perasaan (perasaan bahwa Anda menyukai sesuatu)  

f. rasa memiliki (keinginan untuk mendapatkan sesuatu)  

g. Kewajiban (merasa harus melakukan sesuatu)  

h. Diizinkan (dapat melakukan sesuatu).6 

Cara individu dalam mengatasi keraguan dan menciptakan model 

terpadu bervariasi dari individu ke individu. Heider menyebut pola 

perseptual individu sebagai gaya atribusi. Heider mengakui bAahwa keadaan 

yang berbeda bisa mengarah pada interpretasi yang berbeda tergantung pada 

 
5 Morissan, Teori  Komunikasi  Individu  Hingga  Massa,   ( Jakarta  :   2013), hlm 77 
6 Fritz Heider, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa,( Jakarta :2013), hlm 75 
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gaya branding. Misalnya, kamu adalah orang yang  optimis dan bijaksana jika 

kamu positif, kamu akan menghargai karyawan yang aktif sebagai pribadi 

yang ingin memperbaiki dirinya. Tetapi, jika kamu percaya seseorang seperti 

itu dikarenakan memiliki tujuan atau motif tertentu, maka dimensi efektivitas 

atribusi lainnya mulai berinteraksi satu sama lain. 

Atribusi dalam komunikasi merujuk pada proses di mana seseorang 

menjelaskan penyebab perilaku orang lain maupun diri sendiri dalam 

interaksi sosial. Proses ini penting karena memengaruhi bagaimana 

seseorang  membentuk penilaian, membangun hubungan, dan menyelesaikan 

konflik. Atribusi dapat dibagi menjadi dua kategori utama: internal dan 

eksternal. Atribusi internal melibatkan penilaian bahwa perilaku seseorang 

disebabkan oleh faktor-faktor dalam diri seseorang, seperti sifat atau 

karakter, sementara atribusi eksternal menyangkut faktor-faktor di luar 

kendali individu, seperti situasi atau lingkungan. Misalnya, jika seorang 

teman tidak membalas pesan, kita mungkin menganggap mereka tidak peduli 

(atribusi internal) atau menghadapi situasi darurat (atribusi eksternal). 

Cara atribusi mempengaruhi kualitas hubungan interpersonal sangat 

mendalam dan kompleks. Atribusi positif, seperti menganggap kesalahan 

seorang rekan kerja disebabkan oleh beban kerja yang berat atau situasi yang 

menekan, dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan dukungan. Hal ini 

memungkinkan terjalinnya rasa saling pengertian dan empati yang 

mendalam. Sebaliknya, atribusi negatif, seperti menilai keterlambatan 

seseorang sebagai tanda kurangnya dedikasi atau ketidakpedulian, dapat 

memicu ketegangan dan konflik. Bias atribusi, seperti bias atribusi 

fundamental, di mana seseorang cenderung menilai perilaku orang lain 

berdasarkan karakter mereka daripada situasi, atau efek halo, di mana 
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penilaian terhadap satu aspek seseorang mempengaruhi pandangan 

keseluruhan, sering kali mempengaruhi cara menilai perilaku orang lain dan 

diri sendiri. Bias-bias ini bisa mengarah pada penilaian yang tidak akurat, 

yang pada akhirnya memengaruhi cara berkomunikasi dan berinteraksi. 

Untuk meningkatkan kualitas komunikasi, penting untuk menyadari 

bagaimana atribusi mempengaruhi interaksi. Dengan berusaha untuk lebih 

objektif dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang sebelum membuat penilaian, dapat membantu 

mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Pendekatan ini mendukung 

pengembangan hubungan yang lebih sehat dan saling pengertian, 

menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang lebih efektif. 

Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap atribusi dan dampaknya, 

hubungan interpersonal dapat berkembang dengan lebih harmonis dan 

produktif. 

Penelitian ini berfokus pada dorongan masyarakat untuk memahami 

sebab dan akibat di balik berbagai situasi, serta bagaimana atribusi 

masyarakat berkembang ketika menghadapi peristiwa yang tidak terduga 

atau tidak biasa. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti pentingnya peran 

atribusi dalam menghadapi peristiwa negatif atau tidak menyenangkan, yang 

seringkali menjadi titik awal munculnya proses atribusi. Dengan memahami 

bagaimana individu dan kelompok memberikan makna dan penjelasan 

terhadap kejadian-kejadian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap bagaimana proses atribusi dapat mempengaruhi persepsi dan 

respons terhadap situasi sulit, serta bagaimana atribusi tersebut dapat 

mempengaruhi hubungan sosial dan dinamika komunikasi dalam 

masyarakat. 
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C.  Kestabilan Emosi 

Emosi adalah perasaan yang muncul dari dalam diri seseorang ketika 

individu berada dalam keadaan atau kondisi interaksi individu 

menganggapnya penting. Perasaan Ini adalah respons fisiologis yang 

kompleks dan terstruktur kecenderungan untuk bertindak, terbangun oleh 

penilaiannya terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan.  

Selain itu emosi juga adalah perasaan bergejolak yang muncul 

bergetar dan menggerakkan seseorang sehingga terlihat dari luar. Misalnya, 

orang yang  mengalami emosi marah menunjukkan wajahnya ungu, bibir 

gemetar, mata bersinar tajam, tangan menekan dan sebagainya. 

Suatu emosi akan dikatakan mempunyai dinamika apabila emosi yang 

timbul dalam diri seseorang terus-menerus berubah,  dimana komponen 

emosional saling berhubungan  satu  sama lain. Jadi setelah satu komponen 

selesai  menjadi pemicu reaksi emosional, tetapi juga  Hal ini mungkin 

merupakan efek dari komponen lainnya. 

Menurut Wunt dalam Dawis terdapat beberapa macam-macam emosi 

yang dijelaskan sebagai berikut:  

Emosi takut, merupakan emosi darurat yang disebabkan oleh situasi 

yang membahayakan. Manifestasi takut ini dapat tampak dari luar, misalnya 

roman pucat, gemeteran, keluar keringat dingin. 

1. Terkejut, emosi ini terjadi karena apabila seseorang atau kelompok 

menghadapi situasi baru dengan tiba-tiba. Misalnya, anak-anak yang 

sedang duduk lalu membaca surat kabar, lalu mendapatkan berita 

buruk tentang kematian ayahnya, maka yang akan terjadi emosi 

terkejut bercampur sedih. Marah, pada emosi ini sering terjadi karena 
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adanya keinginan seseorang atau individu yang terhalang maupun 

terganggu oleh situasi maupun kondisi lain. 

2. Emosi murung, hal ini sebagai variasi emosi marah. Tertawa atau 

tersenyum tidak tampak, kelihatan suram mukanya, merengut. 

3. Rasa lega, sebagai emosi karena sesuatu yang diingikan dapat tercapai. 

Misalnya, dengan belajar susah payah, dan ternyata dapat lulus ujian. 

Maka hati merasa lega puas, lega senang. 

4. Kecewa, emosi ini terjadi karena keinginan gagal atau tertunda. 

5. Emosi benci, rasa tidak senang kepada orang ini. Gejala muka seram 

tanpa tidak senang.7 

Kestabilan emosi didukung oleh kesehatan fisik yang berhubungan 

dengan kesehatan emosi dan penyesuaian emosi. Stabilitas emosi pada usia 

remaja merupakan keseimbangan dan kemantapan remaja dalam memahami, 

mengendalikan, mengungkapkan, dan menyesuaikan perasaan secara 

mandiri. 

Kestabilan emosi merupakan keadaan emosi seseorang yang bila 

mendapat rangsangan-rangsangan emosional dari luar tidak menunjukkan 

gangguan emosional, seperti depresi dan kecemasan. Dengan kata lain 

individu tersebut mampu mengendalikan dirinya dengan baik.  

Kestabilan emosi juga merupakan proses dari kepribadian secara 

berkesinambungan berusaha mencapai kondisi emosi yang sehat dan selaras 

dalam jiwa dan raga. Pendapat lain mengatakan bahwa kestabilan emosi 

berarti kondisi yang benar-benar kokoh, tidak mudah berbalik atau 

 
7 M.Darwis Hude, Emosi Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Dalam 

Al Qu’an, (Jakarta : Erlangga, 2006), hlm. 19 
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terganggu, memiliki keseimbangan yang baik dan mampu untuk menghadapi 

segala sesuatu dengan kondisi emosi yang tetap atau sama.  

Berdasarkan pengertian tersebut, kestabilan emosi merujuk pada 

kondisi di mana seseorang menunjukkan kematangan emosional yang 

memungkinkan mereka untuk mempertahankan keseimbangan dan 

ketenangan saat menghadapi berbagai rangsangan eksternal. Individu 

dengan kestabilan emosional yang baik tidak mudah terganggu oleh stres 

atau tantangan yang muncul, dan mereka mampu mengatasi masalah dengan 

emosi yang tetap stabil dan terkendali. Ini berarti mereka memiliki 

kemampuan untuk mengelola emosi secara efektif, menjaga keseimbangan 

mental, dan menghadapi situasi sulit tanpa mengalami gangguan emosional 

yang signifikan. Kestabilan ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan 

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks akademik dan 

profesional. 

 

Penelitian ini memfokuskan pada kestabilan emosional mahasiswa, 

khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UNHAS, untuk mengevaluasi 

kemampuan mereka dalam mengendalikan emosi dan ego mereka selama 

menjalani rutinitas akademik mereka. Dengan menilai bagaimana mahasiswa 

dapat mengelola emosi mereka dalam berbagai situasi yang mereka hadapi 

sehari-hari, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang 

mendalam tentang pengendalian emosi dalam konteks kehidupan kampus. 

Pemahaman ini diharapkan dapat membantu dalam merancang strategi atau 

program yang mendukung pengembangan kestabilan emosional mahasiswa, 

sehingga mereka dapat lebih baik dalam mengatasi tantangan akademik dan 

sosial serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. 
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D.   Atribusi Komunikasi dalam Prespektif Islam  

Dalam prespektif kajian islam mengenai atribusi atau penilain 

terhadap orang lain ini juga dibahas dalam hadist yang diriwayatkan oleh 

Muslim dimana rasulullah bersabda bahwa: 

مِْ.إِِ
ُ
عْمَالِك

َ
مِْوَأ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ِق

َ
رُِإِلَ

ُ
ظ
ْ
كِنِْيَن

َ
مِْوَل

ُ
مْوَالِك

َ
مِْوَأ

ُ
ِصُوَر ك

َ
رُِإِلَ

ُ
ظ
ْ
ِيَن
َ
ِلا َ

ه
ِاللَّ

َّ
 ن

 

Artinya: 

 “Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, 
akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian.” (HR. Muslim) 

 Setiap orang memilki penilaian baik ataupun buruknya orang lain 

akan tetapi Allah SWT. Menilai hambanya melalui hati mereka. Ia tidak 

melihat rupa, warna kulit, maupun kekayaan seseorang sebagai tolak ukur, 

melainkan ketulusan hati seseorang akan membuatnya terlihat lebih baik. 

