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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba B be ب

 ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 dal D de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ر

 ra R er س

 zai Z zet ص

 sin s Es ط

 syin sy Es dan ye ػ

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k ka ن

 lam l el ي

َ mim M Em 

ْ nun n en 

 wau w we و

 ha h ha هـ

 hamzah ‟ apostrof ء

 ya Y Ye ي
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 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 (‟). 

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: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

  

 

Contoh: 

ُْـفََ   kaifa : وَـ

 haula : هـَىَْيََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah 

 

a a َ ا 
kasrah 

 

i i َ ا 
d}ammah 

 

u u َ ا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

fath}ah dan 

ya>’ 

 

ai a dan i  َْـى 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 
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 Contoh: 

 ma>ta : ِـاَتََ

ـً َِ  <rama : سَ

 ًََ ُْـ  qi>la : لـِ

 yamu>tu : َـَّـىُْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>‟ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>‟ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>‟ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>‟ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>‟ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : سَوْضَـةََُالأَطْفَايَِ

ٌْـفـاَضِــٍَة َْـٕـَةََُاَ ـذِ َّ ٌْـ َُُ اَ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ــة َّ َُُ اٌَـحِْـىْـ  : al-h}ikmah 

 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

... ََْ ََْ ... | ا   ى 

 

d}ammahdan wau 

 
 ــُـو

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ــِـــى
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5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : سَتـّـَٕاََ

ُْــٕاََ  <najjaina : ٔـَجّـَ

َُُ اٌَــْحَـكَّ  : al-h}aqq 

ََُ  nu‟ima : ٔعُّــِ

 aduwwun„ : عَـذُوَ 

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

(ًَّ  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِ

Contoh: 

 ًَ  Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَـٍـِ

 ًَ  Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَـشَتــِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufاي (alif 

lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 
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ـظَُ ّْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اٌَشَّـ

ٌــْضٌَــَة َُُ اٌَضَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ٍْغَـفَة َُُ اٌَــْفـَ  : al-falsafah 

 al-bila>du : اٌَــْثـــِلاَدَُ

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: 

ََْ ـشُوْ ُِ  ta‟muru>na : تـأَْ

ىْعَُ  „al-nau : اٌَــّٕـَ

ءَ  ٍْ  syai‟un : شَـ

ـشْتَُ ِِ  umirtu : أُ

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 di atas. Misalnya, kata 

al-Qur‟an (dari al-Qur‟a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z {ila>l al-Qur‟a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َاللهَِ ُٓ    billa>h تِاللَِ  di>nulla>h دَِـْ

Adapun ta>‟ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِاللهَِ َّ َسَحـــْ ٍْ َفِ ُْ  hum fi> rah}matilla>hهـُ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 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 (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 

Innaawwalabaitinwud}i„alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan 

SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur‟a>n 
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Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta„a>la> 

saw. = s}allalla>hu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li „Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

MA = Madrasah Aliya 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Aswar Anwar 

Nim  : 50700117040 

Judul : Uncertainty Reduction Mahasiswa Dengan Gejala Kecemasan 

Sosial (Studi Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar). 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab ketidakpastian 

yang dialami oleh mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial dan mengetahui apa 

yang mereka lakukan dalam mengurangi ketidakpastian dengan berdasar pada 

Uncertainty Reduction Theory. 

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan penelitian fenomenologi. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah 

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang 

mengalami gejala kecemasan sosial dan juga psikolog klinis. Selanjutnya metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik 

pengolahan data dan analisis data menggunakan tiga tahapan yakni reduksi data, 

penyajian data dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab ketidakapstian mahasiswa 

dengan gejala kecemasan sosial yang ditemukan oleh peneliti ialah disebabkan oleh 

pemikiran negatif atau prasangka buruk terhadap orang lain dan kecendrungan 

kurangnyan informasi yang mereka miliki terhadap situasi dan kondisi orang-orang 

yang mereka temui dan akan hadapi. Selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa 

dengan gejala kecemasan sosial dalam mengurangi ketidakpastian dilakukan dengan 

strategi pasif dan aktif yang dalam psikologi klinis termasuk dalam metode 

desensitisasi.  

Implikasi pada penelitian ini adalah mahasiswa dengan gejala kecemasan 

sosial yang memiliki ketidakpastian yang tinggi agar dapat mengontrolnya dengan 

melakukan pengamatan terlebih dahulu dan jika mengganggu secara terus menerus 

ada baiknya dilakukan konsultasi kepada psikolog atau psikiater. Selanjutnya bagi 

dosen sebagai front liner terhadap mahasiswa tidak memandang sepele dan lebih peka 

pada segala bentuk gangguan kesehatan mental yang di alami oleh mahasiswa 

terutama pada kasus kecemasan sosial sehingga tidak membedakan penilaian 

berdasarkan keaktifan mahasiswa di kelas. Hal ini bisa saja mahasiswa yang tidak 

aktif berkomunikasi mengalami kecemasan sosial. 
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesehatan mental sangat medominasi 

kehidupan manusia. Terlebih pandemi covid-19 yang banyak membuat masyarakat 

mengalami tekanan hingga depresi dan stress. Tak hanya itu, perundungan juga sudah 

lama menjadi salah satu faktor terbesar manusia sehingga dapat megalami kecemasan 

secara berlebih. Oleh karenanya hal ini diindikasikan dapat menjadi faktor yang 

membuat beberapa dari manusia mengalmi kecemasan, ketakutan akan bahaya yang 

mengancam yang belum pasti ada atau menimpa mereka. Dalam data perhitungan 

beban penyakit pada tahun 2017, beberapa gangguan kejiwaan yang diprediksi di 

alami oleh penduduk di Indonesia diantaraya adalah gangguan depresi, cemas, 

skizofrenia, bipolar, gangguan perilaku, autis, gangguan perilaku makan, cacat 

intelektual, serta Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Data dari 

Institute for Health Metriks  and Evaluation (IHME) yang dihimpun oleh kementrian 

kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 10 besar 

penyakit mental disorders penyebab Disability Life Year (DALYs), Anxiety Disorder 

menempati peringkat ke dua setelah Depressive Disorders.
1
  

Hal ini tentunya membuka mata kita bahwa gangguan mental khususnya 

gangguan kecemasan (Anxiety Disorder) bukan lagi hal yang harus kita anggap sepele 

dan membiarkannya begitu saja tanpa adanya proses pengobatan. Anxiety Disorder 

                                                 
1
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atau gangguan kecemasan dapat menyerang siapa saja baik pria atau wanita dan di 

umur berapapun itu.  Bentuk kecemasan yang umumnya di alami manusia 

diantaranya ganguan kecemasan umum (Generalized Anxiety Disorder), fobia, 

ganguan kecemasan sosial (Social Anxiety Disorder), PTSD (Pots-Traumatic-Stress-

Disorder), gangguan panik (panic attack), dan gangguan obsesif kompulsif (OCD).  

Kecemasan yang ada pada diri seseorang cenderung akan memengaruhi bagaimana 

dirinya bersikap dan berprilaku terhadap lingkungan sosialnya. Hal ini terkait tentang 

bagaimana konsep diri sesorang memengarhui komunkasi interpersonalnya. Yulius 

Benny Prawoto pada tahun 2010 dalam penelitiannya tentang hubungan konsep diri 

dengan kecemasan sosial pada remaja kelas XI SMA Kristen 2 Surakarta 

membuktikna bahwa sekitar 30% konsep diri dapat mempengaruhi kecemasan sosial 

remaja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 70% faktor lainnya dipengaruhi oleh 

status sosial, tingkat pendidikan, usia, pola asuh dan lain sebagainya.
2
 Selain itu, 

kecemasan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor situasional dan pada kondisi 

tertentu. Seperti pada penelitian Adi Ahdiat pada mahasiswa fakultas kedokteran 

Universitas Hasanuddin yang terancam drop out (DO). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari 45 mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin 

di Kota Makassar yang terancam drop out terdapat 34 orang (75.56%) mengalami 

gangguan kecemasan ringan, sebanyak 8 orang (17.78%) mengalami gangguan 

kecemasan sedang, dan 3 orang (6.67%) tidak mengalami hal tersebut.
3
 

                                                 
2
Yulius Benny P. Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kkecemasan Sosial Pada Remaja 

Kelas XI SMA Kristen 2 Surakarta. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.2010.h.60-61. 
3
Adi Ahdiat. Prevalensi Gangguan Kecemasan Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Hasanuddin Angkatan 2016 Yang Terancam 

Drop Out (DO). Skripsi. Universitas Hasanuddin. 2016.h.43 
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Pada kajian komunikasi sendiri, kecemasan merupakan salah satu gangguan 

yang sering dialami oleh pelaku komunikasi. Hal ini sering menimpa ketika seseorang 

menghadapi situasi yang baru dan bertemu orang yang belum mereka kenal. Pada 

kondisi dan situasi tersebut kecemasan ditimbulkan dengan adanya ketidakpastian 

dan kegelisahan. Namun bagi individu yang sudah mempersiapkan dan 

mengantisipasi hal tersebut, akan berupaya untuk mengurangi ketidakpastian dan 

kegelisahannya dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk mengurangi 

ketidakpastian ialah dengan komunikasi interpersonal. Hal ini dijelaskan oleh 

Anazuhriah pada tahun 2019 dalam penelitiannya terkait pengurangan ketidakpastian 

melalui komunikasi interpersonal remaja panti asuhan di Salatiga. Dari enam  orang 

informan yang diwawancarai, ditemukan bahwa remaja panti asuhan di Salatiga 

tersebut mengurangi keidakpastiannya melalui proses proaktif dan retroaktif yang 

kemudian di ikuti dengan komunikasi verbal, ekspresi afiliasi non verbal, pencarian 

informasi, kedekatan atau intimacy, timbal balik atau reciprocity, kesamaan atau 

similarity, serta kesukaan atau liking.
4
  

Selain itu, kecemasan berkomunikasi yang merupakan salah satu gejala 

kecemasan sosial ternyata juga dapat memengaruhi proses pendidikan seseorang. Hal 

ini dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sofyan, Muh. Rapi, dan juga 

Ahmad Afiif terkait pengrauh kecemasan berkomunikasi terhadap prestasi akademik 

mahasiswa pendidikan biologi di UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 18.5% kecemasan berkomunikasi mempengaruhi prestasi 

akademik mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2013 di UIN Alauddin Makassar 
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dan sebanyak 81.5% dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, penyesuaian diri, 

pola asuh orang tua, gaya mengajar, citra diri, kepercayaan diri dan lain-lain.
5
  

Pada kasus kecemasan yang sering terjadi saat berkomunikasi, orang dengan 

kecemasan sosial (Social Anxiety) adalah yang paling sering mengalaminya. 

Gangguan kecemasan sosial sendiri dapat dikatakan juga sebagai fobia sosial atau 

Social Anxiety Disorder.
6
 Ada banyak faktor pemicu kecemasan sosial, salah satunya 

pengalaman buruk berupa diskriminasi dan perundungan dalam bentuk pelecehan, 

ejekan, dipermalukan di depan umum hingga dapat memicu seseorang mengalami 

ganguan mental yang berujung memicu kecemasan berlebih jika individu berada di 

lingkungan sosial dan berakibat mengalami kecemasan sosial. Oleh karenanya 

peneliti melihat bahwa orang dengan kecemasan sosial memiliki gejala takut pada 

situasi sosial, takut atau merasa cemas akan kritikan orang lain, takut berhadapan 

dengan orang lain dan cenderung meghindari orang lain, yang dimana dalam situasi 

sosial ini mengharuskan adanya komunikasi sebagai syarat interaksi sosial justru 

membuat orang dengan gejala kecemasan sosial ini menarik diri unutk tidak 

melakukan komunikasi.  

Dengan itu peneliti menduga bahwa, seorang dengan kecemasan sosial atau 

Anxiety Disorder memiliki banyak ketidakpastian dalam diri mereka yang harus 

mereka hadapi dan kurangi. Hal ini dikarenakan kecemasan dapat timbul karena 

ltingginya level ketidakpastian dalam proses berkomunikasi dengan orang yang 

                                                 
5
Sofyan, Muh. Rapi, & Ahmad Afiif. Pengaruh Kecemasan Berkomunikasi Terhadap Prestasi 

Akademik Mahasisjwa Jurusan Pendidikan Biologi Angkatan 2013 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar. Jurnal Biotek. Vol.3. No.1. 2015. h.148  
6
Tjin Willy. Fobia Sosial. 4-1, 2019. https://www.alodokter.com/gangguan-kecemasan-sosial 

(Diakses pada  8 April 2021). 
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belum dikenal sebelumnya pada suatu kondisi sosial tertentu. Berangkat dari hal 

tersebut peneliti melakukan screening terhadap beberapa mahasiswa yang ada di 

Fakultas Dakwah dan Komunkasi UIN Alauddin Makassar dan menemukan beberapa 

mahasiswa yang mengalami gejala kecemasan sosial seperti merasa cemas saat 

berbicara di depan banyak orang, cemas dan takut untuk dinilai oleh orang lain yang 

diikuti dengan gejala seperti jantung berdegup kencang, berkeringat dan juga 

gemetar. Tak sampai disitu, faktor pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kurangnya 

mobilitas mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 

membuat peneliti memutuskan untuk membagikan kuesioner melalui google form 

untuk menelurusi kasus ini lebih jauh. Dalam rentang waktu 7-11 Juli 2021 ada 36 

orang responden yang merupakan mahasiswa aktif Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin Makasssar yang memberikan jawabannya terkait gejala kecemasan 

sosial yang mereka alami. Dari 36 mahasiswa tersebut terdapat 15 orang mahasiswa 

jurusan ilmu komunikasi, 3 mahasiswa jurusan manajemen haji dan umrah, 5 

mahasiswa jurusan manajemen dakwah, 3 mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial, 

masing-masing 1 mahasiswa dari jurusan pengembangan masyarakat islam dan 

bimbingan penyuluhan islam dan masing-masing 4 mahasiswa jurusan jurnalistik 

serta jurusan komunikasi dan penyiaran islam.  

Setelah mengamati jawaban dari setiap responden, peneliti menyimpulkan 

bahwa dari 36 orang responden tersebut memiliki gejala kecemasan sosial dengan 

tingkat kecemasan yang berbeda dan penyebab yang berbeda pula. Dari data yang 

diberikan, gejala kecemasan sosial yang dominan mereka alami ialah kecemasan 

berkomunikasi di hadapan banyak orang, berkomunikasi dengan orang yang tidak 

mereka kenal dan kecemasan pada situasi sosial yang baru. Hal inipun diungkapkan 
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oleh beberapa responden disebabkan oleh timbulnya perasaan cemas dan takut untuk 

di nilai negatif oleh orang lain, dan beberapa peristiwa masa lalu yang pernah terjadi 

pada mereka. Adapun efek psikosomatik yang responden alami ialah mual, lemas, 

gemetar, berkeringat, sakit kepala dengan efek psikis seperti merasa kurang percaya 

diri, banyak pikiran overthingking, menghindari kegiatan seperti diskusi, menarik diri 

untuk tidak melakukan komunikasi hingga takut bertemu orang lain. Oleh karenanya, 

berdasarkan hasil observasi peneliti  tertarik melakukan penelitian terkait 

pengurangan ketidakpastian pada mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial, dengan 

judul penelitian “Uncertainty Reduction Mahasiswa Dengan Gejala Kecemasan 

Sosial (Studi Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar) 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada aspek 

pengurangan ketidakpastian uncertainty reduction pada mahasiswa dengan gejala 

kecemasan sosial atau Social Anxitey di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alaudin Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan fokus 

penelitian serta dalam memudahkan pemahaman guna menyamakan persepsi antara 

penelti dan pembaca, maka dari itu peneliti mendeskripsikan fokus penelitian sebagai 

berikut: 
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a. Uncertainty Reduction yang calon peneliti maksud ialah pengurangan 

ketidakpastian atau hal yang tidak jelas yang dialami oleh mahasiswa dengan 

gejala kecemasan sosial baik karena situasi, perilaku, serta pikiran.  Pengurangan 

ketidakpastian sendiri dapat dilakukan melalui tiga strategi seperti strategi pasif, 

strategi aktif dan strategi interaktif dengan memerhatikan beberapa aksioma yang 

dapat mendukung pembuktian pengurangan ketidakpastian yakni hubungan 

ketidakpastian dengan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, pencarian 

informasi, keakraban (intimacy), resiprositas, kesamaa/ketidaksamaan, dan 

perasaan suka  (liking). Dalam proses pengurangan ketidakpastian oleh sesesorang, 

yang menjadi alat utama ialah komunikasi interpersonal sehingga ketidakpastian 

yang dialami dapat berkurang. 

b. Kecemasan Sosial atau Social Anxiety yang calon peneliti maksud ialah ganguan 

mental yang dialami oleh seseorang yang sering juga disebut fobia atau dalam 

isitilah klinis disebut Social Anxiety Disorder (SAD). Kecemasan sosial pada 

penelitian ini difokuskan pada mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi UIN 

Alauddin Makassar yang mengalami gejala kecemasan sosial seperti rasa cemas 

hingga takut akan situasi sosial, cemas untuk berbicara didepan banyak orang, 

takut akan dikoreksi oleh orang lain, merasa cemas untuk berprilaku memalukan 

diri sendiri, gelisah, kesulitan berbicara atau berkomunikasi, imobilitas, gangguan 

pikiran yang tidak mengenakkan sehingga cenderung untuk menarik diri dari 

kegiatan komunikasi. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok masalah yakni; 

Bagaiman Strategi Uncertainty Reduction mahasiswa dengan gejala Kecemasan 

Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Berdasarkan 

pokok masalah tersebut, peneliti kemudian merumuskan dua sub masalah sebagai 

berikut. 

