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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Masyarakat iadalah isuatu ikelompok imanusia iyang iisaling 

iberhubungan, isalingimempengaruhi, imempunyai inorma, imemiliki 

iidentitas iyang isama, idan imemiliki iteritorial ikewilayahan itertentu.1 

iBerbicara imengenai iJakarta imaka  itidak ibisa iilepas dari iimasyarakat 

iaslinya iyang ibiasa ilebih idikenal idengan imasyarakat iBetawii. iJika 

idilihat idari isejarahnya, iJakarta iyang imerupakan ikota ipelabuhan idan 

imenjadi ipusat ikehidupan ipolitik, iperdagangan, iserta ikehidupan isosial 

ilainnya iini imemang imendapat ipengaruh ikebudayaan iyang iisangat 

ibesar idari ipara ipendatang. 

iPendekatan isejarah  imenyatakan iibahwa iorang ibetawi iatau 

ietnis iBetawi iadalah ietnis iiyang ilahir idari ipercampuran ipernikahan 

iberbagai ietnis iyang iada idi iBatavia ipada abad ike-17 idan ike-18. 

iGenerasi iyang ilahir idari ipernikahan icampuran iini iitidak lagi 

imengenal ietnis iAyah-Ibunya, isehingga imereka idisebut iorang 

ibetawi.2 

Budaya iBetawi iterbentuk ioleh ihasi icipta irasai-karsa idan 

isikap-kata-iperbuatan iorang-orang iBetawi iyang itersusun imenjadi 

ikebiasaan idan iisistem ihidup idalam iiperspektif isejarahnya. iBudaya 

iterbentuk idari ibeberapa iunsur, itermasuk idi idalamnya iadalah ibahasa, 

isistem ikepercayaan, iadat iistiadat, ikuliner, ipakaian, ibangunan, idan 

ikarya iseni. 

Kebudayaan iBetawi ibanyak imendapat ipengaruh idari 

ikebudayaan inusantara imaupun iasing. iGambang iKromong iidentik 

idengan imusik iArab, ikeroncong iTugu iberlatar ibelakang iPortugis-

Arab, idan iTanjidor idipengaruhi imusik iBelanda. iDalam ihal iupacara 

ipekawinanpun itidak ilepas iidari pengaruh ikebudayaan iasing, iyakni i

 
1 Asep Saepudin Jahar dkk. (2013). Sosiologi Sebuah Pengantar: Tinjaauan Pemikiran Sosiologi 

Peerspektif Islam. (Tangerang),142. 
2 Abdul Chaer, (2015). Betawi Tempo Doeloe. (Jakarta: Masup Jakarta), 11.  
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Cina idan iArab. iKesenian iTanjidor iatau irebana ipengiring iarak-arakan 

ipenganten ipria iserta ipetasan imerupakan ipengaruh ibudaya iBelanda, 

iArab, idan iCina. iKenyataan iini imenjadikan ibudaya iBetawi isebagai 

isatu isuku iyang iiunik ikarena ikeanekaragaman ididalamnya.3 

Perpindahan imasyarakat iBetawi itidak itelepas idari ibudaya 

iyang imelekat iidalam idirinya, itermasuk imembawa iatribut ikesenian 

iyang idimilikinya. iEtnis iiBetawi imemiliki ibermacami-macam 

ikesenian, isalah isatunya iyaitu iseni iteater. iiTeater iBetawi itradisional 

imerupakan iteater iyang ilebih iberlandaskan ikehidupan iiagraris idan 

ibersifat imagis-religius. iUnsur iyang imenarik idalam iteater iiBetawi 

iiadalah ikeragaman ietnik ipenduduknya. iPenduduk iasli iBetawi iitentu 

isaja iadai, iinamun idatangnya ipemukimani-ipemukiman iibaru idari 

iberbagai isuku idan iibangsa imenjadikan iBetawi itempat ibercampurnya 

ietnik idan ibudaya. iTeater iiBetawi imerupakan ipertunjukkan iiyang 

imembawakan ilakon iatau icerita idan iiterbagi imenjadi imenjadi iempat 

ijenis; iteater itutur, iteater itanpa itutur, iwayang, iidan iteater iperan. 

iTeater itanpa itutur iyaitu ijenis iteater iyang idimainkan iitanpa 

iiberbicara, ijadi ihanya isebatas imemperagakan iigerak tubuh idengan 

idiiringi iimusik idan ilagu. iDi iBetawi iteater itanpa itutur iiada idua, 

iyaitu iondeli-iondel iidan lenong. iMenurut iSumarjo, “ondel-ondel 

imerupakan isuatu iwadah iyang iidijadikan ipersonifikasi ileluhur iinenek 

imoyang. iDengan idemikian idapat iidianggap isebagai ipembawa iilakon 

iatau icerita, iwalaupun ihanya isebagai ialat iiperaga iyang itidak 

iberbicara iatau ibertutur.” 