Dalam atribusi kita menilai seseorang dari segi faktor yang mempengaruhi 

perilaku orang tersebut, baik itu faktor secara eksternal maupun internal 

mereka. 

 Ungkapan Al-Qur'an tentang perasaan manusia dideskripsikan secara 

langsung dengan peristiwa, karena ayat-ayat memiliki kesan, ada perbedaan 

yang jelas antara emosi positif dan negatif.  

Adapun hal ini sama seperti yang ada di surah Ar-rum 30 : 36, yang 

berbunyi: 

 وَإِذاَ أذَقَْناََ النَّاسََ رَحْمَة َ فَرِحُوا بِهَا ۖ َ وَإِنَْ تصُِبْهُمَْ سَي ئِةَ َ بِمَا قَدَّمَتَْ أيَْدِيهِمَْ إِذاَ هُمَْ يقَْنَطوُنََ 

Terjemahnya:  

Dan apabila Kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya 
mereka gembira dengan (rahmat) itu. Tetapi apabila mereka ditimpa 
sesuatu musibah (bahaya) karena kesalahan mereka sendiri, seketika 
itu mereka berputus asa. 
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Melalui ayat tersebut  di jelaskan bahwa orang-orang ketika seseorang  

akan diberikan rezeki dan sedikit saja  Allah SWT, mereka terlalu bergembira 

atas hal itu. Namun, ketika telah digantikan dengan sebuah kecelakaan kecil 

atau musibah kecil, mereka akan dengan cepat merasakan putus asa dan 

gagal. Seseorang tidak bisa tertidur dengan cepat setelah menerima bantuan 

dan akan cepat putus asa dalam menghadapi kesulitan. Maka, berdasarkan 

hal ini kita sebagai manusia di minta untuk tidak terlalu berlarut pada hal 

yang menyenangkan sehingga nantinya ketika musibah telah datang kita 

tidak langsung berputus asa. 
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BAB III 

METODEOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah prinsip-prinsip dan pedoman yang mengatur 

cara peneliti berinteraksi dengan partisipan, melaksanakan penelitian, serta 

melaporkan hasilnya dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Aspek-

aspek kunci dari etika penelitian mencakup: 

1. Persetujuan Informasi (Informed Consent):  

Peneliti harus memastikan bahwa semua partisipan memberikan 

persetujuan yang benar-benar informasi sebelum berpartisipasi dalam 

penelitian. Ini berarti bahwa partisipan harus diberi informasi yang jelas 

tentang tujuan penelitian, prosedur, risiko, dan manfaat yang mungkin 

timbul, serta hak mereka untuk menarik diri dari penelitian kapan saja tanpa 

konsekuensi. 

2. Privasi dan Kerahasiaan:  

Peneliti wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi sensitif 

yang diperoleh selama penelitian. Identitas partisipan harus dilindungi, dan 

data harus disimpan dengan aman untuk mencegah akses yang tidak sah. 

3. Tidak Merugikan (Non-Maleficence):  

Peneliti harus memastikan bahwa penelitian tidak menyebabkan 

kerugian fisik, emosional, atau psikologis bagi partisipan. Penelitian harus 

dilakukan dengan cara yang meminimalkan risiko dan memaksimalkan 

manfaat bagi semua pihak yang terlibat. 

4. Keadilan (Justice):  
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Peneliti harus memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara 

yang adil dan bahwa manfaat serta beban penelitian dibagi dengan merata di 

antara partisipan. Tidak ada kelompok atau individu yang harus diberi beban 

yang tidak proporsional. 

5. Integritas dan Kejujuran:  

Peneliti harus melaporkan hasil penelitian dengan jujur dan akurat, 

tanpa mengubah, memanipulasi, atau menyembunyikan data. Peneliti juga 

harus menghindari plagiarisme dan memberikan kredit yang layak kepada 

kontributor penelitian lainnya. 

6. Pertanggungjawaban Sosial:  

Peneliti harus mempertimbangkan dampak sosial dari penelitian 

mereka dan bagaimana hasilnya akan digunakan. Penelitian harus dilakukan 

dengan niat untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan 

memperbaiki pengetahuan serta praktik di bidang yang diteliti. 

7. Kepatuhan Terhadap Regulasi: 

 Peneliti harus mematuhi semua peraturan dan pedoman etika yang 

relevan yang ditetapkan oleh lembaga penelitian, universitas, atau badan 

pengatur lainnya. Ini termasuk mendapatkan persetujuan dari komite etika 

penelitian atau lembaga pengawas lainnya jika diperlukan. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika dalam penelitian, peneliti 

memastikan bahwa setiap aspek dari proses penelitian dilakukan dengan 

cara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini 

mencakup beberapa hal penting: pertama, persetujuan informasi (informed 

consent), di mana peneliti harus memberikan informasi yang jelas dan 

lengkap kepada partisipan tentang tujuan penelitian, prosedur yang akan 

dilakukan, serta potensi risiko dan manfaat yang mungkin timbul. Hal ini 
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memastikan bahwa partisipan dapat membuat keputusan yang beralasan 

tentang apakah mereka ingin terlibat dalam penelitian atau tidak. 

B.  Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian pendekatan kualitatif. 

Peneliti memilih penelitian kualitatif dengan maksud mendeksripsikan dan 

mengiterpretasi hasil wawancara yang diperoleh dari informan di Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Tujuannya untuk memperoleh  makna 

dari suatu fenomena ataupun tindakan yang berkaitan pada atribusi 

komunikasi mahasiswa.  

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh 

feori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di 

lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat 

dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif 

melakukan analisis data untuk membangun hipotesis, sedangkan dalam 

penelitian kuantitatif melakukan analisis data untuk menguji hipotesis.1  

 Dalam  penelitian  kualitatif,  karena  permasalahan  yang  dibawa  

oleh  peneliti bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam 

penyusunan proposal penelitian juga  masih  bersifat  sementara,  dan  akan  

berkembang  setelah  peneliti  memasuki lapangan atau konteks sosial. 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 

dari sudut pandang partisipan.2 

 
1 Prof. Dr. Sugiyono, Metode  Penelitian Kualitatif Edisi-3,  (Bandung: Alfabeta, 2023), 

hlm 10 
2 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2011). hlm213 
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2. Lokasi penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah mahasiswa baru yang berada  dalam 

tahap transisi menuju pendidikan yang lebih tinggi di Universitas 

Hasanuddin, khususnya yang kuliah di Fakultas Ilmu Budaya. Dengan kata 

lain, yang menjadi fokus penelitian ini adalah mahasiswa baru yang sedang 

aktif kuliah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan mengalami 

perubahan seiring beradaptasi dengan lingkungan universitas yang baru. 

Fakultas Ilmu Budaya juga menjalin kerja sama, baik dalam maupun 

luar negeri. Kerja sama dalam negeri antara lain dengan berbagai perguruan 

tinggi negeri terkait, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, STAIN Sorong, 

Balai Arkeologi dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, dan instansi 

pemerintah lainnya di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mempersiapkan 

tenaga guru bahasa daerah (Bugis, Makassar & Toraja) Fakultas Ilmu Budaya 

membuka Program Sarjana Guru Bahasa Daerah (PSGBD) kerjasama dengan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kerja sama luar negeri yang dijalin 

selama ini mencakup beberapa universitas di Australia, Korea, Jepang, 

Malaysia, Mesir, Irak, Iran, dan yang saat ini sedang berkembang pesat adalah 

dengan negara Republik Rakyat China (RRC) melalui pembentukan Pusat 

Bahasa Mandarin (PBM) atau Confucius Institute yang ditopang dengan 

pembiayaan dan penyediaan SDM dosen dan gurtu-guru bahasa Mandarin 

yang sangat memadai oleh Kantor Pusat Confucius Institute (HANBAN) RRC. 

Kerja sama (MoU) antara UNHAS-Nanchang University-HANBAN RRC untuk 

pendirian PBM di UNHAS diimplementasikan dalam wujud nyata berdirinya 

PBM UNHAS pada tanggal 22 Februari 2011 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin mengemban tugas Tri 

Dharma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 
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Masyarakat, dengan membina tiga bidang studi: ilmu bahasa, sastra, dan 

budaya yang diintegrasikan ke dalam 8 Departemen, yaitu:  

Departemen Sastra Indonesia,   

Departemen Sastra Inggris, 

Departemen Sastra Asia Barat,  

Departemen Sastra Barat Roman,  

Departemen Sastra Daerah,  

Departemen Ilmu Sejarah,  

Departemen Arkeologi dan  

Departemen Sastra Jepang. 

Perubahan nama fakultas tersebut adalah bentuk upaya untuk 

mentransformasi ranah keilmuan dan lingkup kajiannya yang bertujuan 

untuk : 

a. Menggali dan mengkaji nilai-nilai budaya dan 

mentransformasikannya menjadi spirit pembangunan bangsa. 

b. Membina dan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan 

budaya yang dapat menyangga pendidikan nasional. 

c. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik dan 

profesional dalam menangani pelbagai masalah kebudayaan. 

Fakultas Kebudayaan saat ini memiliki 19 kurikulum yang 

dikembangkan untuk delapan departemen. Sepuluh program sarjana yaitu: 

Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sastra Bugis-Makassar, Sastra Perancis, 

Sastra Arab, Arkeologi, Sejarah, Sastra Jepang, Mandarin Mandarin dan 

Kebudayaan dan Pariwisata Tiongkok. Enam program magister yaitu: 

Magister Bahasa Indonesia, Magister Bahasa Inggris, Magister Linguistik, 

Magister Arkeologi, Magister Sejarah dan Magister Ilmu Budaya. Tiga 
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program doktor yaitu: PhD Sastra Indonesia, PhD bidang Bahasa Inggris dan 

PhD bidang Linguistik. 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin memberikan kenyaman 

dan keterbukaan untuk para mahasiswa baik dari sulawesi selatan, dan 

semua provinsi yang ada di Indonesia tanpa menyudutkan kota-kota lainnya. 