1. Apa penyebab ketidakpastian pada mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang mengalami gejala kecemasan 

sosial? 

2. Apa yang dilakukan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar dengan gejala kecemasan sosial untuk megurangi 

ketidakpastian yang mereka rasakan? 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dari beberapa sumber tertulis 

yaitu berupa buku yang peneliti gunakan. Kepustakaan ini digunakan untuk mengkaji, 

mempelajari dan mencoba mengimplementasikan sumber yang terkait dengan 

peneliti. Selain dari buku, sebagai bahan referensi dari peneliti. Dalam penulisan 

skripsi ini, peneliti juga merujuk pada penelitian sebelumnya. 

1. Penelitian oleh Pradnya Aisyah Paramita, mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Airlangga pada tahun 2019 yang berjudul 

“Pengurangan Ketidakastian Pengungkapan Perasaaan Pasangan Yang 

Terlibat dalam Cyber Romantic Relationship (CRR)”. Tujuan penelitian ini 

ialah untuk memaparkan pengurangan ketidakpastian yang digunakan 
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pasangan yang awal perkenalannya melalui internet (online dating). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan ketidakpastian pasangan 

dapat dilakukan dengan tiga cara. Yaitu, pertama dengan cara atau strategi 

pasif dimana, kita hanya sekedar mengamati saja, yang dimana dalam 

kasus cyber kita dapat mengamati media sosial yang dimilikinya, melihat 

tulisan, comment atau interaksi yang dilakukan dengan orang lain. Kedua, 

cara atau strategi aktif yang dilakukan dengan pencarian informasi secara 

aktif bila ingin mengetahui tentang seseorang tanpa melalui individu 

tersebut secara langsung. Ketiga, cara atau strategi interaktif yang 

mengandalkan komunikasi secara langsung dengan individu tersebut atau 

terjadinya kontak dengan lawan bicara.
 7
 

2. Penelitian oleh Handayani Dwi Pratiwi, mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2019 dengan 

judul “Pegurangan Ketidakpastian Pelaku Bisnis Fashion Online 

Menggunakan Media Sosial Instagram di Surakarta (Studi Deskriptif 

Kualitatif pada Pelaku Bisnis Fashion Online Menggunakan Media Social 

Instagram di Surakarta). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahuin 

bagaimana seorang pelaku bisnis memanfaatkan media sosial Instagram 

sebagai platrform penjualan sehiangga ketidakpastian dapat terkelola 

dengan baik. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa uncertainty 

pelaku bisnis fashion online di Kota Surakarta terkelola dengan baik 

dengan mengutamakan kepandaian dalam berkomunikasi antara penjual 
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2019) 
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dengan pembeli. Hasil temuan tersebut seperti poin aksioma yang 

dikemukakan Berger yang cenderung banyak menimbulkan dampak untuk 

mengurangi ketidakpastian dalam diri selama menjalankan bisnis secara 

online di Instagram yaitu Verbal Communication, Self Disclosure, 

Information Seeking, Reciprocity, Liking, dan Shared Networks. Sedangkan 

aksioma nonverbal warmth dan similarity kurang dapat memiliki 

kecendrungan dampak karena komunikasi lebih banyak dilakukan secara 

online dan orang asing yang ditemuin di bisnis online sangat heterogen. 

Dari beberapa aksioma tersebut ketidakpastia yang terjadi pada pelaku 

bisnis online menggunakan media sosial Instagram di Surakarta dapat 

teratasi dengan baik dengan komunikasi efektif antara penjual dan 

pembelinya.
8
 

3. Penelitian oleh Natasha Setiani jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Multimedia Nusantara pada tahun 2020 dengan judul “Strategi 

Pengurangan Ketidakpastian Dalam Komunikasi Interpersonal Antar 

Peserta Didik dan Guru Beda Budaya di Ruang Kelas”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui penyebab, jenis dan strategi ketidakpastian 

yang digunakan dalam kelas Wall Street. Hasil kajian pada penelitian ini 

mengungkapkan bahwa ada hambatan dalam komunikasi interpersonal 

yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian, hambatan yang utama adalah 

perbedaan bahasa. Untuk mengatasi ketidakpastian yang terjadi, Native 

Speaker lebih cenderung mengombinasikan tiga strategi yaitu pasif, aktif 

                                                 
8
Handayani Dwi Pratiwi. Pengurangan Ketidakpastian Pelaku Bisnis Fashion Online 

Menggunakan Media Sosial Instagram di Surakarta (Studi Deskriptif Kualitatif pada Pelaku Bisnis 

Fashion Online Menggunakan Media Social Instagram di Surakarta). Skripsi. (Surakarta: Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, 2019) 
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dan interaktif, sedangkan murid cenderung menggunakan salah satu strategi 

saja antara pasf, aktif dan interaktif untuk mengurangi ketidapastian dalam 

ruang kelas beda budaya/multi kultural di Wall Street English.
9
 

4. Penelitian oleh Ganang Sulih Kusumo, mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2020 

dengan judul “Strategi Pengurangan Ketidakpastian Anggota Baru Aliran 

Kepercayaan Kerohanian Sapta Darma Di Jatisrono Wonogiri”. Tujuan 

penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi yang digunakan oleh 

anggota baru PERSADA untuk mengurangi ketidakpastian yang dialami 

anggota baru PERSADA di Jatisrono Wonogiri. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam mengurangi ketidakpastian, anggota baru 

PERSADA menggunakan tiga strategi. Pertama, strategi aktif dilakukan 

anggota baru dengan cara mencari informasi mengenai kelompok Persatuan 

Sapta Darma terlebih dahulu. Kedua, strategi pasif dimana anggota baru 

sebelum melakukan interaksi mereka melakukan pengamatan terlebih 

dahulu secara langsung. Ketiga, strategi interaktif dengan cara melakukan 

interaksi dan berkomunikasi secara langsung.
10

 

Dari beberapa peneltian di atas, peneliti mecantumkannya ke dalam tinjaun 

pustaka dengan kegunaan sebagai acuan penelitian bagi peneliti agar tidak terjadinya 

plagiasi, menjadi bahan rujukan penelitian, sebagai bahan bacaan atau sumber 

literature dan pastinya akan mendukung peneliti dalam melakukan proses penelitian 
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Antar Peserta Didik dan Guru Beda Budaya di Ruang Kelas”. Skripsi. (Tangerang: Universitas 

Multimedia Nusantara, 2020) 
10
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Kepercayaan Kerohanian Sapta Darma Di Jatisrono Wonogiri”. Skripsi. (Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2020) 
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terkait Uncertainty Reduction mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar yang mengalami gejala kecemasan sosial. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui penyebab ketidakpastian mahasiswa dengan gejala 

kecemasan sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin 

Makassar  

b. Untuk mengetahui apa yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Alauddin Makassa dengan gejala kecemasan sosial 

dalam mengurangi ketidakpastian yang mereka rasakan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan pemahaman 

pada perkembangan studi ilmu komunikasi khususnya pada proses 

pengurangan ketidakpastian pada mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial 

atau Social Anxiety. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitin ini diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan 

literatur dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan edukasi terkait 

kesehatan mental pada mahasiswa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Komunikasi Dakwah & Uncertainty Reduction 

1. Komunikasi dan Dakwah 

Hal dasar pada komunikasi adalah sebagai bentuk penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan. Stuart (1983) menjelaskan bahwa akar komunikasi 

berasal dari kata communico (berbagi). Kemudian  berkembang ke dalam bahasa 

latin, commuis (membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua 

orang atau lebih). Dari penjabaran sebelumnya komunikasi setidaknya mengadung 

tiga komponen diantaranya berbagi, kebersamaan atau pemahaman, dan pesan. 

Menelusuri literatur lain, komuikasi juga berasal dari bahasa Inggris communication 

(noun) dan communicate (verb). Kedua kata ini memiliki arti yang sama yakni 

“membuat sama” (to make common). Jika lebih rinci, communicate dapat diartikan 

sebagai untuk bertukar pikiran, perasaan , informasi, untuk membuat mengerti, untuk 

membuat sama, serta untuk memiliki hubungan yang simpatik. Dengan demikian, 

secara akar kata proses komunikasi bisa terjadi jika ada pesan yang dibagi ke pihak 

lain, yang dimana pesan tersebut bertujuan untuk mencapi kebersamaa dalam 

pemahaman.
1
 

Harold D. Lasswell menjelaskan bahwa kompleksitas komunikasi dapat 

dijabarkan dengan Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect? 

Jelasnya, Lasswell mendifinisikan komunikasi ialah sebuah proses penyampaian 

pesan yang dilakukan melalui media kepada komunikate yang menimbulkan efek 

                                                 
1
Nurudin. Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.h.8-9 
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tertentu.
2
 Pesan ada dan disampaikan melalui proses interaksi sosial di kehdiupan 

manusia melalui komunikasi. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan dalam 

interaksi sehari-hari memiliki peranan penting bagi individu dalam melanjutkan hidup 

dan membangun hubungan yang baik good relationship. Diperlukan usaha yang 

sungguh-sungguh untuk paham dan terampil berkomunikasi dalam kehidupan sehari-

hari. Bahkan, seorang individu perlu mengetahui dan menguasai berbagai 

keterampilan untuk menghadapi berbagai masalah, agar mampu beradaptasi dengan 

tuntutan zaman, yang salah satunya adalah keterampilan berkomunikasi dengan orang 

lain. 
3
 Dalam proses komunikasi akan terjadi pertukaran kata dengan arti dan makna 

tertentu. Hal ini tentunya didorong dengan cara komunikasi tiap individu. Etika 

komunikasi diperlukan dalam interaksi, karena dapat memengaruhi kelancaran 

pertukaran makna yang ada. Bagaimana seorang individu membentuk, mengolah 

serta mengekspresikan pesan yang disampaikan adalan poin penting dalam proses 

komunikasi. Pada pendekatan psikologi pada komunikasi, hal ini dijelaskan oleh 

Fisher yang menyebutkan setidaknya terdapat empat ciri pendekatan diantaranya: 

penerimaan stimuli secara indrawi (sensory reception of stimuli), proses yang 

mengatarai stimulus dan respons (internal mediation of stimuli), prediksi respon 

(prediction of response), dan peneguhan respons (reinforcement of responses).
4
 

Dalam islam, komunikasi sebagai bentuk social psikology memiliki prinsip 

yang sama dengan proses dakwah. Pada dasarnya memiliki tujuan yang sama sebagai 

bentuk penyampaian informasi atau pesan. Menurut Muliaty Amin mengutip dari 

                                                 
2
Ambar. Model Komunikasi Lasswell - Konsep – Kelebihan – Kekurangan. 03-06-2017. 

(Model Komunikasi Lasswell - Konsep - Kelebihan - Kekurangan - PakarKomunikasi.com) Diakses 

pada 14 April 2021 
3
Deddy Mulyana. Komunikasi Efektif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.6. 

4
Jalaluddin Rakhmat. Psikologi Komunikasi (Edisi Revisi). Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media. 2018.h.11 

https://pakarkomunikasi.com/model-komunikasi-lasswell
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kamus Muqayyis al Lugha, dakwah secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa 

arab yakni da‟a-yad‟u-da‟watan (دعا ,  يدعو,  د عوة) yang berari seruan, ajakan, 

panggilan atau undangan, doa atau semacamnya.
5
 Dalam proses dakwah dikenal 

dengan adanya input, throutput, output dan juga umpan balik (feedback). Input yang 

dimaksud ialah sikap, kepribadian, dan motivasi yang diberikan oleh juru dakwah. 

Throuput sendiri ialah manusia dengan kognisi, konasi, emosi yang berada dalam 

proses penerimaan terhadap pengaruh juru dakwah. Output ialah perubahan sikap dan 

tingkah laku berupa pengertian, kesadaran, penghayatan, dan pengalaman ajaran 

agama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa adanya hubungan atau antarhubungan dan 

saling pengaruh memengaruhi antara dai (penyampai input) dengan mad‟u 

(perubahan tingkah laku, sikap yang dapat dilihat dalam output-nya). Sehingga jika 

dikaitkan dengan pengertian komunikasi pada penjelasan di atas, maka akan tampak 

titik singgungnya yaitu communicator (dai) menyampaikan input (stimulus) kepada 

mad‟u (audience) dan terjadilah proses perubahan tingkah laku (behavior change) 

yang diistilahkan dengan output-nya.
6
 Islam mewajibkan setiap individu untuk 

melakukan dakwah seperti yang tertuang dalam QS. Ali-Imran/3:10; 

 

 ِ
ٰ
اسِ تَأمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالّل ةٍ اخُْرِجَتْ لِلنَّ  وَ وَلَوْ كُنْتُمْ خَيْرَ امَُّ

لَّهُمْ وَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقوُْنَ  اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا  
Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan unutk manusia, 

menyuruh kepada yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman 

kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 

mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah 

orang-orang yang fasik.
7
 

                                                 
5
Muliaty Amin. Teori-teori Ilmu Dakawah. Makassar: Alauddin University Press. 2011.h.1 

6
H.M. Arifin. Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi. Jakarta: Bulan Bintang. 1977. h.30 

7
Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahannya. Semarang: Toha Putra. 1989. h.94 
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Senada dengan ayat di atas, juga disebutkan dalam QS. Ali-Iimran/3:104; 

 

دْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ  ةٌ يَّ نْكُمْ امَُّ ى ِكَ هُمُ وَلْتَكُنْ مِّ
ٰۤ
وَيَأمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ وَاوُلٰ

 الْمُفْلِحُوْنَ 
Terjemahnya: 

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar.
8
 

 