Ondel-ondel imerupakan ihasil idari ikebudayaan iBetawi iyang 

iberupa iboneka iibesar iyang itingginya imencapai isekitar ± 2,5 im 

idengan igaris itengah ± i80 icm, iboneka iini idibuat idari ianyaman 

ibambu iyang idibuat iiagar dapat idipikul iidari idalam ioleh iorang iyang 

imembawanya. iPada iwajahnya iberupa itopeng iatau ikedok iyang 

idipakaikan ike ianyaman ibambu idengan ikepala iyang idiberi irambut 

iyang iterbuat iidari iijuk. iWajah iondel-ondel ilaki-laki ibiasanya idi icat 

 
3 Abdul Chaer, Betawi Tempo Doeloe. (Jakarta: Masup Jakarta, 2015), 9. 
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idengan iwarna imerah, isedangkan iyang iperempuan idicat idengan 

iwarna iputih. iJenis ipertunjukan ikesenian iondel-ondel isudah iada 

isejak isebelum itersebarnya iagama iIslam idi iPulau iJawa. iAwal imula 

imasyarakat iBetawi imenyebutnya idengan ibarungan iyang iberasal idari 

ikata ibareng-bareng iatau bersama-sama. iSebutan iitu idatang idari 

ikalimat iajakan idalam ilogat iBetawi “Nyok, ikite ingarak ibareng-

ibareng”. 

iAwal imulanya ipertunjukan ikesenian iiondel-ondel iini 

iberfungsi isebagai ipenolak ibala idari igangguan iroh iihalus iyang 

imengganggu. Semakin iilama itradisi itersebut iberubah imenjadi ihal 

iyang isangat ibagus iuntuk idipertontonkan, idan ikebanyakan iacara 

itersebut ikini idi iadakan ipada iiacara ipenyambutan itamu iterhormat, 

idan iuntuk imenyemarakkan ipesta-pesta irakyat iserta iperesmian 

igedung iyang ibaru iiselesai idibangun. Sedangkan Lenong merupakan 

seni pertunjukkan khas Betawi dengan dialog yang mengalir spontan, 

ceplas-ceplos yang dibumbui dengan humor. Kekhasan lain dalam seni 

teatrikal rakyat Betawi itu adalah alunan musik Gambang Kromong serta 

interaksi para pemain dengan penontonnya. Selain bertujuan menghibur, 

Lenong Betawi merupakan bentuk tradisi yang merefleksikan identitas 

masyarakat Betawi yang jujur, apa adanya, bersahabat, terbuka terhadap 

perbedaan maupun kemajuan jaman. Diperkirakan seni Lenong Betawi 

telah eksis sejak 1920-an dan merupakan produk budaya khas Betawi yang 

dipengaruhi oleh unsur pertunjukkan seni opera Eropa, Melayu hingga 

Tionghoa. Dalam pertunjukkan Lenong, selalu penuh makna dan pesan. 

Entah pesan satire (kritik) sosial, pembelaan terhadap kelompok yang 

lemah, atau respon masyarakat menghadapi ragam dan dinamika 

kehidupan sosial.  

Ada beberapa versi terkait sejarah dan asal muasal Lenong Betawi. 

Versi  pertama menyebut, Lenong berkembang di akhir abad ke-19, 

tepatnya tahun 1920-an yang dikembangkan oleh orang China bernama 

Lian Ong. Sebelumnya, ia terinspirasi dari teater bernama Pekyu dari Jawa 

Timur. Tak sekadar meniru teater, Lian Ong menambahkan beragam unsur 
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mulai dari pantun hingga tarian hingga lama-lama terkenal dengan 

sandiwara si Lian Ong. Lantaran pelafalan Lian Ong itu lama kelamaan 

berubah menjadi sebuah nama baru yaitu Lenong. Ada juga yang 

berpandangan bahwa seni itu muncul dari obrolan ringan sesama pedagang 

di pasar di sekitar tahun 1920-an hingga kemudian membentuk sebuah 

kelompok serta menambahkan unsur bunyi-bunyian menggunakan alat 

dapur sehingga menghasilkan suara nang-neng-nong. Lantaran bunyi dan 

obrolan serta candaan antar pedagang itu kemudian orang Betawi 

menyebutnya lenong. 

