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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: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

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 

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

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

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـ و

 Contoh: 

 māta : مَاتَ 

 ramā : رَمَى

 qīla : قِيْلَ  

 yamūtu : يمَُوْتُ 

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: 

الأطَْفَالِ  رَوْضَةُ  ُُ  : rauḍah al-aṭfāl 

الَْفَاضِلَةُ  الَْمَدِيْنَةُ  ُُ  : al-madīnah al-fāḍilah 

 al-ḥikmah : الَْحِكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  dalam transliterasi ini dilambangkan ,(  ــّ  

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

Contoh: 

 rabbanā : رَبَّناَ 

يْناَ   najjainā : نَجَّ

 al-ḥaqq : الَْحَق  

مَ   nu“ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

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: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 
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لْزَلَةُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفلَْسَفَةُ 

 al-bilādu : الَْبلِاَدُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murūna : تأَمُْرُوْنَ 

 al-naw‘u : الَنَّوْعُ

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi 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: 

اللِ  دِيْنُ   dīnullāh   ِبِالل billāh   

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

اللِ  رَحْمَةِ  فِيْ  هُمْ    = hum fī raḥmatillāh 

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 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
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w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 



 

  xvii   

ABSTRAK 

Nama : Farmawati Muin 

NIM : 50700120049 

Judul : Gambaran Self Disclosure pada Persahabatan Mahasiswa Beda 

Agama di Universitas Hasanuddin Makassar 

 
Pokok masalah penelitian ini adalah mengenai gambaran self 

disclosure pada persahabatan mahasiswa beda agama di Universitas 
Hasanuddin Makassar. Untuk itu dirumuskan beberapa tujuan yaitu (1) 
Untuk mengetahui gambaran bentuk self disclosure pada persahabatan 
mahasiswa beda agama di Universitas Hasanuddin Makassar (2) untuk 
mengetahui proses self disclosure pada persahabatan mahasiswa beda agama 
di Universitas Hasanuddin Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 
Psikologi komunikasi. Adapun sumber data penelitian ini adalah mahasiswa 
FTUH berjenis kelamin laki-laki dan memiliki sahabat beda agama. 
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 
dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan pena-
rikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran self disclosure mahasiswa 
FTUH dalam persahabatan beda agama yaitu meliputi pengungkapan nilai-
nilai atau keyakinan, kebiasaan, perasaan dan masalah. Laki-laki sangat 
jarang mengungkapkan tentang perasaannya, dia tidak mau terlihat lemah 
oleh individu lain, mereka lebih banyak melakukan self disclosure dengan 
perbuatan tidak dengan kata-kata. Adapun proses self disclosure 
persahabatan beda agama dengan melalui empat tahap yaitu (1) tahap 
orientasi, (2) Tahap pertukaran penjajakan afektif atau munculnya diri, (3) 
Tahap pertukaran afektif atau komitmen dan kenyamanan, (4) Tahap 
pertukaran stabil atau kejujuran total dan keintiman. Proses ini berjalan baik 
dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu kesamaan, saling melengkapi, 
rasa percaya dan penerimaan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah self disclosure dapat memudahkan 
individu dalam membangun hubungan termasuk dalam hubungan 
persahabatan beda agama, penerimaan yang positif meningkatkan percaya 
diri individu. Menjadikan komunikasi langsung sebagai metode dalam 
menyelesaikan masalah, menghargai privasi setiap orang dalam melakukan 
self disclosure serta tidak menganggap keuntungan yang menjadi paling 
utama dalam menjalin hubungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk individu artinya berdiri sendiri dan 

tidak memiliki kawan. Sebagai makhluk ciptaan tuhan manusia memiliki 

kelengkapan hidup berupa raga, rasa, rasio dan rukun. Raga ialah organ 

tubuh, rasa ialah peka terhadap rangsangan, rasio ialah akal pikiran dan 

rukun ialah pergaulan hidup atau bentuk sosialisasi sesama manusia. 

Manusia ingin memenuhi kebutuhan umum mereka, seperti kebutuhan 

ekonomi, kebutuhan biologi, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, 

manusia harus bekerja sama dengan orang lain atau masyarakat. Manusia 

saling membutuhkan dan melakukan hubungan baik secara pribadi maupun 

kolektif karena kerja sama dan hubungan keutuhan tidak dapat tercapai 

tanpanya. 

Interaksi sosial adalah ketika seseorang bertemu dengan orang lain 

atau kelompok lain dan kemudian berbicara, bekerja sama, dan melakukan 

hal lain untuk mencapai tujuan. Berbicara, bertegur sapa, dan berjabat tangan 

adalah contoh interaksi sosial.1 Menurut Aristoteles dalam buku Kelompok 

Sosial (2019) mengungkapkan bahwa manusia itu zoon politicon. Manusia 

tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Realitas ini disebabkan 

kemampuan manusia terbatas guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Santrock mengatakan (2011) bahwa Masa dewasa awal adalah istilah 

yang kini digunakan untuk menunjuk masa transisi dari remaja menuju 

 
1Sudariyanto, “Memahami Interaksi Sosial”, (Semarang: Mutiara Aksara, 2021), h. 1-

21. 
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dewasa. Rentang usia ini berkisar antara 18 tahun hingga 25 tahun, masa ini 

ditandai oleh kegiatan bersifat eksperimen dan eksplorasi. Transisi dari masa 

remaja menuju masa dewasa diwarnai dengan perubahan yang 

berkesinambungan. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan, 

pemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan 

masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen 

dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian 

diri pada pola hidup yang baru.2 Seseorang datang dan pergi satu demi satu 

dari kehidupan sosial sebagai akibat dari perubahan, masalah, dan segala 

bentuk ketegangan yang terjadi di usia dewasa. Ada yang memilih untuk 

tetap, tetapi ada yang memilih untuk pergi. Penerimaan perspektif, 

keyakinan, dan perbedaan yang ada adalah komponen penting dalam suatu 

hubungan. 

 Dr. Suzana E. Flores, psikolog klinis dan penulis Facehooked: 

Bagaimana Facebook Mempengaruhi Emosi, Hubungan, dan Kehidupan Kita 

mengatakan "Saya tahu bahwa penurunan pertemanan terus berlanjut 

seiring bertambahnya usia. Ketika kita di SMA dan kuliah, lebih mudah untuk 

berteman karena kita dikelilingi oleh sekelompok orang dengan minat yang 

sama. Namun, seiring bertambahnya usia, kita kehilangan akses ini dan harus 

memutuskan apakah akan rekan kerja berteman dengan rekan kerja atau 

tidak, yang mungkin datang dengan persoalannya sendiri.3 Hubungan 

pertemanan yang bertahan cukup lama biasanya disebut dengan 

 

2 Alifia Fernanda Putri, ‘Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas 
Perkembangannya’, SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling, 3 (2019), h. 35–40. 

3 Fahri Zulfikar, “Kenapa Semakin Dewasa Pertemanan Semakin Sedikit”, 2022, 
diakses melalaui https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6392092/kenapa-semakin-dewasa-

pertemanan-semakin-sedikit pada tanggal 26 juli 2023. 
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persahabatan. Persahabatan bisa terjadi antar individu atau bahkan 

berkelompok, tidak mengenal waktu, tempat, budaya bahkan agama. 

 Menurut Undang-Undang No.1/Pnps/1965 “Agama-agama yang 

dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 

Budha dan khong Cu (Confusius)”. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah 

perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini 

adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. 

 Usia yang semakin dewasa dan permasalahan yang semakin banyak 

membuat seseorang memerlukan tempat untuk mengungkapkan perasaan, 

pikiran, berbagi cerita dan segala tentang dirinya. Hal ini yang membuat 

orang melakukan self disclosure dalam sebuah hubungan persahabatan. 

 Berbagi, menerima, dan memberi adalah hal yang sangat penting 

dalam suatu persahabatan. Masing-masing individu harus memiliki 

kemampuan untuk mengenal satu sama lain jika persahabatan ingin 

berkembang. Oleh karena itu, dalam sebuah hubungan, self disclosure 

(pengungkapan diri) diperlukan. Dengan mengungkapkan diri, masing-

masing individu akan saling mengetahui dan menghargai sifat dan cara 

berpikir masing-masing. Pada dasarnya, manusia itu unik. Akibatnya, tidak 

semua yang terlihat di luar sama dengan yang ada di dalamnya. 

 Menurut Devito dalam Ana Suryani, self disclosure adalah suatu jenis 

komunikasi, yaitu pengungkapan informasi tentang diri sendiri yang biasanya 

disembunyikan. Person mengartikan self disclosure sebagai tindakan 

seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi pada orang lain 

secara sukarela dan disengaja untuk maksud memberi informasi yang akurat 

tentang dirinya. Melalui self disclosure, seseorang akan mengenal dirinya 

lebih baik, menjalin hubungan dekat dengan orang lain, lebih mampu 
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menghadapi masalah saat ini karena mendapat dukungan dan memiliki 

energi yang cukup karena keterbukaan membuat beban akan lebih ringan.4 

 Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Keterbukaan Diri dalam 

Membangun Hubungan Persahabatan Diadik Laki-Laki dan Perempuan” 

mengungkapkan bahwa cara komunikasi antara laki-laki dan perempuan 

sebagai pribadi yang berbeda dapat menimbulkan miskomunikasi dalam 

hubungan. Meskipun demikian, melalui keterbukaan dengan caranya masing-

masing, baik secara dialog maupun perbuatan, sahabat laki-laki dan 

perempuan dapat membangun kedekatan emosional satu sama lain yang 

akhirnya dapat membuat hubungan persahabatan dapat terjaga dengan 

baik.5 

 Astriya Ningrum (2017) dalam “Keterbukaan Diri dalam Strategi 

Konflik pada Pasangan Intercultural Marriages” mengatakan bahwa 

perbedaan budaya sangatlah memengaruhi interaksi seseorang dalam suatu 

hubungan. Perbedaan skala prioritas dan cara memandang konflik adalah 

suatu hal yang sangat memengaruhi keberlangsungan hubungan. Maka 

pentingnya keterbukaan diri dalam menghadapi hal tersebut agar terjalin 

suatu kedekatan emosional. 

 Universitas Hasanuddin atau yang sering disebut UNHAS merupakan 

salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. 

Nama Universitas ini diambil dari nama pahlawan nasional asal Makassar 

yang memiliki julukan ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Mahasiswa 

Universitas Hasanuddin Makassar beragam berasal dari beberapa daerah di 

 

4 Ana Suryani and Desi Nurwidawati, ‘Self Disclosure Dan Trust Pada Pasangan 
Dewasa Muda Yang Menikah Dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh’, Jurnal Psikologi Teori Dan 
Terapan, 7.1 (2016), h. 9–15. 

5 Stefanie, ‘Keterbukaan Diri Dalam Membangun Hubungan Persahabatan Diadik 
Laki-Laki Dan Perempuan’, Jurnal Ilmu Komunikasi ULTIMACOMM, 8.2 (2016), h. 71–82. 
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seluruh Nusantara. keberagaman daerah, budaya, adat istiadat, bahkan 

agama menjadi kemajemukan dalam kampus Universitas Hasanuddin 

Makassar. 

 Ketika orientasi mahasiswa baru atau masa pengenalan kampus di 

Fakultas Hukum Unhas. Pada Kamis pagi 18 Agustus 2022, seorang 

mahasiswa baru melakukan pengungkapan yang mengaku bahwa dirinya 

ber-gender non biner (identitas gender yang tidak merujuk secara spesifik 

pada salah satu gender seperti perempuan maupun laki-laki)6.  Hal ini 

dianggap tabu lantaran beberapa orang tidak terbiasa dengan kategorisasi 

kelompok gender non-biner yang dianggap menyimpang. Berbagai bentuk 

tanggapan akibat pengakuan tersebut. Ada yang mengaku takjub akan 

keterbukaannya dan ada juga yang menyayangkan dan menanggapi kurang 

baik dan tidak menerima mengenai pengakuan mahasiswa tersebut.  

 Pengungkapan diri sering terjadi pada setiap mahasiswa Universitas 

Hasanuddin Makassar khususnya pada Fakultas Teknik, tahun 2000an 

Fakultas Teknik Unhas dikenal dengan aksi tawurannya dengan Fakultas Ilmu 

Budaya serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal ini juga yang menjadi 

salah satu alasan Fakultas Teknik Unhas yang awalnya berada di Tamalanrea 

lalu dipindahkan pada tahun 2009 ke daerah Gowa7 

 Mahasiswa teknik Unhas terlibat dalam tawuran dan bentrok antar 

fakultas karena banyaknya tugas kuliah dan kurangnya aktivitas 

kemahasiswaan di kampus. Ini adalah salah satu cara mereka 

 

 6 BBC, 2023, “Mahasiswa Unhas dirisak karena mengaku non-biner, 'para pendidik 
seharusnya perbarui ilmu tentang gender'”, 2023, diakses di https://www.bbc.com/indonesia 

/indonesia-62661710, pada tanggal 2 oktober 2023 

 7Andi Ningsi, “JK Ceritakan Alasan Pindah ‘Rumah’ Teknik Unhas ke Gowa”, 2018, 
diakses di https://identitasunhas.com/jk-ceritakan-alasan-pindah-rumah-teknik-unhas-ke-gowa/ 
pada tanggal 2 oktober 2023 
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mengungkapkan dirinya. Mereka akan merasa plong dan terbebas karena 

energi besar yang mereka keluarkan melalui tawuran. Selain itu, arogansi 

ilmu pengetahuan adalah salah satu alasannya. Mereka yang belajar ilmu 

teknik di Unhas merasa lebih unggul dibandingkan mereka yang belajar ilmu 

sosial.8 

 Padahal sebagai manusia yang hidup di negara dengan semboyang 

bhineka tunggal ika ini kita selalu dituntut untuk saling menghargai dan 

menerima serta saling kenal mengenal seperti yang dituturkan oleh Menteri 

Agama Fachrul Razi pada 3 Maret 2020 dalam pertemuan dengan organisasi 

mahasiswa Islam Unhas yaitu, bahwa manusia dapat menghargai satu dengan 

lainnya, bila telah saling mengenal (lita’arafu). Saling mengenal di sini 

menurut Menag bukan sekedar saling tahu, tapi lebih dari itu, manusia 

dituntut untuk juga memahami serta menerima perbedaan. Itu salah satu 

contoh saling toleran satu dengan yang lain.9 

 Alasan peneliti memilih lokasi Universitas Hasanuddin ialah karena 

seperti yang dijelaskan di atas bahwa pengungkapan diri yang dilakukan 

mahasiswa baru tersebut mengenai gender yang mengaku non biner 

mendapatkan beberapa tanggapan oleh orang di sekitarnya bahkan ada yang 

beberapa mengucilkannya. Seperti halnya pengungkapan diri yang dilakukan 

mahasiswa teknik Unhas melalui tawuran, mereka merasa lebih superior 

dibanding fakultas lainnya yang menjadikannya ditempatkan berbeda lokasi 

dengan fakultas lainnya. Bentuk pengungkapan diri dan hal yang 

diungkapkan membentuk tanggapan serta memengaruhi keberlangsungan 

 

 8Yusran Darmawan, “Megapa Unhas Suka Tawuran?”, 2010, diakses di http://www. 

timur-angin.com/2010/02/mengapa-unhas-suka-twuran.html?m=1, pada tangal 11 oktober 2023 

 9Kementrian Agama RI, “Bertemu Mahasiswa UNHAS, Menag Bahas Makna 
Lita'arafu”, 2020, diakses di https://kemenag.go.id/nasional/bertemu-mahasiswa-unhas-menag-

bahas-makna-litaarafu-k1it0a, pada tanggal 2 oktober 2023 
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hubungan dan penerimaan. Perbedaan pandangan, perbedaan fakultas, jenis 

kelamin dan budaya. 

 Di lingkup kampus yang apabila bukan merupakan berasal dari 

naungan kementrian agama maka akan ada beragam keyakinan atau 

perbedaan agama. Perempuan dianggap lebih sering melakukan self 

disclosure dibanding dengan laki-laki, hal ini dijelaskan dalam penelitian 

Stefanie pada tahun 2016 yang berjudul “Keterbukaan Diri dalam 

Membangun Hubungan Persahabatan Diadik Laki-Laki dan Perempuan” 

inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana self 

disclosure yang terjadi jika terdapat pada persahabatan laki-laki yang 

memiliki agama yang berbeda, apa saja bentuk pengungkapannya dan 

bagaimana tanggapan di sekitarnya. Untuk kemudahan dalam mendapatkan 

informasi dari informan maka peneliti mengambil lokasi penelitian di 

Fakultas Teknik Unhas karena informan yang akan diteliti yaitu berjenis 

kelamin laki-laki dan seperti yang diketahui sendiri bahwa mahasiswa teknik 

dominan berjenis kelamin laki-laki. 