Dalam melaksanakan tugas dakwah, seorang dai dihadapkan pada kenyataan 

bahwa individu-individu yang akan didakwahi memiliki keberagaman dalam berbagai 

hal, seperti pikiran (ide-ide), pengalaman, kepribadian, dan lain-lain. Oleh karenaya 

perlu pengetahuan tentang mad‟u dalam segi psikologi. Oleh karenanya, kegiatan 

dakwah adalah kegiatan komunikasi, dimana dai mengomunikasikan pesan kepada 

mad‟u, secara perorangan (interpersonal commnubication) atau kelompok.  Juga 

dalam segi tekhnis, dakwah adalah komunikasi antara dai (komunikator) dan mad‟u 

(komunikan). Semua hukum yang berlaku dalam ilmu komunikasi berlaku juga dalam 

dakwah, dan bagaimana mengungkapkan apa yang tersembunyi di balik perilaku 

manusia dakwah sama juga dengan apa yang harus dikerjakan pada manusia 

komunikan. Dalam kondisi ini cara kerja psikologi sama dengan cara kerja psikologi 

komunikasi, karena manusia yang menjadi pelaku dakwah dan pelaku komunikasi 

adalah sama yaitu manusia yang berpikir, berperasaan, dan berkeinginan.
9
  

Komunikasi dan dakwah, pelaku komunikasi baik komunikator, komunikan, 

dai dan juga mad‟u dalam melakukan proses komunikasi tentunya sering dihadapakan 

dengan berbagai tantangan selain yang telah dijelaskan sebelumnya. Tantangan 

                                                 
8
Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahannya. h.93 

9
Ahmad Mubarok. Psikologi Dakwah. Jakarta: Pustaka Firdaus.1999. h.4 
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komunikasi datang dari pihak internal dan eksternal meliputi lingkungan. Namun hal 

yang paling mendasar yang menjadi tantangan seorang pelaku komunikasi ada pada 

individu itu sendiri. Bagaimana individu dapat mengolah segala stimuli yang diterima 

dan meresponnya. Salah satu tantangan bagi pelaku komunikasi dan pelaku dakwah 

ialah ketidakpastian dan kecemasan. Hal ini karena banyak hal yang tidak pasti dan 

belum diketahui apakah akan membawa hasil yang positif atau negatif ke diri 

individu. Dalam Al-Qur‟an sendiri, tantangan berupa kecemasan, ketakutan ataupun 

berupa kegelisahan sehingga adanya sikap keluh kesan yang sering di alami oleh 

pelaku komunikasi dijelaskan pada QS. Al-Ma‟arij/70:19; 

 اِنَّ الِْْنْسَانَ خُلِقَ هَلوُْعًا  

Terjemahnya:  

Ssesungguhnya manusia dicipakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
10

 

 

Kata Halu‟a (Gelisah) pada ayat di atas merupakan salah satu term dalam Al-

Qur‟an yang berakar dari kata hala‟ yang berarti cepat gelisah; hala‟ dapat diartikan 

hirsh adalah kikir; juga diartikan sama dengan kesedihan mendalam,  ja‟a (lapar)
11

 

dalam pendapat lain diartikan ragu-ragu, cemas, resah, kurang sabar dan berkeinginan 

meluap-luap semacam rakus.
12

 Dalam Al-Qur‟an kalimat halu‟a hanya ditemukan 

satu kali, dalam surah QS. Al-Man‟arij/70:19 di atas. 

Selain itu, kecemasan yang merupakan salah satu tantangan personal bagi 

pelaku komunikasi dan pelaku dakwah dalam Al-Qur‟an digambarkan juga dengan 

kalimat kahuf, yakni kondisi hati tidak tenang terkait dengan perkara di masa yang 

                                                 
10

Departemen Agama RI.  Mushaf Al-Azhar; Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Jakarta: Widya 

Cahaya. 2011. h.569. 
11

Ahmad Rida. Mu‟jam Matn Al-Lughanwiyyah, Al-Mujallad Al-Khamis. h.653 
12

Ibnu Manzur. Lisan Al-Arab. h.4685 
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akan datang. Hal tersebut tentunya disebabkan karena adanya keraguan yang timbul 

dalam hati (daiq), maka timbullan sifat gelisah (halu‟a) yang akhirnya menjadikan 

orang selalu susah (hazn).  Kecemasan dengan rasa takut akan hal yang akan datang 

salah satunya dijelaskan dalam surah QS. Al-Ahzab/33:19 

 

فاَرَِاَجَاۤءََ َفاَرَِاَُ  ىْتِِۚ َّ ٌْ َا َٓ ِِ ُْهَِ ََغُْشًَٰعٍََ ٌْ َوَاٌَّزِ ُْ ُْهََتذَُوْسَُاعَُُْٕهُُ َاٌَِ َْ ْٕظشُُوْ َََ ُْ َْتهَُ ٌْخَىْفَُسَاَ ا

َُ ٕىُْاَفاَحَْثطَََاّللهٰ ِِ ََؤُْ ُْ ى ِهٌَََ
ٌٰۤ َاوُ ُْشِِۗ خَ ٌْ ةًَعًٍَََا ٌْغِٕةٍََحِذَادٍَاشَِحَّ َ ٌْخَىْفَُعٍَمَىُْوَُُتاِ َُِْۗرَهةَََا اٌهَُ َّ َرٌٰهَََِاعَْ َْ وَوَا

ٍَْ ََِغَِ
 عًٍَََاّللهٰ

 

Terjemahnya:  

…, Apabila datang ketakutan  (bahaya), kamu Lihat mereka itu memandang 

kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena 

akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan 

lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu 

tidak beriman, Maka Allah menghapuskan (pahala) amalnya, dan yag 

demikian itu adalah mudah bagi Allah.
13

 

 

Pada intinya, perbedaan dakwah dan komunikasi hanya terletak pada muatan 

pesannya, pada komunikasi sifatnya netral sedangkan pada dakwah terkandung nilai 

keteladanan dan kebenaran.
14

 

 

2. Proses Komunikasi 

Ada banyak penjelasan yang mengatakan bahwa komunikasi ialah sebuah 

proses. Proses yang dimaksud misalnya komunikator menyampaikan pesan yang 

melingkupi makna tertentu kepada komunikan melalui media atau slauran tertentu. 

                                                 
13

Departemen Agama RI. Mushaf Al-Azhar; Al-Qur‟an dan Terjemahannya. h.420 
14

St. Rahmatiah. Psikologi Dakwah Suatu Pengantar. Makassar: Alauddin University Press. 

2015. h.35 
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Dalam penjelasan ini, jelas bahwa proses komunikasi dimulai dengan komunikator 

yang menyampaikan pesan dan diakhiri oleh komunikan yang menerima pesan. 

Proses komunikasi berjalan dalam keadaan dinamik, secara terus-menerus atau 

berkelanjutan, berubah-ubah, on-going tanpa starting point.  Oleh karenanya, sebagai 

suatu proses komunikasi tidak memiliki titik awal ataupun titik akhir. 

Untuk menganalisis dinamika proses komunikasi, maka dilakukan 

pemenggalan proses yang telah dihentikan tersebut. kebanyakan pada studi 

komunikasi, penyederhanaan tersebut diawali dari komunikator (source) yang 

menyampaikan pesan (massage) melalui saluran (channel) kepada komunikan 

(receiver) sampai komunikasi menimbulkan perubahan (effect) pada komunikan. 

Panggilan proses ini dinyatakan dalam suatu model S-M-C-R-E.
15

  Dalam kehidupan 

sehari-hari, proses komunikasi diawali oleh sumber (source) baik individu ataupun 

kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain. 

Langkap pertama yang dilakukan sumber ialah ideation, yaitu penciptaan suatu 

gagasan atau pemilihan seperangkat informasi unutk dikomunikasikan. Ideation ini 

merupakan landasan bagi suatu pesan yang akan disampaikan. Langkah kedua dalam 

penciptaan suatu pesan ialah encoding, yaitu sumber menerjemahkan informasi atau 

gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda atau lambing-lambang yang diharapkan 

mempunyai efek terhadap orang lain. Langkah ketiga ialah penyampaian pesan yang 

telah disandi (encode). Sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan cara 

berbicara, menulis, menggambar ataupun melalui suatu tindakan tertentu. Hal ini 

tentunya didukung oleh channel  atau saluran yang digunakan dalam penyampaian 

pesan. Langkah keempat, perhatian dialihkan kepada penerima pesan. Jika pesan itu 

                                                 
15

Wiryanto, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: PT Grasindo, 2004, h. 19.   
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bersifat lisan, maka penerima perlu menjadi pendengar yang baik. Dalam tahap ini 

penerima melakukan decoding, yaitu memberika penafsiran interpretasi terhadap 

pesan yang disampaikan kepadanya melalui pemahaman yang baik understanding. 

Tahap terakhir ialah feedback atau umpan balik yang memungkinkan sumber 

mempertimbangkan kembali pesan yang telah disampaikan. Respons atau umpan 

balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan sumber dapat berwujud kata-

kata ataupun menyimpannya. Umpan balik inilah yang dapat dijadikan landasan 

untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi.
16

 

 

3. Psikologi Komunikasi 

Komunikasi amat esensial dengan pertumbuhan kepribadian manusia. Davis 

dan Wasseeman mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi akan menghambat 

perkembangan kepribadian. Ashley Montagu seorang antropolog terkenal juga 

mengungkapkan bahwa “The most important agency through which the child learn to 

be humans is communication, verbal also nonverbal”. Dalam sejarah perkembangan, 

komunikasi dibesarkan oleh para peneliti psikolog diantaranya Paul Lazarsfeld, Carl 

I. Hovland dan masih banyak lagi. Pada pendekatan psikologi pada komunikasi, 

Fisher menyembutkan setidaknya terdapat empat ciri pendekatan diantaranya: 

penerimaan stimuli secara indrawi (sensory reception of stimuli), proses yang 

mengatarai stimulus dan respons (internal mediation of stimuli), prediksi respon 

(prediction of response), dan peneguhan respons (reinforcement of responses).
17

 

Psikologi komunikasi pada kajiannya memberikan pemahaman terkait beragam 

                                                 
16

Burhan Bungin. Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat). Jakarta: Kencana, 2009.h.259-260 
17

Jalaluddin Rahkmat. Psikologi Komunikasi (Edisi Revisi). 2018. h.11 



21 

 

 
 

situasi sosial di mana kepribadian menjadi hal penting di dalamnya, bahkan 

penjelasan bagaimana penilaian seseorang (judgements) menjadi bias karena adanya 

faktor kepercayaan (belief) dan perasaan (feeling) serta bagaimana seorang individu 

memiliki pengaruh atau impresi kepada individu lain.  

Mengungkap berbagai pertanyaan sederhana terkait perilaku komunikasi 

individu, pembentukan pesan, penerimaan dan pertimbangan pada situasi komunikasi 

tertentu, serta penyesuaian perilaku komunikasi membagi teori psikologi komunikasi 

ini dalam tiga kelompok teori besar. Pertama ialah teori perilaku yang menjelaskan 

bagaiaman individu berprilaku serta melakukan tindakan dalam beragamnya sistuasi 

komunikasi yang yang dihadapi. Teori peirlaku ini memandang kausalitas perilaku 

komunikasi, apa yang individu katakana atau yang dilakukan dalam kaitannya dengan 

berbagai variabel seperti sifat, situasi yang berbeda dan pembelajaran yang ada. 

Kedua ialah teori kognitif yang memandang bagaiaman individu memeroleh, 

menyimpan dah mengolah suatu informasi yang pada akhirnya ada output berupa 

perilaku dan tindakan. Jelasnya jika seseorang dalam situasi komunikasi tidak hanya 

bergantung pada pola stimulus dan respons, melainkan pada mental yang muncul 

disaat pengelolaan informasi. Terakhir ialah teori bilogis yang menjelaskan 

bagaimana peran dan struktur serta fungsi pada otak dna juga faktor genetic yang 

dimilkiki oleh individu memengaruhi perilakunya. Teori ini memandang bahwa sifat, 

perilaku, cara berpikir individu tidak selamanya dipengaruhi oleh faktor situasional, 

melainkan faktor biologis yang dibawa sejak lahir juga memiliki andil yang cukup 

berpengaruh. Beragam teori dalam psikologi komunikasi cukup memberikan 

kontribusi yang sangat penting dalam upaya manusia memahami komunikasi 

interpersonal yang terjadi dalam setiap interaksi sosial. Salah satunya ilaah teori sifat 
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(trait theory). Sifat dapat menentukan bagaimana seseorang berkomunikasi pada saat 

tertentu serta situasi yang tengah dihadapi. Individu sebagai komunikator memiliki 

sifat yang ternagi atas tiga bahasan yakni sifat menguntungkan diri sendiri, sifat 

berdebat, dan sifat cemas. Morissan mengutip Littlejohn dan Foss menjlaskan bahwa 

dalam literatur psikologi terdapat istilah conversational narcissism untuk 

menggambarkan sifat komunkator yang cenderung mementingkan diri sendiri.
18

 Hal 

ini memandang bahwa komunikator yang memiliki sifat ini cenderung untuk 

mengajak lawan bicaranya untuk membahas mengenai dirinya sendiri dengan 

kecendrungan menonjolkan dirinya sebagai individu yang paling penitng dalam 

situasi komunikasi yang dilakukan.  

Selanjutnya sifta berdebat yang dimiliki  komunikator menunjukkan 

kecendrungan unutk membahas hal kontroversional. Komunikator dengan sifat 

seperti ini cenderung memiliki sifat yang tegas dalam mengemukakan pandangannya, 

mendukung pandangan yang dianggapnya benar namun mengekritik pandangan yang 

tidak sesuai. Namun hal ini dinilai positif karena dengan sifat ini dapat mendorong 

komunikator dan lawan bicaranya untuk saling belajar, saling memahami dalam 

melihat pandangan lain, peningkatan kredibilitas serta dapat memperbaiki 

kemampuan berkomunikasi. Kemudai sifat komunikator yang lain ialah sifat cemas. 

Sifat cemas umumnya di alami oleh individu ketika berbicara dengan seseorang 

sehingga individu merasa gugup dan semas ketika berkomunikasi. Sifat cemas yange 

berlebihan akan membawa kecendrungan untuk mengalami kecemasan dalam waktu 

yang relatif lama dalam beragam situasi. Pada akhirnya sifat cemas ini membuat 

seseorang akan menghindar dari kegiatan komunikasi dengan orang lain, sehingga 

                                                 
18

Morissan. Psikologi Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010. h.7 
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menyebabkan individu tidak dapat bersosialisasi dalam masyarakat. Kecemasan 

berkomunikasi pada dasarnya merupakan bagian dari konsep psikologi seperti  

penghindaran sosial (social avoidance), kecemasan sosial (social anxiety), kecemasan 

interaksi (interaction anxiety) dan sifat malu (shysness). Patterson dan Ritss 

menyebutkan bahwa aspek kognitif seperti terlalu fokus pada diri sendiri serta 

timbulnya pemikiran negative (negative thinking) dinilai aspek yang dominan dialami 

oleh orang dengan kecemasan sosial dan komunikasi. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kecemasan sosial dan komunikasi secara umum berkenan dengan bagaiamana 

cara seseorang berpikir mengenai dirinya terkait dengan situasi komunikasi yang 

tengah dihadapi. Terkait pemikiran negatif, Morissan mengutip dalam Littlejohn dan 

Foss terkait penjelasan Patterson dan Rits yang mengemukakan bahwa “Nnegative 

thinking can lead to anxious self-preoccupation that keeps a person from considering 

all of the information and cues in the environment”.
19

 Penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa pemikiran negatif dapat menyebabkan seseorang menjadi terlalu 

khawatir dengan dirinya sendiri sehingga individu harus memperhitungkan segala 

informasi dan gejala yang ada di lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya perses 

komunikasi, pengelolaan informasi yang seharusnya dapat berjalan normal terganggu 

yang akhirnya membuat individu akan menarik diri dari lingkungan sosial. 