Sehingga banyak juga mahasiswa yang berkuliah di Universitass Hasanuddin 

khususnya di Fakultas Ilmu Budaya. 

C.  Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitan ini, pendekatan yang digunakan ialah pendeketan 

kualitatif dengan metode Fenomenologi. Jika peneliti berupaya 

menggambarkan fenomena dari suatu komunitas menurut pandangan 

mereka sendiri, maka tradisi yang sesuai pada penelitian ini 

adalah fenomenologi. Dengan demikian, studi dengan pendekatan 

fenomenologis berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup 

sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk di dalamnya 

konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri. Moleong menjelakan 

bahwa fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu 

bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Inkuiri fenomenologis 

memulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap 

pengertian sesuatu yang sedang diteliti.3 

Berkaitan dengan hal tersebut, Husserl mengajukan kritik terhadap 

ilmu pengetahuan sebagai berikut:  

 
3 Engkus Kuswarno. Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif, 

Mediator, Vol 7. 2006 Hlm 49 
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1. Ilmu pengetahuan telah terjerumus ke dalam objektivisme, yaitu  

memandang dunia sebagai suatu susunan fakta-fakta obyektif yang 

mempunyai hubungan-hubungan yang diperlukan.  

2. Penafsiran obyektivis menyerap kesadaran manusia atau subjeknya, 

karena ilmu pengetahuan sama sekali tidak dimurnikan dari 

kepentingan kehidupan sehari-hari. 

3. Teori yang muncul dari upaya untuk memurnikan pengetahuan akan 

kepentingan-kepentingan tersebut adalah teori  yang benar, 

sebagaimana dipahami oleh tradisi pemikiran Barat dalam arti yang 

baik dan baik dengan hubungan yang saling bahu membahu yang 

rencana dan intensitasnya sering dilogiskan.  

Dengan bantuan fenomenologi, Husserl mencoba menemukan 

hubungan antara teori dan ilmu pengetahuan. Dunia kehidupan yang 

hidup, tujuan akhir, yang bertujuan untuk menciptakan teori murni yang 

dapat diterapkan dalam praktik . Dengan kata lain, fenomenologi Husserl 

berbeda dengan filsafat ilmu. Dalam hal ini, ia mengusulkan bahwa 

fenomena ini, untuk memahaminya, harus didekati dengan cara yang unik.4 

D.  Sumber Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:  

1.  Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian 

lapangan maupun dokumen yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti 

 

4 Gusmira Wita dan Irhas Fansuri Mursal, Fenomenologi Dalam Kajian Sosial Sebuah 

Studi Tentang Konstruksi Makna, (padang : 2022) 
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dan dapat pula diperoleh dalam bentuk telah melalui publikasi maupun 

informasi. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

hasil wawancara dengan informan penelitian yang terdiri dari lima 

Mahasiswa Aktif Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar 

dengan syarat sebagai berikut:  

a. Mahasiswa/i semester 2 yang dianggap aktif dalam perkuliahan.   

b. Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Budaya Universitas hasanuddin. 

E. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan 

dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti 

dokumen, artikel, buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah 

serta tujuan penelitian.  

F. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam  penelitian, 

Metode pengumpulan data juga ditentukan oleh masalah penelitian yang 

ingin dipecahkan untuk menyelesaikan, pelaporan adalah salah satu faktor 

yang paling penting untuk dipertimbangkan mencatat penulis. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data dia:  

1. Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan informasi melalui 

penelitian lapangan  menggunakan metode  berikut : 

a. Metode Observasi 

Pengamatan  dan  pencatatan  yang  sistematis  terhadap  apa gejalah-

gejalah yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data 
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apabila  sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  direncanakan  dan  dicatat  secara  

sistematis dapat dikontrol keandalan  dan kesahihannya. 

b. Kegunaan Praktis 

Wawancara  merupakan  metode  pengumpulan  data  untuk  

mendapatkan keterangan  lisan  melalui  tanya  jawab  dan  berhadapan  

langsung  dengan  orang  yang dapat memberikan keterangan. Keuntungan 

dengan teknik wawancara ini adalah peneliti  dapat  menangkap  suasana  

batin  responden,  seperti  gelisah,  takut,  senang, sedih  atau  jawaban  yang  

tidak  wajar,  bahan  jawaban  bohong  pun  dapat  segera terdeteksi. Pedoman  

wawacara  (interview  guided)  kemudian  didukung  dengan  alat untuk 

merekam hasil wawancara (tape recorder) dan alat dokumentasi. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan analisis terhadap  dokumen-dokumen  yang  berisi  data  yang  

menunjang  analisis  dalam penelitian. Keuntungan  menggunakan  

dokumentasi  adalah  biasanya  relatif  murah, waktu dan tenaga lebih efisien, 

sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung 

sudah lama, dan kalau data yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula 

mengambil datanya.5 

G.  Instrumen Penelitian  

 Peneliti merupakan instrumen utama penelitian, peneliti harus 

menetapkan fokus dan memilih informan sebagai pelaksana pengumpulan 

data, menafsirkan data dan menarik kesimpulan sementara di lapangan serta 

menganalisis data yang ditemui tanpa adanya rekayasa.  

 
5 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, hlm 69. 
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Peneliti sebagai instrumen penelitian harus memahami masalah yang 

akan diteliti, memahami teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang 

digunakan. 

Peneliti harus memahami makna yang tersurat dan tersirat dari apa 

yang dilihat dan dirasakan agar lebih mudah memahami masalah. Peneliti 

juga harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan diteliti.  

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis data merupakan cara yang dilakukan untuk mengolah dan 

menganalisis data hasil penelitin yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan 

dari hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap 

yaitu:6 

1. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pengurangan data, namun 

dalam arti yang lebih luas diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilih 

dan memilah hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang 

penting saja. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.  

I. Penyajian  

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

 

6 Sugiyono dan Puji Lestari, “Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional”, h. 546-550. 
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singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut.  

J. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah proses perumusan makna 

dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, 

dan jelas serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan 

mengenai kebenaran dari penyimpulan, terkhusus kaitan relevansi dan 

konsistensinya terhadap topik, tujuan dan rumusan masalah yang ada. 

K.  Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah 

penelitian yang akan dilakukan ini benar-benar merupakan penelitian ilmiah 

sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi, credibility, transferability, dependability, dan 

comfirmability. Adapun pengujian keabsahan data yang dilakukan pada 

penelitian yaitu: 

1. Credility (kredibilitas) adalah uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang diperoleh peneliti agar hasil penelitian tidak diragukan 

lagi.  

2. Transferability adalah validitas eksternal yang menunjukan derajat 

ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi 

dimana sampel tersebut diambil.  
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3. Dependability adalah penelitian yang apabila dilakukan oleh orang lain 

dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama 

pula. Dalam hal ini data diuji dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian.  

4. Confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan 

proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi 

dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar comfirambility. 
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BAB IV 

Atribusi Komunikasi Pada Kestabilan Emosional Mahasiswa Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin 

A.  Praktik Komunikasi Interpersonal 

Berdasarkan observasi dan  wawancara pada tanggal 8 mei 2024 yang 

berlokasi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, lingkungan 

akademis yang kompetitif dan intelektual mahasiswa secara langsung 

mengalami praktik komunikasi.  

Komunikasi diartikan sebagai hal yang relevan dengan kebutuhan 

seseorang sehari-hari. Peneliti membagi beberapa pertanyaan yang 

kemudian direalisasikan pada praktik keseharian mahasiswa Fakultas Ilmu 

Budaya. 

1. Jalur Penghubung 

Pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan informan, 

komunikasi dapat membantu dalam membangun hubungan saling percaya 

yang kuat dan meminimalkan kesalahpahaman yang dapat timbul dari 

kesalahpahaman atau salah tafsir. Kutipan wawancara dengan mahasiswa 

baru angkatan 2023, Fakultas Ilmu Budaya, Grecia Natasya Velesya Lubis: 

“Komunikasi dapat dikatakan sebagai aspek yang sangat penting dalam 
kehidupan, karena dengan adanya komunikasi, kita dapat memahami 
dan mengerti tentang bagaimana keadaan seseorang bahkan seperti apa 
pemikiran mereka.”1 

Senada dengan hasil wawancara tersebut Aulia Natasya, mahasiswa 

Fakultas Ilmu Budaya juga menyampaikan: 

“Komunikasi adalah hal penting yang memang harus dilakukan tidak 
bisa dihindari oleh semua orang dan melekat pada kegiatan sehari-hari, 

 
1 Grecia Natasya Valesya Lubis, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin, Wawancara  8 

mei 2024  
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baik itu dalam belajar, meminta tolong bahkan untuk memberi sapaan 
kepada orang-orang disekitar”.2 

Berdasarkan kutipan wawancara sebelumnya, komunikasi yang efektif 

dilihat melalui fungsinya sebagai penghubung seseorang dengan yang 

lainnya, serta membantu dalam membangun hubungan saling percaya yang 

kuat dan meminimalkan kesalahpahaman yang dapat timbul dari 

kesalahpahaman atau salah tafsir. Berkaitan dengan hal tersebut al-quran 

surah Al-isra ayat 53 berbunyi : 

 
Terjemahan: 

"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, 'Hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Sesungguhnya 

setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.'" 