 Dari beberapa penelitian dan latar belakang yang telah dijelaskan di 

atas, belum ada yang meneliti secara spesifik mengenai self disclosure pada 

persahabatan mahasiswa beda agama. Maka dengan ini peneliti 

memfokuskan penelitian pada bagaimana self disclosure yang terjadi pada 

persahabatan beda agama yang dijalin oleh mahasiswa Universitas 

Hasanuddin Makassar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada gambaran self disclosure pada 

persahabatan mahasiswa beda agama di Universitas Hasanuddin Makassar. 
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Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui gambaran self disclosure yang 

dilakukan pada mahasiswa dengan sahabatnya yang berbeda agama serta 

bentuk komunikasi seperti apa yang dapat dilakukan dalam melakukan self 

disclosure. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak terjadinya kesalahan penafsiran bagi pembaca mengenai 

judul gambaran self disclosure pada persahabatan mahasiswa beda agama di 

Universitas Hasanuddin Makassar. Maka peneliti akan menguraikan lebih 

terperinci melalui deskripsi fokus berikut. 

Universitas Hasanuddin termasuk salah satu kampus yang 

mahasiswanya sangat beragam. Keberagaman mahasiswa yang dimiliki 

Universitas Hasanuddin di antaranya perbedaan jenis kelamin, budaya, 

tradisi, asal daerah dan agama. Mahasiswa teknik Unhas yang berjenis 

kelamin laki-laki merupakan subjek  yang akan diteliti. peneliti memilih 

mahasiswa karena menurut peneliti semakin bertambahnya usia maka 

intensitas pertemanan semakin berkurang. Kesamaan dapat menjadi aspek 

pendukung dari kedekatan dan keterbukaan, sehingga tidak semua orang 

dapat terbuka dengan orang lain dan tidak semua orang juga dapat menerima 

segala hal yang diungkapkan orang lain, terlebih ketika adanya suatu 

perbedaan di antara keduanya. Adanya suatu perbedaan dianggap dapat 

menghambat terjalinnya hubungan yang lebih dekat. Perbedaan agama sering 

kali menciptakan suatu pembatas dalam melakukan pendekatan serta 

pengungkapan diri. 

Manusia sebagai makhluk sosial setiap harinya saling berinteraksi. 

Dengan komunikasi interpersonal yang dilakukan mahasiswa maka terjadilah 

suatu interaksi pengungkapan diri. Penelitian ini menggunakan teori self 
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disclosure yaitu pengungkapan diri atau tindakan bertukar informasi dan 

perasaan tentang diri kepada orang lain yang dianggap dekat dan perlu 

mengetahui tentang diri kita. Peneliti ingin tahu bagaimana self disclosure 

yang terjadi jika terdapat pada agama yang berbeda dan terjadi dalam 

interaksi hubungan persahabatan, apa saja bentuk pengungkapannya dan 

bagaimana tanggapan di sekitarnya. Hal ini yang membuat peneliti tertarik 

untuk meneliti mengenai gambaran self disclosure pada persahabatan 

mahasiswa beda agama di Universitas Hasanuddin Makassar. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas dapat 

dituliskan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini 

1. Bagaimana gambaran self disclosure pada persahabatan mahasiswa 

beda agama di Universitas Hasanuddin Makassar? 

2. Bagaimana proses self disclosure pada persahabatan mahasiswa beda 

agama di Universitas Hasanuddin Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

yaitu 

Stefanie (2016) dari Jurnal UltimaComm dengan judul penelitian 

“Keterbukaan Diri dalam Membangun Hubungan Persahabatan Diadik Laki-

Laki dan Perempuan”. Menggunakan Pendekatan kualitatif dengan metode 

studi kasus-deskriptif pengambilan data melalui observasi, wawancara 

mendalam dan dokumentasi. Fokus penelitian yaitu pada bagaimana 

hubungan persahabatan diadik laki-laki dan perempuan dapat berkembang 

melalui proses keterbukaan diri yang dikaji melalui Social Penetration 
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Theory (Teori Penetrasi Sosial).10 Sedangkan peneliti memiliki fokus pada 

gambaran self disclosure pada persahabatan mahasiswa beda agama. 

Miladia Arifa (2022) dalam skripsi dengan judul “Konsep Diri dan Self 

Disclosure Laki-Laki dalam Multi Account Instagram” penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Serta teknik pengumpulan data 

dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan lima informan 

laki-laki yang memiliki lebih dari satu akun Instagram. Tingkat self disclosure 

laki-laki lebih besar dalam second account. Hal ini dikarenakan dalam second 

account cenderung terdiri dari orang-orang terdekat yang mengenal 

informan secara langsung. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian 

peneliti ialah pada subjek penelitian yang berfokus pada mahasiswa 

Universita Hasanuddin yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki sahabat 

beda agama sedangkan subjek pada penelitian Miladia ialah laki-laki yang 

memiliki lebih dari satu akun Instagram.11 

Astriya Ningrum (2017) dalam jurnal ilmiah yang berjudul 

“Keterbukaan Diri dalam Strategi Konflik pada Pasangan Intercultural 

Marriages”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

menafsirkan fenomena sosial yang ada serta menggunakan teknik snowball 

sampling, berjumlah dua orang pasangan beda budaya antara Indonesia dan 

Eropa. Ningrum menggunakan data primer dan data sekunder di mana ia 

melakukan wawancara secara langsung atau face to face dan juga melalui 

email. Sedangkan peneliti memiliki fokus pada gambaran self disclosure pada 

persahabatan mahasiswa beda agama di Universitas Hasanuddin Makassar. 

 

10 Stefanie ‘Keterbukaan Diri Dalam Membangun Hubungan Persahabatan Diadik 
Laki-Laki Dan Perempuan’, Jurnal Ilmu Komunikasi ULTIMACOMM, 8.2 (2016), h. 71–82.  

11 Miladia Arifa, ‘Konsep Diri Dan Self Disclosure Laki-Laki Dalam Multi Account 
Instagram’ Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam 
Indonesia, 2022), h. 11-12. 
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Teknik pengambilan data yang digunakan peneliti yaitu teknik purposive 

sampling.12 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian dengan judul “Gambaran self disclosure pada persahabatan 

mahasiswa beda agama di Universitas Hasanuddin Makassar” ini bertujuan 

untuk 

a. Untuk mengetahui gambaran self disclosure pada persahabatan 

mahasiswa beda agama di Universitas Hasanuddin Makassar. 

b. Untuk mengetahui proses self disclosure pada persahabatan 

mahasiswa beda agama di Universitas Hasanuddin Makassar. 

2. Manfaat Penelitian 

 Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat  bermanfaat bagi 

generasi kedepannya, dan dapat menambah pengetahuan serta menambah 

kajian di bidang ilmu komunikasi khususnya pada self disclosure dalam 

interaksi persahabatan beda agama. 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk setiap 

orang yang memiliki sahabat beda agama agar paham seperti apa gambaran 

self disclosure yang biasa terjadi dalam hubungan persahabatan beda agama.

 

12 Astriya Ningrum, ‘Keterbukaan Diri Dalam Strategi Konflik Pada Pasangan 
Intercultural Marriages’, jurnal publikasi ilmiah, Fakultas Komunikasi Dan Informatika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, h. 1–26. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Komunikasi Interpersonal 

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi interpersonal mengacu pada komunikasi yang terjadi 

secara langsung atau tatap muka antara dua orang atau lebih, di mana 

masing-masing anggota menerima tanggapan langsung, baik secara verbal 

maupun nonverbal, terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

 R. Wayne Pace (1979) mengemukakan bahwa komunikasi 

antarpribadi atau interpersonal communication merupakan proses 

komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka 

di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima 

pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung1 

Adapun pengertian komunikasi antar pribadi menurut para ahli 

yaitu:2 

a. Agus M. Hardjana mengatakan komunikasi antarpribadi ialah interaksi 

yang berlangsung tatap muka antara dua orang atau beberapa orang, 

di mana pengirim pesan dapat menyampaikan pesan secara langsung 

dan penerima pesan juga dapat menerima lalu menanggapi pesan 

secara langsung juga. 

 
1Hafied Cangara, “Pengantar Ilmu Komunikasi”, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 

1998) , h. 32. 

2 Vanya Karunia Mulia Putri, "Komunikasi Interpersonal: Pengertian Menurut Para Ahli 

dan Fungsinya ", 2021,  diakses melalui https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/06/12000 

0569/komunikasi-interpersonal--pengertian-menurut-para-ahli-dan-fungsinya-?page=all, pada 

tanggal 15 september 2023 
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b. Deddy Mulyana mengatakan bahwa komunikasi interpersonal atau 

komunikasi antar pribadi ialah komunikasi antara orang-orang secara 

langsung atau bertatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi dari pesan yang disampaikan secara langsung, baik 

secara verbal maupun non verbal. 

c. Barnlund mengartikan komunikasi interpersonal ialah pertemuan dua 

orang atau lebih dan terjadi secara spontan serta tidak terstruktur.  

2. Tujuan Komunikasi Interpersonal 

 Tujuan dari komunikasi antar pribadi menurut Wirayanto dalam 

Maria adalah sebagai berikut:3 

a. Mengenal Diri Sendiri dan Orang Lain 

 Komunikasi antarpribadi memungkinkan kita untuk berbicara tentang 

diri kita sendiri. Melalui komunikasi ini, kita belajar lebih banyak tentang 

bagaimana kita dapat membuka diri terhadap orang lain dan bagaimana kita 

memahami orang lain. Selain itu, kita memiliki kemampuan untuk menilai 

sikap, nilai, dan perilaku seseorang serta memprediksi bagaimana mereka 

akan bertindak terhadap kita. 

b. Mengetahui Dunia Luar 

 Komunikasi antarpribadi memungkinkan kita untuk memahami 

lingkungan kita, baik itu objek, peristiwa, atau orang lain. Nilai, sikap, dan 

perilaku kita sangat dipengaruhi oleh komunikasi antarpribadi. 

 

 

 

3 Maria Victoria Awi, Norma Mewengkang, and Antonius Golung, ‘Peranan 
Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi Keluarga Di Desa Kimaam 
Kabupaten Merauke’, E-Journal “Acta Diurna", V (2016), h. 2–12. 
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c. Menciptakan dan Memelihara Hubungan Menjadi Bermakna 

 Ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, mereka dapat 

menghilangkan kesepian, menumbuhkan rasa persaudaraan, sosial, dan 

kekeluargaan, dan menjalin keharmonisan. 

d. Mengubah Sikap dan Perilaku 

Ketika kita berbicara secara pribadi, kita sering berusaha untuk 

memerhatikan cara orang lain bertindak dan berpikir. Kita ingin orang 

membaca buku, menonton film terbaru, membeli barang, mencoba hobi baru, 

makan makanan, berpikir secara berbeda, dll. Singkatnya, kita banyak 

menghabiskan waktu berbicara secara pribadi untuk mempersuasi atau 

memengaruhi orang lain. 

e. Bermain dan Mencari Hiburan 

 Bermain adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk membuat orang 

senang. Bercerita tentang pengalaman tentang teman, berbicara tentang 

olahraga, berbicara tren , dan sebagainya adalah contohnya. Seringkali, tujuan 

ini dianggap tidak signifikan. Namun, komunikasi ini sangat penting. Karena 

memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang bebas dari hal-hal 

seperti kejenuhan, keseriusan, ketegangan, dan sebagainya 

f. Membantu Orang Lain 

Selain itu, tujuan komunikasi antar pribadi adalah untuk membantu 

orang lain. seperti seorang psikiater yang membantu seseorang yang 

mengalami masalah mental, atau seperti ketika kita dan teman kita bercanda 

dan memberikan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Dalam situasi 

seperti ini, komunikasi antar pribadi sangat membantu.4 

 

 4 Elva Ronaning Roem dan Sarmiati, “Komunikasi Interpersonal”, Purwokerto:CV 

IRDH, 2019, h. 3-6 
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3. Ciri Komunikasi Antarpribadi 

 Komunikasi antarpribadi yang efektif memiliki beberapa ciri-ciri di 

antaranya5 

a. Keterbukaan (Openness). Keterbukaan adalah keinginan untuk 

memerhatikan informasi yang diterima dan diungkapkan selama 

hubungan. Ada tiga jenis keterbukaan, yaitu komunikator terbuka 

dengan komunikannya, komunikator bereaksi secara alami terhadap 

informasi atau dorongan yang diterimanya, dan komunikator memiliki 

informasi atau perasaan yang diungkapkannya. 

b. Empati (Empathy). Kemampuan untuk memahami dan menempatkan 

diri sendiri di tempat orang lain dikenal sebagai empati. 

c. Dukungan (supportiveness). Sikap mendukung yang deskriptif dan 

spontan diperlukan untuk komunikasi interpersonal yang efektif, yang 

menghasilkan kedekatan dan keterbukaan. 

d. Rasa Positif (Positiveness). Sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa 

positif ini adalah memiliki perasaan dan pikiran yang positif dan 

bertindak dengan tujuan dan bekerja sama. 

e. Kesetaraan (Equality). Kesetaraan, yaitu pengakuan rahasia bahwa 

keduanya saling menghargai, membantu, dan memberikan kontribusi 

satu sama lain, akan membuat komunikasi lebih efektif. 

 

 

 

 

5 Maria Victoria Awi, Norma Mewengkang, and Antonius Golung, ‘PERANAN 
KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI DALAM MENCIPTAKAN HARMONISASI KELUARGA DI DESA 
KIMAAM KABUPATEN MERAUKE’, E-Journal “Acta Diurna", V (2016), h. 2–12. 
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B. Teori Self Disclosure 

1.  Pengertian Self Disclosure 

 Hubungan seseorang dapat bertahan lama atau singkat, tergantung 

apakah orang lain menerima kita di kehidupannya. Keterbukaan kita 

terhadap orang lain dapat menentukan keberlangsungan hubungan. Self 

disclosure adalah keterbukaan untuk membatasi diri sendiri. Salah satu 

kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya 

adalah dengan self disclosure. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa nyaman, 

saling memiliki, dan memahami karakteristik kepribadian setiap orang. Hal-

hal yang berbeda antara manusia, seperti kepribadian introvert atau 

ekstrovert, menjadikan mereka unik. 

 Menurut Altman dan Taylor bahwa self disclosure merupakan 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyatakan informasi tentang 

dirinya kepada orang lain yang tujuannya untuk mencapai hubungan yang 

akrab.6 

 Novianti (2019) menjelaskan bahwa pengungkapan diri adalah 

sebuah bentuk tindakan proses di mana kita memberitahukan kepada orang 

lain terkait dengan informasi-informasi pribadi kita. Informasi pribadi ini 

dapat berupa keadaan pribadi, perasaan, pendapat, pengalaman masa lalu, 

dan juga dapat berupa harapan kita di masa depan. 

 Wrightsman (dalam Novianti, 2019) menjelaskan pengungkapan diri 

merupakan sebuah proses menghadirkan diri yang diwujudkan ke dalam 

kegiatan membagi perasaan dan juga informasi kepada orang lain. Morton 

mengatakan bahwa pengungkapan diri adalah proses menghadirkan diri 

 

6Dila Septiani and others, ‘Self Disclosure Dalam Komunikasi Interpersonal: 
Kesetiaan, Cinta, Dan Kasih Sayang’, Fokus, 2.6 (2019), h. 265–71. 
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yang ditunjukkan dengan membagi perasaan dan informasi yang akrab 

kepada orang lain. Morton membaginya ke dalam dua jenis: deskriptif dan 

evaluatif. Orang deskriptif mengetahui fakta tentang dirinya yang mungkin 

tidak dimiliki orang lain, seperti pekerjaan, alamat, dan usia. Orang evaluatif 

mengemukakan pendapat atau perasaan pribadinya, seperti tipe seseorang 

yang disukai atau dibenci.7 

 Self disclosure adalah pengungkapan diri atau suatu bentuk tindakan 

bertukar informasi dan perasaan tentang diri kepada orang lain yang 

dianggap dekat dan perlu mengetahui tentang diri kita. Tidak semuanya 

dapat diungkapkan kepada orang lain olahnya itu self disclosure juga biasa 

disebut keterbukaan dengan batasan. 

2. Faktor yang Memengaruhi Self Disclosure 

 Morisson dalam (Cahya, 2020) sikap terbuka atau tertutup seseorang 

adalah siklus, dan perubahan dalam siklus tersebut memiliki pola yang dapat 

diprediksi, atau perubahan reguler. Hubungan yang sudah sangat 

berkembang berlangsung lebih lama dari hubungan tahap awal. Hal ini 

karena hubungan yang lebih berkembang rata-rata memiliki tingkat 

keterbukaan yang lebih tinggi daripada hubungan yang kurang berkembang. 