 

4. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi Interpersonal ialah sebuah proses komunikasi yang melibatkan 

dua individu untuk bertukar pesan atau gagasan. R. Wayne Pace mengatakan bahwa 

“Interpersonal communication is communication involving two or more people in 
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face to face communication”. Jika kita artikan, komunikasi interpersonal akan 

merujuk pada pada komunikasi yang melibatkan dua orang secara langsung. Oleh 

karenanya hal ini amat kaya dengan akan hasil penelitian dan juga teori. Konteks 

interpersonal ini sekaligus konteks yang memiliki bahasan paling luas dari konteks 

yang lainnya, baik dari pelaku, pesan, percakapan serta hubungan yang dibangun di 

dalamnya. Konteks interpersonal banyak membahas tentang bagaimana suatu 

hubungan dimulai, bagaimana mempertahankan suatu hubungan, dan keretakan suatu 

hubungan.
20

  

Bila ditinjau berdasarkan sifatnya komunikasi interpersonal dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Secara 

definitive komunikasi diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua 

orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi kelompok kecil adalah proses 

komunikasi yang berlangsung antara tiga atau lebih orang secara tatap muka dan 

anggota saling interaksi satu sama lain.
21

 Dalam literatur lain dijelaskan pelaku 

komunikasi diadik memiliki kedekatan, para pelaku melakukan komunikasi dengan 

saling mengirimkan pesan secara simultan dan spontan baik secara verbal maupun 

non verbal. Keberhasilan komunikasi ini dapat terlihat dari adanya kedekatan 

hubungan yang tercermin dari sentuhan, tatapan mata ekspresif, dan jarak fisik yang 

dekat diantara kedua pelaku komunikasi. Namun tidak dipungkiri bahwa dalam 

komunikasi interpersonal dapat berjalan dominan oleh satu pelaku komunikasi.
22

 

Dalam arti lain terdapat salah satu pelaku komunikasi yang mendominasi pelaku 
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komunikasi yang lain. Sistem komunikasi interpersonal mengenal adanya persepsi. 

Walau peristiwa yang dialami sama, komunikator sama, namun dengan adanya 

persepsi orang akan menanggapinya berbeda-beda sesuai dengan keadaan diri 

individu tersebut. Secara psikologi dapat dikatakan  bahwa setiap orang memersepsi 

stimuli sesuai dengan karakteristik personalnya. Komunikasi interpersonal sebagai 

pengolahan informasi meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi adalah 

proses menangkap stimuli. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi 

sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru, dengan kata lain persepsi 

mengubah sensasi menjadi informasi. Memori adalah proses menyimpan informasi 

dan memanggilnya kembali. Berpikir adalah mengolah dan memanipulasi informasi 

untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respons.
23

  

Dalam atraksi interpersonal terdapat dua faktor penentu yang memengaruhi 

atraksi interpersonal yakni faktor personal dan faktor situasional. Dalam interaksi 

tentunya banyak ketidakpastian akan hal tentan masing-masing individu. Hal ini 

karena setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun tak 

dipungkiri, juga ada yang memiliki karakteristik yang sama. Pada atraksi 

interpersonal, kesamaan karakteristik menjadi salah satu penentu atraksi interpersonal 

seseorang dapat berjalan secara konsisten (sustainable) dan lebih dekat (intim). 

Orang-orang yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai, sikap, keyakinan, tingkat 

sosioekonomis, agama, ideologis, cenderung saling menyukai. Don Byrne (1971) 

mengemukakan hubungan linear antara atraksi dan kesamaan menggunakan teori 

peneguhan dari Behaviorisme. Menurutnya persepsi tentan adanya kesamaan 

mendatangkan ganjaran perbedaan tidak mengenakkan. Kesamaan sikap orang lain 
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dengan kita memperteguh kemampuan kita dalam menafsirkan realitas sosial. Kita 

benar. Kita mendapat dukungan. Kita mneyukai orang yang mendukung kita. Dari 

Tubb dan Moss (1974), Disraeli mengatakan bahwa “An agreeable person, is a 

person who agrees with me”.
24

 Pada intinya, faktor kesamaan pada atraksi 

interpersonal bukanlah satu-satunya determinan atraksi. Pada akhirnya, atraksi 

interpersonal gabungan dari efek keseluruhan interaksi di antara individu. Walaupun 

demikian, bagi komunikator, lebih tepat untuk memulai komunikasi dengan mencari 

kesamaan di antara semua peserta komunikasi. 

Faktor penentu atraksi interpersonal berikutnya ialah tekanan emosional 

(stress). Seseorang yang sedang mengalami masalah, tekanan batin, mental ilnes 

sangat menginginkan kehadiran orang lain. Hal ini menurut Schachter (1959) adanya 

situasi, kondisi penimbul kecemasan (anxiety producing stituations) meningkatkan 

kebutuhan akan kasih sayang. Hal ini kemudian membuat orang-orang yang pernah 

mengalami penderitaan bersama-sama akan membentuk kelompok yang 

bersolidaritas tinggi. Selanjutnya ialah harga diri yang rendah. Menurut Walster, bila 

harga diri direndahkan, hasrat afiliasi (bergabung dengan orang lain) bertambah, dan 

akan mebuat semakin responsif unutk menerima kasih sayang orang lain. Dan yang 

terakhir ialah isolasi sosial yang membuat beberapa orang merasa terasing. Dalam 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat isolasi sosial amat besar 

pengaruhnya terhadap kesukaan kita terhadap orang lain. Dengan alas an manusia 

cenderung menyukai orang yang mendatangkan keuntungan kebahagiaan. Untuk itu 

pada konteks isolasi sosial, kecendrungan unutk menyenangi orang lain bertambah. 
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Faktor situasional yang memngaruhi atraksi interpersonal seseorang 

diantaranya ialah daya tarik fisik (physical attractiveness), ganjaran (reward), 

keakraban (familiarity), kedekatan (proximity), dan kemampuan (competence). 

emudian selanjutnya ialah ganjaran (reward). Bukan sebuah hal kuno jika pada 

perusahaan mempekerjakan wanita ataupun pria yang dinilai good looking sebagai 

brand ambassador, sales promotion ataupun front officer. Hal ini dinilai dapat 

menarik perhatian bagi siapapun yang melakukan interaksi sosial dengan mereka. 

Oleh karenanya, daya tarik fisik pada seseorang dapat menjadi penyebab utama dalam 

atraksi personal. Faktor yang kedua ialah ganjaran (reward), kondisi ini menunjukkan 

hubungan interpersonal seseorang yang banyak mendatangkan laba, hubungan yang 

menyenangkan, menguntungkan dari segi psikologis atau ekonomis, akan berdampak 

pada atraksi yang ditimbulkan akan saling menyenangi. Hal ini dikarenakan adanya 

transaksi dagang dalam pola  pertukaran sosial manusia (social exchange theory). 

Kemudian adanya keakraban juga turut menjadi faktor situasional penentu atraksi 

personal. Hal ini mungkin dapat tercermin pada peribahasa “Tak kenal, maka tak 

sayang”. Pada intinya jika sering berjumpa dengan seseorang-asal tidak ada hal-hal 

lain-kita akan menyukainya. Menurut Robert B. Zajonc (1968) mengungkapkan 

bawha semakin sering seseorang memandangi wajah tertentu, ia makin menyukainya. 

Selanjutnya ialah proximity atau kedekatan. Menurut beberapa studi, orang-orang 

yang tempat tinggalnya berdekatan akan cenderung slaing menyenangi. Persahabatn 

akan lebih mudah tumbuh di antara tetanga yang berdekatan. Dalam psikologi hal ini 

dinilai luar biasa ketika tempat yang terlihat netral mampu memengaruhi tatanan 

psikologi manusia. Dan yang terkahir ialah kemampuan (competence), hal ini 

ditunjukkan bahw manusia cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki 
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kemampuan lebih tinggi dari pada dirinya, atau lebih berhasil dalma kehidupannya. 

Hal ini tentunya didukung oleh dorongan keinginan untuk laba dalam pertukaran 

sosial.  Dapat kita lihat bahwa orang-orang yang sukses dalma bidang apapun akna 

mendapatkan simpati dari orang sekelilingnya, hinga memudahkan timbulnya atrakais 

personal. Namun, orang yang gagal seperti atlit yang kalah dalma pertandingan 

cenderung akan mendapat cacian.
25

 

 

5. Pengurangan Ketidakpastian (Uncertainty Reduction) 

Sesuatu yang tidak pasti akan menjadi momok bagi setiap individu yang 

memikirkannya. Diperlukan research atau sebuah persiapan yang matang dalam 

menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Seperti halnya dengan situasi, sikap seseorang 

dan persepsi mereka. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak di 

inginkan. Perkembangan ini tentunya sangat dilirik oleh pakar komunikasi yang 

melihat adanya aspek ketidakpastian yang sering dialami saat melakukan proses 

komunikasi dengan orang lain. Percakapan pada umumnya adalah hal yang lumrah 

dan rutin dilakukan oleh makhluk sosial. Individu yang terlibat dalam sebuah 

percakapan tentunya berusaha menunjukkan sisi terbaik terhadap lawan bicaranya, 

entah itu segi komunikasi dan percaya diri. Namun pernahkah kita sadar bahwa, kita 

sering ragu dalam mengolah pesan komunikasi. Hal ini tentunya berangkat dari faktor 

psikologis yang membuat kita seakan merasa cemas dan tidak yakin terhadap apa 

yang ingin kita ucapkan. Kecemasan dan keraguan tersebut akan membuat 

percakapan menjadi tidakjelas (ambiguity).  
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Dengan adanya rasa cemas, gelisah (anxiety) maka tiap individu akan 

melakukan perisapan dalam mengola komunikasinya untuk memulai percakapan 

dengan orang lain. Hal ini tentunya dilakukan demi memonitor lingkungan sosial 

mereka, mengetahui mengenai diri mereka dan orang lain dalam sebuah interaksi. 

Dari kasus-kasu tersebut lahirlah sebuah teori uncertainty reduction (TUR) yang 

menyatakan bahwa hidup ini dipenuhi dengan keraguan yang membuat ketidakjelasan 

(ambiguity). Charless Berger dan Richard Calabrese pada 1975 membuat teori ini 

dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk 

mengurangi keragu-raguan, memahami orang lain dan diri pribadi, seta membuat 

prediksi tentang perilaku orang lain ketika berinteraksi dengan kita disaat pertama 

kali bertemu.  

Teori yang berangkat dari perspektif sosial psikologi ini menitik beratkan pada 

proses-proses dasar bagaimana individu menambah pengetahuan tentang orang lain. 

Teori ini beranggapan bahwa individu cenderung ingin memprediksi perilaku orang 

lain dan oleh karena itu mereka akan termotivasi untuk mencari informasi tentang 

orang itu.
26

 Dalam sebuah kajian, TUR diaplikasikan dalam sebuah konteks saat 

individu merasa ketidakpastian dalam menghadapi situasi yang asing sehingga ia 

membutuhkan informasi dalam mengurangi ketidakpastian tersebut, bukan hanya di 

antara individu namun berlaku juga antara individu dengan oraganisasi. Menurut 

Berger, seorang individu mengalami periode yang sulit ketika menerima 

ketidakpastian sehingga cenderung memperkirakan perilaku individu lain, dan 

karenanya ia akan termotivasi untuk mencari informasi mengenai individu lain. 

Namun, pada dasarnya upaya untuk mengurangi ketidakpastian inilah yang menjadi 
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salah satu dimensi yang penting dalam membangun hubungan (relationship) dengan 

orang lain. 
27

  

Pada teori pengurangan ketidakpastian, komunikasi ialah alat utama dalam 

mengurangi ketidakpastian. Dalam hal ini ada dua peran komunikasi. Yang pertama 

komunikasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang lawan bicara. Hal ini 

dipicu karena individu cenderung tidak tahu pasti tentang orang lain. Kedua, 

komunikasi digunakan unutk membuat prediksi terkait makna perilaku lawan bicara. 

Dengan kata lain tujuan komunikasi yaitu meminimalkan ketidakpastian yang 

dirasakan tentang lingkungan dengan orang-orang sekitar kita merasakan 

ketidakpastian pada saat pertama interaksi, dan ketidakpastian itu dirasakan sebagai 

sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam perkembangannya, ada dua jenis 

ketidakpastian yang mungkin dialami seseorang yaitu ketidakpastian kognitif atau 

cognitive uncertainty dan ketidakpastian perilaku atau behavioral uncertainty.
28

 

Ketidakpastian perilaku (behavioral uncertainty) adalah ketidakpastian akan perilaku 

mana yang seharusnya seseorang lakukan dalam suatu kondisi. Dengan kata lain, kita 

tidak sepenuhnya yakin atas apa yang kita lakukan dan perilaku orang lain. Kemudian 

yang kedua ialah ketidakpastian kognisi (cognitive uncertainty). Ketidakpastian ini 

berkaitan dengan tentang apa yang seharusnya dipikirkan tentang sesuatu atau orang 

lain. Dalam kata lain, kita cenderung sulit untuk bersikap atas respons atau situasi 

tertentu.
29
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Dalam mengurangi ketidakpastian, yang perlu kita lakukan ialah melakukan 

riset terhadap informasi lawan bicara atau publik. Berger mengatakan bahwa kita 

dapat menempuh beberapa cara untuk memeroleh informasi diri orang lain. Hal 

tersebut dilakukan dengan melakukan tiga strategi seperti, strategi pasif, strategi aktif 

dan strategi interaktif. Startegi pasif dapat dilakukan dengan cara mengamati lawan 

bicara pada situasi terntentu. Sebaliknya strategi aktif dilakukan dengan menggali 

informasi terkait lawan bicara. Namun bisa saja kita dapat menerapkan strategi 

interaktif dengan mengandalkan komunikasi langsung.  

Pengurangan ketidakpastian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi 

pengalaman masa lampau, prediksi terhadap perilaku individu lain, serta pengetahuan 

tentang latar belakang budaya individu. Dalam pertemuan antarbudaya, ada beberapa 

faktor yang menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan mengalami penurunan atau 

peningkatan. Faktor-faktor tersebut ialah konsep diri dan kompetensi komunikasi 

(antarbudaya) yakni motivasi, pengetahuan dan skill. Motivasi dalam hal ini merujuk 

pada perasaan, kehendak, kebutuhan dan dorongan yang diasosiasikan dengan 

antisipasi atau keterlibatan dalam komunikasi antarbudaya. Faktor-faktor seperti 

kecemasan jarak sosial yang dipersepsikan, etnosentrisme dan prasangka dapat 

mempengaruhi keputusan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jika 

ketakutan, ketidaksukaan, dan kecemasan yang lebih menonjol, maka seseorang akan 

mempunyai motivasi yang negatif dan akan menghindari interaksi dengan orang 

lain.
30

  

Teori pengurangan ketidakpastian juga mengenal beberapa aksioma yang 

merupakan peryataan atau ide yang diterima oleh individu karena mengandung 
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kebenaran dan dapat dibuktikan. Aksioma dalam teori TUR ini dibentuk dari 

beberapa penelitian yang telah dilakukan yang sifatnya tidak perlu dibktikan. Berger 

bersama Calabrese (1975) menjelaskan aksioma tersebut kedalam tujuh bagian. 

a. Hubungan ketidakpastian dalam komunikasi verbal. Hal ini dijelaskan ketika 

pesan verbal seseorang dan lawan bicara meningkat, maka level ketidakpastian 

lawan bicaranya (komunikan) akan menurun. Hal ini disimpulkan bahwa jika 

semakin tinggi tingkat komunikasi verbal semakin rendah tingkat ketidakpastian 

(hubungan negatif). 

b. Hubungan ketidakpastian dengan komunikasi nonverbal. Hal ini ditunjukkan jika 

ekspresi nonverbal pada saat awal pembicaraan meningkat, maka akan 

menyebabkan ketidakpastian menurun (hubungan negatif). 

c. Hubungan ketidakpastian dengan pencarian informasi. Hal ini dijelaskan bahwa 

jika seseorang akan meningkatkan upaya pencarian informasi jika ketidakpastian 

lebih tinggi. Jika ketidakpastiannya berkurang, maka berkurang pula upaya 

pencarian informasi tersebut (hubungan positif). 

d. Hubungan ketidakpastian dengan keakraban (keintiman). Dijelaskan bahwa pada 

sebuah interaksi yang mengadung ketidakpastian tinggi, maka keakraban dalam 

komunikasi pun rendah (hubungan negatif). 

e. Hubungan ketidakpastian dengan resiprositas. Hal ini dijelaskan bahwa semakin 

tinggi seseorang merasakan ketidakpastian, maka semakin tinggi individu 

tersebut menggunakan strategi komunikasi yang timbal balik 

(resiplokal/berbalasan) (hubungan positif). 

f. Hubungan ketidakpastian dengan persepsi akan kesamaan dan ketidaksamaan. 