Ayat ini mengajarkan bahwa penting untuk mengucapkan perkataan 

yang baik dan bijaksana. Hal ini karena perkataan yang buruk dapat memicu 

permusuhan dan kebencian, yang merupakan agenda setan untuk 

menimbulkan konflik antara manusia. Dengan berbicara dengan baik, 

seseorang dapat mencegah perselisihan dan menciptakan hubungan yang 

lebih harmonis. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nurjannah Pahrir, mahasiwa 

Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2023 : 

“Komunikasi penting dalam menjalin hubungan antara satu orang dan 
orang lainnya, dalam hal ini saya merasa komunikasi itu perlu baik itu 
di pertemanan maupun keadaan-keadaan darurat yang memungkinkan 
terjadi kapan saja dan dimana saja”.3 

 
2 Aulia Natasya, Bahasa Mandarin, Universitas Hasanuddin, Wawancara 8  Mei 2024 
3 Nurjannah Pahrir, Sastra Jepang, Universitas Hasnuddin, Wawancara 8  Mei 2024 
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Berkaitan dengan wawancara tersebut pentingnya komunikasi juga 

diperkuat dengan penyampaian oleh, Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Budaya,angkatan 2023, Jurusan Sastra Daerah, Ikbal P: 

“Saya menganggap komunikasi adalah hal penting untuk diri sendiri 
sebagaimana saat kita menguatkan diri di kala sedang terpuruk oleh 
hal-hal yang tidak terduga dan juga dalam bernegosiasi. Selain itu, kita 
dapat memahami persaan seseorang dari cara penyampaian 
pesannya”.4 

Ditinjau dari beberapa kutipan hasil wawancara, komunikasi dianggap 

sebagai pilar fundamental yang sangat penting dalam menghubungkan 

individu dan menyampaikan ide serta perasaan secara efektif. Kemampuan 

untuk mengungkapkan pemikiran dengan jelas dan tepat memegang peranan 

kunci dalam memudahkan pemahaman antara individu, yang mendukung 

penyelesaian masalah dengan efisien dan pembangunan hubungan yang kuat. 

Dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi, lingkungan 

profesional, maupun dalam interaksi sosial, kemampuan komunikasi ini 

memiliki nilai yang sangat tinggi. Dalam konteks pribadi, komunikasi yang 

baik membantu menyampaikan kebutuhan dan perasaan dengan lebih jelas, 

mengurangi kesalahpahaman, serta memperkuat ikatan emosional. Dalam 

lingkungan profesional, kemampuan berkomunikasi secara efektif 

mendukung kolaborasi yang lebih lancar, penyelesaian proyek yang efisien, 

dan hubungan kerja yang saling mendukung. Di tingkat sosial, komunikasi 

yang baik memungkinkan pembangunan hubungan yang saling menghargai, 

penyelesaian konflik dengan cara konstruktif, serta menciptakan atmosfer 

yang positif di sekitar individu. Secara keseluruhan, komunikasi yang efektif 

tidak hanya mempermudah interaksi sehari-hari tetapi juga berkontribusi 

pada pencapaian tujuan bersama, perkembangan pribadi yang positif, dan 

 
4 Ikbal P, Sastra Daerah, Universitas Hasanuddin, Wawancara 10 Mei 2024 
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menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu, 

memfasilitasi ekspresi harapan dan kebutuhan, serta membangun hubungan 

yang lebih solid dan saling mendukung di berbagai aspek kehidupan. 

Hal ini juga diperkuat kembali pada wawancara dengan mahasiswa 

Fakultas Ilmu Budaya Muhammad Gibran : 

“Komunikasi sangat diperlukan dalam memahami, mengenal, dan 
meminta pertlongan dengan orang-orang sekitar. Komunikasi juga 
digunakan dalam menjalani kehidupan baik di pendidikan maupun di 
kehidupan seehari-hari”.5 

Melalui hasil wawancara tersebut, komunikasi dikatakan sebagai hal 

yang penting yang menghubungkan seseorang menjalin interaksi dengan 

seseorang lainnya karena dianggap mampu dalam memahami dan mengerti 

keadaan seseorang. Selain itu, dapat menyampaikan perasaan, informasi, dan 

pikiran. Komunikasi juga penting dalam meluruskan permasalahan dan juga 

mencari solusi dari suatu masalah, serta menciptakan lingkungan yang 

harmonis dan produktif.  

2. Tantangan Komunikasi 

Pemahaman dan penanganan hambatan dalam komunikasi penting 

untuk meningkatkan efektivitas komunikasi seseorang yang mengacu dengan 

berbagai konteks kehidupan, baik dalam hubungan  particular, profesional, 

maupun sosial. Berdasarkan  disampaikan oleh mahasiswa baru angkatan 

2023, Fakultas Ilmu Budaya, Nurjannah Pahrir : 

“Saat ini hambatan dalam yang berkomunikasi dengan sekitar yakni, 
pada saat akan memulai memulai percakapan dengan orang baru 
dikarenakan takut akan salah bicara atau membuat seseorang tersebut 
tidak nyaman”.6 

 
5 Muhammad Gibran, Sastra Inggris, Universitas Hasanuddin, Wawancara 14 Mei 

2024 
6 Nurjannah Pahrir, Sastra Jepang, Universitas Hasnuddin, Wawancara 8  Mei 2024 
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Diperkuat dengan hasil wawancara dengan mahasiswa Fakultas Ilmu 

Budaya lainnya, seperti pada kutipan Muhammad Gibran : 

“Adanya informasi yang saya terima akan tetapi, informasi dari 
komunikasi tersebut kurang lengkap sehingga menimbulkan rasa kesal 
dan kesalahpahaman tak terduga bahkan perselisihan karena informasi 
yang disampaikan tidak selesai atau bisa dikatakan hanya sebagiannya 
saja”.7 

Berdasarkan kutipan wawancara sebelumnya, hambatan dalam 

komunikasi sering kali muncul akibat kurangnya keterampilan komunikasi 

yang efektif, yang mencakup kemampuan untuk menyampaikan pesan 

dengan jelas dan tepat serta kemampuan mendengarkan dengan penuh 

perhatian sambil memahami konteks yang ada. Ketidakmampuan dalam 

aspek-aspek ini dapat menghambat pemahaman dan menyebabkan 

kesalahpahaman antarindividu, yang sering mengganggu alur komunikasi 

dan interaksi yang harmonis. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap 

individu untuk secara aktif mengembangkan keterampilan komunikasi, agar 

dapat berinteraksi dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih 

sehat dan produktif. Peningkatan keterampilan ini tidak hanya memperbaiki 

komunikasi sehari-hari tetapi juga memperkuat hubungan di berbagai aspek 

kehidupan, dari lingkungan pribadi hingga profesional, dengan menciptakan 

dasar yang kuat untuk interaksi yang lebih baik dan pemahaman yang lebih 

mendalam. 

Senada dengan hal tersebut juga disampaikan oleh Ikbal P mahasiswa 

Fakultas Ilmu Budaya: 

“Hambatan yang biasanya saya alami yakni dalam mendengarkan pesan 
atau informasi dari teman-teman yang terkadang terpotong atau tidak 
lengkap yang membuat saya terkadang mendjuge terlebih dahulu tanpa 
mengetahui kebenarannya”.8 

 
7 Muhammad Gibran, Sastra Inggris, Universitas Hasanuddin, Wawancara 14 mei 

2024  
8 Ikbal P, Sastra Daerah, Universitas Hasanuddin, Wawancara 10 mei 2024 
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Pada hasil wawancara lainnya dengan informan, adanya hambatan 

dalam segi perbedaan bahasa sesuai dengan yang di sampaikan oleh 

mahasiswa angkatan 2023, Fakultas Ilmu Budaya, Auliya Natasya : 

“Dalam berkomunikasi di dalam kampus saya merasa agak sulit dalam 
memahami bahasa daerah teman-teman sekitar terlebih bagi seseorang 
pendatang yang melakukan perkuliahan di kampus ini. Karena adanya 
penyesuaian bahasa yang harusnya di pahami”.9 

Hal serupa pada hambatan ini juga dikatakan oleh Grecia Natasya 

Valesya Lubis, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. 

“Penyesuaian saya dalam berkomunikasi di lingkungan kampus 
biasanya mengalami hambatan pada bahasa, karena saya bukan orang 
asli makassar ataupun sulawesi. Jadi perlunya penyesuaian diri dalam 
memahami maksud dari percakapan yang di katakan”10 

Dalam tinjauan menyeluruh, pemahaman dan pengelolaan hambatan 

komunikasi terbukti sangat penting untuk meningkatkan efektivitas 

komunikasi di berbagai konteks kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, 

profesional, maupun sosial. Identifikasi dan penanganan hambatan-

hambatan ini memungkinkan individu untuk membangun hubungan yang 

lebih kuat dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Ketika hambatan 

komunikasi diatasi dengan tepat, individu dapat menguatkan ikatan dan 

meningkatkan kualitas interaksi, yang pada gilirannya memperbaiki dinamika 

hubungan dan memfasilitasi komunikasi yang lebih produktif dan harmonis. 

Di setiap aspek kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang perbedaan 

persepsi, latar belakang budaya, dan nilai-nilai yang berbeda membuka 

peluang untuk komunikasi yang lebih terbuka dan terpercaya. Kemampuan 

untuk menangani konflik secara konstruktif dan mencari solusi bersama juga 

sangat penting dalam memperkuat hubungan antarindividu. Dengan 

 
9 Auliah Natasya, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin, Wawancara 8 mei 2024 
10 Grecia Natasya Valesya lubis, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin, Wawancara 8 

mei 2024 
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mengembangkan keterampilan ini, komunikasi menjadi lebih efektif dan 

interaksi lebih memperkaya, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung 

kolaborasi, pertumbuhan pribadi, serta hubungan yang lebih solid di 

lingkungan pribadi, profesional, dan sosial. 

3. Respon Komunikasi 

Konteks penelitian ini, komunikasi yang dilakukan dalam lingkungan 

sekitar ataupun kehidupan sehari-hari sangat beragam dan kompleks, yang 

tentunya memengaruhi bagaimana individu memberikan tanggapan terhadap 

komunikasi yang terjadi.  

Sejalan dengan hal tersebut berkaitan dengan hasil wawancara yang 

diperoleh dari mahasiswa angkatan 2023, Fakultas Ilmu Budaya,  Grecia 

Nastasya Valesya Lubis : 

“saat seseorang di sekitar sedang berbicara, maka lebih baik untuk 
mendengarkan terlebih dahulu apa yang mereka sampaikan saat sedang 
berbicara, tidak menyela ataupun langsung menghentikannya. 
Setelahnya mendengarkan mereka bercerita barulah di tanggapi”.11 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Nurjannah Pahrir, mahasiswa Fakultas 

Ilmu Budaya: 

“Saya biasanya memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu yang 
disampaikan dan memahami apa yang sedag dibahas lalu, saya akan 
ikut serta dalam percakapan tersebut”.12 

Dari hasil wawancara mengenai cara seseorang merespons saat 

berkomunikasi, jelas terlihat bahwa pendekatan mendengarkan dan 

memahami isi informasi yang disampaikan sebelum memberikan tanggapan 

menjadi kunci utama dalam interaksi yang efektif. Pendekatan ini selaras 

dengan teori komunikasi aktif, yang menekankan pentingnya mendengarkan 

secara penuh untuk memahami maksud dan konteks dari pesan yang 

 
11 Grecia Natasya Valesya Lubis, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin, Wawancara  

8 mei 2024  
12 Nurjannah Pahrir, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin, Wawancara 8 mei 2024 
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disampaikan. Dengan fokus pada pemahaman terlebih dahulu, individu dapat 

menunjukkan penghargaan terhadap pendapat orang lain, yang mengurangi 

kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan konflik. Teori ini juga 

menggarisbawahi bahwa mendengarkan secara aktif membantu dalam 

menilai dan merespons informasi secara lebih tepat, sehingga meningkatkan 

kualitas komunikasi. 

