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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan, baik melalui 

wawancara, dan studi dokumen, penulis mengambil kesimpulan bahwa Tua teno 

memiliki peran penting sebagai komunikator dalam memimpin Upacara Penti 

Masyarakat Manggarai khususnya Masyarakat Manus. Kredibilitas mereka 

dibangun melalui pengetahuan, pengalaman, keterampilan komunikasi, integritas, 

kepercayaan masyarakat, dan pengakuan sebagai pemimpin adat. Sebagai 

komunikator, Tua teno menggunakan karakter (ethos), emosi (pathos), dan logika 

(logos) untuk mempengaruhi masyarakat dan memperkuat pesan yang 

disampaikan. 

Dalam hal karakter (ethos), Tua teno harus memperlihatkan kejujuran, 

integritas, dan dedikasi yang tinggi terhadap tradisi dan adat istiadat Masyarakat 

Manggarai. Kredibilitas mereka bergantung pada pengetahuan yang mendalam 

tentang tradisi dan nilai-nilai budaya.  

Dalam aspek emosi (pathos), Tua teno mampu menggerakkan emosi 

masyarakat melalui kata-kata, nada suara, dan ekspresi wajah yang tepat. Mereka 

menciptakan suasana sakral dan mengaitkan upacara Penti dengan perasaan 

kesatuan, rasa hormat terhadap leluhur, dan harapan akan keberkahan bagi 

masyarakat. 

Dalam hal logika (logos), Tua teno dapat menggunakan penjelasan 

rasional untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Mereka menjelaskan alasan 
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di balik ritual, makna simbolik, dan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara 

Penti. Pemahaman yang jelas dan logis membantu masyarakat memahami tujuan 

dan signifikansi upacara secara lebih baik. 

Kredibilitas Tua teno sebagai komunikator dalam memimpin Upacara 

Penti sangat penting untuk menjaga warisan budaya masyarakat Manggarai 

khususnya masyarakat Manus. Mereka menjalin hubungan spiritual antara 

manusia dan roh nenek moyang, memperdalam pengalaman dalam upacara adat, 

serta membangun rasa hormat dan kepercayaan masyarakat. Melalui 

penggabungan karakter, emosi, dan logika, Tua teno menciptakan pengalaman 

yang mendalam dan mempengaruhi perasaan serta pemahaman masyarakat 

mengenai nilai-nilai budaya dan spiritualitas masyarakat Manggarai. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan 

beberapa saran yakni sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat Manggarai (Masyarakat Manus) 

 Harapannya melalui penelitian ini Masyarakat Manggarai terus 

menjaga dan menghargai tradisi serta adat istiadat, termasuk upacara Penti. 

Warisan budaya ini memiliki nilai yang sangat berharga dan perlu dilestarikan 

agar tidak terkikis oleh modernisasi dan perubahan zaman. Tetap berpegang teguh 

pada nilai-nilai budaya yang turun temurun akan memperkuat identitas dan 

keunikan suku Manggarai. 

2. Bagi Pembaca 

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Masyarakat dapat 
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melindungi dan melestarikan warisan budaya mereka. Ini termasuk pemeliharaan 

bangunan tradisional, alat musik, pakaian adat, dan benda-benda bersejarah 

lainnya.  
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