Dijelaskan bahwa semakin seseorang memersepsi lawan bicara banyak memiliki 
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kesamaan (memiliki level homofili yang tinggi), maka ketidakpastian semakin 

berkurang (hubungan negatif). 

g. Hubungan ketidakpastian dengan perasaan suka (liking).  Hal ini berarti jika 

perasaan saling menyukasi akan meningkat jika perasaan ketidakpastian 

berkurang (hubungan negatif).
31

 

 

B. Kecemasan (Anxiety) dan Kecemasan Sosial  (Social Anxiety)  

1. Kecemasan (Anxiety) 

Ansietas merupakan istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-

hari manusia, yakni hal yang menggambarkan keadaan kekhawatiran, kegelisahan 

yang tidak menentu, atau reaksi ketakutan dan tidak tenteram yang disertai berbagai 

keluhan fisik. Nevid,dkk 2005 menyatakan bahwa kecemasan adalah suatu keadaan 

aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan suatu yang buruk akan segera 

terjadi. Manusia hidup dengan ketidakpastian yang amat abstrak. Sehingga banyak 

hal yang harus dicemaskan, misalnya kesehatan, relasi sosial, ujian, karis, kondis 

lingkungan dan sebagainya. Hal tersesbut adalah normal, bahkan adaptif, untuk 

sedikit cemas mengenai aspek-aspek hidup tersebut. Kecemasan bermanfaat bila hal 

tersebut mendorong untuk melakukan pemeriksaan medis secara regular atau 

memotivasi untuk belajar menjelasng ujian. Kecemasan pun diartikan sebagai respon 

yang tepat terhadap ancaman, tetapi kecemasan bisa menjadi abnormal bila 

tingkatannya tidak sesuai proporsi ancaman, atau seperti dating tanpa ada 

penyebabnya. Hampir sepanjang abad ke-19, Gangguan kecemasan diklasifikasikan 

sebagai neurosis. Istilah neurosis diambil dari akar kata yang berarti suatu kondis 
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abnormal atau sakit dari sistem saraf. Freud mengatakan bahwa tingkah laku neurotic 

terjadi karena adanya ancaman bahwa ie-ide pembangkit kecemasan yang tidak dapat 

diterima akan muncul ke dalam sadar.
32

 

Gangguan kecemasan juga dijelaskan sebagai gangguan yang memiliki ciri-

ciri ketakutan dan kecemasan yang berlebihan serta gangguan perilaku. Ketakutan 

adalah respon emosional terhadap ancaman yang nyata atau yang dirasakan akan 

segeran terjadi. Kecemasan adalah antisipasi ancaman di masa depan atau yang akan 

datan. Ketakutan lebih sering dikaitkan dengan lonjakan gairah otonom yang 

diperlukan untuk melawan atau lari, dan kecemasan lebih sering dikaitkan dengan 

ketegangan otot dan kewaspadaan dalam persiapan untuk meghindari bahaya yang 

akan dating dan perilaku berhati-hati atau menghindar.Oleh karenanya terkadang 

tingkat ketakutan atau kecemasan berkurang dengan perilaku penghindaran yang 

meluas. 

The anxiety disorders differ from one another in the types of objects or 

situations that induce fear, anxiety, or avoidance behavior, and the associated 

cognitive ideation. Thus, while anxiety disorders tend to be highly comorbid with 

each other, they can be differentiated by close examination of the types of situations 

that are feared or avoided and the content of the associated thoughts or beliefs 

(Gangguan kecemasan berbeda satu sama lain dalam jenis objek atau situasi yang 

menyebabkan ketakutan, kecemasan, atau perilaku menghindar, dan ide kognitif 

terkait. Dengan demikian, meskipun gangguan kecemasan cenderung sangat 

komorbiditas satu sama lain, gangguan tersebut dapat dibedakan dengan pemeriksaan 
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yang cermat terhadap jenis situasi yang ditakuti atau dihindari dan isi dari pikiran 

atau keyakninan yang terkait.
33

 

Umniyah Saleh mengutib dari Nevid, dkk, menjelaskan bahwa ciri-ciri 

kecemasan pada umumnya dibagi menjadi tiga bagian yakni ciri-ciri fisik, ciri-ciri 

behavioral (perilaku), dan kognitif. 

1.1 Ciri – ciri fisik kecemasan  

a.Kegelisahan, kegugupan  

b. Tangan atau anggota tubuh bergetar  

c. Banyak berkeringat  

d. Telapak tangan berkeringat  

e. Pening  

f. Mulut atau kerongkongan terasa kering  

g. Sulit berbicara  

h. Sulit bernapas  

i. Bernapas pendek  

j. Jantung berdebar keras atau berdetak kencang  

k. Suara yang bergetar  

l. Jari-jari atau anggota tubuh menjadi dingin  

m. Leher atau punggung terasa kaku  
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n. Sensasi seperti tercekik atau tertahan  

o. Sakit perut atau mual  

p. Sering buang air kecil  

q. Wajah terasa memerah dan diare 

 

1.2 Ciri – ciri Behavioral (perilaku) kecemasan  

a. Perilaku menghindar  

b. Perilaku melekat dan dependen  

c. Perilaku terguncang  

 

1.3 Ciri – ciri Kognitif dari kecemasan  

a. Khawatir tentang sesuatu  

b. Perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang 

terjadi di masa depan  

c. Keyakinan bahwa sesuatu yang buruk atau mengerikan akan segera terjadi, 

tanpa ada penjelasan yang jelas  

d. Terpaku pada sensasi tubuh  

e. Sangat sensitif terhadap sensasi tubuh  

f. Merasa terancam oleh orang atau peristiwa  

g. Ketakutan akan kehilangan kontrol  
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h. Ketakutan akan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah  

i. Berpikir bahwa dunia akan runtuh  

j. Berpikir bahwa semuanya sudah tidak bisa dikendalikan  

k. Berpikir bahwa semuanya sangat membingungkan tanpa bisa diatasi  

l. Khawatir terhadap hal sepele  

m. Berpikir tentang hal yang mengganggu yang sama secara berulang-ulang  

n. Pikiran terasa campur aduk  

o. Tidak mampu menghilangkan pikiran-pikiran negatif  

p. Berpikir akan segera mati  

q. Khawatir akan ditinggalkan sendiri  

r. Sulit berkonsentrasi atau memusatkan perhatian
34

  

 

2. Social Anxiety (Kecemasan Sosial) 

Pada umumnya individu dengan fobia spesifik dengan rasa takut atau cemas 

atau menghindari objek atau situasi tertentu. Ketakutan, kecemasan, atau 

penghindaran hampir selalu segera disebabkan oleh situasi fobia. Pada tingkat yang 

terus menerus dan tidak proporsional dengan resiko aktual yang ditimbulkan. Ada 

berbagai jenis fobia spesifik sperti fobia pada hewan, lingkungan alami, cedera 

injeksi darah, situasional dan situasi lainnya. Pada kasus social anxiety digolongkan 
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pada fobia situasional, karena gangguan kecemasan sosial ini individu merasa takut 

atau cemas tentang atau menghindari interaksi dan situasi sosial. Situasi sosial yang 

dimaksud seperti interaksi sosial bertemu orang yang tidak dikenal, dan situasi 

dimana individu tampil di depan orang lain. Sehingga ide kognitif dalam individu 

mucul akan dievaluasi secara negative oleh orang lain, dipermalukan, dihina, atau 

ditolak, atau menyinggung orang lain.
35

 

Gangguan kecemasan sosial (SAD), juga dikenal sebagai fobia sosial, hal ini 

pertama kali diperkenalkan sebagai entitas diagnostic spesifik pada akhir 1960-an dan 

dimasukkan ke dalam nomenklatur diagnostik pada 1980-an dalam edisi ketiga 

Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental (DSM). Sejak tahun 1990 istilah 

fobia sosial sendiri digunakan untuk mencirikan orang dengan kecemasan kinerja. 

Dalam DSM edisi sebelumnya, fobia sosial sendiri juga sudah dimasukkan dalam 

kategori yang kebih luas dari reaksi fobia atau neurosis fobia. Kriteria fobia sosial 

yang diungkapkan pada DSM-III menekankan bahwa kirteria yang dialmai seperti 

ketakutan akan situasi pertunjukan seperti berbicara, menulis, atua makan di depan 

umum atau menggunkan toilet umum. Seiring perkembangannya pun DSM-III dan 

DSM-IV kemudia memperluas definisi dan kriteria fobia sosial dengan memasukkan 

ketakutan dan kesusahan (keadaan terancam) dalam sebagian besar situasi sosial.
36

 

Dalam beberapa kasus yang terjadi, terlebih pada kasus klinis orang dengan fobia 

sosial biasanya mencoba menghindari situasi dimana mereka mungkin di evaluasi, 

menunjukkan tanda-tanda kecemasan, atau berprilaku memalukan. Seringkali hal ini 
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cenderung terderngar seperti rasa malu, namun orang dengan fobia sosial lebih 

banyak menghindari situasi sosial, mereka akan merasa sangat tidak nyaman secara 

sosial. Menurut Turner, Beidel & Townsley orang dengan gejala seperti ini akan 

menimpa meeka dalam kurun waktu yang cukup lebih lama dalam hidup mereka 

daripada orang yang pemalu.
37

  

Selain itu beberapa karakteristik orang dengan gangguan kecemasan sosial 

atau Social Anxiety Disorder (SAD) dapat dikategorikan sebagai gejala somatik, 

kognitif, dan perilaku.  Gejala somatik yang umum dialami seperti wajah memerah 

dan berkeringat, dengan di ikuti gejala seperti palpitasi, gemetar, gangguan perut serta 

ketegangan otot yang sebelumnya jarang terjadi. Gejala kecemasannya sendiri ialah 

mengalami serangan panik. Gejala kognitif dan emosional yang umum ialah 

gangguan pikiran yang memikirkan hal yang tidak menyenangkan tentang situasi 

yang akan di alami, pikiran yang tersumbat (blank), dan kesulitan berpikir atau 

konsentrasi. Seorang penderita SAD sering takut bahwa orang lain akan 

memperhatikan jikalau mereka itu sedang merasa gugup, tidak nyaman, tersipu, 

berkeringat, atau sedang gemetar. Tak hanya itu, meraka juga akan merasa takut jika 

orang lain akan mempertanyakan atau mengkritik mereka dan menilai mereka bodoh 

atau cuek. Kemudia gejala perilaku biasanya meliputi upaya untuk menyembunyikan 

reaksi, kesulitan berbicara, menjadi diam, meghindari kontak mata, meraba-raba, 

gelisan dan imobilitas. Namun gejala yang paling serig dilakukan oleh seorang 

penderita SAD atau yang dinilai sebagai gejala yag sangta merusak ialah menghindari 

situasi yang ditakuti, yang dimana hal ini dapat menggangu, membatasi bahkan 
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mencegah orang dengan SAD memperoleh kesempatan untuk mendapatkan 

pengalaman dan kepercayaan sosial. 

Interaksi sosial yang membuat orang harus berbicara di lingkungan sosialnya, 

menjadi tantangan besar atau bahkan masalah besar bagi orang dengan SAD. Seperti 

berbicara di depan umum, makan di depan umum, menggunakan toilet umum, atau 

melakukan hampir semua aktivitas di hadapan orang lain yang menyebabkan 

kecemasan yang ekstrim. Orang dengan fobia sosial akan sering bekerja dalam 

pekerjaan yang jauh di bawah bakat mereka karena ketakutan sosial mereka yang 

esktrim. Mereka beranggapan bahwa lebih baik mengundurkan diri untuk pekerjaan 

yang kurang memuaskan dengan tuntutan sosial yang terbatas daripada menghadapi 

situasi sosial setiap hari.
38
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian 

dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah ketertarikan khusus pada 

studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dan pluralisasi kehidupan. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan 

penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. 

Penggunaan berbagai metode ini sering disebut triangulasi yang dimaksudkan agar 

peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang 

diteliti.
1
 

Dalam penelitian ini, pendekatan baik dalam usulan penelitian, proses, turun 

ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data penulisannya menggunakan aspek-

aspek kecendrungan, non perhitungan numeric, situasional deskpritif, wawancara 

mendalam, analisis isi, dan cerita. Pendekatan ini dipergunakan untuk menemukan 

atau mengembangkan teori yang sudah ada, berusaha menjelaskan realitas dengan 

menggunakan penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat. Pendekatan ini mengarah 

kepada pengamatan yang dilakukan peneliti yang berhubungan dalam pengurangan 

ketidakpastian mahasiswa dengan gejala Social Anxiety dalam meminimalisasi 

kecemasan. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dimulai sejak tanggal 27 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 25 

September 2021 yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) sehingga tidak ada 

cakupan lokasi secara spesifik. Penelitian ini melibatkan mahasiswa  Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan media 

Gogle Form dan Google Meet. Hal ini peneliti lakukan dilandasi oleh faktor pandemi 

Covid-19 yang megakibatkan kurangnya mobilitas mahasiswa di Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi yang tidak memungkinkan peneliti untuk bertemu dengan informan 

penelitian secara langsung.  

 

B. Pendekatan Penelitian 

Salah satu pendekatan penelitian yang dekemukakan oleh Moustakes 1994 

adalah penelitian fenomenologi (fenomenology research). Jenis pendekatan penelitian 

ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi esensi dari 

pengalaman manusia terkait fenomena tertentu
2
 dalam hal ini mahasiswa dengan 

gjejala kecemasan sosial terkait fenomena kecemasan untuk berkomunikasi secara 

interpersonal. Dalam pendekatan fenomenologi ini, pengalaman hidup mahasiswa 

dengan gejala kecemasan sosial seperti menjadi subjek yang akan di teliti sebagai 

sebuah fenomena gangguan interaksi sosial yang diakibatkan oleh kecemasan dan 

rasa ketidakpastian yang ada dalam diri mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi 

UIN Alauddin Makassar. Pada intinya pendekatan fenomenologi berupaya 

membiarkan sebuah realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Oleh 
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karenanya melalui pertanyaan pancingan, subjek penelitian yang dalam hal ini 

mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial dibiarkan untuk menceritakan segala 

macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena atau peristiwa.  

 

C. Sumber Data  

Sumber data dari penelitian ini terbagi atas data primer dan data skunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian oleh 

peneliti
3
, yang data penelitian tersebut bersumber dari informan yang telah 

diwawancarai oleh peneliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah seluruh 

data wawancara informan yakni mahasiswa Fakultas Dkwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar yang mengalami gejala Social Anxiety atau kecemasan sosial dan 

psikolog. Penelitian ini mengggunakan teknik pengumpulan informan dengan 

purposive sampling yakni penentuan sampel atau informan berdasarkan pertimbangan 

tertentu.
4
 Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena tidak semua mahasiswa di 

fakultas dakwah dan komunikasi UIN Alauddin Makassar memenuhi 

kriteria/indikator pada kasus yang akan diteliti. Oleh karenanya dengan memilih 

teknik purposive sampling dapat menetapkan beberapa kriteria/indikator yang harus 

dipenuhi oleh mahasiswa yang sesuai dengan tujuan penelitian.   

Adapun indikator informan pada penelitian ini ialah mahasiswa aktif fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang mengalami gejala kecemasan 

sosial yang telah melalui proses skrining dan seorang professional di bidang psikolog 
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klinis. Untuk itu data primer pada penelitian ini berjumlah 8 informan  yang terdiri 

dari 7 orang mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi UIN Alauddin Makassar 

dengan gejala kecemasan sosial dan 1 orang psikolog.  

2. Data Skunder 

Data sekunder ialah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang 

ditujukan sebagai dokumentasi pendukung, yang artinya melengkapi data asli yang 

telah dihimpun oleh peneliti dan diaplikasikan untuk menguji temuan sebelumnya.
5
 

Adapun data skunder dari penelitian ini adalah keseluruhan data yang bersumber dari 

pihak ketiga baik itu seorang professional dalam bidang psikologi, dokumen, 

referensi buku, jurnal, internet dan lain sebagainya yang akan mendukung dan 

melengkapi data primer dalam proses analisis data. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun teknik 

pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk penelitian ini dengan 

menggabungkan  metode pengumpulan data kualitatif seperti wawancara dan 

dokumentasi. 