Implementasi dari pendekatan ini tidak hanya memperkuat kualitas 

interaksi antarindividu tetapi juga membangun dasar yang solid untuk 

komunikasi yang lebih efektif dan hubungan yang harmonis. Teori hubungan 

interpersonal menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif memerlukan 

pertukaran informasi yang jujur dan terbuka, serta saling memahami antara 

pihak-pihak yang terlibat. Dengan menggunakan pendekatan mendengarkan 

dan memahami terlebih dahulu, individu dapat mengembangkan 

keterampilan komunikasi yang lebih baik, memperbaiki dinamika hubungan, 

dan menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan pengertian 

bersama. Pendekatan ini memperkuat kemampuan untuk membangun 

hubungan yang saling menghargai dan produktif, baik dalam konteks pribadi 

maupun profesional. 

Hak ini kemudian, dipertegas kembali pada wawancara dengan subyek 

lainnya, Ikbal P. 

“Saat ingin merespon teman-teman saya atau pembahasan di sekitar 
saya, hal utama yang saya lakukan adalah mendengarkan informasi 
yang disampaikan oleh mereka, lalu menanggapi sebagaimana 
seharusnya”.13 

Berkaitan dari hasil wawancara subyek sebelumnya bahwa, menunggu 

seseorang selesai berbicara, mendengarkan lalu memberikan respon kepada 

orang tersebut berkaitan pula pada cara merespon seseorang dengan baik 

 
13 Ikbal P, Sastra Daerah, Universitas Hasanuddin, Wawancara 10 Mei 2024 
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dan sopan untuk diri orang tersebut dilingkungannya. Berkaitan dengan yang 

disampaikan oleh  mahasiswa angkatan 2023, Fakultas Ilmu Budaya, 

Muhammad Gibran. 

“Memberikan respon positif saat memberikan tanggapan untuk hal-hal 
baik dan menarik kepada teman-teman dan sekitar. Akan tetapi, saat 
ada pembicaraan tersebut tak kunjung menemukan titik temu maka, 
bisa memberikan masukan-masukan kritis yang dapat membantu 
menyelesaikan masalahnya”. 14 

Meninjau dengan hasil dari wawancara lainnya dengan Grecia Natasya 

Valesya Lubis memperkuat yang disampaikan sebelumnya. 

“Dalam memberi tanggapan berkomunikasi dengan teman-teman, saya 
cenderung memberikan masukan yang positif dan menenangkan agar 
teman-teman saya bisa lebih kondusif dan tenang saat berkomunikasi 
dengan saya”.15 

Hasil dari wawancara mengenai respons dalam berkomunikasi 

menunjukkan bahwa pendekatan yang paling efektif sering kali dimulai 

dengan mendengarkan secara aktif apa yang ingin disampaikan oleh pihak 

lain. Salah satu temuan kunci dari kutipan wawancara adalah pentingnya 

memberikan tanggapan yang tidak hanya berupa penerimaan positif, tetapi 

juga kritis yang konstruktif, sehingga mampu menciptakan lingkungan 

komunikasi yang terbuka dan nyaman. Dalam konteks ini, kedalaman 

pemahaman terhadap konteks komunikasi di sekitar kita menjadi sangat 

penting. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor situasional, budaya, dan 

relasional, individu dapat lebih baik mengelola komunikasi seseorang. Ini 

tidak hanya berdampak positif dalam mengatasi perbedaan pendapat atau 

menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat kualitas interaksi sehari-

hari dan membangun hubungan yang saling menghargai dan produktif. 

 
14 Muhammad Gibran, Sastra Inggris, Universitas hasanuddin, Wawancara 14 mei 

2024 
15 Grecia Natasya Valesya Lubis, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin, Wawancara  

8 mei 2024  
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Berkaitan dengan hal tersebut respons yang baik dalam komunikasi 

juga dapat mencerminkan kualitas hubungan interpersonal yang sehat dan 

berkelanjutan. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian dan 

memberikan tanggapan yang tepat sesuai dengan konteksnya, individu tidak 

hanya menunjukkan kesediaan untuk memahami sudut pandang orang lain, 

tetapi juga menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai seperti kerjasama 

dan empati. Pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan budaya dan 

latar belakang individual juga memainkan peran penting dalam membentuk 

komunikasi yang inklusif dan mendukung. Dengan demikian, kesadaran akan 

faktor-faktor ini membantu mengarahkan komunikasi menuju hasil yang 

lebih konstruktif dan memperkuat keterlibatan antarpribadi dalam berbagai 

konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan profesional maupun 

sosial. 

4. Kejujuran Terbuka 

Keterbukaan dalam berkomunikasi berperan penting dalam 

membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan dalam berbagai situasi 

kehidupan. Sebagaimana tanggapan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, 

Aulia Natasya :  

“kalau membahas tentang keterbukaan dalam berkomunikasi dan 
membahas apa yang di rasakan, saya lebih suka bercerita ke sahabat 
saya, karena ada beberapa hal yang sulit untuk di ceritakan kepada 
orang tua, sehingga keseringan lebih memilih terbuka bercerita ke 
sahabat terdekat yang memungkinkan lebih nyaman membahas hal apa 
pun”. 16 

Hal serupa juga disampaikan oleh responden lainnya mahasiswa 

Fakultas Ilmu Budaya Nurjannah Pahrir :  

 
16 Aulia Natasya, Bahasa Mandarin, Universitas Hasanuddin, Wawancara 8  Mei 2024 
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“Dalam berkomunikasi dan membahas tentang apa yang terjadi pada 
diri saya lebih memilih untuk lebih terbuka dengan sahabat saya yang 
paling dekat dengan diri saya, seperti sahabat SMP”.17 

Berkaitan dengan hasil kutipan wawancara tersebut ketika individu 

atau kelompok menerapkan prinsip keterbukaan, mereka secara aktif 

berupaya mengkomunikasikan informasi secara jujur dan transparan. 

Keterbukaan dalam komunikasi lainnya ialah berbagi tentang keluh kesah 

dengan orang tua dan sahabat terdekat lainnya, karena orang tua dianggap 

sebagai tempat bercerita dan meminta solusi terbaik. Sesuai dengan 

pernyataan mahasiswa angkatan 2023, Fakultas Ilmu Budaya, Ikbal P : 

“ Saya lebih tertarik untuk terbuka dalam berkomunikasi dengan orang 
tua saya, karena kalau orang tua tidak mungkin membenci seumur 
hidup apalagi membeberkan cerita jelek anaknya sendiri dan rasanya 
lebih nyaman saja, selain orang tua, saya juga terbuka ke teman-teman 
saya”.18 

Dilihat dari beberapa hasil wawancara tentang keterbukaan dalam 

berkomunikasi kebanyakan dari narasumber memilih untuk lebih leluasa 

berkomunikasi tentang apa yang dirasakan bahkan permasalahannya kepada 

orang-orang terdekatnya seperti orang tua ataupun sahabat dekatnya.  

Secara keseluruhan, keterbukaan dalam menjadi nilai tambah, namun 

juga landasan yang memungkinkan berkomunikasi tidak hanya kita 

membangun hubungan yang kuat, kolaborasi yang efektif, dan lingkungan 

kerja yang sehat. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan, individu dan 

organisasi dapat membangun landasan yang kuat untuk pertumbuhan 

bersama, inovasi, dan kesuksesan jangka panjang. 

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik komunikasi antarpribadi 

yang efektif memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kesejahteraan 

emosional secara keseluruhan. Mahasiswa yang merasa memperoleh 

 
17 Nurjannah Pahrir, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin,Wawancara  8 mei 2024 
18 Ikbal P, Sastra Daerah, Universitas Hasanuddin, Wawancara 10 Mei 2024 
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dukungan sosial yang memadai dan mampu mengelola interaksi 

interpersonal dengan baik cenderung mengalami tingkat kepuasan yang lebih 

tinggi, serta mencapai kemajuan yang berarti baik dalam aspek akademis 

maupun kehidupan pribadi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik 

memungkinkan mahasiswa untuk membangun hubungan yang lebih 

harmonis, mengatasi stres, dan mengelola konflik dengan lebih efektif. Oleh 

karena itu, pengembangan keterampilan interpersonal yang baik menjadi 

krusial, tidak hanya untuk mencapai keberhasilan dalam lingkungan 

akademik, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. 

Praktik komunikasi yang memfasilitasi ekspresi perasaan secara terbuka, 

penerimaan dukungan sosial, dan penyelesaian konflik antarindividu dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseimbangan emosional. 

Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi, mahasiswa dapat 

memperkuat kemampuan untuk berinteraksi secara konstruktif, 

menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan 

akademis, serta mencapai kesejahteraan emosional yang lebih baik di 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Atribusi dalam Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Hasanuddin  

Atribusi dalam komunikasi interpersonal di kalangan mahasiswa 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin memainkan peran kunci dalam 

memahami dinamika hubungan antarindividu di lingkungan akademik. 

Melalui proses atribusi ini, mahasiswa berusaha untuk tidak hanya 

mengidentifikasi penyebab dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain, 

tetapi juga untuk memahami motif dan tujuan di balik tindakan tersebut. 
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Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang 

mempengaruhi perilaku, yang membantu mahasiswa dalam menilai dan 

merespons tindakan sesama secara lebih tepat dan empatik. Dengan cara ini, 

atribusi dapat mempengaruhi kualitas hubungan dan interaksi, serta 

berkontribusi pada pembentukan lingkungan akademik yang lebih harmonis 

dan saling mendukung. 

1. Titik Penting  

Kehidupan setiap orang adalah perjalanan unik yang penuh dengan 

berbagai kemungkinan. Setiap orang dihadapkan pada pilihan-pilihan 

penting yang dapat menentukan arah dan tujuan hidupnya. Keputusan besar 

yang dibuat apakah itu terkait dengan karier, pendidikan, hubungan, atau 

keuangan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan, baik yang 

menguntungkan maupun merugikan.  