Seseorang lebih mampu mengelola atau berkolaborasi dengan siklus 

keterbukaan saat hubungan mereka berkembang. Masalah waktu dan 

keterbukaan semakin dapat diatur. Dengan kata lain, seseorang dapat 

mengatur kapan dan seberapa jauh mereka bisa terbuka. Dalam hubungan, 

momen itu sangat penting.8 

 

 7Evi Novianti, “Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya”, (Andi: Yogyakarta , 2019), h. 

21. 

8 Cahya Fitrillah, Abdul Halik, and Suryani Musi, ‘SELF DISCLOSURE MUSLIMAH 
BERCADAR DI DESA LUMARING KABUPATEN LUWU’, 1.1 (2020), h. 119–35. 
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 Menurut DeVito (2011) beberapa hal yang memengaruhi 

pengungkapan diri yaitu sebagai berikut9 

a. Besar kelompok. Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam 

kelompok kecil. Kelompok yang terdiri atas dua orang merupakan 

lingkungan yang paling cocok untuk pengungkapan diri. 

b. Perasaan menyukai atau memercayai. Kita akan membuka diri kepada 

orang yang kita sukai atau orang yang kita percayai. 

c. Efek diadik. Pengungkapan diri terjadi jika keduanya melakukan 

pengungkapan diri satu sama lain. Efek diadik mendorong perilaku 

menutup diri dan meningkatkan rasa nyaman. Ketika orang lain juga 

mengungkapkan dirinya, seseorang akan merasa dekat dan mampu 

mengungkapkan dirinya. 

d. Kompetensi. Pengungkapan diri lebih banyak dilakukan oleh orang 

yang kompeten karena mempunyai rasa percaya yang tinggi untuk 

mengungkapkan hal-hal positif yang dimilikinya. 

e. Kepribadian. Orang yang ekstrovert dan supel lebih suka 

mengungkapkan diri daripada orang yang introvert. Orang yang 

pemalu dan jarang berbicara lebih jarang melakukan self disclosure. 

f. Topik. Topik yang lebih negatif dan eksklusif memiliki kemungkinan 

yang lebih kecil untuk diungkapkan. Sebaliknya, topik yang lebih 

umum dan positif memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk 

diungkapkan. 

 

9 Angelia Putriana and others, Psikologi Komunikasi, ed. by Ronal Watrianthos, 1st 
edn (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021). 
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g. Jenis kelamin. Wanita mengungkapkan lebih banyak informasi 

daripada pria berdasarkan penelitian yang dilakukan. Wanita 

mengungkapkan lebih banyak tentang hubungan romantis 

sebelumnya daripada pria, perasaan mereka tentang teman terdekat 

mereka, ketakutan terbesar mereka, dan hal-hal yang tidak mereka 

sukai tentang pasangan mereka. 

3. Aspek-aspek Self Disclosure 

 Joseph A. Devito (1986) menyebutkan ada 5 dimensi self disclosure, 

yaitu (1) ukuran self disclosure, (2) valensi self disclosure, (3) kecermatan dan 

kejujuran, (4) maksud dan tujuan, dan (5) keakraban. 

a. Ukuran/jumlah self disclosure 

 Hal ini berkaitan dengan seberapa banyak jumlah informasi yang 

diungkapkan. Jumlah juga bisa dilihat berdasarkan frekuensi kita 

menyampaikan pesan-pesan self disclosure atau bisa juga dengan 

menggunakan ukuran waktu, yakni berapa lama kita menyampaikan pesan-

pesan yang mengandung self disclosure pada keseluruhan kegiatan 

komunikasi kita dengan lawan komunikasi kita. Misalnya, dalam percakapan 

antara sahabat, tentu tidak sepanjang percakapan di antara keduanya, misal 

berlangsung selama 30 menit mungkin hanya 10 menit saja dari waktu itu 

yang percakapannya menunjukkan self disclosure, seperti saat salah satunya 

bercerita mengenai keluarganya atau ia menyatakan tengah jatuh hati pada 

seseorang. 

b. Valensi Self Disclosure 

 Hal ini berkaitan dengan kualitas self disclosure diri negatif atau 

positif. Saat kita menunjukkan identitas kita dengan cara yang menghibur, 

menghibur, dan menarik. Self disclosure yang negatif menunjukkan tindakan 
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yang tidak baik dan tidak menyenangkan, sedangkan pengungkapan diri yang 

positif menunjukkan tindakan yang baik dan menyenangkan. Tidak diragukan 

lagi, setiap kualitas, baik positif maupun negatif, akan berdampak berbeda 

pada mereka yang mengungkapkan diri mereka dan mereka yang menerima 

atau mendengarkannya..10 Seperti yang dilakukan seorang wanita yang 

berkulit hitam yang menyatakan, “Inilah warna yang paling cocok untuk 

warna kulit saya.” Ini merupakan self disclosure yang positif. Sebaliknya, jika 

seseorang berkata, “Saya sudah menggunakan banyak produk untuk 

memutihkan kulit saya tapi nyatanya tak ada yang berhasil, produknya 

menipu”. Ini berarti self disclosure negatif. Dampak dari self disclosure yang 

berbeda itu tentu saja akan berbeda pula, baik pada orang yang 

mengungkapkan dirinya maupun pada lawan komunikasinya. 

c. Kecermatan dan Kejujuran 

 Kecermatan dalam self disclosure yang kita lakukan akan sangat 

ditentukan oleh kemampuan kita mengetahui atau mengenal diri kita sendiri. 

Jika kita benar-benar mengenal diri kita sendiri, kita akan mampu melakukan 

self disclosure dengan hati-hati. Jika kita tidak tahu seberapa bodohnya kita 

dan tidak bisa mendefinisikan apa yang disebut pandai, bagaimana kita bisa 

mengatakan bahwa kita ini termasuk orang bodoh atau pandai? Selain itu, 

faktor utama yang akan memengaruhi keterbukaan diri kita adalah kejujuran: 

fakta sebenarnya yang kita ungkapkan tentang diri kita kepada orang lain. 

Seseorang dapat jujur atau berbohong, melewatkan detail penting, atau 

 

10 Serlyanti Rampa, “Analisis Dimensi Self Disclosure Di Media Sosial Berdasarkan 
Jenis Kelamin Pada Dewasa Awal Di Kota Makassar”, Skripsi, (Makassar: Fakultas Psikologi 
Universitas Bosowa Makassar, 2021), h. 17. 
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melebih-lebihkan , tetapi kejujuran kita akan menentukan keterbukaan diri 

kita.11  

d. Maksud dan Tujuan 

 Dalam melakukan self disclosure, salah satu hal yang kita 

pertimbangkan adalah maksud atau tujuannya. Tidak mungkin bagi 

seseorang untuk menyatakan dirinya secara tiba-tiba jika mereka tidak 

memiliki tujuan atau maksud tertentu dalam hidup mereka. Kita 

mengungkapkan diri kita dengan maksud tertentu. Seperti halnya seorang 

pemuda yang ingin mendekati seorang gadis, dia akan menceritakan dirinya 

sendiri untuk lebih dekat. Karena kita menyadari adanya tujuan dan tujuan 

pengungkapan diri, kita melakukan kontrol atas pengungkapan diri yang kita 

lakukan. Orang yang lebih-lebihkan atau berbohong dalam melakukan self 

disclosure, pada satu sisi, dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk 

mengontrol self disclosure mereka agar mereka dapat mencapai tujuan atau 

maksud mereka. 

e. Keakraban atau Kedalaman 

 sesuatu yang diungkapkan kepada orang lain berdasarkan seberapa 

dekat kita dengan mereka atau apakah mereka hanya teman biasa. Apa yang 

diungkapkan dapat mencakup hal-hal yang sangat pribadi atau intim, seperti 

perasaan kita, atau hal-hal yang lebih umum, seperti pendapat kita tentang 

perkembangan politik di tanah air kita saat ini. Selain itu, apa yang 

diungkapkan dapat terjadi antara hal-hal yang sangat pribadi atau intim dan 

hal-hal yang sangat umum. 

 

 11Fionna Almira Pohan dan Hairul Anwar Dalimunthe, “Hubungan Intimate Friendship 

dengan Self-Disclosure pada Mahasiswa Psikologi Pengguna Media Sosial Facebook”, Jurnal 

Diversita, vol 3, no 2, 2017, h. 19. 
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4. Fungsi Self Disclosure 

 Fungsi keterbukaan diri menurut Derlega dan Grzelak dalam (Arini 

2019).12 

a. Mengekspresikan perasaan (expression). self disclosure memiliki fungsi 

mengungkapkan perasaan mulai dari  perasaan  bahagia,  rasa  kesal,  

pengharapan,    rasa  kecewa.  Curhat adalah kata yang populer 

digunakan dalam mengungkapkan perasaan. seseorang 

mengungkapkan perasaan berharap mendapatkan balasan dan 

perhatian. 

b. Menjernihkan diri (self clarification). Menceritakan apa yang sedang 

menimpa individu pada individu lain, akan menjadikan pikiran 

menjadi jernih dan menjadikan diri sendiri memandang masalah lebih 

tenang. 

c. Kebenaran fakta (social validation) . Ketika menceritakan apa yang 

sedang terjadi, maka akan mendapat umpan balik dari individu lain 

sehingga mendapatkan pandangan lain tentang pemikiran kita sendiri.  

d. Pengendali sosial (social control). Individu harus bisa mengendalikan 

apa yang diceritakannya kepada orang lain untuk sebagai privasi diri 

sendiri. 

e. Perkembangan hubungan (relationship development). Melakukan 

hubungan dengan saling bertukar cerita maka akan mengakrabkan 

 

 12Arini Fiki Amalina, “Hubungan Interaksi Sosial dengan Keterbukaan Diri (Self 

Disclosure), Skripsi, (Malang: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2019), h 15. 
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antar individu. Sebuah keintiman dan menjaga kepercayaan orang lain 

maka akan meningkatkan perkembangan hubungan.13 

C. Self Disclosure Johari Window 

 Salah satu model inovatif untuk memahami tingkat-tingkat 

pengungkapan diri dalam komunikasi adalah Jendela Johari (Johari Window). 

“Johari” berasal dari nama depan dua orang psikolog yang mengembangkan 

konsep ini, Joseph Luft dan Harry Ingham, diciptakan untuk membantu setiap 

individu dalam mengenal diri sendiri agar terbentuk hubungan yang 

harmonis dengan orang lain. Model ini menggambarkan seseorang ke dalam 

bentuk suatu jendela yang mempunyai empat kaca. Garis besar model teoritis 

dari Jendela Johari dapat dilihat pada gambar berikut:14 

    Tahu tentang diri       Tidak tahu tentang diri 

 
Diketahui orang 

lain 

Daerah public 

(Open Self) 

Daerah buta 

(Blind Self) 

 
Tidak diketahui 

orang lain 

Daerah tersembunyi 

(Hidden Self) 

Daerah yang tidak disadari 

(Unknown Self) 

Gambar 2.1. Jendela Johar 

1. Daerah Publik (Open Self) 

Adalah informasi yang diketahui orang lain tentang kita, seperti nama, 

jabatan, pangkat, status perkawinan, pendidikan, dll. Area terbuka berarti 

 

 13Bariah, “Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Dalam Jejaring Sosial Facebook Pada Siswi 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Desa Tebedak Ii Kecamatan Payaraman”, Skripsi, (Palembang: 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), h 24. 

 14Mutiara Ayu Oktavianti, “Instagram Stories Sebagai Media Self Disclosure Mahasiswi 

Ilmu Komunikasi Uinsa”, skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2018), h 48. 
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perilaku, perasaan, dan dorongan yang diketahui oleh orang lain dan diri kita 

sendiri. Orang yang telah memahami potensi dan kemampuan dirinya sendiri, 

serta kelebihan dan kekurangannya, sangat mudah melakukan kegiatan yang 

bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Orang-orang seperti ini selalu 

sukses dalam setiap langkahnya karena orang lain tahu kemampuan mereka 

seperti mereka sendiri. Kita akan memberi tahu orang lain tentang diri kita 

pada awal hubungan. Dengan waktu yang berlalu, informasi tentang diri kita 

akan terus bertambah secara vertikal, mengurangi area yang tertutup. Jika 

area terbuka lebih besar, hubungan interpersonal kita lebih produktif dan 

menguntungkan. 

2. Daerah Buta (Blind Self) 

 Daerah buta (blind self) merupakan bagian diri yang tidak disadari 

dan tertutup dari dirinya sendiri, tetapi dapat disampaikan kepada orang lain 

atau diketahui oleh orang lain. Hal ini berarti bahwa perilaku, perasaan, dan 

motivasi kita diketahui oleh orang lain, tetapi kita sendiri tidak. Oleh karena 

itu, terkadang seseorang akan meminta pandangan orang lain tentang dirinya 

sendiri agar mereka dapat lebih mengenal dan mengevaluasi diri mereka 

sendiri. 

3. Daerah Tersembunyi (Hidden Self) 

Kita tahu tentang diri kita tetapi orang lain tidak tahu. Umpan balik 

dan komunikasi adalah cara agar kita lebih dikenal orang lain, terutama 

kemampuan kita. Ini adalah rahasia; kita dapat memperkecil area rahasia 

dengan bersikap terbuka dengan orang lain atau malah memperbesarnya 

dengan tetap menjaga rahasia diri. Akan lebih baik untuk bekerja sama dalam 

tim jika kita memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Merujuk 
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pada perilaku, perasaan, dan motivasi yang kita ketahui sendiri tetapi tidak 

diketahui orang lain. 

4. Daerah yang Tidak Disadari (Unknown Self) 

 Adalah informasi yang orang lain dan juga kita tidak mengetahuinya. 

informasi tentang diri kita tidak diketahui oleh kita dan orang lain. Pada 

daerah gelap, informasi berada di alam bawah sadar. Eksplorasi daerah gelap 

melalui interaksi yang terbuka, jujur, empati, dengan rasa saling percaya 

dengan orang lain merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan 

gambaran diri. Jendela ini akan mengecil sehubungan kita tumbuh dewasa, 

mulai mengembangkan diri atau belajar dari pengalaman.15 

D. Penetrasi Sosial 

 Social Penetration. Altman dan Tylor (1973) mengembangkan suatu 

model hubungan yang disebut dengan penetrasi sosial, yaitu proses di mana 

orang saling mengenal satu dengan lainnya. Model ini selain melibatkan self 

disclosure juga menjelaskan bilamana harus melakukan self disclosure dalam 

perkembangan hubungan. 

 Proses penetrasi sosial tidak terjadi begitu saja namun bertahap mulai 

dari komunikasi basa basi hingga tahap yang lebih akrab dan membicarakan 

hal lebih pribadi. Seseorang mulai membiarkan orang lain lebih mengenal 

dirinya lalu memikirkan ganjaran (cost and rewards) atas pertukaran yang 

diterimanya. Jika lebih banyak keuntungan yang didapatkan maka akan 

bergerak menuju hubungan yang lebih akrab. 

 

 15Joseph A. Devito, “Komunikasi Antar Manusia: Edisi kelima” (Tangerang Selatan: 

karisma Publishing Group, 2011), ed 5, h. 57. 
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 Ketika berbicara tentang penetrasi sosial, Altman dan Tylor 

menggunakan bawang merah sebagai analogi. Informasi pribadi, seperti 

nama, alamat, dan umur, terletak di lapisan terluar. Selain itu, Altman dan 

Tylor menunjukkan bahwa jenis informasi dalam setiap lapisan kepribadian 

memiliki dimensi “keluasan” dan “kedalaman”. Dalam pengembangan 

hubungan, keluasan ialah banyaknya jenis informasi pada lapisan tertentu 

yang dapat diketahui orang lain, sedangkan kedalaman adalah kumpulan 

informasi yang lebih pribadi yang dapat dibagikan kepada orang lain. Karena 

hubungan sendiri tidak statis, tetapi dinamis dan selalu berubah, kedalaman 

ini dianggap akan terus meningkat dalam suatu hubungan.16 

Dalam teori penetrasi sosial, faktor kedekatan hubungan sangat 

bergantung pada seberapa terbuka seseorang terhadap orang lain dan 

seberapa terbuka orang lain terhadapnya. Dibandingkan dengan informasi 

pribadi, orang akan lebih sering dan lebih cepat saling berbagi informasi 

luar.Pada tahap awal, penetrasi cepat umumnya meningkat, tetapi segera 

melambat saat lebih dekat ke lapisan dalam. Bukan hanya karena ketakutan 

pribadi, tetapi juga karena norma sosial dan kecenderungannya untuk 

bercerita terlalu banyak pada tahap awal.17 

 Altman dan Tylor mengajukan empat tahap dalam perkembangan 

hubungan antar-individu 

1. Tahap Orientasi 

 Tahap orientasi adalah tahap pertama interaksi, yang terjadi di tingkat 

publik. Hanya sebagian kecil dari kita yang terhubung dengan orang lain. 

 

 16Daryanto dan Muljo Rahardjo, “Teori Komunikasi”, (Yogyakarta :Gava Media, 2016), 

ed 1, h. 73-74. 