1. Wawancara  

Metode Wawancara pada umumnya adalah metode pengumpulan data yang 

dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu untuk 

mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menentukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini 
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mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau setidaknya 

pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Menurut Esterbag, wawancara adalah 

pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikondisikan makna dalam suatu topik tertentu.
6
 Sedangkan dalam wawancara 

mendalam (in-depth-interview) proses wawancara dilakukan lebih intensif mengenai 

suatu tujuan.  Wawancara mendalam dilakukan dengan santai dengan pertanyaan 

yang tidak kaku, melainkan dengan pertanyaan yang sebaiknya bersifat umum 

berdasarkan substansi setting atau berdasarkan kerangka konseptual.
7
 

Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengumpulan 

data melalui metode wawancara mendalam yang dimaksudkan untuk memperoleh 

data yang terperinci dan spesifik dari informan, yang selanjutnya akan dijabarkan 

lebih luas mengenai informasi tersebut melalui pengolahan data. Peneliti 

mewawancarai informan yang relevan dengan objek penelitian yaitu mahasiswa 

Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang mengalami gejala 

kecemasan sosial atau Social Anxiety. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti 

melakuan wawancara mendalam kepada 8 orang informan. Informan terdiri dari 7 

orang informan inti yang merupakan mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi 

UIN Alauddin Makassar dengan gejala kecemasan sosial dan 1 orang ahli di bidang 

psikoligi klinis dengan deskripsi sebaga berikut. 
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Tabel 1.1 Profil Singkat Informan 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal kata dokumen memilki arti barang-barang tertulis. 

Dalam melakukan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 

harian, dan sebagainya
8
 terkait penelitian yang diteliti. Pengumpulan data melalui 

dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data hasil wawancara yang kemudian akan 

diolah dalam analisis data agar dapat lebih kredibel atau dapat dipercaya. 

Dokumentasi ini dilakukan dengan seizin informan. 
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Informan Inti 

No Nama Jurusan Semester Keterangan 

1. NUS Ilmu Komunikasi 9 (Sembilan) Perempuan 

2. DNF Jurnalistik 7 (Tujuh) Perempuan 

3. SL Kesejahteraan Sosial 5 (Lima) Perempuan 

4. NI Kesejahteraan Sosial 5 (Lima) Perempuan 

5. RR Jurnalistik 3 (Tiga) Perempuan 

6 HMM Ilmu Komunikasi 9 (Sembilan) Laki-laki 

7 ZF Manajemen Haji & Umrah 9 (Sembilan) Laki-laki 

Informan Ahli 

Muhammad Syibbli, M.Psi.,Psikolog Psikolog Klinis 
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E. Analisis Data 

Analaisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis 

data dilakukan secara interaktif dan berlangung secara terus menerus sampai tuntas. 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung, secara terus menerus sampai 

tuntas. Analisis data dapat dilakukan dengan tahapan yakni, data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verivication.
9
  Reduksi data adalah proses 

merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal pening, serta pencarian 

pola dan tema. Selain itu reduksi data menjadi proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data, yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sedangkan penyajian data berarti 

mendisplay data atau menyajikan data dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, dsb. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Kemudian langkah ketiga ialah 

penarikan kesimpulan dan verivikasi. Pada tahap ini, kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahan pengumpulan data berikutnya. Namun 

apabilah telah didukung oleh bukti valid, maka kesimpulan dinilai kredibel. 
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BAB IV 

UNCERTAINTY REDUCTION MAHASISA DENGAN GEJALA 

KECEMASAN SOSIAL 

 

 

A. Tinjauan Umum Subjek & Objek Penelitian 

Subjek peneltian pada penelitian ini adalah mahasiswa fakultas dakwah dan 

komunikasi UIN Alauddin Makassar yang mengalami gejala kecemasan sosial. 

Informan pada penelitian ini terdiri dari 5 informan inti yaitu : 1) NUS, merupakan 

mahasiswa jurusan ilmu komunikasi semester sembilan (IX). Salah satu penyebab 

kecemasan sosialnya karena pernah dikritik di depan banyak orang sehingga tatapan 

orang-orang membuatnya merasa takut. 2) DNF, merupakan mahasiswa jurusan 

jurnalistik semester tujuh (VII). Penyebab kecemasan sosial yang dialami oleh DNF 

adalah di saat berada bersama orang yang tidak ia kenal dan lebih unggul dari dirinya 

dan merasa terpojokkan dalam situasi yang biasa saja. Kecemsan tersebut seringkali 

muncul disaat memikirkan masa depan, apa yang seharusnya ia lakukan, ketika 

melakukan pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan baik atau kurang sempurna.  3) 

SL merupakan mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial semester lima (V). Salah satu 

penyebab kecemasan sosial SL ialah pernah mengalami perundungan oleh teman-

temannya selama 1 tahun di Islamic Boardding School yang membuatnya trauma 

terhadap lingkungan sosialnya. 4) NI, mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial 

semester lima (V). Penyebab kecemasan sosial dari NI ini salah satunya ialah pernah 

mengalami tindak kekerasan oleh keluarganya yang membuatnya trauma hingga takut 

akan dianggap remeh oleh orang lain dan diberi penilaian buruk.  5) RR, mahasiswa 
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jurusan Jurnalistik semester tiga (III). Penyebab kecemasan sosial dari RR ini adalah 

memiliki pengalaman pernah di olok-olok dan mendapat teguran oleh guru sewaktu 

SMA karena cara berkomunkasinya yang tidak seperti teman-teman informan dan 

akhirnya merasa tidak nyaman ketika berada di sekitar orang-orang yang tidak dirinya 

kenal dan akrab. 6) HMM, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester sembilan 

(IX). Penyebab kecemasan sosial yang dialami oleh HMM sendiri ialah pernah 

mendapat pengalaman buruk dilingkungan sosialnya sewaktu SD dan merasa 

direndahkan oleh teman-temannya. Sehingga HMM merasa cemas untuk memulai 

berkomunikasi dengan orang lain. 7) ZN, mahasiswa jurusan Manajemen Haji dan 

Umran semester sembilan (IX). Penyebab kecemasan sosial yang dialami oleh ZN 

adalah pernah mendapat perlakuan buruk di masa SMA oleh guru dan teman-

temannya, sehingga membuat mental terhadap lingkungan sosialnya merasa 

terganggu dan hingga saat ini membuat ZN merasa cemas disaat ingin memulai 

berinteraksi dengan orang lain. Penelitian ini juga terdiri atas 1 informan ahli yaitu 

Muhammad Syibbli, M.Psi.,Psikolog, merupakan seorang psikolog klinis. 

Objek penelitian ini adalah strategi pengurangan ketidakpastian dalam 

komunikasi interpersonal mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial dengan 

lingkungan sosialnya. Pengurangan ketidakpastian seringkali di alami oleh setiap 

orang dalam situasi tertentu dikarenakan kurangnya informasi atau pengetahuan akan 

situasi ataupun lingkungan yang sedang akan dihadapi. Ketidakpastian seringkali 

menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri individu untuk bagaiaman bersikap, 

bagaiaman individu harus memposisikan dirinya terhadap apa yang dihadapi, serta 

bagaimana dirinya harus berkomunikasi pada lingkungannya. Hal ini ditimbulkan 

oleh adanya respon dan persepsi seseorang, situasi sosial yang tidak jelas yang 
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mengakibatkan keambiguitas. Ketidakpastian sering kali ditemui dalam situasi 

hubungan individu dengan orang lain. Hal ini dikarenakan harapan yang muncul 

sering kali berbeda dalam setiap komunikasi yang terjalin dengan orang yang belum 

dikenalnya. Kondisi tidak pasti seperti ini sangatlah tidak disukai banyak orang 

karena dibutuhkan energi yang cukup besar yang melibatkan emosi dan psikis 

seseorang.  

Morissan mengutip dari Charles R. Berger dan R.J. Calabrese mengatakan 

bahwa proses pengurangan ketidakpastian seseorang dapat dilakukan sengan cara 

proaktif dan retroaktif.
1
 Proses proaktif terjadi ketika seseorang sebelum melakukan 

komunikasi memikirkan pilihan komunikasi yang akan dilakukannya sebelum diriya 

benar-benar terlibat dalam dalam sebuah percakapan dengan orang yang belum 

dikenal. Sedangkan proses retroaktif adalah upaya-upaya yang dilakukan seseorang 

untuk menjelaskan perilaku seseorang setelah dilakukannya percakapan. Seperti 

halnya apa maksud dari ucapan tersebut, apa dirinya harus peduli atau tidak terhadap 

perkataan yang di utarakan. Tak sampai pada proses, pada pengurangan 

ketidakpastian juga diperlukan strategi yang umumnya dilakukan berdasarkan 

perilaku-perilaku dan aspek komunikasi yang ada pada saat bertemu. Strategi dapat 

dilakukan dengan secara pasif melalui pengamatan dengan melakukan reactivity 

searching dan disinhibition searching. Strategi aktif dengan mencari informasi 

dengan bantuan orang lain dan strategi interaktif yang mengandalkan komunikasi 

secara langsung.  

Pada teori pengurangan ketidakpastian oleh Berger dan Calabrese, 

pengurangan ketidakpastian juga memerhatikan beberapa aksioma dalam komunikasi 

                                                 
1
Morissan. Psikologi Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010. h.89 
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interpersonal yang dilakukan. Seperti komunikasi verbal, ekspresi afiliasi non verbal, 

pencarian informasi, keintiman komunikasi atau kedekatan, resiprositas hubungan 

timbal balik, kesamaan dan kesukaan. Beberapa aksioma ini berperan penting dalam 

menilai tinggi rendahnya sebuah rasa ketidakpastian yang dialami seseorang dalam 

komunikasi interpersonal mereka lakukan dalam hal ini mahasiswa dengan gejala 

kecemasan sosial. 

 

B. Penyebab Ketidakpastian Mahasiswa dengan Gejala Kecemasan Sosial 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengentahui bagaimana strategi 

pengurangan ketidakpastian pada mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dan sekaligus menjawab 

apa yang menyebabkan ketidakpastian pada kelima informan. 

Setelah melakukan wawancara kepada lima informan inti ditemukan 

penyebab ketidakpastian informan yang cukup memiliki kesamaan satu sama lain. 

Peneliti menemukan bahwa peyebab ketidakpastian yang dialami oleh mahasiswa 

denga gejala kecemasan sosial ialah pemikiran negatif atau prasangka buruk terhadap 

orang lain dan kecendrungan kurangnyan informasi yang merka miliki terhadap 

situasi dan kondisi orang-orang yang mereka temui dan akan hadapi. 

1. Pemikiran Negatif (Negative Thinking)  

Memikirkan sutau hal yang buruk dan belum pasti terjadi akan membuat 

tekanan emosional pada manusia meningkat. Hal ini kemudian akan direspon oleh 

otak sehingga menimbulkan perasaan khawatir hingga cemas terhadap suatu hal. Pada 

kasus mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial atau Social Anxiety, peneliti  

menumkan bahwa akibat dari pemikiran negatif yang seringkali membuat mereka 
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merasakan hal yang tidak pasti apada suatu situasi dan kondisi sosial. NUS 

menceritakan bahwa dirinya merasa gelisah dan cemas saat bertemu orang baru. Hal 

ini dikarenakan dirinya mengalami sebuah ketidakpastian akan situasi yang akan 

terjadi padanya, apakah orang yang ada di sekelilingnya bercerita buruk terhadapnya 

atau tidak. Dalam situasi tersebut NUS merasa bingung bagaiamana nantinya harus 

bersikap dan memikirkan dirinya akan dinilai yang tidak-tidak oleh orang lain, hal 

tersebut pun diungkapkan oleh NUS karena dalam beberapa situasi dirinya belum 

terlalu akrab dan mengenal  orang yang dirinya temui dan berikut hasil wawancara 

yang peneliti lakukan melalui google meet.  

 “kalau misalnya saya belum terlalu akrab atau belum kenal itu orang awalnya 

pasti saya merasa deg-degan trus cemas, apa yang nanti harus saya bilang, 

bagaimana nanti sikap saya pas ketemu, trus apa yang harus saya bilang pas 

pertama ketemu, kayak begitulah”
2
 

NUS juga mengungkapkan bahwa penyebab ketidakpastian yang dirinya 

alami saat bertemu dengan seseorang adalah persepsi yang akan muncul dari orang 

yang dirinya temui atau yang berada di sekitarnya. Persepi yang informan maksud 

disini dominan terhadap persepsi negatif yang orang lain akan berikan kepadanya. 

Karena dengan adanya pikiran terhadap persepsi seseorang akan membuat NUS 

memikirkan tindakan apa yang harus dirinya lakukan agar terlihat seperti orang pada 

umumnya. Hal ini dipikirkan NUS juga untuk menutupi rasa cemas yang dirinya 

rasakan agar terlihat seperti orang pada umumnya yang menunjukkan bentuk 

komunikasi verbal maupun nonverbal.  

                                                 
2
NUS (2I Tahun), Mahasiswa Dengan Gejala Kecemasan Sosial, Wawancara, Makassar, 27 

Juli 2021 
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Selanjutnya DNF juga memiliki ketidakpastian yang penyebabnya mirip 

dengan NUS. DNF menceritakan bahwa dalam menghadapi situasi sosial atau 

bertemu orang baru, dirinya seringkali memikirkan tentang hal-hal apa yang akan 

terjadi atau dalam hal ini cendrung meprediksi kemungkinan buruk yang akan ia 

alami saat berada di situasi sosial atau bertemu orang baru. Hal tersebut 

diungkapkannya karena ada tuntutan untuk menciptakan kesan yang baik pada orang 

yang dirinya temui. Adanya tuntutan dan tekanan untuk selalu terlihat baik tersebut 

pada akhirnya membuat dirinya menjadi kaku dan membatasi diri terhadap situasi 

yang dihadapi. DNF juga  beranggapan bahwa apa yang dirinya lakukan akan tidak 

disukai oleh orang lain, bentuk ucapan yang dia utarakan bernilai salah di pikiran 

orang lain dan selalu memikirkan dampak yang ditimbulkan atas perlakukan yang ia 

tunjukkan. Akibat dari pikiran-pikiran tersebut ketidakpastian yang DNF alami 

semakin tinggi hingga mengalami kecemasan ketika ingin memulai komunikasi 

interpersonal dengan lingkungan yang dia hadapi, berikut penuturannya:  

 

“Untuk komunikasi sama orang yang pertama kali ketemu atau tidak akrab, 

saya kayak berusaha membuat image diri yang bagus, karena kan ini 

pertemuan pertama, tapi karena saya berusaha membuat image yang bagus itu 

kadang justru saya terkesan kaku ke orang yang baru petama bertemu. Karena 

apa ya, mungkin saya mau membuat kesan yang baik tapi disisi lain tidak mau 

terlalu akrab, dan saya agak sulit berbaur ke orang baru dan itu yang membuat 

kaku. Kek misalnya saya berinteraksi sama orang, pasti saya pikir jangan 

sampai ada sikap saya yang orang lain tidak suka, atau nanti ada ucapan yang 

keluar dan disukai sama orang lain, atau nanti jangan sampai ada salah bicara 

dan pasti kalaupun saat bicara ada kata-kata yang bgitu keluar pasti setelah 

komunikasi bakal saya pikir terus, orang itu tersinggung atau tidak, sakit hati 

atau tidak waktu saya bilang begitu, atau perlakuanku yang begitu tidak sesuai 

harapannya”3 

                                                 
3
DNF (21 Tahun), Mahasiswa Dengan Gejalan Kecemasan Sosial, Wawancara Makassar,  28 

Juli 2021. 
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Pemikiran yang cenderung berlebihan akan sebuah situasi yang belum pasti 

tentunya melibatkan emosi dan psikis yang hebat untuk tetap berada dalam kondisi 

yang tidak pasti. Oleh karenanya ketidakpastian dapat menimbulkan stress kognitif 

karena merupakan situasi yang cenderurng tidak disukai. Selanjutnya pada 

wawancara yang dialkukan kepada SL menceritakan bahwa ia pernah mengalami 

perundungan selama setahun di Islamic Boarding School sewaktu SMP. Akibat dari 

kejadian tersebut membuatnya merasakan trauma dan depresi terhadap lingkungan 

sosialnya. SL menjelaskan bahwa dirinya sering berifkir serta khawatir akan tidak 

memilki teman, akan deterima oleh lingkungannya atau tidak. Hal ini kemudian 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan pada dirinya disaat bertemu orang dalam situasi 

sosial yang baru. SL merasa ketikdapastian yang muncul dalam dirinya disebabkan 

oleh pikiran atau prasangka buruk akan tidak diterima oleh lingkungan sosial yang 

diakibatkan oleh rasa trauma tersebut yang masih membekas yang membuat dirinya 

selalu mempersepsi orang lain akan tidak memberikan respon yang baik kepadanya, 

dan selalu merasa takut bahwa perilakunya akan dianggap terlalu terbuka dalam 

artian sok kenal dan sok dekat, berikut penuturannya: 

“Saya selalu berfikir kak kalau saya ada di tempat baru “ah pasti orang ini 

jelek pikirannya sama saya, ah pasti ini orang gosipka”, begitu yang saya 

pikir. Selalu kupikir apakah saya harus mulai perkenalan lebih dulu, tapi 

takutnya nanti tidak direspon baik sama orang lain, terus dia bilang “ih 

anehnya ini orang”, itu sih kak yang saya takuti, jadi akhrinya saya bakal 

diam. Tapi kalau saya ketemu sama orang baru kak selalu ada pikiran harus 

memulai, namun yang kutakutkan biasanya bilang “ih ini orang SKSD sekali” 

sok kenal sok dekat sekali begitu. Bahkan pernah kepikiran terus sampai 

depresi berat”
4
 

                                                 
4
SL (19 Tahun), Mahasiswa Dengan Gejala Kecemasan Sosial. Wawancara, Makassar,  28 

Juli 2021. 
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Tak hanya SL yang merasakan bahwa ketidakpastian yang dialaminya 

disebabkan oleh pemikiran negatifnya  terhadap orang lain yang mereka temui. 