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, 

pengambilan keputusan besar dalam kehidupan seseorang Dikutip dari hasil 

wawancara mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Auliah Anatasya : 

“Saat akan memutuskan sesuatu, terlebih hal yang dianggap menjadi 
penentu apa saja yang akan terjadi pada kehidupan kedepannya, maka 
hal penting utamanya yakni, melihat seperti apa keuntungan dan resiko 
yang akan saya hadapi”.19 

Senada dengan hasil wawancara tersebut, Nurjannah pahrir dan 

Muhammad gibran juga menyampaikan hal serupa.  

“Dalam memutuskan hal besar dalam hidup saya, terlebih dahulu saya 
akan melakukan riset dan pemantauan awal apa saja yang akan terjadi 
jika hal itu saya putuskan dan melihat beberapa keuntungan yang saya 
dapatkan”.20 

 
19 Aulia Natasya, Bahasa Mandarin, Universitas Hasanuddin, Wawancara 8  Mei 2024 
20 Muhammad Gibran, Sastra Inggris, Universitas Hasanuddin, Wawancara 14 Mei 

2024 
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Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, penting bagi seseorang 

untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terlebih dahulu sebelum 

mengambil keputusan besar. Hal ini mencakup menilai dengan seksama 

keuntungan dan risiko yang memungkinkan mucul dari pilihan keputusan 

tersebut. Dengan melakukan pendekatan yang hati-hati dan analitis, 

seseorang dapat mengurangi kesalahan yang terjadi dan membuat keputusan 

yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pribadi maupun 

profesional. Melakukan evaluasi dengan cermat juga membantu individu 

untuk mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul dari 

setiap keputusan yang telah dipilih, sehingga memungkinkan seseorang 

untuk mengambil langkah yang lebih tepat sesuai dengan tujuan dan nilai-

nilai yang telah pegang. 

Ditinjau dari wawancara yang dilakukan peneliti pada mahasiswa 

Fakultas Ilmu Budaya, Grecia Natasya Valesya Lubis : 

“Hal penting dalam pengambilan keputusan besar, memerlukan 
keyakinan besar dari dalam diri sendiri. Dengan juga dukungan dari 
prinsip YOLO (you only live once) atau hidup hanya sekali, jadi  
kesempatan tidak untuk di sia-siakan”.21 

Senada dengan hasil wawancara tersebut, serupa dengan yang 

disampaikan oleh Ikbal P : 

“Saat mengambil keputusan saya perlu dalam meyakinkan kembali diri 
sendiri apakah akan memutuskan hal tersebut atau mengambil hal lain. 
Karena jika diri sudah merasa yakin, apapun hambatannya akan tetap 
dilewati”.22 

Hasil wawancara ini juga diperkuat lagi oleh Muhammad Gibran, 

mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya : 

“Keputusan besar yang saya ambil sebelumnya berdasar pada apa yang 
saya yakini. Baik itu karena saya merasa memiliki firasat atau keyakinan 
kuat dalam memikirkan rancangan hidup saya. Banyak hal yang perlu 

 
21 Grecia Natasya Valesya Lubis, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin, Wawancara 

8 Mei 2024  
22 Ikbal P, Sastra Daerah, Universitas Hasanuddin, Wawancara 10 Mei 2024 
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dipertimbangkan lebih matang lagi agar tidak terlalu kecewa 
dikemudian hari.” 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, pengambilan keputusan 

besar yang dilakukan setelah mempertimbangkan dengan cermat 

keuntungan dan risiko yang mungkin timbul di masa depan. Hal ini juga 

melibatkan memperkuat keyakinan pada diri sendiri bahwa keputusan 

tersebut adalah langkah yang tepat. Kehidupan setiap individu unik dengan 

tantangan dan kondisi yang berbeda-beda, yang kadang tidak dapat 

diprediksi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan besar memiliki potensi 

untuk membentuk arah dan tujuan hidup seseorang ke depannya secara 

signifikan. 

Keputusan besar dalam mengatur cara komunikasi terhadap 

mahasiswa berperan besar dalam menjaga stabilitas emosional seseorang. 

Pendekatan yang empatik dan memahami seseorang saat berkomunikasi 

dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional 

mahasiswa. Ini tidak hanya mempengaruhi cara mahasiswa melihat diri  

sendiri, tetapi juga membantu seseorang tersebut dalam mengatasi 

tantangan dengan lebih baik. Komunikasi positif dan mendukung antara 

dosen dan mahasiswa juga dapat memperkuat hubungan, menciptakan 

lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan pribadi yang 

sehat.  

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan mengenai praktik 

komunikasi ini berkaitan dengan pendekatan dalam berkomunikasi dengan 

mahasiswa memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas emosional di 

lingkungan akademik. Komunikasi yang bersifat empatik dan memperhatikan 

kebutuhan serta perasaan tidak hanya menciptakan suasana yang 

mendukung pertumbuhan emosional, tetapi juga berdampak pada 
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perkembangan pribadi secara menyeluruh. Ketika dosen mampu 

mengkomunikasikan dukungan dan penghargaan, ini dapat memperkuat rasa 

percaya diri serta membantu mengatasi tantangan akademik dan kehidupan 

dengan lebih baik. Hubungan yang positif antara dosen dan mahasiswa juga 

memperkuat kualitas pengajaran dan pembelajaran, mendorong untuk 

terlibat secara aktif dalam proses pendidikan. 

Komunikasi yang positif antara dosen dan mahasiswa juga memainkan 

peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan 

mendukung. Ketika merasa didengar, dipahami, dan didukung oleh dosen, 

mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi dalam 

aktivitas akademik.  

Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar secara 

individual, tetapi juga membangun fondasi untuk pertumbuhan pribadi yang 

sehat dan berkelanjutan. Selain itu, intraksi antarmahasiswa juga diperlukan 

sebagai dukungan emosional di lingkungan sosial. Oleh karena itu, penting 

bagi seseorang dalam mengedepankan praktik komunikasi yang berorientasi 

pada empati, keterbukaan emosional, pemberian tanggapan di lingkungan 

sosial dan penghargaan untuk diri seseorang, demi menciptakan lingkungan 

akademik dan kehidupan sehari-hari yang berbudaya juga menginspirasi, di 

mana setiap individu dapat berkembang secara optimal. 

Pengambilan keputusan berkaitan dengan teori kebutuhan sosial yang 

dimana relevansinya Pengambilan keputusan dalam komunikasi harus 

mempertimbangkan kebutuhan sosial ini. Misalnya, dalam lingkungan 

akademik, dosen yang memahami dan memenuhi kebutuhan emosional 

mahasiswa melalui komunikasi yang mendukung dapat membantu 
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mahasiswa merasa lebih aman dan dihargai, yang pada gilirannya 

mendukung pertumbuhan emosi. 

2. Transisi Karakter  

Dilingkungan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Hasanuddin, aturan komunikasi terkait perubahan kepribadian individu 

seringkali diliputi oleh faktor yang kompleks.  

Perubahan karakteristik maupun tindakan seseorang memungkinkan 

juga ada kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari dan masa depan, dalam 

hal ini seseorang bisa saja mengalami perubahan karakteristik dalam diri 

yang memungkinkan berkaitan dengan lingkungan internal maupun 

eksternalnya. Seperti pernyataan yang di sampaikan oleh mahasiswa Fakultas 

Ilmu Budaya, Nurjannah Pahrir: 

“Saya rasa perubahan perilaku dari waktu ke waktu cukup berbeda. 
Ketika saya SMA, saya sedikit sulit dalam mengekspresikan diri saya 
sendiri. Tetapi, ketika memasuki perkuliahan, saya merasakan 
perbedaan yang cukup jauh dari segi berpakaian, waktu, dan 
lingkungannya. Saya merasakan sedikit perbedaan dari perilaku saya 
ketika memasuki perkuliahan, mungkin dari segi lingkungan yang baru. 
Saya lebih bebas mengekspresikan diri saya sendiri walaupun di 
lingkungan yang baru ini memiliki banyak hal negatif yang baru saya 
ketahui.”23 

Kesesuaian dengan kutipan sebelumnya berkaitan dengan hasil 

wawancara yang disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, 

Muhammad Gibran: 

“Kehidupan setiap orang berbeda-beda, dan kehidupan itu dinamis 
perilaku dan karakteristik yang ada dalam diri seseorang dapat berubah 
seiring berjalannya kehidupan”.24 

Hasil wawancara lainnya juga menyampaikan tentang tidak adanya 

perubahan yang dirasakan sebagaimana pernyataan dari Aulia Natasya: 

 
23 Nurjannah Pahrir, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin, Wawancara 8 mei 2024 
24 Muhammad Gibran, Sastra Inggris, Universitas Hasanuddin, Wawancara 14 Mei 

2024 
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“Untuk perubahan perilaku, sampai saat ini belum merasakannya atau 
mendapatkan komentar atas perubahan perilaku saya. namun jika ada, 
berkemungkinan besar dapat ditangani karna akan diketahui 
konsekuensi nya”.25 

hasil wawancara tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh 

Ikbal P: 

“Secara tidak sadar mengalami perubahan yang terjadi dari waktu ke 
waktu  yang secara alami, bisa saja terjadi dalam diri saya, seperti 
perbuhan pola pikir dan gaya hidup”.26 

Berkaitan dengen hasil wawancara tentang perubahan karakteristik, 

beberapa mengakui bahwa setiap orang akan mengalami perubahan baik itu 

signifikan atau hal kecil, merujuk pada keharusan diri seseorang yang 

beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun dalil yang berkaitan ialah surah 

al-ankabut ayat 69 yang berbunyi: 

 

Terjemahan: 

 "Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, 

benar-benar Kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan 

sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." 

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya usaha dan perjuangan untuk 

meraih keridhaan Allah, yang pada akhirnya akan membimbing seseorang 

menuju jalan yang benar. Ini mencakup proses adaptasi dan perubahan dalam 

usaha untuk mencapai tujuan tersebut. 