 17Ansar Suherman, “Buku ajar Teori-teori Komunikasi” (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 

ed 1, h. 29-30. 
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Komunikasi yang terjadi tidak pribadi. Hanya informasi umum yang 

diberikan oleh individu. Pada tahap ini, masyarakat biasanya bertindak sesuai 

dengan kebiasaan sosial dan berhati-hati agar tidak mengganggu ekspektasi 

masyarakat. Dengan kata lain, orang berusaha untuk tersenyum dan bersikap 

sopan untuk mempertahankan citra yang baik. Mereka akan pergi ke tahap 

berikutnya jika keduanya merasa cukup mendapatkan imbalan pada tahap 

awal. 

2. Tahap Pertukaran Penjajakan Afektif (Exploratory Affective 

Exchange Stage): Munculnya Diri 

 Tahap ini di mana muncul gerakan yang lebih dalam. Tahap ini 

merupakan perluasan daerah publik diri dan terjadi ketika aspek kepribadian  

individu  mulai muncul. Apa yang dulunya bersifat pribadi, perlahan-lahan 

menjadi umum. Jika orang-orang dalam tahap orientasi berhati-hati dalam 

mengkomunikasikan informasi tentang diri mereka sendiri, orang-orang 

dalam tahap ini mulai memperluas daerah publik mereka. Pada tahap ini, 

setiap individu mulai saling bertanya dan memahami tentang apa yang 

mereka sukai dan kesenangan satu sama lain seperti makanan favorit, musik, 

lagu, dan hobi. 

 Orang-orang mulai  menggunakan pilihan kata dan ekspresi yang  

lebih pribadi. Komunikasi menjadi sedikit  lebih spontan karena orang 

merasa  lebih santai dengan lawan bicaranya. Pada tahap ini, perilaku berupa 

kontak dan ekspresi emosi (misalnya perubahan ekspresi wajah)  juga 

meningkat. Fase inilah yang menentukan apakah hubungan  akan berlanjut 

atau tidak.18 

 

 18Tine Agustin Wulandari, “Memahami Pengembangan Hubungan Antarpribadi Melalui 

Teori Penetrasi Sosial”, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol.11 No. 1, h. 106-108. 
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3. Tahap Pertukaran Afektif (Exploratory Exchange Stage): 

Komitmen dan Kenyamanan 

Tahap di mana perasaan kritis dan evaluatif muncul pada tingkat yang 

lebih dalam. Tahap ini akan dimulai ketika kedua belah pihak menerima 

imbalan yang lebih besar daripada biaya yang mereka habiskan. 

Persahabatan yang erat, atau hubungan yang lebih intim, dimulai pada tahap 

ini. Fase ini juga ditandai dengan ekspresi ketidaksepakatan terhadap suatu 

hal dan tindakan tertentu, yang menghasilkan kritik satu sama lain. Namun, 

itu tidak merusak atau membahayakan hubungan yang sudah ada.19 Pesan 

nonverbal yang disampaikan  lebih mudah dipahami. Misalnya senyuman 

berarti “Saya mengerti”, anggukan berarti “Saya setuju”, dan seterusnya. Pada 

tahap ini, individu lebih cenderung menggunakan kata-kata, ungkapan, atau 

tindakan yang lebih bersifat pribadi dan unik. 

4. Tahap Pertukaran Stabil (Stable Exchange Stage): Kejujuran Total 

dan Keintiman 

Pengungkapan perilaku, pemikiran, dan perasaan secara terbuka 

diperlukan pada tahap ini, yang menghasilkan spontanitas dan keunikan 

hubungan yang tinggi. Terjadi keintiman dan ikatan yang lebih dalam. Semua 

orang memiliki kemampuan untuk memperkirakan tanggapan mereka dan 

memberikan tanggapan mereka, sehingga artinya dapat dipahami dengan 

mudah dan tanpa keraguan.20 Pertukaran stabil artinya melakukan suatu 

perilaku yang sudah berulang, artinya orang lain atau orang di sekitar sudah 

memahami dan memperkirakan perasaan dan pikiran. 

 

 19Cornelius Hans Irawan dan Tanty Dewi Permassanty, “Proses Penetrasi Sosial Antar 

Pemain Pada Game Mobile Legends”, Jurnal Lontar, VOL.6 NO 2, 2018, h. 32-33. 

 20Morissan, “Teori Komunikasi Individu Hingga Massa”, (Jakarta: kencana, 2013), ed 1, 

h. 299. 
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E. Hubungan Persahabatan Beda Agama 

1. Persahabatan 

 Persahabatan adalah salah satu jenis hubungan yang tidak pernah 

berakhir; itu adalah salah satu kelompok sosial yang menyenangkan yang 

didominasi oleh perasaan dan hubungan timbal balik. Adalah hubungan yang 

bertahan lama yang ditandai dengan saling ketergantungan, kepercayaan, 

persahabatan, kedekatan, dukungan emosional dan pertolongan untuk minat 

dan kegiatan yang sama, pemahaman tentang kesenangan, dan interaksi 

spontan dan sukarela masing-masing individu. 

Persahabatan dapat membantu seseorang menjalani proses 

kehidupan, membantu mereka berkembang , dan memberi mereka dukungan 

dan bimbingan yang mereka butuhkan. Menurut Aiken (Febrieta 2016), orang 

yang tidak banyak memiliki sahabat cenderung memiliki tingkat 

kesejahteraan psikologis yang lebih rendah, gangguan psikologis, risiko 

kematian yang lebih tinggi, dan dampak pada prestasi akademik mereka.21 

 Parker dan Asher (1993) dalam (Savitri 2019) mengemukakan enam 

aspek kualitas persahabatan yaitu: 

a. Validation and caring (Dukungan dan kepedulian) Adalah sejauh mana 

hubungan ditandai dengan kepedulian, saling memberi dukungan 

dalam hubungan pertemanan. 

b. Companionship and recreation (Pertemanan dan rekreasi) Adalah 

sejauh mana menghabiskan waktu dengan teman-teman, baik dalam 

lingkungan akademik atau kerja. 

 

 21Ditta Febrieta, “Relasi Persahabatan”, Jurnal Kasjian Ilmiah UBJ, Vol 16, No 2, 2016, 

h. 152-153. 
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c. Help and guidance (Bantuan dan bimbingan) Adalah sejauh mana 

teman-teman berusaha membantu satu sama lain dalam menghadapi 

tugas-tugas rutin dan menantang. 

d. Intimate change (Pertukaran yang akrab) adalah sejauh mana 

hubungan ditandai dengan pengungkapan data pribadi dan emosi. 

Tindakan seseorang terkait dengan tindakan orang lain. Tindakan 

bersama dimungkinkan oleh penyesuaian dan penyerasian tindakan 

satu sama lain, serta struktur hubungan yang terus berubah.22 

e. Conflict and betrayal (Konflik dan pengkhianatan) Adalah seberapa 

banyak argumen, perselisihan, rasa kesal, dan ketidakpercayaan yang 

ditandai dalam hubungan dan seberapa besar konflik dapat 

memengaruhi kualitas hubungan. 

f. Conflict resolution (Pemecahan masalah) Mencakup bagaimana 

masalah diselesaikan dengan baik dan efisien. Jika konflik dapat 

diselesaikan dengan baik, itu biasanya akan mempererat hubungan. 

 Sarwono (2005) mengungkapkan ada dua hal yang berpengaruh 

dalam pembentukan persahabatan, yaitu : 

a. Kemiripan. Kemiripan atau kesamaan yang dapat mempererat 

hubungan antar pribadi adalah dalam hal pandangan atau sikap. 

Persamaan juga sebagai ikatan ketertarikan pada hubungan yang 

akrab. 

b. Saling Menilai Positif. Kemudian yang memperkuat hubungan antar 

pribadi adalah saling menilai positif sehingga timbul perasaan atau 

 

 22Abdul Halik, “Pragmatisme Komunikasi Masyarakat Pedesaan (Rekonstruksi Ruang 

Sosial Penggunaan Telepon Seluler di Pedesaan)”, E-jurnal UIN (Universitas Islam Neger) 

Alauddin Makassar, hal, 78. https://core.ac.uk/download/pdf/234745996.pdf. 
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kesan suka sama suka antara kedua pihak. Ungkapan penilaian positif 

dapat dilakukan secara non lisan, yaitu melalui gerak, perubahan 

wajah, kedipan mata dan sebagainya, atau lisan.23 

2. Agama 

 Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan 

manusia yang ditulis dalam kitab suci dan diwariskan oleh suatu generasi ke 

generasi dengan tujuan untuk memberi manusia tuntunan dan pedoman 

hidup untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ajaran 

agama termasuk kepercayaan pada kekuatan gaib yang menyebabkan 

perasaan dan keyakinan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah kunci 

kebahagiaan hidup. 

 Agama dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata “A” tidak dan 

“gama” kacau. Agama adalah peraturan yang menghindarkan manusia dari 

kekacauan serta mengantar mereka hidup dalam keteraturan dan ketertiban. 

Bahasa Bali Agama (aturan yang mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhan). Igama (Hubungan manusia dengan Tuhan/Dewa). Ugama (Hubungan 

manusia dengan sesamanya). Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta "A" 

berarti tidak; "GAMA" berarti kacau. Sehingga agama berarti tidak kacau. Atau 

dapat diartikan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan 

manusia ke arah dan tujuan tertentu.24 

 

 

 

 

 23Anika Putri dan  Achmad Dwityanto “Hubungan Antara Persahabatan Dengan Self 

Esteem”, Jurnal Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, h. 9. 

 24 Ahmad Asir, “Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia”, Jurnal 

penilitian dan pemikiran keislaman, vol1, no 1, 2014, h. 52. 
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a. Ruang Lingkup Agama 

 Dalam agama terdapat beberapa ruang lingkup yang menjadi 

pedoman pokok bagi agama tersebut antara lain adalah: 25 

1) Keyakinan (credial), yaitu keyakinan akan adanya suatu kekuatan 

supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam. 

2) Peribadatan (ritual), yaitu cara manusia berinteraksi dengan 

kekuatan supranatural sebagai hasil dari pengakuan dan 

penyerahan diri mereka kepada mereka. 

3) Sistem nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan alam 

semesta berdasarkan kepercayaan mereka. 

3. Toleransi 

 Toleransi berasal dari bahasa latin “tolerantia” yang berarti 

kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Secara etimologis 

istilah “tolerantia” dikenal dengan sangat baik di benua Eropa, terutama pada 

revolusi Prancis. Karena slogan dari revolusi prancis yaitu kebebasan, 

persamaan dan persaudaraan. 

 Dalam bahasa Inggris “tolerance” berarti menerima, mengakui, dan 

menghormati keyakinan orang lain tanpa meminta persetujuan mereka. 

Namun, dalam bahasa Arab, istilah ini merujuk pada kata “tasamuh”, yang 

berarti memungkinkan satu sama lain untuk melakukan hal-hal dengan lebih 

mudah. Selanjutnya, kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa 

toleransi dengan kelapangdadaan berarti suka kepada orang lain, 

 

 25 Mujahid Abdul Manaf. “Ilmu Perbandingan Agama”, (Jakarta, PT RajaGrafindo 

Persada:1994), h. 20. 
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membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, dan tidak mau 

mengganggu kebebasan berpikir dan keyakinan orang lain.26 

 Dalam implementasinya, perspektif toleran harus melibatkan berbagai 

aspek moral dan spiritual. Ini juga harus melibatkan aspek yang lebih luas, 

seperti ideologi dan politik. Dalam etika perbedaan pendapat dan 

perbandingan agama, wacana tentang toleransi biasanya muncul. Tidak 

memaksakan kehendak dengan cara yang merugikan orang lain menurut 

etika berbeda pendapat. Dalam perbandingan agama, misalnya ditemukan 

prinsip-prinsip “bagimu agamamu dan bagiku agamaku”, dan “tidak ada 

paksaan dalam beragama”27 

QS. Al-Kafirun/109: 6. 

٦َ   دِيْنِ   وَلِيَ   دِيْنكُُمْ   لكَُمْ 
 

Terjemahnya: 

 “Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”28 

 Dari ayat di atas menjelaskan mengenai toleransi yaitu dalam menjalin 

suatu hubungan sosial kita diwajibkan untuk selalu berbagi dan memahami 

satu sama lain. Namun dalam urusan agama maka kita tidak boleh tukar 

menukar dengan agama lain, karena disebutkan bahwa bagimu balasan untuk 

amal perbuatanmu dan bagiku balasan untuk amal perbuatanku . 

Berikut ini beberapa bentuk toleransi: 29 

 

 26Imam Musbikin, “Pendidikan Karakter Toleransi”, (Nusa Media, 2021), h. 8. 

 27Ngainun Naim, “Membangun Toleransi dalam Masyarakat Majemuk Telaah Pemikiran 

Nurcholis Madjid”, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 12 no 2, h. 32. 

 28Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an Terjemah. 

 29Yopi Nadia, “6 Macam Bentuk Toleransi”, 2023, diakes di https://www.kompas.co 

m/skola/read/2023/03/24/200000269/6-macam-bentuk-toleransi?page=all pada tanggal 20 

september 2023. 
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a. Toleransi beragama. Meskipun ada perbedaan agama dalam 

kehidupan, ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan 

penghargaan satu sama lain. Setiap orang di Indonesia memiliki hak 

dan kebebasan untuk memilih agama mereka sendiri. Oleh karena itu, 

kita harus menghargai dan menghormati keyakinan agama orang lain, 

meskipun mereka tidak setuju dengan keyakinan kita. 

b.  Toleransi berbudaya. Di Indonesia, ada ribuan budaya yang berbeda, 

dan setiap daerah memiliki budayanya sendiri. Jika kita tetap toleran, 

kita dapat menerima dan menghormati budaya lain. 

c. Toleransi berpolitik. Dalam dunia politik juga diperlukan toleransi. 

Dalam hal ini mungkin akan lebih mengarah ke sikap menghargai dan 

menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. 

d. Toleransi pergaulan. Toleransi juga penting dalam hubungan sosial 

karena membantu menghormati dan menghargai pendapat teman dan 

latar belakangnya, seperti perbedaan suku dan agama. Toleransi dapat 

membantu hubungan menjadi lebih damai tentang perbedaan. 

e. Toleransi lingkungan keluarga. Keluarga adalah kelompok kecil yang 

dapat menjadi landasan untuk mengembangkan sikap tersebut. 

Membangun lingkungan keluarga di mana setiap anggota keluarga 

dihargai dan dihormati dapat membantu mencapai sikap tersebut. 

f. Toleransi bermedia sosial. Sifat ini juga harus diterapkan di dunia 

maya. Misalnya, Anda dapat mengurangi kemungkinan konflik dengan 

mengubah pendapat Anda menjadi lebih etis. 
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4. Mahasiswa 

 Orang yang belajar di tingkat universitas atau sederajat dapat disebut 

mahasiswa. Mahasiswi dinilai memiliki rencana tindakan yang matang, 

kecerdasan berpikir, dan tingkat kecerdasan yang tinggi. Mereka berorientasi 

pada tujuan dan cenderung berpikir hati-hati tentang apa yang ingin mereka 

capai untuk memiliki pandangan realistis tentang diri mereka sendiri dan 

orang-orang di sekitar mereka. Mahasiswi juga cenderung dekat dengan 

teman seusianya, yang memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan 

bertukar pikiran.30 

 Mahasiswa adalah individu yang menempuh pendidikan tinggi untuk 

memeroleh lebih banyak pengetahuan dan keterampilan. Universitas atau 

kampus adalah tempat di mana siswa belajar menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Mahasiswa dalam arti sebenarnya adalah mereka yang belajar di 

perguruan tinggi, institut, perguruan tinggi, atau universitas pada jenjang 

strata 1 (S1). Mereka termasuk dalam kelompok usia remaja akhir dan 

dewasa awal, yaitu 18 hingga 21 tahun dan 22 hingga 24 tahun. Dengan 

demikian, mahasiswa didefinisikan sebagai mereka yang mengikuti jenjang 

semester yang ditetapkan oleh universitas. 

Berikut ini adalah beberapa peran dari mahasiswa sebagai seorang 

pemuda: 31 

a. Agent Of Change, mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan 

dapat membawa perubahan yang baik terhadap negeri ini serta 

 

 30Mutiara Ayu Oktavianti, “Instagram Stories Sebagai Media Self Disclosure Mahasiswi 

Ilmu Komunikasi Uinsa”, skripsi,  (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2018)  h. 27. 