Informan NI juga mengalami hal yang sama dimana dirinya merasakan 

ketidakpastian disebabkan atas prasangkan prejudice yang muncul dalam pikirannya 

terhadap orang lain. Prasangka tersebut muncul akibat pegalaman buruk atas respon 

sosial yang seringkali dialaminya. NI menceritakan bahwa dirinya pernah melakukan 

proses afiliasi komunikasi non-verbal saat awal bertemu seseorang, namun hal 

tersebut berakhir tidak mengenakkan baginya dikarenakan orang tersebut tidak 

meresponnya dan malah buang muka atau tidak peduli terhadapnya. Dalam kondisi 

seperti ini, NI seketika merasa minder dan berfikir tindakan yang dilakukannya salah 

yang pada akhirnya trauma untuk memulai komunikasi dengan seseorang yang 

ditemuinya dan berikut penuturannya: 

“Kadang cemas kalau saya mau mulai pembicaraan dengan orang baru, saya 

pikir-pikir dulu. Kadang merasa takut “ih ini orang kalau saya temani bicara 

nanti ndada respon kesaya” jadi kadang saya minder begitu kak. Takutnya 

nanti diajak ngobrol tidak direspon, kan malu jadinya. Pernah juga semenjak 

kuliah pas semester satu ada orang disamping saya duduk, terus saya cuma 

senyum kan ke dia, eh langsung buang muka padahal kan baru ketemu. Nah 

mualai saat itu saya pikir tidak mau sapa orang lebih dulu, nantinya bakal 

terulang lagi, dicukein lah begitu”
5
 

Dari wawancara yang dilakukan, RR juga hampir sama dengan ke empat 

informan lainnya. RR merasa bahwa ketidakpastian yang dialami disebabkan oleh 

stress kognitif yang selalu berfikir tentang gaya berkomunikasi dan perilakunya dapat 

diterima atau tidak serta apakah hal itu nantinya akan menyinggung perasaan orang 

                                                 
5
NI (22 Tahun), Mahasiswa  Dengan Gejala Kecemasan Sosial, Wawancara Makassar, 30 Juli 

2021. 
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lain atau tidak. RR selalu berfikir jika terlibat dalam komunikasi dengan seseorang 

akan terjadi misskomunikasi dan berikut penuturannya:  

“Sebenarnya tidak tahu juga, cuman merasa tidak nyaman, kayak takut diajak 

cerita. Saya takut tidak nyambung, takutnya nanti pendapatku tidak sesuai 

dengan apa yang orang itu inginkan.  Biasanya juga kayak presentasi ksaya 

taku yang saya ucapkan itu salah, nanti kan kelompokku kecewa jadi saya 

biasa pikir “eh jangan deh, lebih baik diam saja, tidak usah kasi keluar”. Lebih  

suka sendiri daripada ketemu di tempat umum terus di ajak ngobrol. Biasanya 

kayak tidak mau jawab pertanyaan orang lain, karena saya tidak tau, saya 

merasa tidak suka diajak cerita sama orang lain, tidak nyaman sekali”
6
 

Dari penuturan RR menunjukan hal yang sama dengan informan lainnya 

bahwa merasa bingung untuk bersikap  bagaimana jika bertemu seseorang sehingga 

membuatnya khawatir unutk dinilai buruk. Hal ini menjelaskan bahwa informasi akan 

situasi dan sifat serta pembawaan orang lain akan sangat mendukung rendah atau 

tingginya ketidakpastian yang RR  rasakan. Pada wawancara kepada RR juga 

diketahui bahwa hal ini terjadi karena adanya faktor trauma yang dialami RR saat di 

masa SMA. RR menceritakan bahwa dirinya memilki pembawaan gaya bicara yang 

kadang kala kekurangan huruf n dan g. Istilah ini dikenal dengan kata “okkots”. 

Dirinya sering ditegur oleh guru dan ditertawakan oleh teman-temannya semasa SMA 

disaat presentasi di depan kelas. Dengan pembawaan bicacara yang seperti itu, 

membuat RR merasa takut akan penilaian orang lain, tidak nyaman berada didekat 

orang yang tidak dikenalnya syang akan membuat ia menarik diri dari kegiatan 

komunikasi.  

Sama halnya dengan kelima informan lainnya, HMM juga megungkapkan 

bahwa salah satu penyebab ketidakpastian yang ia rasakan ialah selalu memikirkan 

                                                 
6
RR (19 Tahun), Mahasiswa Dengan Gejala Kecemasan Sosial, Wawancara Makassar,  28 

Juli 2021. 
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prasangka-prasang buruk yang akan diberika orang lain kepadanya. HMM 

menjelaskan bahwa disaat berada di keramaian seorang diri, ia selalu merasa khawatir 

akan perepsi orang lain pada dirinya, ia merasa menjadi pusat perhatian atas tindakan-

tidakan yang ia lakukan, apakah bernilai salah atau tidak di mata orang lain dan 

berikut penuturanya. 

“Sebenarnya saya selalu jalan sendiri, biasanya kalau pulang kampus jalan 

sendiri di MP dan selalu memang merasa diperhatikan sama orang, pokoknya 

saya selalu khawatir tentang apa yang orang pikir tentang saya. Sama seperti 

kejadian kemarin, lagi ambil foto di kedai kopi Summarecon, tapi saya tidak 

beritahu tidak minta izin dulu ke pegawainya atau kasirnya, jadi semakin lama 

saya merasa diperhatikan secara terus-terusan sama pegawainya, jadi saya 

pikir kayaknya mereka gosipka karena dari tadi saya foto-foto belum pesan 

makan ataupun minuman”
7 

HMM pada hasil wawancara yang dilakukan menunjukan bahwa rasa 

kecemasan yang dialami olehnya diakibatkan karena ketidakpastian perilaku yang dia 

alami. HMM dari penjelasannya menunjukkan bahwa ia merasa tidak pasti akan 

perilaku yang dia tunjukkan kepada orang-orang sekelilingnya. Oleh karenanya 

timbullah pikiran-pikiran negatif yang membuatnya semakin cemas dan merasa tidak 

pasti akan situasi dan perilakunya sendiri. Selanjutnya ZN juga mengalami hal 

demikian. ZN pada situasi sosial yang baru cenderung mengalami ketidakpastian 

kognitif dan perilaku. Pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan ZN 

menunjukkan bahwa ia seringkali bingung untuk memulai obrolan dengan orang baru 

pada lingkungan barunya sehingga sering merasa cemas dan kahwtair akan situasi 

sosial yang ia hadapi. ZN menjelaskan bahwa ia sering merasa cemas akan penilaian 

                                                 
7
HMM (22 Tahun), Mahasiswa Dengan Gejala Kecemasan Sosial, Wawancara Makassar, 24 

September 2021 
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negatif orang lain terhadapnya,  karena pada dasarnya orang baru seringkal menilai 

dari first impression mereka dan berikut penuturannya. 

“Ya soalan penilaian negatif dari orang lain yang saya pikirkan itu karena first 

impression sama orang baru. Karena first impression dari orang itu bakal 

menetukan bagaimana kedepannya nanti. Lebih ke ini juga sih, bingung untuk 

memulai bersosialisasi sama orang-orang, trus tekanan pikiran atas first 

impression dari orang lain, sama termasuk yang tadi takut dinilai negatif, nanti 

kalau saya duluan ajak mereka bicara nanti dianggap sok kenal sok dekat, ya 

begitulah”
8
 

Dlalam kutipan wawancara dengan ZN di atas menunjukkan bahwa pemikiran 

negatif yang berlebihan akan membuat emosional dan psikis juga meningkat. Oleh 

karenanya ia sering merasakan takut dicap yang tidak-tidak oleh orang lain yang ada 

disekitarnya.  

2. Keterbatasan Informasi 

Selain pikiran negatif  penyebab ketidakpastian yang dialami oleh mahasiswa 

dengan gejala kecemasan sosial juga dipengaruhi oleh keterbatasan infromasi akan 

situasi dan kondisi sosial. Keterbatasan informasi akan situasi dan kondisi sosial 

dalam hal ini ialah mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial belum mengtahui lebih  

jauh situasi yang akan mereka hadapi, dan kurangnya informasi seseorang yang  akan 

mereka temui. Hal ini yang kemudian membuat mahasiswa dengan gejala kecemasan 

sosial mengalami ketidakpastian perilaku dikarenakan kurangnya akomodasi 

informasi untuk bersikap. Pada wawancara yang telah dilakukan, NUS menjelaskan 

bahwa salah satu penyebab ia mengalami kecemasan juga dikrenakan rasa 

ketidakpastian akibat kurangnya informasi terhadap seseorang yang dirinya akan 
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ZN (22 Tahun), Mahasiswa Dengan Gejala Kecemasan Sosisal, Wawancara Makassar, 25 
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temui pada situasi sosial. Dalam hasil wawancara tersebut NUS menjelaskan bahwa 

belum terlalu mengenal seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa NUS belum memiliki 

informasi yang cukup untuk mendukung dirinya dalam berkomunikasi kepada orang 

lain.  Dalam wawancara lanjutan yang dilakukan NUS menjelaskan bahwa dengan 

memiliki informasi akan orang lain dirinya akan membdapat gambaran bagaimana 

dirinya harus bertindak dan apa yang harus ia katakana dan berikut penuturannya:  

“Karena dengan saya memiliki informasi tersebut, maka saya mendapat 

gambaran di pikiran saya bagaiaman saya akan bertindak atau apa yang harus 

saya katakana terhadap orang tersebut tanpa saya harus berpikir berlebihan 

sebelum berinteraksi dengan orang tersebut”
9
 

Pada wawancara yang dilakukan dengan DNF juga menunjukkan bahwa 

dirinya belum cukup informasi terhadap orang-orang baru yang ditemuinya. Hal ini 

kemudian akan menimbulkan kondisi tidak pasti yang terus menduga-duga sikap 

seseorang yang tengah ia temui  disaat ingin melakukan komunikasi dan berikut 

penuturannya. 

“Kek misalnya saya berinteraksi sama orang, pasti saya pikir jangan sampai 

ada sikap saya yang orang lain tidak suka, atau nanti ada ucapan yang keluar 

dan disukai sama orang lain, atau nanti jangan sampai ada salah bicara dan 

pasti kalaupun saat bicara ada kata-kata yang bgitu keluar pasti setelah 

komunikasi bakal saya pikir terus, orang itu tersinggung atau tidak, sakit hati 

atau tidak waktu saya bilang begitu, atau perlakuanku yang begitu tidak sesuai 

harapannya”
10

 

Penjelasan DNF yang selalu mengkhwatirkan tentang perilakunya terhadap 

orang baru menunjukkan bahwa adanya keterbatasan informasi antara ia dan orang 

lain dan menunjukkan belum tercapainya keterbukaan informasi yang dilakukan.  Hal 

                                                 
9
NUS, Wawancara, 3 Agustus 2021 

10
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ini kemudian menimbulkan rasa khawatir dan cemas pada dirinya karena memikirkan 

ia sedang membuat kesalahan dan berujung orang lain akan tidak menyukainya.  

Selain itu, pada wawancara yang dilakukan dengan SL menunjukkan bahwa 

akomodasi informasi yang belum cukup mendukung untuk terjadinya komunikasi 

membuatnya seringkali menarik diri dalam memulai pembicaraan dengan orang lain. 

Oleh akrenanya jika SL belum mengetauhi bagaimana situasi lingkungan yang akan 

ia hadapi, ia akan merasa tersisi dalam artian mengalami ketidakpastian yang tinggi 

karena harus berada dalam situasi yang ia tidak mampu ia kuasai, dan berikut 

penuturannya. 

“karena sebelum ke tempat baru saya mesti tau dulu bagaimana situasi disana, 

bagaimana orang-orang disana dan kalau kurang informasi yang saya dapat 

tentang itu saya merasa bakal kayak orang tersisih, karena sebelumnya belum 

tau apa-apa”
11

 

Dengan mengetahui informasi akan suatu hal akan sangat mendukung 

seseorang untuk mengurangi ketidakpastian yang mereka rasakan. Sama halnya 

dengan SL yang mengalami ketidakpastian karena kadang tidak mengetahui 

informasi akan situasi dan kondisi sosial pada lingkungan yang akna ia hadapi. Oleh 

karenanya ia akan berusaha mengathui terlebih dahulu demi mengurangi 

ketidakastian agar kecemasan yang dirinya alami sedikit berkurang. Kemudian pada 

wawancara yang dilakukan bersama NI menjelaskan bahwa keterbatasan informasi 

juga kadang kala membuatnya merasakan hal yang tidak pasti sama seperti informan 

lainnya. Hal ini terlebih pada bagaimana ia harus bersikap kepada orang lain seperti 

halnya dosen di kampus. NI menceritakan bahwa ia harus melakukan pengamatan 
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terlebih dahulu sampai pada akhirnya mendapatkan informasi yang cukup jelas 

sebelum berinteraksi dengan dosen yang akan ia temui dan berikut penuturannya. 

“Biasanya saya pikur dulu kak kalau mau ajak bicara. Misal ini dosen mudah 

diajak bicara sama mahasiswa atau bagaimana, kan ada juga beberapa dosen 

yang cuek sekali, beda-beda intinya. Saya amati dulu, kan beda pastianya 

sama dosen yang sudah kenal sama yang baru ditemui belum kenal, jadi saya 

pikir dulu bagaimana cara sapa atau bagaiamana”
12

 

Selain itu, NI juga menceritakan bahwa pada lingkungan sosial dengan teman-

teman sebayanya justru tidak terlalu mengalami ketidakpastian yang tinggi. Hal ini 

dikarenakan pembawaannya yang cuek dan tidak terlalu mau mencampuri urusan 

orang lain. Namun disisi lain ia akan tetap merasa cemas jika dikelilingi oleh orang-

orang yang tidak ia kenal karena takut diberi persepsi buruk oleh orang lain. 