Informasi yang tersedia, seperti pengalaman positif sebagai seorang 

mahasiswa atau dukungan dari anggota tim, dapat berperan penting dalam 

membantu mereka mengidentifikasi perubahan-perubahan ini. Di sisi lain, 

 
25 Aulia Natasya, Bahasa Mandarin, Universitas Hasanuddin, Wawancara 8 mei 2024 
26 Ikbal P, Sastra Daerah, Universitas Hasanuddin, Wawancara 10 Mei 2024 
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pengalaman pribadi seseorang dengan seni pertunjukan atau kecenderungan 

sebelumnya terhadap aktivitas kreatif juga dapat terkait pada proses atribusi 

yang dilakukan. Dalam hal ini, karakteristik komunikasi tidak hanya 

mencerminkan proses internal individu tetapi juga interaksi sosial dan 

lingkungan belajar yang mereka alami sehari-hari. 

3. Keselarasan Tindakan 

Pentingnya komunikasi dan interaksi sosial di Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Hasanuddin sering kali terlihat dalam konteks pembelajaran dan 

kehidupan sosial mahasiswa.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa Fakultas Ilmu 

Budaya, Grecia Natasya Valesya Lubis: 

“Karakteristik diri di dunia nyata atau saat berada dilingkungan sekitar 
cenderung positif dan ceria, something like the clown, dan lebih sering 
bercanda dan santai dengan memberi jokes kepada teman atau orang 
sekitar dan tidak terlalu memikirkan hal lain”.27 

Kesesuain hasil wawancara tersebut juga disampaikan oleh Nurjannah 

Pahrir: 

“Saya termasuk anak yang introvert. Saya lebih suka sendiri sambil 
mendengarkan musik atau menonton film atau drama korea. Bukan 
membenci keramaian, hanya saja terlalu berisik dan membuat saya 
kurang nyaman. Saya bukan anak yang selalu sendirian, ada kalanya 
saya merasa bahwa berkumpul bersama teman-teman yang lain sangat 
menyenangkan apalagi memiliki humor yg sama. Sikap negatifnya saya 
mudah kecewa, sulit menerima tantangan, dan mudah menyerah jika itu 
membuat lelah”.28 

Kesesuaian kutipan wawancara di atas mencerminkan pentingnya 

konsistensi dalam tindakan yang dilakukan seseorang, baik dalam situasi 

internal maupun eksternal dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang 

mampu menggunakan komunikasi secara efektif untuk memahami dan 

 
27 Grecia Natasya Valesya Lubis, Sastra Jepang, Universitas Haasanuddin, Wawancara 

8 mei 2024  
28 Nurjannah Pahrir, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin, Wawancara 8 Mei 2024 
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merespons kondisi emosional serta kebutuhan orang lain, ini menciptakan 

hubungan yang lebih solid dan penuh pengertian. Selain itu, kemampuan 

untuk mengkomunikasikan gagasan, menyelesaikan konflik, dan mencari 

solusi bersama membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kerja 

sama dan pencapaian tujuan secara harmonis. 

Hal berkaitan lainnya juga disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu 

Budaya, Muhammad Gibran: 

“Dalam hal perilaku, terkadang ingin menjadi pribadi yang konsisten 
dengan apa yang saya lakukan seperti tetap mempertahankan keceriaan 
saya saat berada di depan teman-teman dan berpegang teguh pada apa 
yang telah dipilih sebelumnya akan tetapi, ada saja hal yang tidak bisa 
diprediksi sehingga dapat mendritaksi diri sendiri”.29 

 Adanya hasil wawancara lainnya yang disampaikan oleh mahasiswa 

baru FIB UNHAS, Ikbal P: 

“Hal tidak terduga yang bisa saja terjadi ialah saat secara tidak sadar 
ada perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, misalnya 
perubah dalam hal cara pola pikir dan gaya hidup”.30 

Berkaitan dengan hasil wawancara sebelumnya mengenai 

ketidaksadaran diri seseorang terhadap perubahan yang terjadi pada diri 

sendiri, responden lainnya mahasiswa fakultas ilmu budaya Aulia Natasya 

juga menyampaikan: 

“Perubahan perilaku yang terjadi pada diri saya mungkin tidak saya 
ketahui namun, saya merasakan diri saya lebih mampu dalam 
mengendalikann hal-hal yang kedepannya akan berdampak buruk yang 
berarti cara saya berpikir dan berperilaku mulai mengalami 
peningkatan secara tidak langsung”.31 

Perubahan pola pikir dan gaya hidup yang tidak disadari sering kali 

merupakan akibat dari pengalaman hidup yang terus berkembang. Proses ini  

dimulai dengan fokus awal pada pencapaian pribadi dan profesional, dan 

 
29 Muhammad Gibran, Sastra Inggris, Universitas Hasanuddin, Wawancara 14 Mei 

2024 
30 Ikbal P, Sastra Daerah, Universitas Hasanuddin, Wawancara 10 Mei 2024 
31 Aulia Natasya, Bahasa Mandarin, Universitas Hasanuddin, Wawancara 8 Mei 2024 
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kemudian beralih ke penekanan yang lebih besar pada keseimbangan antara 

kehidupan pribadi dan profesional.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengungkapkan 

tentang konsistensi tindakan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dari 

keadaan internal maupun eksternal, terlihat bahwa kemampuan seseorang 

untuk mempertahankan karakteristik tindakan khasnya saat beradaptasi 

dengan lingkungan sekitar, atau dalam situasi yang mengharuskan perubahan 

tindakan dan pola pikir, sangat mempengaruhi sesseorang akan bereaksi 

terhadap perubahan. Konsistensi ini mencerminkan kemampuan individu 

untuk tetap terhubung dengan nilai-nilai dan identitas pribadi sambil 

beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar. Hal ini menunjukkan 

pentingnya kesesuaian antara nilai pribadi dan respons terhadap lingkungan 

untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam tindakan sehari-hari. 

4. Stabilitas Emosi 

Di dunia akademik, mahasiswa yang memiliki tingkat stabilitas emosi 

yang tinggi sering kali dapat mengelola tekanan-tekanan yang muncul dalam 

lingkungan akademik dengan lebih efektif. Mahasiswa cenderung mampu 

menjaga ketenangan dan fokus dalam menghadapi tuntutan belajar yang 

intens, serta menangani situasi yang menuntut dengan lebih terampil.  

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan responden Ikbal P, 

menyampaikan: 

“secara emosional saya termaksud orang yang perasaan yang mudah 
berubah-ubah, tetapi saya merasa dapat mengontrol emosional di 
dalam diri dengan cukup diam saja dan akan kembali normal”. 

Hasil wawancara tersebut senada dengan responden lainnya, 

sebagaimana disampaikan oleh Nurjannah Pahrir: 

“Menurut saya, tingkat kontrol kestabilan emosi saya sudah bagus. Jika 
sedang berada dalam suatu keadaan di mana saya sedang emosi, saya 
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akan lebih memilih diam daripada mengeluarkan kalima-kalimat yang 
dapat menyakiti orang lain. Hal ini yang memicu saya menjadi orang yg 
sulit berkomunikasi dan lebih memilih memendam perasaan”.32 

Setelah meninjau hasil wawancara, terungkap bahwa beberapa 

individu menghadapi tantangan dalam mengontrol emosi sendiri, yang sering 

kali menyebabkan pilihan untuk mengisolasi diri dan menjauhi interaksi 

dengan teman-teman terdekat. Ketika menghadapi situasi emosional yang 

menekan, terdapat kekhawatiran akan kehilangan kendali dan mengucapkan 

kata-kata yang kasar atau menyakitkan, yang berpotensi merusak hubungan 

yang ada. Untuk menghindari konfrontasi dan mempertahankan hubungan 

yang harmonis dengan orang-orang di sekitar, strategi mengisolasi diri 

menjadi pilihan. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menjaga suasana 

hubungan sosial tetap positif, tindakan tersebut dapat mengakibatkan 

kesulitan dalam menyelesaikan masalah atau mengungkapkan perasaan 

secara konstruktif. 

Diperkuat kembali dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh 

Muhammad Gibran: 

“Saya merasa dapat mengontrol emosi ketika berhadapan dengan 
situasi yang buruk ataupun berhadapan dengan orang lain, karena saya 
sadar faktor luar yang mempengaruhi diri saya tidak dapat 
dikendalikan sehingga saya hanya fokus untuk mengendalikan pikiran 
saya dan mengurangi emosi negatif”.33 

Hasil wawancara lainnya menyampaikan mengenai kebalikan dari 

wawancara sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Aulia Natasya: 

“Untuk pengendalian emosional diri, saya merasa masih cukup buruk 
saya belum bisa mengontrolnya dengan baik dan masih memberi 
dampak-dampak negatif untuk diri sendiri, seperti menggores atau 
melukai tubuh dan lain sebagainya”. 

 
32 Nurjannah Pahrir, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin, Wawancara 8 mei 2024 
33 Muhammad Gibran, Sastra Inggris, Universitas Hasanuddin, Wawancara 14 mei 

2024 
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Sejalan dengan hasil wawancara tersebut hal serupa juga disampaikan 

oleh Grecia Natasya Lubis: 

“Dalam mengontrol emosi, saya agak sulit dalam mengatasi emosi 
dalam diri saya sendiri. Saya lebih sering mengatasi emosi yang ada 
dalam diri saya dengan menangis hingga saya merasa lebih tenang 
kembali”. 34 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, stabilitas emosional 

mahasiswa tidak hanya berperan dalam bagaimana menghadapi kemampuan 

dan tantangan di lingkungan akademik, tetapi juga menggambarkan cara 

mengelola berbagai aspek suka dan duka dalam kehidupan akademik secara 

keseluruhan. Proses ini mencakup peningkatan kemampuan mental untuk 

menjaga ketahanan dan menghadapi tekanan dengan cara yang konstruktif. 

Peningkatan stabilitas emosional sangat penting untuk mempertahankan 

fokus dan komitmen terhadap pencapaian sasaran akademik. Jika penurunan 

dalam kemampuan mengatasi masalah terjadi, maka dukungan tambahan 

diperlukan untuk mengembangkan atribusi yang lebih adaptif dan positif. 

Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan stres dan tantangan dengan lebih 

baik, serta meningkatkan peluang untuk mencapai keberhasilan akademik 

yang lebih memuaskan. 

5. Menjaga Kestabilan Emosi 

Kestabilan emosional berkaitan dengan cara seseorang dalam menjaga 

emosional diri seseorang agar tetap stabil dan tidak berlebihan 

melampiaskan emosinya hingga berakhir pada bunuh diri.  