 31Lembaga Pengembangan Riset & Pengabdian Masyarakat, Punggawa Organisator 

Tangguh UIN SUSKA Riau (Sukabumi: cv jejak, 2022), h. 286-287. 
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memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat, pemerintah dan bangsa. Mahasiswa diharapkan memiliki 

jiwa yang peka, peduli dan memiliki imajinasi yang tinggi 

b. Sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dianggap sebagai jembatan atau 

perpanjangan tangan dari masyarakat kepada pemerintah maupun 

sebaliknya. 

c. Iron stock, generasi penerus. Mahasiswa harus menjadi manusia-

manusia yang tangguh dan memiliki akhlak yang mulia untuk 

meneruskan membangun bangsa. 

d. Moral force, sebagai seorang yang berpendidikan, mahasiswa harus 

mencerminkan karakter terbaik dan memiliki moral yang beradab. 

e. Guardin of value, mahasiswa harus menjaga nilai-nilai kebaikan yang 

ada di masyarakat. 

F. Tinjauan Islam Tentang Self Disclosure Persahabatan Beda Agama 

 Self disclosure ialah keterbukaan diri pada orang lain, ketika kita 

berbagi informasi tentang diri kita kepada orang lain maka kita juga perlu 

untuk menerima dan menghargai apa yang orang lain ungkapkan kepada kita. 

QS. Az-Zumar/39:18 

ىِٕكَ   ُ    احَْسَنَه    فَيَتَّبعُِوْنَ   الْقَوْلَ   يَسْتمَِعُوْنَ   الَّذِيْنَ 
ىهُمُ   الَّذِيْنَ   اوُل ٰۤ ىِٕكَ   اٰللُّ   هَد 

 اوُلُوا  هُمْ   وَاوُل ٰۤ
 ١٨  الْْلَْبَابِ 

Terjemahnya: 

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang 
paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi 
petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang 
mempunyai akal sehat.32 

 

 32Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an Terjemah. 
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 Tafsir ayat di atas yakni, (Yaitu orang-orang yang mendengarkan 

perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya) mengikuti 

sesuatu yang mendukung kemaslahatan bagi mereka, mereka mendengarkan 

ajaran-ajaran Al-Qur’an dan ajaran yang lain, lalu mengikuti ajaran-ajaran Al-

Qur’an karena meyakininya sebagai yang terbaik (mereka itulah orang-orang 

yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang 

mempunyai akal) yang mempunyai fikiran.(Tafsir Jalalain)33 

 Dari ayat tersebut menjelaskan tentang bagi dia yang senantiasa 

mendengarkan perkataan dan pendapat orang lain kemudian mengikuti yang 

terbaik dari pendapat tersebut maka Allah akan memberikan petunjuk 

baginya. 

QS. Ali-‘Imran/3:29 

وَمَا فىِ   تِ  و  اٰللُّ  وَيعَْلَمُ مَا فِى السَّم  يعَْلمَْهُ  تبُْدُوْهُ  اوَْ  فِيْ صُدُوْرِكُمْ  مَا  تخُْفُوْا  اِنْ  قلُْ 
ى كلُِّ شَيْءٍ قَدِيْر     ٢٩الْْرَْضِ  وَاٰللُّ عَل 

Terjemahnya:  

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika kamu menyembunyikan apa yang 
ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, Allah pasti 
mengetahuinya.” Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.34 

 Tafsir ayat di atas yaitu, (Katakanlah) kepada mereka! “jika kamu 

menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu, di dalam hatimu berupa 

hubungan yang erat dengan mereka (atau kamu nyatakan) secara lahir 

pastilah akan diketahui oleh Allah, dan Dia mengetahui apa-apa yang ada di 

langit dan apa-apa yang ada di bumi dan Allah maha kuasa atas segala 

 
33 Tafsir Surah Az-Zumar Ayat 18, diakses melalui https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-

39-az-zumar/ayat-18 pada tanggal 25 nopember 2023 

 34Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an Terjemah 
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sesuatu.” Di antaranya ialah menyiksa orang-orang yang mengambil orang-

orang kafir sebagai pemimpin. (Tafsir Jalalain)35 

Dijelaskan dalam ayat di atas bahwa "Dia mengetahui apa yang ada di 

langit dan apa yang ada di bumi. Allah maha kuasa atas segala sesuatu", 

membiasakan diri untuk selalu berbicara jujur kepada semua orang akan 

berdampak positif. Semua yang diungkapkan dan keterbukaan yang diikuti 

dengan nasihat dan dorongan akan membawa kebaikan, jadi kita harus selalu 

bertutur kata jujur saat mengungkapkan diri dan keterbukaan. Jika kita 

senantiasa mendengarkan satu sama lain dan memberikan pendapat kita 

pada orang lain, sikap keterbukaan kita akan terbangun. Selain itu, 

keterbukaan harus disertai dengan tutur kata yang baik. 

 

 35Tafsir Surah Ali-‘Imran ayat 29, diakses melalui https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-3-

al-imran/ayat-29 pada tanggal 25 nopember 2023. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

pada pokok masalah yang akan diteliti ialah jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam (Mayang 2017) “Metodologi 

kualitatif” sebagai metode penelitian yang mengumpulkan data deskriptif 

dari individu dan perilaku mereka secara lisan atau tertulis. Ini tidak boleh 

mengkategorikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, 

tetapi harus mempertimbangkannya sebagai bagian dari suatu keutuhan.1 

 Penelitian kualitatif melibatkan pemahaman fenomena yang dialami 

subjek penelitian, seperti persepsi, perilaku, dan motivasi tindakan. Tujuan 

dari penelitian kualitatif yakni to describe and explore (menggambarkan dan 

mengungkap), dan kedua to describe and explain (menggambarkan dan 

menjelaskan).2 

 Pendekatan kualitatif menggabungkan fakta empiris dan memahami 

makna dan persepsi masyarakat terhadap masalah yang diteliti. Teorinya 

dibangun dari teori dan kemudian dibangun dari konsep yang ditemukan di 

dunia nyata. Selanjutnya, pengamatan dapat diolah dan dikumpulkan 

(induksi) untuk menghasilkan data yang akurat.3 

 

 1Mayang Sari Lubis, “Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), ed 1, h. 

39. 

 2Agus Triyono, “Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif”, (Yogyakarta: Bintang 

Pustaka Madani, 2021), ed 1, h. 40. 

 3Fitria Nurul Fatnisah, “Strategi Komunikasi Lembaga Perlindungan Anak (Lpa) Dalam 

Mensosialisasikan Program Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten 
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2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk memeroleh data 

dalam penelitian ini. Adapun lokasi dari penelitian ini ialah Universitas 

Hasanuddin Makassar. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Universitas 

Hasanuddin merupakan salah satu kampus yang mahasiswanya beragam dari 

berbagai agama serta memilih di Fakultas Teknik karena teknik dikenal 

dengan solidaritasnya serta mahasiswanya yang dominan berjenis kelamin 

laki-laki sehingga hal ini juga untuk memudahkannya diperoleh informasi 

dari informan laki-laki yang memiliki sahabat beda agama. Maka dari itu 

peneliti ingin melihat bagaimana self disclosure pada persahabatan 

mahasiswa beda agama di Universitas Hasanuddin Makassar. 

a. Profil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 

Fakultas Teknik (FT) merupakan salah satu fakultas di Universitas 

Hasanuddin Makassar (UNHAS) yang berdiri pada tahun 1960 tanggal 10 

September. Didirikannya Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (FTUH) 

berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan 

Kebudayaan Republik Indonesia nomor 75623/U.U tanggal 7 september 

1960, dengan 3 jurusan yaitu Sipil, Mesin dan Perkapalan. Misi utama 

Fakultas Teknik pada saat itu adalah memberikan kesempatan pendidikan 

tinggi kepada generasi muda di daerah guna memenuhi kebutuhan tenaga 

profesional di bidang teknik. Awalnya kurikulum teknik hanya terdiri dari 

satu silabus dengan jumlah mata kuliah pilihan yang terbatas. Selanjutnya 

kurikulum mengalami berbagai perubahan dan perkembangan sehingga pada 

 
Gowa, Skripsi, (Gowa: Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 41. 
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tanggal 10 September 1963 dibuka 2 jurusan baru yaitu Elektro dan 

Arsitektur. 

Pada tahun 1977, Fakultas Teknik (FT) dan Fakultas Ilmu Pasti dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (FIPPA) disatukan dalam satu fakultas bernama 

Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek). Saat itu FT dengan ilmu jurusan 

(Sipil, Mesin, Perkapalan, Elektro dan Arsitektur) bergabung dengan FIPPA 

yang terdiri atas empat jurusan ( Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi). 

Kemudian pada tanggal 16 September 1977 dibuka Jurusan Geologi sebagai 

pemekaran dari Jurusan Kimia. Enam tahun berselang,tepatnya 1983, 

fakultas gabungan tersebut dimekarkan; bidang Sains menjadi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) sedangkan bidang 

teknologi kembali menjadi Fakultas Teknik (FT) dengan membawa jurusan 

Teknik Geologi 

Pada tahun 1985, FTUH memindahkan kampusnya ke Tamalanrea dan 

terletak di lantai satu gedung Heavy Laboratory. Pada saat yang sama, 

pengadaan peralatan laboratorium baru. Selama 10 tahun yaitu tahun 1986 

hingga 1996 Fakultas Teknik menjalani Proyek Percepatan Insinyur (PPI) 

yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kelulusan. 

Setelah 40 tahun menyelenggarakan program studi sarjana pada 6 

jurusan akhirnya di tahun 2000 tepatnya 20 November FTUH 

menyelenggarakan Program Studi S2 Teknik Sipil sebagai Program Studi S2 

pertama di FTUH. Kemudian disusul dengan pembukaan program doktor 

Ilmu Teknik Sipil pada 6 April 2009. Sampai saat ini FTUH mengelola 32 

program studi yang terbagi atas; 14 program studi sarjana, 11 program studi 

magister, 5 program studi doktor dan 2 program studi profesi. 
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Dengan berkembangnya Fakultas Teknik maka didirikan pula Fakultas 

Teknik di Kampus Fakultas Teknik Gowa yang diresmikan pada tanggal 23 

Juni 2018 oleh Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia.4 

Jumlah mahasiswa aktif semester akhir tahun ajaran 2023/2024 

Fakultas Teknik Unhas sebanyak 6720. 5734 berasal dari program strata satu 

(S1) dengan 14 jumlah jurusan. 734 mahasiswa program magister (S2) 

dengan 11 jumlah jurusan dan 252 mahasiswa program doktor (S3) dengan 5 

jumlah jurusan. Sebanyak 4353 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan 

sisanya sebanyak 2365 mahasiswa berjenis kelamin perempun. Sehingga 

disimpulkan bahwa mahasiswa FTUH dominan berjenis kelamin laki-laki. 

Gambar 3.1 

Rekapitulasi Mahasiswa Semester Akhir T.A 2023/2024 

Fakultas Teknik Unhas 

Sumber: Profil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 

 

4 https://eng.unhas.ac.id/fakultas/ 
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b. Visi dan Misi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 

1) Visi 

Visi dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yaitu menjadi 

pendidikan tinggi teknik berdaya saing global berbasis benua maritim 

Indonesia. 

2) Misi 

a) Menyelenggarakan pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan insan 

cendekia yang mandiri dan berdaya saing global 

b) Melakukan hilirisasi riset unggulan yang bermaslahat bagi masyarakat 

c) Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Teknik yang efektif, efesien dan 

berbasis digital dan ramah lingkungan 

d) Mengembangkan link and match dengan industri 

c. Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 

Gambar 3.2 

Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 

Sumbe: Profil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 
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B. Pendekatan Penelitian 

 Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan 

yang mendalam. Dengan itu penelitian ini menggunakan pendekatan 

komunikasi dengan teori self disclosure jendela johari dan teori penetrasi 

sosial. 

 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Pendekatan Psikologi Komunikasi. 

Pendekatan komunikasi yang dimaksud di sini adalah mempelajari 

bagaimana komunikasi antarpersonal seorang sahabat berinteraksi satu 

sama lain baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal. Pendekatan 

psikologi yang dimaksud adalah bagaimana kita memahami peristiwa 

komunikasi dengan melihat keadaan internal. Bagaimana setiap orang 

bertindak, bersikap, dan berkarakter, kita dapat memahami bagaimana 

peristiwa tersebut terjadi. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari 

sumber utama penelitian, seperti eksperimen, wawancara, dan sebagainya. 

Data primer biasanya spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. 

Dalam penelitian ini, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang 

memiliki sahabat yang berbeda agama diwawancarai secara langsung. 

a. Alfred Payung, mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan semester 6. 

Alfred beragama Kristen yang memiliki sahabat yang beragama Islam, 

sahabat Alfred sendiri merupakan teman kuliahnya yang telah kenal 

selama tiga tahun lamanya. 



45 

 

 
  

b. Gilberto Pawarrangan merupakan mahasiswa FTUH Jurusan Teknik 

Perkapalan semester 6. Gilbert beragama Kristen dan sahabatnya 

beragama Islam, mereka bersahabat sejak SMP dan sudah berjalan 9 

tahun lamanya. 

c. Stivan Jimmy Lomo merupakan mahasiswa FTUH Jurusan Teknik 

Kelautan semester 6. Stivan beragama Kristen sedangkan sahabatnya 

beragama Islam, mereka berteman sejak 3 tahun yang lalu awal kuliah. 

d. Kristyanto Suprianus salah satu mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Sipil 

semester 6, Kristyanto beragama Katolik dan sahabatnya beragama 

Islam, keduanya bersahabat sejak SMP hingga sekarang. 

e. Vikran Arivti Eviyani merupakan mahasiswa FTUH Jurusan Teknik 

Informatika semester 6, Informan Vikran beragama Kristen dan 

sahabatnya beragama Islam. Keduanya bersahabat sejak 4 tahun yang 

lalu hingga sekarang. 

2. Data Sekunder 

Informasi yang dikumpulkan dari sumber sebelumnya disebut data 

sekunder. Data sekunder penunjang atau pendukung data primer yang 

dikumpulkan peneliti dari literatur, buku-buku, dokumen, dan referensi yang 

relevan dengan topik penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti harus 

melihat tempat, ruang, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan 
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perasaan.5 Penelitian di lapangan menggunakan observasi langsung untuk 

mengumpulkan data observasi. Data ini memberikan gambaran aktual, rinci, 

dan mendalam tentang keadaan lapangan, kegiatan manusia, dan situasi 

sosial. Tujuan observasi adalah untuk membantu peneliti memahami tujuan 

awal penelitian. 

2. Wawancara 

 Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara 

pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima 

informasi tertentu. Menurut Moleong dalam (Mimik 2015) Wawancara 

adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara dan 

orang yang diwawancarai, dengan tujuan tertentu. Interview atau wawancara 

untuk penelitian berbeda dengan percakapan biasa. Seseorang yang biasanya 

disebut responden diwawancarai untuk mendapatkan keterangan, pendirian, 

dan pendapat secara lisan dari orang tersebut.6 

Wawancara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

pertanyaan yang diberikan secara verbal kepada orang yang dianggap 

memiliki kemampuan untuk memberikan informasi atau penjelasan. Sebelum 

wawancara mendalam dimulai, peneliti memberikan penjelasan singkat atau 

latar belakang tentang topik penelitian sebelum meminta informan untuk 

membuat rekaman untuk memastikan bahwa semua informasi yang mereka 

kumpulkan telah disimpan. 

 Teknik wawancara ini dipilih oleh peneliti, karena peneliti ingin 

mengetahui proses self disclosure secara mendalam dan gambaran self 

disclosure seperti apa yang dilakukan dalam hubungan persahabatan beda 

 

 5 Mamik, “Metodologi Kualitatif”, (Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2015) ed 1, h.  97 

 6Mamik, “Metodologi Kualitatif”, (Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2015) ed 1, h. 101-102. 
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agama ini. Teknik pengumpulan data ialah dengan teknik purposive sampling, 

yaitu metode pengambilan sampel secara acak untuk sumber data. Kelompok 

sampel yang ditargetkan memiliki karakteristik atau pertimbangan tertentu. 

Salah satu contoh dari pertimbangan ini adalah individu yang dianggap 

memiliki pengetahuan tertinggi tentang apa yang diharapkan dari mereka, 

atau mungkin karena statusnya sebagai penguasa yang memudahkan peneliti 

untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.7 

 Adapun kategori informan dalam penelitian ini ialah 

a. Mahasiswa aktif Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar 

b. Jenis kelamin laki-laki 

c. Memiliki sahabat beda agama 

d. Lama persahabatan kurang lebih 3 tahun 

3. Dokumentasi 

 Arikunto dalam (Zuchry 2021) Metode dokumentasi mencakup 

pencarian data tentang berbagai jenis dokumen, seperti catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger, dan sebagainya. 

Dokumen yang diperlukan untuk penelitian kualitatif adalah yang relevan 

dengan subjek penelitian dan diperlukan untuk menyempurnakan data.8 Data 

yang diperoleh dari wawancara dan observasi diperkuat dengan 

dokumentasi, yang mengumpulkan data berupa gambar, catatan, dan 

dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian. 

 

 7Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Makassar: Syakir Media Press, 

2021), ed 1, h. 137. 