Merembet di zaman sekarang pembangunan ikota iJakarta iyang 

isangat ipesat imenjadikan ikota iiJakarta isebagai ikota imegapolitan, 

itidak ihanya imenjadi ipusat iekonomi idan ipusat ipemerintahan ibangsa 

iIndonesia itetapi ijuga isebagai ipusat iberkumpulnya ibudaya ibangsa. 

iJakarta itidak ihanya imenjadi imagnet ibagi imereka iyang iingin 

imengadu inasib idi iibukota idari iseluruh ipenjuru inegeri itetapi ijuga 

imenjadi ipintu igerbang imasuknya iarus iglobalisasi idunia. iGlobalisasi 

imenjadi isebuah ifenomena iyang itak iterelakkan, iglobalisasi 

iberpengaruh iburuk ipada ipudarnya ieksistensi ibudaya-ibudaya ilokali4.  

iOleh ikarena iitu, ibudaya-budaya ilokal ibangsa iIndonesia iharus 

idilestarikan iagar itidak ipunah iidalam iperkembangan izaman. iBagaikan 

idua imata ikoin iiyang iyang iberbedaii, idisatu isisi imelihat ikemajuan 

iikota iJakarta iyang isangat iberkembang ipesat idilihat idari 

ipembangunan ifisik igedung-gedung ipencakar ilangit iyang imenjulang 

itinggi, iternyata idisisi ilain iterjadi ikontradiksi idengan iikehidupan 

imasyarakat iibukota iyang isemakin iterpuruk ikhususnya iikehidupan 

imasyarakat iasli iibukota iyang isemakin iterpinggirkan iakibat 

itergusurnya “kantong-kantong ibudaya” iyang imerupakan ikampungnya 

iorang iBetawi idi iJakarta. 

Bagi iorang ibetawi, iketika iyang isebenarnya iadalah ihitamii, 

imaka iyang imereka ikatakan iadalah ihitam. iJika iyang iterjadi iadalah 

 
4 Mubah. A Safaril. (2011). “Strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi 

arus globalisasi”.Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya, 

302-308. 
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iputih imaka iyang idikatakan iadalah iputih, itidak idilebih-lebihkan iatau 

idikurangi-ikurangii. iKeterbukaan imasyarakat iBetawi imemberikan irasa 

itoleransi iyang itinggi ipada isiapapun itermasuk ipara ipendatang iyang 

imengunjungi iatau imenempati iJakarta isebagai idaerah iasal imereka. 

iKebudayaan iBetawi iterbentuk idari iperpaduan iberbagai ietnik 

iyang iada idiiJakarta mulai zaman ikolonial iHindia iBelanda isampai 

ihari iiini5. iPercampuran iini itidak imengherankan, imengingat isejak 

imasih imenjadi iBatavia, iJakarta isebagai iibukota inegara iimemiliki 

idaya ipenarik ibagi ibanyak iorang iuntuk iberurbanisasi ike iJakarta 

imenuju ikehidupan iyang ilebih ibaik. iKebudayaan ientik iiBetawi 

iiterbentuk iiisebagai iiupaya iiuntuk iibertahan ihidup iiidan imenjawab 

iberbagai itantangan iyang iiada idalam iproses iinteraksi isosial iikaum 

ipendatang idi iJakarta. iKebudayaan ietnik iBetawi imengutip iapa iyang 

idikemukakan ioleh iF.X iRahyono, imerupakan iseluruh iusaha iidan 

ihasil iusaha ietnik iBetawi iyang iditujukan iuntuk imemberikan imakna 

iikehidupan isekaligus itatacara ikehidupan iyang idijalani isecara 

imanusiawi idengan inilai – inilai iluhur iyang iada idi idalamnyai.  

iKeterbukaan iserta ikejujuran idari imasyarakat iBetawi 

iseringkali imenimbulkan isikap ihumoris idari isuku iBetawi. 

iDikarenakan ikejujuran isuku iBetawi, imereka idapat imelukai ihati 

iorang ilain idengan itutur imereka, idalam iinilah imereka imenggunakan 

ihumor iuntuk imenghindari ipertengkaran idengan isesama. 