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

mengenai kestabilan emosional yang dijaga oleh mahasiswa Fakultas Ilmu 

Budaya dengan beragam masukan dan cara yang dilakukan dalam meredakan 

 
34 Grecia Natasya Valesya Lubis, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin, Wawancara  

8 mei 2024  
 



62 

 

emosional dirinya. Hal ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh 

Nurjannah Pahrir: 

“Semua orang mengalami perasaan yang tidak stabil pada waktu 
tertentu dalam hidup. Jika saya berada dalam keadaan seperti itu, saya 
menyendiri, menangis, mendengarkan musik, bermain game atau 
melamun sehingga saya bisa melupakan kejadian yang membuat saya 
emosi. Ketika selesai menangis sampai lelah, rasanya lebih melegakan 
daripada berdebat dengan seseorang yang membuat kita dalam berada 
dalam keadaan tersebut. Saya bersyukur tidak pernah terpikirkan 
untuk merusak atau mengakhiri hidup saya sendiri. Kita hanya perlu 
melakukan hal-hal yang kita sukai dan rajin beribadah agar tidak 
berakhir dengan banyaknya kasus bunuh diri”.35 

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut, Muhammad Gibran juga 

menyampaikan: 

“Saya sadar dalam menjalani hidup kita akan dihadapkan pada banyak 
persoalan yang tidak kita inginkan, seperti ucapan buruk orang lain 
ataupun mendapat musibah. Tetapi itu tidak dapat saya kendalikan, 
saya hanya bisa kendalikan diri saya. Misalnya ketika mendapat 
musibah saya berpikir pasti ada suatu hikmah dibaliknya atau seperti 
ucapan buruk orang lain saya hanya menggapnya bahwa mereka tidak 
tahu beretika, sehingga saya dapat mengontol pikiran sekaligus 
emosi”.36 

Ditinjau dari kutipan wawancara tersebut berkaitan dengan menjaga 

kestabilan emosional seseorang diperlukan dukungan yang besar dari orang-

orang terdekat yang senantiasa bisa menjadi dorongan menyelesaikan 

sesuatu ataupun masalah yang terjadi. 

Hasil wawancara lainnya juga memperkuat kutipan pada wawancara 

sebelumnya. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ikbal P: 

“Perbanyak komunikasi dengan orang tua dan teman terdekat serta 
selalu mengingat bahwa tuhan tidak pernah memberikan ujian yang 
melebihi dari kemampuan hambanya”. 

 
35 Nurjannah Pahrir, Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin, Wawancara 8 mei 2024 
36 Muhammad Gibran, Sastra Inggris, Universitas Hasanuddin, Wawancara 14 mei 

2024 
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Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut, ada juga pendapat lain 

tentang pengendalian emosi yang ada seperti yang disampaikan oleh Grecia 

Natasya Lubis: 

“Sampai saat ini dalam mengendalikan emosional biasanya saya masih 
cukup kewalahan keseringan saya akan menangis terlebih dahulu dan 
kadang menyakiti diri saya sendiri, tapi saya tidak pernah berfikir untuk 
mengakhiri hidup karena saya juga masih menyayangi diri saya dan 
mengingat keluarga saya”.  

Menilai dari hasil wawancara berkaitan dengan atribusi juga 

memungkinkan adanya interaksi sosial antar mahasiswa. Misalnya, jika 

seorang mahasiswa percaya bahwa teman sekelompoknya tidak 

berkontribusi dalam diskusi karena malas, hal itu dapat menjadi identitas 

yang melekat pada orang tersebut dan cara berinteraksi di masa depan. 

Dalam konteks akademik, atribusi juga bisa membentuk persepsi terhadap 

kinerja akademis seseorang. Mahasiswa akan cenderung mengatribusikan 

keberhasilan akademis rekan kepada faktor internal seperti kecerdasan atau 

usaha keras, sementara kegagalan diatribusikan kepada faktor eksternal 

seperti kesulitan ujian atau faktor keberuntungan. 

Secara keseluruhan, atribusi dalam komunikasi interpersonal 

mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin tidak hanya cara 

individu memahami dan merespons tindakan orang lain, tetapi juga 

membentuk dinamika sosial dan akademik di lingkungan kampus. Dengan 

memahami pentingnya atribusi, mahasiswa dapat mengembangkan 

keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih efektif, 

serta memperkuat hubungan interpersonal mereka di dalam dan di luar 

lingkungan akademik. 

Seseorang gemar mengatribusikan kemampuan ataupun 

pencapaiannya, serta jerih payah atas hal yang dilakukan, dan mampu 
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mengatasi kritikan yang konstruktif. Dalam konteks ini, lebih cenderung 

fokus pada faktor internal yang  di kontrol, seperti kecerdasan dan 

keterampilan belajar mahasiswa itu sendiri. 

 

 



 

 

65 

 

BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  sebelumnya maka, 

penelitian ini dapat disimpulkan:  

1. Praktik komunikasi interpersonal di kalangan mahasiswa baru 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Tahun Ajaran 

2023/2024 menunjukkan bahwa komunikasi berperan krusial 

dalam berbagi perasaan, menerima dukungan sosial, dan menjaga 

kestabilan emosional. Mahasiswa memanfaatkan komunikasi 

sebagai alat untuk terhubung satu sama lain, memberikan respons, 

dan berdiskusi secara terbuka mengenai perasaan dan masalah 

yang dihadapi. Hal ini menegaskan pentingnya komunikasi yang 

efektif dalam mendukung proses adaptasi dan kestabilan emosional 

mahasiswa baru di lingkungan akademik.  

2. Atribusi komunikasi berkaitan dengan tindakan mahasiswa baru  

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Tahun Ajaran 

2023/2024 dalam pengembilan keputusan, perubahan karakter, 

konsistensi perilaku, dan kestabilan emosional yang di latar 

belakangi oleh faktor internal maupun eksternal. Dengan demikian, 

pemahaman akan atribusi dalam konteks komunikasi membantu 

mahasiswa dalam mengetahui alasan kestabilan emosional dalam 

menghadapi berbagai situasi kehidupan. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Mahasiswa diharapkan dapat berkomunikasi secara terbuka untuk 

menyampaikan perasaan dan mendapatkan dukungan dari orang-

orang di sekitarnya. Dengan begitu, mereka dapat menyelesaikan 

konflik dan menjaga keseimbangan emosional mereka. Dengan 

lebih leluasa dalam merespons dan terbuka dalam berkomunikasi, 

mahasiswa dapat membangun hubungan yang positif dengan 

lingkungan sekitar, yang tentunya mendukung pertumbuhan dan 

kesejahteraan pribadi. 

2. Atribusi komunikasi pada mahasiswa diharapkan dapat 

meningkatkan keterbukaan dalam berkomunikasi dengan orang 

terdekat untuk menjaga kestabilan emosional. Penting juga untuk 

meningkatkan inisiatif pendukung kesehatan mental guna 

mencegah risiko pikiran merugikan seperti depresi atau bunuh 

diri. Implementasi  komunikasi efektif di lingkungan akademik, 

kolaborasi dengan lembaga kesehatan mental, serta 

pengembangan kebijakan universitas yang mendukung 

kesejahteraan mahasiswa menjadi kunci dalam mendukung hasil 

penelitian ini tentang atribusi komunikasi pada kestabilan 

emosional mahasiswa. 
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Gambar 1Wawancara Nurjannah Pahrir 

Sastra Jepang 8 mei 2024 

 

Gambar 2Wawancara Grecia Natasya Valesya 

Lubis, Sastra Jepang 8 mei 2024 

 

Gambar 3Wawancara Aulia Natasya 

Bahasa Mandarin 8 mei 2024 
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Gambar 4Wawancara Ikbal P 

Sastra Daerah 10 mei 2024 

 

 

Gambar 5Wawancara Muhammad Gibran 

Sastra Inggris 14 mei 2024 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana praktek komunikasi interpersonal dalam proses menjaga 

kestabilan emosional mahaiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Hasanuddin? 

1. Bagaimana tanggapan Anda tentang komunikasi ? 

2. Apa pentingnya komunikasi menurut Anda ? 

3. Bagaimana komunikasi Anda dengan lingkungan sekitar Anda ? 

4. Apakah ada hal-hal yang terkadang sulit untuk di komunikasikan akan 

tetapi, menurut Anda itu adalah hal penting yang harus di sampaikan ? 

5. Pernahkah ingin mengutarakan hal-hal yang di pendam namun, tidak 

memiliki seseorang untuk berbagi cerita ? Hingga akhirnya memilih 

untuk lebih baik di pendam? 

6. Bagaimana Anda menanggapi pembicaraan orang-orang di sekitarmu? 

7. Apakah perlu memiliki tempat saling berbicara dan bertukar pikiran 

setiap harinya? 

8. Dengan siapa saja kah Anda terbuka dalam berkomunikasi? 

 

2. Bagaimana atribusi dalam komunikasi interpersonal mahasiswa 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin ? 

1. Bagaimana Anda menjelaskan alasan dalam pengambilan keputusan 

besar dalam hidup Anda?. 

2. Apakah Anda merasa bahwa Anda memiliki kendali penuh atas pilihan 

Anda dalam kegiatan atau tugas tertentu? Mengapa? 

3. Bisakah Anda memberikan contoh keputusan yang di anggap penting 

dalam hidup Anda? Jelaskan!. 

4. Bagaimana Anda menjelaskan perubahan perilaku Anda dari waktu ke 

waktu? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi 

perilaku Anda? 
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5. Apakah Anda cenderung merasa bahwa situasi dalam memainkan 

peran penting dalam kehidupan sehari-hari Anda? Bisa berikan 

contoh? 

6. Bagaimana Anda menjelaskan pengaruh karakteristik pribadi Anda 

dalam perilaku sehari-hari? 

7. Bagaimana Anda mempertahankan konsistensi dalam perilaku Anda 

dari waktu ke waktu? Apakah ada perubahan signifikan? 

8. Bagaimana Anda menjelaskan kondisi atau keadaan tertentu yang 

mempengaruhi perilaku Anda? Apakah Anda dapat dengan mudah 

berkomunikasi? 

9. Bagaimana Anda merasa tentang tingkat kontrol kestabilan emosional 

yang Anda miliki atas situasi dan keadaan tersebut secara keseluruhan? 

Bagaimana Anda bisa mengatasinya ? 

 

Tambahan pertanyaan  : 

Bagaimana cara Anda untuk tetap menstabilkan emosional Anda di 

saat keadaan emosi yang tidak stabil atau bagaimana cara Anda menyikapi 

diri Anda agar emosi tetap stabil dalam hal tidak sampai melakukan self harm 

hingga bunuh diri. 
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