 8Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Makassar: Syakir Media Press, 

2021), ed 1, h. 150. 
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E. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human 

instrument.9  Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, sumber daya utama 

adalah individu yang melakukan penelitian, sehingga individu yang 

melakukan penelitian harus memiliki keahlian teoritis dan pengetahuan yang 

cukup. Selain peneliti, ada alat bantu seperti pedoman wawancara dan buku 

catatan. Instrumen tambahan untuk membantu alat perekam suara dan 

kamera untuk dokumentasi. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data membahas proses yang ditemukan dalam catatan tertulis 

lapangan, seperti pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahaan, dan 

transformasi data mentah. Oleh karena itu, jumlah data yang dikumpulkan 

selama penelitian tidak lengkap. Setelah penyusunan proposal, penentuan 

kerangka konseptual, pemilihan metode, dan pengumpulan data, reduksi data 

dilakukan. Sampai laporan selesai, proses ini terus berlanjut. Analisis reduksi 

data mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan hingga hasil 

akhir dapat digambarkan dan divalidasi.10 

2. Penyajian Data (Data Presentation) 

 Adalah sekumpulan data yang disusun dengan cara yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui 

metode ini, peneliti akan memeroleh pemahaman yang lebih baik tentang 

 

 9Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan 

R&D”, (Bandung: Alfabeta,2017), ed 25, h. 320. 

 10Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan”, 

(Jakarta: Kencana, 2014), ed 1, h. 408. 
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peristiwa yang sedang berlangsung dan akan membantu dalam 

merencanakan analisis yang lebih lanjut.11 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion) 

 Hasil penelitian kualitatif yang diharapkan menghasilkan temuan baru 

yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasil penelitian dapat berupa 

penjelasan atau gambaran tentang sesuatu yang telah diteliti yang 

sebelumnya tidak jelas. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat 

dan memahami apa yang mereka lihat atau wawancarai, dan akhirnya mereka 

membuat kesimpulan.12 

 

 

 11Rahmat Kriyantono,”Pengantar dalam Burham Bungin, Teknik Praktis Riset 

Komunikasi,  Jakarta: Kencana, 2006), ed 1, h. 192. 

 12Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan”, 

(Jakarta: Kencana, 2014), ed 1, h. 409. 
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BAB IV 

GAMBARAN SELF DISCLOSURE PADA PERSAHABATAN MAHASISWA BEDA 

AGAMA DI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 

A. Gambaran Self Disclosure pada Persahabatan Mahasiswa Beda 

Agama di Universitas Hasanuddin Makassar 

1. Self Disclosure Alfred Payung 

Alfred Payung merupakan mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan 

semester 6. Alfred beragama Kristen yang memiliki sahabat yang beragama 

Islam, sahabat Alfred sendiri merupakan teman kuliahnya yang telah kenal 

selama tiga tahun lamanya. Karena berada pada kampus dan jurusan yang 

sama sehingga alfred dan sahabatnya sangat sering bertemu. 

Awal kenal dengan sahabatnya beda agama ini ketika ia memasuki 

dunia perkuliahan pada tahun 2021. Jurusan yang sama membuat dirinya 

sering bertemu dengan sahabatnya dan mulai akrab. Hal paling sering  

informan bicarakan dengan sahabatnya adalah masalah perkuliahan seperti 

tugas-tugas kuliah. Alfred mengungkapkan perasaannya mengenai tugas 

kuliah yang tidak ada henti-hentinya. Mereka tidak jarang juga mengerjakan 

tugas bersama 

Tidak hanya itu, mereka juga sering membicarakan tujuan hidup 

keduanya serta kekhawatiran yang mungkin terjadi nanti, jurusan yang sama 

sehingga tujuan hidup mereka sudah pasti sama kedepannya. Tidak hanya 

soal perkuliahan, soal bergaul juga keduanya selalu bersama. Nongkrong dan 

bercanda adalah hal yang tidak kalah penting dalam pertemanan laki-laki 

karena dengan nongkrong bersama teman merupakan faktor pendukung 

yang dapat meningkatkan keakraban mereka. Tidak hanya itu kadang 
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informan juga ikut dalam acara keagamaan sahabatnya seperti buka bersama 

ketika ramadhan atau berkunjung ke rumah ketika hari raya. 

“yang dicerita kalau nongkrong itu hal random, keseharian, tugas kuliah, 
dosen juga dan tidak jauh-jauh pembahasannya dari itu. Saling bahas 
juga tujuan hidup serta kekhawatiran kedepannya, tapi kita jarang 
bicara yang kayak serius sekali begitu, paling sambil bercanda juga”1 

Ketika informan sudah mulai akrab, dia mulai menceritakan dirinya 

dengan sahabatnya, informan sering mengungkapkan hal-hal yang tidak 

disukainya. Keduanya merupakan perpaduan hubungan yang sangat baik 

karena saling melengkapi, walaupun mereka memiliki agama yang berbeda 

tapi tidak membuat mereka berjarak karena menurut informan hanya 

keyakinan yang berbeda, interaksi keseharian tetaplah sama sehingga mereka 

tetap dapat memahami dan dapat menerima satu sama lain. 

“Kalau ada tidak kusuka pasti kungkapkan, baru kan sarkas ka saya dan 
dia sabar memang. Tidak napermasalahkan juga cara penyampaianku, 
begitu dia laki-laki kalau sudah mulai akrab maka kasar mi bicaranya, 
toxic tapi kan ditaukan mi juga kita semua dan bisa semua diterima”2 

Tapi, tidak semua permasalahan dalam hidup informan bagikan 

kepada sahabatnya melainkan hanya masalah umum saja karena menurut 

informan laki-laki harus bisa menyelesaikan masalah sendiri dan tidak mau 

membebani orang lain. 

“saya tidak mau terlalu libatkan orang lain dalam masalah pribadiku, 
karena urusanku ini jadi tidak usahmi kasi ikut-ikut orang lain. 
Kuusahakan kuatasi sendiri”3 

 

1 Alfred Payung (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan, wawancara, 
21 Mei 2024 

2 Alfred Payung (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan, wawancara, 
21 Mei 2024 

3 Alfred Payung (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan, wawancara, 
21 Mei 2024 
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Perlu ada batas dalam mengungkapkan sesuatu mengenai diri, 

seorang laki-laki dituntut harus bisa mandiri dan tidak bergantung pada 

orang lain. 

2. Self Disclosure Gilberto Pawarrangan 

Gilberto Pawarrangan merupakan mahasiswa FTUH Jurusan Teknik 

Perkapalan semester 6. Gilbert beragama Kristen dan sahabatnya beragama 

Islam, mereka bersahabat sejak SMP dan sudah berjalan 9 tahun lamanya, 

ketika mereka telah memasuki dunia perkuliahan mereka sudah jarang 

bertemu namun komunikasi keduanya tetap berjalan dengan baik melalui 

teknologi. 

Self disclosure yang dilakukan informan cukup sering, keduanya kenal 

dan mulai akrab ketika SMP di mana keduanya bersekolah di sekolah yang 

sama, kegiatan sekolah dan tugas sekolah selalu mereka kerjakan bersama. 

Informan cukup pemilih dalam bersahabat karena menurut informan teman 

dan sahabat itu sangatlah beda, sahabat adalah tempat mengungkapkan diri 

sedangkan teman hanya sebatas bertemu dan berinteraksi. Pada sahabatnya 

ini informan sering menceritakan dirinya 

Informan banyak mengungkapkan dirinya dengan bentuk diskusi 

untuk mendengar pendapat dan sudut pandang satu sama lain. Gilbert juga 

tidak segan mengungkapkan mengenai yang dirasakannya dengan 

sahabatnya, bagi dia sahabat beda agamanya lebih mudah untuk diajak 

bercerita untuk menyesuaikan sudut pandang. 

Ketika memasuki dunia perkuliahan, Gilbert dan sahabatnya sudah 

jarang bertemu karena mereka berkuliah di tempat yang berbeda namun 

komunikasi keduanya tetap lancar dan intens. Walaupun jarang bertemu 

tetapi Gilbert masih sering melakukan keterbukaan dengan sahabatnya. 
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“tujuanku saya karena hanya mau liat sudut pandang orang lain 
mengenai diriku tapi kadang saya juga berpikir untuk tidak bagikan 
perasaan ku ke orang karena kan orang lain juga punya masalah masa 
mauki lagi  bebankan ke orang lain masalahta juga”4 

Permasalahan kuliah, kesehariannya bahkan soal asmara tidak segan 

informan bagikan kepada sahabatnya. Tujuannya hanya untuk bertukar sudut 

pandang. Namun terkadang juga informan berfikir untuk tidak membagikan 

mengenai permasalahan hidup. 

“lebih baik kita yang menguntungkan buat orang lain daripada kita yang 
menarik keuntungan dari orang lain”5 

Informan Gilbert tidak terlalu mementingkan keuntungan, karena 

menurut informan alangkah lebih baik jika dirinya yang menguntungkan bagi 

orang lain.  

3. Self Disclosure Stivan Jimmy Lomo 

Stivan Jimmy Lomo merupakan mahasiswa FTUH Jurusan Teknik 

Kelautan semester 6. Stivan beragama Kristen sedangkan sahabatnya 

beragama Islam, mereka berteman sejak 3 tahun yang lalu awal kuliah. 

Frekuensi pertemuan dan melakukan hal yang sama membuat keduanya 

saling akrab. 

Informan Stivan tidak begitu terbuka mengenai kepribadiannya 

dengan sahabatnya, informan melakukan interaksi hanya sekedar perilaku 

timbal balik, apa yang diungkapkan sahabatnya maka hal seperti itu pula 

yang informan utarakan, informan lebih leluasa bercerita dengan keluarganya 

dibandingkan dengan sahabatnya karena menurut informan orang yang 

paling dapat dipercaya adalah keluarga. 

 

4 Gilberto Pawarrangan (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Perkapalan, 
wawancara, 21 Mei 2024 

5 Gilberto Pawarrangan (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Perkapalan, 
wawancara, 21 Mei 2024 
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 “Saya cerita sama sahabatku ini tapi hanya seputar kuliah karena saya 
kenal juga sejak kuliah, kalau ada masalah saya lebih kucerita ke 
keluarga dibanding sama orang lain karena hanya keluarga yang paling 
dapat dipercaya. Saya lebih suka cerita di kakakku dibanding orang lain 
karena orang tua juga yang tekankan, kalau ada apa-apa cerita ke 
kakakmu saja. Dan kakakku sudah pasti selalu kasih masukan dan 
langsung kulaksanakan”6 

Informan Stivan merasa sudah mendapatkan tempat yang cocok untuk 

mengungkapkan diri di lingkungan keluarganya sehingga dia sangat 

membatasi pengungkapannya dengan orang lain dan keluarganya juga cukup 

menekankan ke diri informan bahwa tempat cerita yang paling baik adalah 

keluarga. 

“kan sahabatku juga ini laki-laki, kalau ketemu paling lebih banyak 
bercandanya daripada seriusnya, jadi kalau mau cerita serius juga 
jarang sekali. Tapi saya pribadi lebih enak bergaul sama sesama laki-laki 
karena tidak baperan dia”7 

Informasi yang dibagikan hanya seputar perkuliahan, tugas, dan 

masalah ringan lainnya seperti kendala dalam akademik. Seiring berjalannya 

waktu informan semakin mudah untuk bercerita terlebih  dengan sesama 

lelaki karena menurut informan laki-laki lebih fun dibandingkan perempuan 

yang terlalu membawa perasaan. 

4. Self Disclosure Kristyanto Suprianus 

Kristyanto Suprianus salah satu mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Sipil 

semester 6, Kristyanto beragama Katolik dan sahabatnya beragama Islam, 

keduanya bersahabat sejak SMP hingga sekarang. Informan dan sahabatnya 

berkuliah di kampus yang berbeda namun pada jurusan yang sama. 

Informan Kristyanto memiliki kepribadian yang introvert, informan 

sangat sedikit memiliki teman karena kesulitan dalam bergaul, informan 

 

6 Stivan Jimmy Lomo (20 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan,  
wawancara, 21 Mei 2024 

7 Stivan Jimmy Lomo (20 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan,  
wawancara, 21 Mei 2024 
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merasa tidak ada yang dapat memahaminya. Namun ketika informan 

mengenal sahabatnya tersebut, informan mulai berani membuka diri 

sehingga sahabatnya juga dapat lebih mudah memahami kepribadian 

informan. 

“karena saya juga orangnya introvert jadi tidak terlalu dekat dengan 
yang lainnya, Cuma dia yang selalu temani saya karena dia juga yang 
bisa buat saya bergaul dengan teman-teman ku yang lain”8 

Awalnya informan hanya mengungkapkan hal umum tentang dirinya 

seperti kegiatan sekolah dan tugas sekolah. Ketika informan mulai bergaul 

dengan sahabat beda agamanya ini ternyata sahabatnya dapat memahami 

kepribadian yang dimiliki informan. Informan mulai mengungkapkan bahwa 

dirinya merasa tidak memiliki teman dan sulit untuk bergaul. Sahabatnya 

mulai mengajaknya berkenalan dengan banyak teman dan itu direspon positif 

oleh informan. 

Informan mulai dapat menyesuaikan diri di lingkungan sosial lainnya 

bahkan mulai bisa menceritakan masalahnya yang cukup rahasia seperti 

masalah ekonomi dengan sahabatnya. 

“kalau masalah rahasia sendiri saya tidak terlalu suka untuk buat 
semacam rahasia begitu, jadi kalau ada apa-apa biasanya saya cerita 
saja ke sahabatku ini seperti ketika butuhka uang untuk bayar 
kebutuhan dia pinjamkan saya”9 

Walaupun mereka berbeda agama namun tidak menghambat interaksi 

keduanya bahkan sahabatnya inilah yang membuat informan menemukan 

teman yang banyak. Informan mengaku senang memiliki teman yang beda 

keyakinan dengannya karena dia juga bisa tahu agama lain dari sahabatnya. 

Informan juga mulai belajar mengenai pergaulan di tongkrongan di mana 

 

8 Stivan Jimmy Lomo (20 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan,  
wawancara, 21 Mei 2024 

9 Kristyanto Suprianus (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Sipil, 
wawancara, 21 Mei 2024 
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laki-laki tidak akan menyelesaikan masalahnya secara langsung melainkan 

mereka menghindari pembahasan yang dapat merusak pertemanan dan 

menganggap masalah akan hilang seiring berjalannya waktu. 

“tetap komunikasi kalau ada masalah tapi yang dibahas itu topik lain 
jadi setelah itu dilupakan sudah masalah sebelumnya. Tidak diungkit 
masalah sebelumnya karena nanti canggung dirasa jadi kita cari topik 
lain”10 

Ketika ada masalah maka tidak ada yang melakukan komunikasi 

secara langsung untuk menyelesaikan masalah melainkan hanya membiarkan 

dan berharap akan berlalu seiring berjalannya waktu sehingga hubungan 

akan kembali baik-baik saja. 

5. Self Disclosure Vikran Arivti Eviyani 

Vikran Arivti Eviyani merupakan mahasiswa FTUH Jurusan Teknik 

Informatika semester 6, Informan Vikran beragama Kristen dan sahabatnya 

beragama Islam. Keduanya bersahabat sejak 4 tahun yang lalu hingga 

sekarang. Perbedaan tempat kuliah tidak memutuskan komunikasi keduanya. 

Informan Vikran cukup terbuka masalah perkuliahan baik itu tugas 

kuliah, kegiatan organisasi serta keseharian lainnya. Walaupun adanya 

perbedaan agama antar keduanya namun interaksi masih terus berjalan 

seperti ketika sahabatnya memberikan motivasi, nasehat dan bantuan dalam 

hal materi. Keduanya juga sering mengingatkan mengenai waktu ibadah 

masing-masing dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Vikram 

pernah ikut dalam bersama sahabatnya dalam bagi-bagi takjil bulan 

ramadhan. 

Namun, Vikran mengakui bahwa dirinya lebih mudah bercerita dengan 

sahabat yang memiliki agama yang sama dengannya dibandingkan sahabat 

 

10 Kristyanto Suprianus (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Sipil, 
wawancara, 21 Mei 2024 
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yang memiliki agama yang berbeda walaupun sahabat yang beda agama lebih 

terbuka dengan informan Vikran. 

 “kepribadian terbuka belum tentu bisa menjadi pendengar yang baik, 
temanku yan terbuka lebih fokus pada expose diriya, sebaliknya kalau 
yang tertutup lebih fokus pada orang di sekitarnya daripada expose 
dirinya”11 

Hal itu pula yang membuatnya enggan dalam berbagi 

permasalahannya. dia juga cukup tertutup mengenai masalah pribadi yang 

dialami. Informan lebih memilih menyelesaikan masalah sendiri sesuai 

kemampuan, jika tidak mampu baru meminta bantuan ke orang lain. 