Berbagai budaya Betawi yang sudah menjadi tradisi sejak zaman 

dulu sampai sekarang menjadi suatu sumber persatuan dan semakin 

bewarnanya sebuah daerah. Menurut Dedy Mulyana, “komunikasi antar 

budaya terjadi bila satu sama lain saling pesan, dari budaya satu dengan 

budaya yang lainnya. Hubungan individu dan kelompok dari lingkungan 

kebudayaan yang berbeda akan mepengaruhi pola komunikasi, karena 

perbedaan budaya memiliki sistem-sistm nilai yang berbeda dan 

 
5 Pandangan ini kurang disetujui oleh para tokoh Betawi di LKB dengan asumsi bahwa sebelum 

kedatangan kolonial, kawasan yang dinyatakan sebagai tanah leluhur etnik Betawi di Jakarta 

sudah ada sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda. (FGD dengan Y tokoh Betawi di 

LKB, tanggal 8 November 2016 di Pusat Kebudayaan Betawi Srengseng Sawah). Suswandari. 

(2017). Kearifan Lokal Etnik Betawi.(Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 53. 
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karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda. Sehingga kerap 

ditemukan hambatan-hambatan seperti bahasa, norma, pola pikir dan adat 

suatu kelompok masyarakat tertentu yang menjadikannya suatu pedoman 

dalam bersikap dan berinteraksi. Disinilah letak perannya komunikasi 

antar budaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis yang multi 

etnis dan penuh perbedaan antara etnis Betawi dan etnis lain.” 

Pembauran yang selama ini terjadi antara etnis Betawi dan etnis 

lain yang ada dalam masyarakat berjalan dengan baik. Padahal pada 

keduanya memiliki pola pikir dan budaya yang berbeda. Pembauran yang 

dilakukan menjadikan kedua etnis tersebut untuk saling bersama, tidak 

terdapat sekat dan menciptakan pola komunikasi antar budaya yang baru 

di masyarkat. Selain itu khas cipta rasa yang unik ditimbulkan dari 

budaya masyarakat betawi dapat menghantarkan masyarakatnya menjadi 

rukun serta menyatu dan melengkapi satu sama lain untuk 

menyampaikan pesan dan kesan baik kepada masyarkat Betawi. Hal ini 

yang menjadi penulis merasa tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui gambaran secara jelas untuk mengatahui pola proses 

komunikasi yang terjadi antara masyarakat Betawi serta bentuk 

akulturasi budaya sebagai dampak dari komunikasi yang selama ini 

terjalin pada masyarakat tersebut. Maka, dari beberapa latar belakang di 

atas, penulis mengambil judul “Komunikasi Budaya Antar 

Masyarakat Betawi Menurut Ilmu Komunikasi”. 

 

B. Fokus Penelitian  

iDari ipemaparan ikonteks idi iatas imaka ifokus imasalah idalam 

ipenelitian iini iadalah “Komunikasi Budaya Antar Masyarakat Betawi Di 

Kelurahan Sudimara Jaya Ciledug Kota TANGERANG”. iUntuk 

imemperjelas ifokus imasalah iyang iakan iditeliti idalam ipenelitian iini, 

imaka ipeneliti imenyusun irumusan imasalah iyaitu: 

1. Bagaimana pola komunikasi antarbudaya dalam masyarakat 

Betawi di Kelurahan Sudimara Jaya Ciledug Kota Tangerang 

dengan masyarakat pendatang di Desa Sudimara Jaya Ciledug 

Kota Tangerang? 
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2. Bagaimana nilai-nilai permersatu dalam komunikasi antarbudaya 

yang digunakan antar masyarakat Betawi di Kelurahan Sudimara 

Jaya Ciledug Kota Tangerang?? 

C. Tujuan Penelitian  

iBerdasarkan ifokus ipenelitian idi iiatas imaka itujuan ipenelitian 

iiini iadalah: 

1. Untuk mengetahui pola komunikasi antarbudaya dalam 

masyarakat Betawi di Kelurahan Sudimara Jaya Ciledug Kota 

Tangerang dengan masyarakat pendatang di Desa Sudimara 

Jaya Ciledug Kota Tangerang. 

2. iUntuk imengetahui iapa isaja nilai-nilai pemersatu komunikasi 

antar budaya di idalam imasyarakat iiBetawi dan masyarakat 

pendatang di Desa Sudimara Ciledug Kota Tangerang. 

D. Kegunaan  Penelitian 

iDengan iadanya ipenelitian idi iatas idiharapkan idapat 

imemberikan iimanfaat iantara ilain: 

1. iManfaat iTeoritis i 

 iPenelitian iini idiharapkan idapat imenambah ikhazanah 

ipengetahuan iyang iterkait idengan iiilmu iKomunikasi idan 

iPenyiaran iIslam, itentang ibagaimana ianalisis ibudaya 

ibetawi idalam iperspektif ikomunikasi. 

2. iManfaat iPraktis i 

a) iManfaat idari ipenelitian iini idiharapkan idapat 

imemberikan iimasukan idan ikesadaran ikepada 

imasyarakat iagar ilebih mengenal ibudaya  ibetawi 

idari isegi ibahasa, iadat inya ikepada igenerasi 

imilenial. 

b) iDiharapkan ibisa imenjadi iwadah idalam iupaya 

iuntuk imemberikan iedukasi ipositif ikepada igenerasi 

imelenial. 

c) iBagi ipeneliti isemoga  ipenelitian iini ibermanfaat 

iuntuk ipenerapan iteori iyang idiperoleh ipeneliti 
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idalam iperkuliahan ikhususnya idalam ibidang iIlmu 

iKomunikasi iPenyiaran idan iIslam. 

E. Telaah Pustaka 

Dari pengamatan peneliti, peneliti belum menemukan skripsi yang 

berkaitan pas dengan judul peneliti yakni “Analisis budaya betawi dalam 

perspektif komunikasi”, namun peneliti mengambil dari beberapa skripsi 

dan jurnal yang sedikitnya terkait dengan judul peneliti diantaranya : 

No Nama Judul Jurnal Kesamaan Perbedaan 

1. Sinta 

Paramita 

Pergeseran Makna 

Budaya Ondel-Ondel 

Pada Masyarakat 

Betawi Modern 

Terdapat kesamaan 

dalam metode 

penelitiannya, yakni 

menggunakan metode 

kualitatif dengan 

menggunakan studi 

kasus. . 

Dalam penelitian ini 

kesenian ondel-ondel 

mengalami pergeseran 

dari berbagai aspek, 

seperti dijasdikan 

media hiburan bagi 

masyarakat Jakarta 

dan sekitarnuya. 

Sedangkan dalam 

penelitian penulis 

bertitik 

pembahasannya 

tentang bagaimana 

pola komunikasi yang 

terjalin antar etnis 

betawi dan sekitarnya. 

2. Heristina 

Dewi 

Perubahan Makna 

Pertunjukan Jaran 

Kepang pada 

Masyarakat Jawa di 

Kelurahan Tanjung 

Sari, Medan 

Jenis penelitian ini 

menggunakan 

penelitian kualitatif, 

sama seperti yang 

penulis teliti.  

Kajian penelitian 

sebelumnya menggali 

tentang makna religi 

dalam kesenian jaran 

kepang yang 

dipercaya dapat 

menjauhkan dari 

gangguan makhluk 

halus dan bisa 
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menghubungkan pada 

roh nenek moyang. 

Sedangkan pada 

penelitian ini 

membahas mengenai 

kondisi sosial yang 

ada di masyarakat 

betawi melalui faktor-

faktor komunikasi. 

3. Ali 

Abdul 

Rodzik 

Akulturasi Budaya 

Betawi 

DenganTionghoa 

(Studi komunikasi 

antarbudaya pada 

kesenian 

GambangKromong di 

Perkampungan Budaya 

Betawi, Kelurahan 

Srengseng Sawah) 

Jenis penelitian ini 

menggunakan 

penelitian kualitatif, 

sama seperti yang 

penulis teliti.  

Dalam penelitian ini 

penulis menyimpulkan 

beberapa hal dari 

penelitiannya yaitu, 

komunikasi personal 

dalam akulturasi yang 

terjadi pada kesenian 

Gambang Kromong 

yaitu pada saat orang 

Tionghoa mengadu 

nasib ke Batavia untuk 

berdagang. Dan 

dikarenakan meraka 

tinggal dalam jangka 

waktu yang lama mau 

tidak mau mereka 

mempelajari pola-pola 

relasi, aturan-aturan, 

dan sistem 

komunikasi orang-

orang Betawi. Proses 

komunikasi antara 

orang Tionghoa dan 

orang Betawi ini 

menghasilkan suatu 
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kesenian yang 

sekarang dikenal 

dengan kesenian 

Gambang Kromong. 

Lingkungan 

komunikasi 

merupakan faktor 

pendukung dalam 

proses akulturasi. 