“saya tidak mau bebankan lagi ke orang masalahku makanya kucoba 
atasi sendiri. Saya prinsipnya coba saja dulu meski buta-buta di 
depan”12 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 5 informan mahasiswa 

FTUH mengenai self disclosure persahabatan beda agama, maka peneliti 

mendapati beberapa gambaran pengungkapan diri yang dilakukan oleh 

informan di antaranya 

a. Nilai-Nilai dan Keyakinan 

Hal yang biasa diungkapkan informan adalah mengenai keyakinan. 

Perbedaan agama yang dimiliki setiap informan dengan sahabatnya membuat 

informan sering membicarakan tentang agama. Informan merasa ia 

mendapatkan pengetahuan baru mengenai agama sahabatnya yang berbeda 

denganannya, sehingga membuat mereka untuk bisa saling mengerti dan 

memahami satu sama lain. 

 

11 Vikran Arifti Eviyani (20 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Informatika, 
wawancara, 21 Mei 2024 

12 Vikran Arifti Eviyani (20 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Informatika, 
wawancara, 21 Mei 2024 
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Pengungkapan keyakinan ini dilakukan setiap informan untuk lebih 

dikenal sehingga terjalin suatu keakraban antar keduanya. Mereka 

mengungkapkan tentang dirinya untuk melihat apakah dia dapat diterima 

dengan adanya perbedaan ini. Beberapa informan mengakui bahwa mereka 

pernah ikut serta dalam kegiatan keagamaan sahabatnya, seperti bagi-bagi 

takjil bulan ramadhan, ikut buka bersama, ataupun sekedar berkunjung ke 

rumah satu sama lain ketika hari raya. 

b. Kebiasaan 

Bentuk self disclosure yang dilakukan informan berikutnya adalah 

kebiasaan. Kebiasaan sehari-hari adalah hal yang sering informan ceritakan 

kepada sahabatnya. Semua informan mulai mengenal sahabatnya di bangku 

sekolah di mana saat itu mereka selalu melakukan hal bersama-sama. 

Menjadikan hobi sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan bersama-sama. 

Informan Alfred yang menjadikan nongkrong sebagai suatu kebiasaan di 

mana dia bisa mengenal dan berinteraksi dengan banyak teman.  Gilbert yang 

memiliki kebiasaan bercerita tentang musik yang disukainya. 

Kebiasaan menghindari masalah adalah kebiasaan yang dimiliki 

hampir semua informan. Peneliti melihat laki-laki selalu menghindari 

pembahasan yang menimbulkan masalah dalam pertemanannya, ini 

merupakan salah satu bentuk pengungkapan diri di mana laki-laki lebih 

banyak mengungkapkan diri dengan perbuatan tidak dengan 

membicarakannya. Ketika mereka bermasalah dengan sahabatnya maka 

mereka akan melakukan hal lain untuk menghindari permasalahan tersebut. 

c. Perasaan 

Selanjutnya adalah perasaan. Perasaan merupakan hal yang juga biasa 

diungkapkan oleh informan kepada sahabatnya. Namun, hanya sebagian kecil 
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informan yang mengungkapkan perasaannya. Mereka yang mengungkapkan 

juga tidak lebih dari sekedar mengungkapkan. Maksudnya adalah informasi 

yang diungkapkan tidaklah mendalam. 

Laki-laki sangat sulit mengungkapkan perasaannya atau bahkan 

mereka mengungkapkannya namun tidak dengan mengkomunikasikannya 

secara langsung. Berdasarkan analisis peneliti menemukan bahwa 

komunikasi yang dilakukan seorang laki-laki selalu menggunakan tutur kata 

yang sedikit kasar, seperti itulah mereka mengungkapkan dan berinteraksi 

dengan sahabatnya. 

Pengungkapan perasaan yang dilakukan para informan lebih banyak 

pada perasaan senang, mereka lebih leluasa mengungkapkan kesenangannya. 

Hal itu dapat digambarkan ketika mereka sedang kumpul bersama dan 

mereka mengakui lebih sering membicarakan hal yang bersifat hiburan dan 

candaan. Perasaan sedih sangat informan tutupi dan mereka simpan sendiri 

tanpa ingin diungkapkan ke orang lain. 

Ketika ada masalah, mereka tidak akan membicarakannya kepada 

teman maupun sahabatnya. Laki-laki tidak mau terlihat lemah oleh orang 

lain, sehingga ketika mereka mengalami masalah maka mereka akan 

berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Masalah yang dimaksud adalah 

masalah yang bersifat pribadi dan membawa perasaan. Ungkapan ini diakui 

oleh semua informan pada penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki. 

d. Masalah 

Masalah pada konteks ini adalah suatu kejadian atau keadaan yang 

bisa diringankan dengan self disclosure. Alfred sering mengungkapkan 

masalah perkuliahan dengan sahabatnya karena memang mereka mengambil 

jurusan yang sama dan di kampus yang sama. Gilbert lebih pada diskusi 
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tentang asmara untuk melihat sudut pandang dari sahabatnya. Berbeda 

dengan kristyanto dia tidak segan membicarakan masalah ekonomi dengan 

sahabatnya karena dia merasa terbantu dan percaya sehingga dia mulai 

terbuka akan hal itu. 

Seperti halnya Alfred, Vikran lebih sering membicarakan masalah 

perkuliahan dan tugas kuliah dengan sahabatnya. Karena dia dan sahabatnya 

sudah berkuliah di tempat yang berbeda maka dia bertukar cerita mengenai 

keseharian masing-masing. Stivan tidak terlalu terbuka, dia lebih 

mengutamakan bercerita kepada keluarga dibandingkan sahabatnya. Bagi dia 

tempat terbaik untuk bercerita adalah keluarga dan dia mendapatkan tempat 

tersebut. 

Meskipun para informan sudah berani mengungkapkan permasalahan 

dalam hidupnya dengan sahabatnya namun mereka tetap membatasi diri 

dalam hal permasalahan keluarga. Tidak ada informasi yang mereka 

ungkapkan terkait permasalahan keluarga karena mereka menganggap dalam 

hubungan persahabatan, pembicaraan tentang permasalahan keluarga masih 

perlu dibatasi dan hal ini sangatlah sensitif. 

Self disclosure  yang dilakukan mahasiswa FTUH dengan sahabatnya 

yang berbeda agama dengannya dan berdasarkan self disclosure Johari 

Window maka peneliti menemukan bahwa informan Alfred memiliki sisi 

open self yaitu dia cukup terbuka dengan sahabatnya di mana dia selalu 

menceritakan kesehariannya baik itu tugas kuliah, kegiatan kampus, dan hal 

yang tidak disukai kepada sahabatnya sehingga mereka dapat menerima dan 

saling memahami satu sama lain. Gilbert berada pada sisi open self atau 

daerah terbuka. Gilbert melakukan keterbukaan dengan tujuan untuk 

mendengar pendapat orang lain dan melihat sudut pandang orang lain, 
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tentang suatu hal yang terjadi tentang dirinya. Penerimaan yang positif 

membuat dia tidak segan menceritakan masalah asmara dengan penuh 

kejujuran. Hal ini dilakukan karena Gilbert merasa dekat dan akrab dengan 

sahabatnya. 

Kristyanto berada pada sisi open self di mana dia mengungkapkan 

dirinya yang memiliki kepribadian introvert. Pengungkapan yang dilakukan 

membuat dia dapat diterima oleh sahabatnya dan membantunya dalam 

bergaul mencari banyak teman. Frekuensi pertemuan dan lama pertemanan 

sehingga dia mampu mengungkapkan banyak hal mengenai dirinya baik itu 

perasaan, masalah, kebiasaan bahkan mengenai keyakinan. Vikran berada 

pada sisi hidden self atau daerah tersembunyi dan rahasia, pengungkapan diri 

yang dilakukan Vikran cukup terbatas karena dia merasa sahabatnya tidak 

cukup menjadi pendengar yang baik dan hanya fokus terbuka mengenai 

dirinya sendiri. Tidak adanya respon yang sesuai sehingga pengungkapan diri 

yang dilakukan vikran tidaklah mendalam dan meluas. Stivan berada di sisi 

hidden self  di mana segala tentang dirinya dia simpan sendiri, Stivan hanya 

memercayai keluarga sehingga dia hanya akan mengungkapkan hal 

pribadinya dengan keluarganya. 

Gambaran self disclosure yang dilakukan mahasiswa FTUH dalam 

persahabatan beda agama mereka mengungkapkan  tentang dirinya dengan 

beberapa kategori pengungkapan di antaranya nilai-nilai atau keyakinan, 

kebiasaan, perasaan dan masalah. Mereka melakukan self disclosure agar 

dapat diterima dan dipahami di hubungan di mana mereka memiliki 

perbedaan yaitu agama. Respon yang positif membuat mereka semakin 

melakukan self disclosure. 
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B. Proses Self Disclosure pada Persahabatan Mahasiswa Beda Agama di 

Universitas Hasanuddin 

Hubungan persahabat merupakan hubungan yang lebih dalam dari 

hubungan pertemanan. Persahabatan adalah hubungan interpersonal yang 

berlangsung cukup lama ditandai dengan adanya ketergantungan, 

kepercayaan, kebersamaan, kedekatan, dukungan emosional dan pertolongan 

kesamaan minat dan kegiatan. Sahabat dianggap sebagai tempat 

mengungkapkan segala perasaan dan selalu ada ketika individu memiliki 

masalah. Dengan begitu maka akan mudah untuk terbuka dan mengerti satu 

sama lain 

Perbedaan  agama tidak begitu memengaruhi dalam terjalinnya 

hubungan persahabatan, dengan menerapkan sikap toleransi di mana 

menghargai dan tidak memaksakan kehendak dengan orang lain maka 

hubungan persahabatan beda agama dapat berkembang. Sarwono dalam 

Anika (2016) mengungkapkan ada dua hal yang berpengaruh dalam 

pembentukan persahabatan yaitu (1) Kemiripan atau kesamaan yang dapat 

mempererat hubungan antar pribadi adalah dalam hal pandangan atau sikap. 

(2) Saling menilai positif sehingga timbul perasaan atau kesan suka sama 

suka antara kedua pihak 

Seseorang akan merasa dekat jika mereka terbuka satu sama lain. 

Altman dan Tylor mengajukan empat tahap dalam perkembangan hubungan 

antar-individu dan tahap ini dapat terjadi dengan adanya keterbukaan yaitu 

Self Disclosure 

1. Tahap Orientasi 

Tahap ini informasi yang diungkapkan seseorang lebih bersifat umum 

dan diketahui publik, komunikasi yang dilakukan bersifat impersonal atau 
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non pribadi. Hanya sebagian dari diri informan yang informan ungkapkan 

dengan orang lain. informan bertindak dan berperilaku berdasarkan 

penerimaan sosial pada umumnya, mereka lebih menjaga image dan belum 

terbentuk kedekatan emosional. Tahapan ini berlangsung sekitar satu hingga 

tiga bulan seperti yang diungkapkan oleh informa Stivan berikut ini. 

“Ya karena belum akrab sekali kan jadi yang diceritakan itu hanya 
tempat tinggal, kegiatan kuliah setiap harinya intinya seputar kuliah” 13 

Karena pertemanan yang belum cukup lama maka tidak begitu banyak 

informasi yang informan bagikan dengan sahabatnya begitu pula dengan 

informan Vikran 

“yang dibahas biasa seputar hanya tugas dan di mana tinggal”14 

Semua informan hanya menceritakan seputar tugas, mengenai 

kampus, tempat tinggal. Informasi yang diungkapkan merupakan informasi 

yang cukup ringan. 

2. Tahap Pertukaran Penjajakan Afektif (Exploratory Affective 

Exchange Stage): Munculnya Diri 

Tahap ini berlanjut apabila informan merasakan adanya kesamaan 

dengan lawan bicaranya, biasanya komunikasi mulai semakin dalam dengan 

membicarakan hal yang lebih intim. Walaupun mereka memiliki agama yang 

berbeda, namun tidak begitu memengaruhi interaksi antar keduanya. 

Informan Alfred mendapatkan kesamaan yang membuat informan semakin 

tertarik terbuka dan menjalin hubungan dengan sahabatnya yang berbeda 

agama dengannya. 

 

13 Stivan Jimmy Lomo (20 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan,  
wawancara, 21 Mei 2024 

14 Vikran Arifti Eviyani (20 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Informatika, 
wawancara, 21 Mei 2024 
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“kami di sini sering kumpul-kumpul, paling bahasnya tentang kegiatan 
kuliah dan tugas-tugas. Karena seringnya bertemu apalagi sama jurusan 
kuliah sehingga sudah mulai akrab dirasa sekitar 3 bulan itu”15 

Menurut informan Alfred kesamaan jurusan kuliah, jenis kelamin dan 

kegiatan kuliah yang dilakukan setiap harinya sama sehingga timbul suatu 

hubungan yang lebih akrab, bukan hanya kesamaan namun frekuensi 

bertemu juga sangat memengaruhi terjalinnya suatu hubungan. 

Informan mulai semakin berani mengungkapkan dirinya karena 

merasa memiliki tujuan hidup yang sama. Bukti dari wawancara informan 

Kristyanto.  

“Mungkin karena satu jurusan juga jadi sering juga kerja tugas sama-
sama baru mengeluhmi sama-sama juga kalau tidak ditau kerja, apalagi 
kalau kerja laporan setelah praktikum. Sambil kerja tugas biasa juga 
curhat rencana kita kedepannya”16 

Pada tahap ini juga informan mulai spontan dalam mengekspresikan 

akan suatu hal, informan mulai membicarakan mengenai hal yang disukainya 

seperti hobi, makanan favorit, musik atau game yang dimainkannya. Tidak 

hanya itu informan juga mulai meminta pendapat untuk menyamakan sudut 

pandang, seperti halnya informan Gilbert 

“kita saling bertukar pikiran mengenai hal yang kita alami setiap 
harinya, biasanya saya minta pendapat dia mengenai seseorang yang 
sedang dekat dengan saya untuk menyamakan sudut pandang”17 

Pendapat mengenai seseorang adalah hal yang biasa informan 

bicarakan dengan sahabatnya. Informan merasa percaya sehingga dia mulai 

semakin terbuka 

 

15 Alfred Payung (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan, wawancara, 
21 Mei 2024 

16 Kristyanto Suprianus (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Sipil, 
wawancara, 21 Mei 2024 

17 Gilberto Pawarrangan (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Perkapalan, 
wawancara, 21 Mei 2024 
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3. Tahap Pertukaran Afektif (Exploratory Exchange Stage): 

Komitmen dan Kenyamanan 

Tahap ini mulai dimasuki dengan mempertimbangkan keuntungan 

dari kedua belah pihak, jika keuntungan lebih besar dibandingkan 

pengorbanan yang dikeluarkan maka hubungan semakin berkembang. 

Informan Stivan menjalin hubungan dengan sahabat beda agamanya karena 

informan merasa diuntungkan dengan saling membantu satu sama lain. 

“bagus ditemani karena kalau saya butuh bantuan tentang tugas selalu 
dia bantu, atau biasa juga kalau mau ke kampus lalu saya tidak ada 
kendaraan maka selalu berangkat sama dia”18 

Informan Alfred juga mengatakan hal yang sama bahwa terjalinnya 

hubungan persahabatan hingga saat ini karena adanya saling melengkapi 

“teman-temanku dia sabar dan kalau butuhka bantuan pasti gercep 
langsung nabantu, baik itu bantuan material atau bantuan non-
material”19 

Begitu pula ungkapan dari informan lainnya bahwa bukan hanya 

membantu dalam hal, materi namun non materi juga sering ditemukan pada 

informan Vikran seperti dalam  mengingatkan waktu ibadah satu dengan 

lainnya 

“kita selalu saling mengingatkan waktu ibadah, misalnya sudah bunyi 
adzan trus masih ada dilakukan kegiatan atau kita kerja tugas pasti ku 
kasih tau bilang sholat saja dulu, atau kalau weekend lalu kita mau 
keluar nongkrong dia yang ingatkan saya kalau ibadah dulu”20 

 

18 Stivan Jimmy Lomo (20 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan,  
wawancara, 21 Mei 2024 

19 Alfred Payung (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan, wawancara, 
21 Mei 2024 

20 Vikran Arifti Eviyani (20 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Informatika, 
wawancara, 21 Mei 2024 
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Bantuan juga didapatkan oleh informan Kristyanto, dengan 

bersahabat dengan sahabatnya sekarang yang beda agama dengan diri 

informan sehingga informan dapat bergaul dengan banyak temannya.  

“karena saya juga orangnya introvert jadi tidak terlalu dekat dengan 
yang lainnya, cuma dia yang selalu temani saya, karena dia juga yang 
bisa buat saya bergaul dengan teman-temanku yang lain. Bukan hanya 
itu, dia juga selalu senang hati kalau saya butuh bantuan. Biasa 
kupinjam juga barangnya bahkan uangnya. Dan dia sering juga bantu 
tonda motorku kalau habis bensinnya”21 

Informan Gilbert lebih merasakan pelengkap dalam bentuk tempat 

cerita, informan yang pada dasarnya suka bercerita kini mendapatkan 

sahabat yang bisa dibilang cukup untuk jadi pendengar yang baik 

“saya sering cerita sama dia tapi hanya cerita biasa untuk mencari sudut 
pandang juga karena saya rasa juga tidak semuanya hal harus 
diceritakan sama dia, ya mungkin karena dia termasuk sering bercerita 
juga dengan saya jadi dia juga suka dengar cerita-cerita keseharianku”22 

Respon yang positif yang sering diterima membuat informan merasa 

dihargai dan diperhatikan. Hal ini menjadikan interaksi keduanya semakin 

intens namun tetap ada batasan. 

4. Tahap Pertukaran Stabil (Stable Exchange Stage): Kejujuran Total 

dan Keintiman 

Pada tahap ini setiap individu sudah saling memahami satu sama lain. 

Perilaku setiap informan sudah dipahami oleh sahabatnya sehingga muncul 

respon secara spontan dan mengerti bagaimana dalam menyikapinya. Puncak 

dari tahap ini adalah penerimaan segala bentuk perilaku. 

Sebagian hubungan persahabatan akan sampai pada titik ini namun 

tidak semua hal pribadi dapat informan ungkapkan mengenai dirinya terlebih 

 

21 Kristyanto Suprianus (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Sipil, 
wawancara, 21 Mei 2024 

22 Gilberto Pawarrangan (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Perkapalan, 
wawancara, 21 Mei 2024 
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informan merupakan berjenis kelamin laki-laki. Namun laki-laki sendiri lebih 

santai dalam mengungkapkan dan menerima sesuatu sehingga tidak ada yang 

tidak mungkin pada tahap keterbukaan ini. 

Informan Alfred mengatakan sahabatnya lebih bisa menerima sikap 

dan perilakunya, mereka saling melengkapi karena dipertemukan dengan 

karakter yang berbeda. Alfred yang memiliki kepribadian yang sarkas 

bertemu dengan sahabatnya yang memiliki kepribadian penyabar, semuanya 

dapat diterima karena adanya pemahaman satu sama lain. 

“itumi kenapa saya masih bertahan bersahabat sama dia karena kan 
saya orangnya sarkas, selalu kuungkapkan kalau ada yang tidak kusuka 
sedangkan dia tidak baperan dan sabar juga orangnya, dia sudah 
mengerti kayaknya tentang karakterku”23 

ketika ada masalah, penyelesaian yang dilakukan laki-laki sangatlah 

berbeda. Ketika mereka berselisih dengan sahabatnya maka tidak ada 

komunikasi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut 

melainkan mereka hanya membiarkannya atau mencari topik pembicaraan 

lain dan menghindari membicarakan masalah sebelumnya agar hubungan 

keduanya tetap terjalin, semua informan mengakui hal tersebut 

“kalau berselisih itu paling hanya satu malam, besoknya baikan lagi. 
Tidak dibahasmi masalah-masalah kemarin karena kalau kita ketemu 
sudah lain dibahas karena prinsip kita laki-laki akan berlalu itu kalau  
sudah ada yang lain dibahas, tidak terlalu mau kita besar-besaran 
masalah tapi tidak disepelekan juga”24 

Informan Stivan mengakui hal itu dan persahabatan kaum laki-laki 

juga memaklumi akan hal itu karena penyelesain masalah pertemanan laki-

laki yaitu dengan membiarkan semuanya berlalu dan lebih baik membahas 

hal yang lebih penting. 

 

23 Alfred Payung (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan, wawancara, 
21 Mei 2024 

24 Stivan Jimmy Lomo (20 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Kelautan,  
wawancara, 21 Mei 2024 
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Kejujuran mengenai permasalahan ekonomi juga kadang diceritakan 

kepada sahabat namun tidak seluruh informasi akan dibagikan, hanya 

sebagian saja seperti meminjam uang karena kiriman dari kampung belum 

sampai 

“biasa saya belum dikirimkan uang lalu ada mau kubayar jadi kupinjam 
di sahabat ku ini dan dia juga baik sekali, saya sering juga nakasi 
numpang di rumahnya kan jauh saya rumahku dari kampus. Mungkin 
karena sudah lama juga kenal dan sudah saling percaya juga satu sama 
lain”25 

Keterbukaan diri atau self disclosure pada persahabatan mahasiswa 

teknik Unhas berkemabang dengan mepertimbangkan 4 aspek yaitu 

a. Kesamaan 

Kesamaan adalah salah satu aspek yang dipertimbangkan individu 

ketika ingin mengungkapkan dirinya. Adanya kesamaan dapat membuat 

individu merasa tenang dan leluasa dalam berinteraksi karena mereka 

merasa saling memiliki. Dengan adanya kesamaan, individu akan lebih 

mudah melakukan pengungkapan diri karena kita akan cenderung lebih 

terbuka dengan orang lain ketika kita merasa sama dengan orang lain. 

Kesamaan pada konteks ini adalah kesamaan jenis kelamin, tempat 

menempuh pendidikan, kesamaan tujuan hidup dan lainnya. Informan 

merasa nyaman untuk mengungkapkan dirinya dengan sahabatnya yang 

berbeda agama dengannya karena memiliki kesamaan-kesamaan tersebut. 

Informa Alfred dan Stivan mengungkapkan bahwa dia mulai merasa akrab 

dengan sahabatnya karena berkuliah di jurusan yang sama, frekuensi 

pertemuan yang semakin sering dan kegiatan perkuliahan yang sama 

termasuk masalah tugas kuliah yang dihadapinya. 

 

25 Kristyanto Suprianus (21 tahun), Mahasiswa FTUH Jurusan Teknik Sipil, 
wawancara, 21 Mei 2024 
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Informan Gilbert dan Kristyanto juga mengatakan hal yang sama, dia 

merasa dekat dengan sahabatnya ketika awal pertama bertemu di mana 

mereka bersekolah di SMP yang sama dan melakukan kegiatan yang sama 

setiap harinya. Tidak hanya itu mereka juga duduk di bangku sama bersama 

sahabat mereka masing-masing. Sedangkan Vikran mengenal sahabatnya 

ketika dia di bangku SMA dan kesamaan jenis kelamin yang membuat dia 

untuk mudah terbuka dengan sahabatnya beda agama. 

b. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalin 

suatu hubungan terutama pada hubungan persahabatan. Dengan percaya 

maka seseorang akan dengan mudah untuk mengungkapkan dirinya dan 

melakukan keterbukaan dengan orang lain. Saat kita memercayai seseorang 

artinya kita merasa seseorang tersebut dapat membuat kita aman baik secara 

fisik maupun emosional. 

Dalam melakukan keterbukaan atau self disclosure maka penting 

adanya rasa percaya. Alfred tenang mengungkapkan dirinya kepada 

sahabatnya yang berbeda agama dengannya karena dia sudah memiliki rasa 

percaya dengan sahabatnya. Sahabatnya selalu merespon dengan baik hal 

yang diungkapkan masalah kuliah adalah hal yang selalu diungkapkan 

kepada sahabatnya. 

Seiring berjalannya waktu sehingga timbullah rasa percaya satu sama 

lain, kunci dari kepercayaan adalah kejujuran itu sendiri. Gilbert percaya 

dengan sahabatnya sehingga ia mulai banyak bercerita dengannya seperti 

membahas tentang seseorang yang sedang dekat dengannya, ia meminta 

pendapat sahabatnya tentang hal yang dijalaninya. 
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Kristyanto percaya dengan sahabatnya sehingga ia kadang juga 

menceritakan masalah ekonomi dengan dia. Ia merasa tenang dan percaya 

menceritakan permasalahannya dengan sahabatnya karena menurut dia 

sahabatnya sudah cukup dekat dan membantu dalam hidupnya. 

Vikran lebih banyak bercerita tentang sekolah dan keseharian yang ia 

lakukan begitu pula dengan Stivan. Vikran tidak begitu terbuka dengan 

sahabatnya yang berbeda agama justru sahabatnyalah yang cukup terbuka 

dengan Vikran, Vikran menilai sahabatnya hanya fokus mengekspos dirinya 

namun kurang dalam menjadi pendengar sehingga hal yang diungkapkan 

Vikran hanya sebatas informasi kecil mengenai dirinya. Sedangkan Stivan 

mengakui dia tidak terlalu percaya dengan orang lain selain keluarganya, dia 

hanya mengungkapkan hal yang bersifat pribadi kepada keluarganya saja. 

c. Saling Melengkapi 

Hubungan sosial hampir sama dengan kegiatan ekonomi yaitu 

mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ketika menjalani suatu 

hubungan. Namun pada hubungan persahabatan mahasiswa beda agama di 

Universitas Hasanuddin Makassar, hasil analisis peneliti menemukan bahwa 

semua informan pada penelitian ini mengaku bahwa bertahannya hubungan 

persahabatan beda agama yang dijalani karena adanya rasa saling 

melengkapi. Setiap informan merasa dibantu dengan hubungan persahabatan 

yang dijalaninya selama ini. Kekurangan yang dimiliki informan dilengkapi 

dengan kelebihan yang dimiliki sahabatnya begitu pula sebaliknya. Mereka 

saling membantu satu sama lain. Bantuan yang diterima dapat berupa 

bantuan materi, tenaga, motivasi bahkan bantuan dalam mencari teman.  
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d. Penerimaan 

Hubungan tidak akan berjalan dengan baik jika keduanya tidak saling 

menerima. Sesuatu yang diungkapkan akan tertahan dan tidak tersampaikan 

dengan baik jika kurangnya atau tidak adanya penerimaan dalam hal 

tersebut. Begitu pula dalam self disclosure, seseorang akan mudah 

mengungkapkan dirinya jika lawan bicaranya menerima pengungkapan yang 

ia lakukan. Persahabatan beda agama terdapat perbedaan di dalamnya dalam 

hal agama namun sebagian besar informan mengatakan bahwa hanya 

perbedaan keyakinan yang terlihat, selebihnya sama dalam hal kehidupan 

makhluk sosial.  

Informan Alfred mengungkapkan ia merasa diterima oleh sahabatnya, 

walaupun dia memiliki sikap yang sarkas tapi sahabatnya selalu tenang dan 

sabar dengan kepribadian Alfred hal ini yang membuat Alfred mudah untuk 

terbuka dengan sahabatnya. 

Gilbert merupakan tipe manusia yang senang bercerita. Dengan 

adanya sahabatnya ini sehingga ia menemukan tempat cerita, ia merasa 

diterima. Segala hal yang diceritakan selalu direspon dan disimak dengan 

baik membuat alfred semakin sering melakukan self disclosure. 

Segala kekurangan Kristyanto dapat diterima oleh sahabatnya. 

Kristyanto yang memiliki kepribadian introvert dan tidak memiliki banyak 

teman namun dapat diterima dengan baik oleh sahabatnya, bahkan 

sahabatnya mengajarkan dan mengajaknya dalam setiap kegiatannya agar 

kristyanto juga dapat bergaul dengan orang banyak. Tidak hanya itu 

sahabatnya juga seringan membantunya dalam setiap hal, ekonomi bahkan 

bantuan tenaga. Hal itu menandakan bahwa keduanya saling menerima.  
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Pada informan Vikran peneliti melihat bahwa dia juga cukup 

menerima sahabatnya. Walaupun dia menilai sahabat beda agamanya kurang 

dalam hal mendengarkan ceritanya tapi keduanya tetap saling menerima satu 

dengan lainnya. Vikran selalu dengan terbuka mendengarkan cerita 

sahabatnya dan kadang dia juga ikut mengungkapkan dirinya mengenai 

permasalahan yang ia alami. 

Penerimaan yang peneliti temukan pada informan Stivan yaitu mereka 

sudah saling menerima meskipun Stivan kurang terbuka dalam beberapa hal 

namun mereka tetap menjalin hubungan persahabatan dan dapat menerima 

satu sama lain seperti dalam hal komunikasi di mana laki-laki lebih banyak 

mengungkapkan dirinya dengan perbuatan bukan dengan kata-kata dan 

keduanya sudah paham akan hal itu dan sudah saling menerima.  

Persahabatan beda agama tidak menghambat interaksi dan 

pengungkapan diri yang dilakukan informan. Perbedaan agama tidak begitu 

memengaruhi melainkan kepribadian dari setiap oranglah yang dapat 

membuat seseorang mudah untuk melakukan self disclosure. Ketika 

seseorang merasa diterima di suatu lingkungan maka akan timbul keinginan 

untuk melakukan self disclosure yang lebih besar.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan sehingga dapat 

diambil kesimpulan mengenai gambaran self disclosure pada persahabatan 

mahasiswa beda agama di Universitas Hasanuddin Makassar: 

1. Gambaran self disclosure yang dilakukan mahasiswa teknik Unhas 

pada persahabatan beda agama yaitu terdiri dari beberapa bentuk 

atau hal yang sering diungkapkan (1) Nilai-nilai dan keyakinan, 

informan sering mengungkapkan tentang keyakinan tujuannya untuk 

menambah informasi dan agar bisa diterima di lingkungan yang baru 

walau memiliki perbedaan pada agama (2) Kebiasaan, self disclosure 

yang sering dilakukan informan ialah mengenai kebiasaan. Seperti 

hobi, kegiatan sehari-hari dan kebiasaan menghindari perdebatan 

yang sering dilakukan laki-laki. (3) Perasaan, laki-laki sangat jarang 

mengungkapkan perasaannya terlebih pada persahabatan yang beda 

agama. Pengungkapan perasaan yang dilakukan laki-laki sangatlah 

beda, mereka mengungkapkan perasaannya tidak secara langsung 

melainkan dibungkus dengan candaan atau tutur kata yang kasar. (4) 

Masalah, dengan self disclosure informan mengungkapkan masalahnya. 

Masalah kuliah, keseharian bahkan masalah ekonomi dan asmara. 

2. Proses self disclosure pada persahabatan mahasiswa beda agama di 

Universitas Hasanuddin Makassar terjadi dengan beberapa tahapan 

yaitu (1) tahap orientasi, tahap ini informasi yang diungkapkan 

seseorang lebih bersifat umum dan diketahui publik. (2) Tahap 
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pertukaran penjajakan afektif atau munculnya diri. Tahap ini di mana 

informan merasakan adanya kesamaan dengan lawan bicaranya. (3) 

Tahap pertukaran afektif atau komitmen dan kenyamanan. Tahap ini 

mulai dimasuki dengan mempertimbangkan keuntungan dari kedua 

belah pihak. (4) Tahap pertukaran stabil atau kejujuran total dan 

keintiman. Pada tahap ini setiap individu sudah saling memahami satu 

sama lain. Sehingga dapat disimpulkan beberapa hal yang 

dipertimbangkan dalam proses self disclosure yaitu (1) kesamaan. 

Adanya kesamaan membuat infoman lebih leluasa dan merasa mirip 

sehingga timbul rasa ingin mengungkapkan diri. Faktor kesamaan dan 

frekuensi pertemuan sangat memengaruhi proses ini. Walaupun 

keduanya memiliki agama yang berbeda tapi mereka tetap dapat 

berinteraksi. (2) Kepercayaan, rasa percaya dapat membuat seseorang 

merasa aman baik secara fisik maupun emosional. Kunci kepercayaan 

adalah kejujuran. (3) Adanya rasa saling melengkapi, dalam hubungan 

persahabatan mengakibatkan hubungan semakin terjalin karena 

individu merasa dibantu serta merasa saling melengkapi sehingga dia 

mulai semakin berani mengungkapkan dirinya. (4) Penerimaan, 

Puncak dari proses self disclosure yaitu timbul rasa memahami satu 

sama lain dan penerimaan akan semua perilaku yang sering dilakukan. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini memberikan wawasan dalam membangun hubungan 

persahabatan melalui self disclosure. Self disclosure dapat membantu 

individu dalam membangun hubungan termasuk dalam hubungan 

persahabatan beda agama, penerimaan yang positif meningkatkan 
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percaya diri individu. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi 

bagi individu yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama 

namun menggunakan  subjek penelitian yang berbeda pada bidang 

komunikasi interpersonal khususnya self disclosure. Dan untuk peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis lebih dalam 

lagi mengenai self disclosure pada hubungan yang lebih bervariasi. 

2. Praktis 

Bagi yang memiliki sahabat yang beda agama diharapkan dapat lebih 

menyadari bahwa keterbukaan, kepercayaan dan penerimaan 

sangatlah penting dalam terjalinnya suatu hubungan dan tidak 

menganggap keuntungan hal paling utama. Selalu saling menghargai 

privasi dan menjaga kepercayaan masing-masing serta menjadikan 

komunikasi sebagai cara efektif dalam menyelesaikan permasalahan 

pada hubungan persahabatan. 
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