Selanjutnya RR pada hasil wawancara yang dilakukan, peneliti melihat bahwa 

ketidakpastian yang ia alami akan meningkat jika mengalami keterbatasan informasi 

akan suatu situasi lingkungan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan penjelasan RR yang 

mengatakan bahwa dirinya sering merasa takut jika komunikasi yang ia bangun 

dengan orang lain tidak berjaan dengan baik. Akibat kurangnya infromasi terhadap 

lawan bicaranya, ia juga sering mengkhawatirkan percakapannya akan tidak sesuai 

dengan lawan bicaranya dan berikut penuturannya. 

“Saya merasa takut pembicaraannya tidak nyambung, takut pendapat saya 

nanti tidak sesuai dengan apa yang orang lain inginkan.  Biasa juga kayak 

presentasi  takutnya yang saya ucapkan salah, nanti kan kelompokku kecewa 

jadi saya biasa pikirkan “eh jangan deh, lebih baik diam saja, tidak usah kasi 

keluar pendapat”
13
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Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh RR juga menunjukkan bahwa 

kurangnya pengetahuan akan informasi akan membuatnya merasa takut untuk 

berkomunikasi. Hal ini ditunjukkan ketika ia takut salah saat melakukan presentasi 

yang pada akhirnya membuat ia manarik diri untuk berkomunikasi. Kemudian pada 

informan HMM menjelaskan bahwa kebutuhan infromasi seseorang yang belum kita 

kenal memang sangatlah penting. Hal ini ia jelaskan pada wawancara yang dilakukan 

bersama peneliti bahwasannya kurangnya informasi seringkali membuatnya merasa 

tidak pasti akan pikiran dan perilakunya kepada orang lain dan situasi yang akan ia 

hadapi. HMM menjelaskan bahwa dengan terpenuhnya kebutuhan informasi akan 

seseorang dapat memudahkannya untuk mencari topik pembicaraan dengan orang 

lain dan berikut penuturannya. 

“Itu yang biasanya saya lakukan harus cari informasi lebih dulu supaya saya 

tau dimana saya bisa masuk, maksudnya topik apa yang bisa buka 

pembicaraan. Biasanya saya lebih banyak stalking cari di internet, entah itu 

facebooknya, instagramnya, begitulah lebih banyak di internet. Kadang-

kadang juga saya  tanyakan sama orang lain. Tapi kalau tinggi informasi yang 

saya tau juga pasti bakal jadi 50 50 atau fifety fifety jadinya.”
14

 

Dari wawancara yang dilakukan bersama informan menunjukkan bahwa 

dengan adanya iformasi yang dapat memadai terjalinnya pembicaraan, maka tingkat 

ketidakpastian yang dialami oleh HMM juga akan sdikit menurun. Selanjutnya pada 

informan ZN menjelaskan bahwa dengan kurangnya informasi atas situasi dan 

seseorang membuatnya sering merasa bingung untuk memulai pembicaraan dengan 

orang baru. Menurut ZN informasi menjadi penting untuk mengakomodasinya dalam 

menentukan perilakunyake orang lain agar tidak menjadi bingung disaat bertemu dan 

berikut penuturannya. 
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“Bingung untuk memulai bersosialisasi sama orang-orang, jadinya saya perlu 

tahu infromasinya kayak bagaimana sifatnya atau pembawaanya. Misalnya 

pas saya mau bimbingan, kan dosennya belum saya kenal, jadi saya tanyakan 

dulu ke teman tentang bagaimana ini dosen, bagaimana sifatnya, apa-apa yang 

perlu diperhatikan saat bimbingan sama dia, begitu sih”
15

 

Rasa tidak pasti secara terus menerus dirasakna oleh ZN ketika ia bingung dan 

merasa ragu akan situasi yang akan dia hadapi. Olehnya kekurangan informasi akan 

membuatnya akan merasa cemas karena ketidakpastian yang ia hadapi. Hal ini pun ia 

ceritakan bahwa dalam lingkungan sosial baru ZN tidak pernah memulai pembicaraan 

terlebih dahulu dengan orang-orang, ia hanya melakukan pengamatan hingga 

mendapatkan sebuah infromasi yang dapat mengakomodasinya untuk membuka topic 

dengan orang yang ada disekitarya.  

Dari beberapa penjelasan dan hasil wawancara ketujuh informan di atas, dapat 

diketahui bahwa ketidakpastian selalu mereka hadapi disaat berada dalam situasi 

sosial dan bertemu orang baru. Banyaknya prasangka-prasangka buruk yang timbul 

dalam benak mereka tentunya disebabakan oleh kekhawatiran mereka atas peristiwa 

masa lalu yang akan terulang kembali. Hal ini pada akhirnya menimbulkan 

ketidakpastian pada kognisi dan behavioral mereka. Selain itu, peneliti juga menlihat 

bahwa penyebab ketidakpastian yang infroman rasaan diakibatkan oleh kruangnya 

informasi akan situasi dan orang-orang yang akan mereka hadapai. Hal ini kemudian 

membuat mereka berfikir tindakan apa yang seharusnya mereka lakukan, apakah 

mereka harus menyapa orang lain saat bertemu, apakah gaya bicara dan ekspresi 

mereka akan tidak menyinggung orang lain.  Adanya pemikiran seperti itu membuat 

mereka kehilangan percaya diri, mereka cemas akan dikritik, cemas akan dinilai 
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buruk oleh orang lain, tidak nyaman dalam situasi tersebut yang pada akhirnya 

memilih untuk menarik diri dari kegiatan komunikasi. Jika mereka akhirnya menarik 

diri maka mereka sebenarnya menunjukkan ketidakmampuannya untuk memahami  

lingkungan mereka. Seperti yang dikutip oleh Morissan, Berger dan Chalabrese 

mengungkapkan bahwa “when persons are unable to make sense out of their 

environment, they usually become anxious”
16

 hal ini dimaksudkan ketika seseorang 

tak mampu memahami lingkungannya, maka mereka biasanya menjadi cemas. 

 

C. Pengurangan Ketidakapastian Mahasiswa dengan Gejala Kecemasan Sosial 

Mengurangi ketidakpastian yang ada pada diri tidak serta merta dilakukan. 

Hal ini membutuhkan cara yang tepat agar mahasiswa dengan gejala kecemasan 

sosial tidak secara terus-menerus mengalami kecemasan secara berlebih atau skala 

kecemasan yang ditimbulkan oleh ketidakpastian tersebut dapat dikurangi.  

Mengurangi ketidakpastian dapat dilakukan dengan tiga strategi yakni strategi pasif, 

aktif dan juga interaktif.  

Berger dan Chlabrese menjelaskan dalam teorinya bahwa strategi pasif dapat 

dilakukan dengan melalui pengamatan secara diam-diam guna mengakomodasi 

peningkatan pemahaman individu terkait orang lain. Strategi aktif adalah langkah 

yang ditempuh untuk mengurangi ketidakpastian melalui proses aktif mencari 

informasi terkait orang lain seperti bertanya kepada pihak lain terkait informasi orang 

yang ingin kita ketahui. Terakhir adalah strategi interaktif yang dilakukan dengan 

ineteraksi langsung dengan orang yang kita temui. Pada tahap ini kemungkinan akan 

terjadi proses pengungkapan diri (self-disclosure) dengan mengharapkan orang yang 
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kita temui melakukan hal yang sama. Ketiga strategi ini dapat dilakukan dengan 

melibatkan aksioma-aksioma komunikasi interpersonal terhadap pengurangan 

ketidakpastian yang dialami oleh mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial dan 

proses proaktif dan retroaktif.  

 

1. Srategi Pengurangan Ketidakpastian 

Pada teori Uncertantiy  Reduction yang dikemukan oleh Berger dan 

Chalabrese terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan dalam mengurangi 

ketidakpastian diantaranya strtegi pasif, strategi aktif, dan strategi interaktif. Melalui 

wawancara yang peneliti lakukan kepada kelima informan, peneliti menemukan 

bahwa pada mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial dalam mengurangi 

ketidakpastian yang mereka alami dilakukan strategi pasif, aktif dan interaktif. Hasil 

wawancara yang dilakukan menunjukkan semua informan melakukan strategi pasif 

dan  aktif. Namun strategi interaktif hanya dilakukan oleh informan DNF dan SL. 

a. Strategi Pasif 

Pada wawancara yang dilakukan kepada NUS ia menjelaskan bahwa ketika 

bertemu seseorang dengan situasi yang baru NUS sering mengalami kecemasan 

akibat ketidakpastian kognitif yang dirinya rasakan. Selalu bertanya-tanya apa yang 

dipikirkan oleh orang lain terhadap dirinya, harus berprilaku seperti apa nantinya 

sehingga membuatnya merasa gelisah, takut dan pada akhirnya cenderung menarik 

diri dan tidak melakukan komunikasi dengan orang disekitarnya. Dalam mengurangi 

ketidakpastiannya pada situasi yang baru, NUS terlebih dahulu melakukan 

pengamatan dari jauh secara diam-diam terhadap orang disekitarnya. Hal ini 

dilakukannya untuk mengetahuai karakter seseorang, mengetahui situasi yang 
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membuat NUS memikirkan tindakan yang harus dirinya lakukan ketika terjadi 

komunikasi interpersonal dengan seseorang dalam situasi tersebut. NUS 

mengungkapkan dengan melakuka pengamatan seperti itu akan membuat 

ketidakpastian yang dirasakan akan sedikit berkurang dan berikut penuturannya: 

“Kucari diam-diam dulu informasinya. Iya karena sebenarnya selaluka 

memang amati orang, jadi kuamati dari jauh kek bagaimana ini orang, supaya 

nanti kalau bersikapka didepannya bisaka atur diriku harus bagaimana supaya 

bagus narasa itu orang. Jadi kek semakin banyak informasi yang kutau, bakal 

berkurangki juga ketidakpastianku”
17

 

DNF juga merasakan hal yang sama jika harus berinteraksi dengan seseorang 

yang belum dikenalnya dalam situasi sosial yang dihadapainya. Strategi pasif 

merupakan strategi awal yang DNF lakukan dalam mengurangi ketidakpastian yang 

dirasakan. DNF menjelaskan bahwa saat berada di lingkungan tanpa ada orang yang 

dikenalnya, hal pertama yang ia lakukan adalah mengamati orang-rang yang ada di 

dekatnya, apakah orang-orang itu sudi untuk berinteraksi dan apakah nanti sikap 

orang itu friendly terhadap dirinya atau tidak dan berikut penuturannya: 

“kalau situasi banyak orang nda kukenal, kuliat dulu sekitarku kira-kira 

maujikah diajak bicara ini orang, kalau kuajak bicara friendlyji kah juga sama 

saya. Awalnya cenderung kuamatiji dulu sekelilingku, apalagi dalam waktu 

yang lama”
18

 

DNF juga menjelaskan bahwa akibat sering mengalami kecemasan pada 

situasi sosial dirinya sangat jarang untuk memulai komunikasi pada orang 

disekitarnya, ia cenderung menunggu seseorang untuk memulai percakapan padanya. 

Selanjutnya SL menjelaskan bahwa jika bertemu dengan orang seusianya akan diam 
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dan tidak melakukan komunikasi. Interaksi akan terjadi jika orang tersebut lebih 

dahulu membuka percakapan dengannya. Pada situasi yang seperti ini pun pada 

dasarnya tidak membuat SL nyaman. Hal ini dikarenakan dirinya harus proaktif 

dalam berfikir pilihan komunikasi yang akan digunakan agar komunikasi yang 

terbangun dapat bertahan. SL juga menjelaskan bahwa dirinya cenderung melakukan 

strategi pasif pada orang yang dia sukai, namun tidak berani untuk melakukan 

interaksi secara langsung dan berikut penuturannya: 

“Saya kalau orang baru seumuranka nda pernhaka mau mulai pembahasan 

duluan. Kadang itu kalau ketemuka sama sepantaran usikau nda beranika. 

Bakal bicaraja juga kalau duluanki ajakka bicara kak. Kalau menurutku 

nyambung bakal carija juga cara supaya bertahan komunikasiku. Anggaplah 

bahas film, kuingat-ingat kejadian-kejadiannya bagaimana. Tapi kalau 

ketemuka orang bar uterus diam-diamji, ya diam-diamja juga”
19

 

Pada wawancara yang dilakukan, SL dalam mengurangi ketidakpastian 

cenderung menunggu orang lain mengajaknya berkomunikasi dan melakukan strategi 

pasif dengan pengamatan lebih lanjut jika komunikasi yang dijalin berjalan dengan 

baik. Pengamatan ini dilakukan SL untuk memikirkan apa yang harus ia katakana 

pada percakapan selanjutanya dalam mengimbangi topik pembicaraannya dengan 

orang lain. Selanjutnya NI dalam mengurangi ketidakpastian yang diarasakan 

menggunakan proses proaktif dimana saat bertemu orang baru dia memikirkan bentuk 

pilihan komunikasi yang akan digunakan terlebih dahulu. NI merasa hal tersebut 

penting dilakukan untuk menghindari pengalaman buruk yang pernah dialaminya 

dengan orang lain.  Selain melakukan proses proaktif, NI juga dalam bertemu orang 

baru seperti dosen melakukan strategi pasif dalam mengurangi ketidakpastian yang 

dirasakan. Hal ini dilakukan karena perbedaan karakteristik orang yang sudah 
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dikenalnya tentu akan berbeda dengan orang baru. Oleh karenanya perlu dilakukan 

pengamatan terlebih dahulu untuk mengetahui bagaiamana sikap dan karakteristik 

seseorang dan berikut penuturannya: 

“Kalau saya mulai pembicaraan sama orang baru kupikir-pikir dulu, kadang 

takutka ini orang kalau ditemani bicara nanti nda narespon kembali, jadi 

kadang minderi begitu kak. Sempat ditemani bicara na tidak natemaniki malu-

maluki. Kalau sama dosen kupikir dulu kak kalau mauka bicara bilang ini 

dosen mudahji diajak bicara sama mahasiswa atau bagaimana. Kan ada juga 

beberapa dosen yang cuek sekali. Saya amati dulu, kan beda sama nanti dosen 

yang sudah kenal sama yang baru ditemui, jadi dipikir dulu bagaimana carata 

sapaki atau bagaimana”
20

 

Selain melakukan proses proaktif dan juga startegi pasif dalam mengurangi 

ketidakpastian, NI juga melakukan proses retroaktif ketika telah melakukan interaksi 

dengan seseorang yang baru dikenalnya. Proses retroaktif timbul pada  tahap pasca 

interaksi informan NI dengan orang yang belum dikenalnya yang membuatnya 

berfikir atas perilaku seseorang kepadana, pemikiran yang timbul setelah terjadinya 

percakapan tersebut bertujuan untuk menentukan bagaiaman seseorang bersikap di 

pertemuan selanjutnya atau dalam hubungan yang berkelanjutan. NI menuturkan 

bahwa dirinya selalu merasa takut untuk memulai pembicaraan dengan orang baru 

seusianya dikarenakan merasa cemas akan tidak direspon. Oleh karenanya, 

ketidakpastiannya akan menurun jika orang lain terlebih dahulu membuka 

pembicaraan dengannya dan berikut penuturannya: 

“Iya, barupi itu hilang rasa dumba‟ku rasa cemasku kalau sudahma bicara 

sama orang, barupi kutau karakternya bilang oh ternyata yang kupikirkan nda 

begituji. Tapi kalau saya kuajak orang cerita duluan kuliat juga uisanya. Kalau 

seusiaku kadang berpikirka dulu, kalau orang tua kadang sayaji duluan yang 
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temani cerita, karena kadang seusiata begitu kadang cuek bagaimana, beda 

dengan orang tua yang kadang bagusji responnya”
21

 

RR kemudian menjelaskan ketidakpastian yang dialami sering membuatnya 

cemas dan cenderung menarik diri dari kegiatan komunikasi. Dari wawancara yang 

penulis lakukan, RR mengurangi ketidakpastiannya dengan melakukan strategi pasif. 

Strategi pasif informan lakukan ketika ingin berinterakasi denga orang baru seperti 

dosen di kampus. RR pada tahap awal melakukan pengamatan terhadap interaksi 

yang dilakukan oleh dosen kepada teman-temanya dan berikut penuturannya.   

“Biasa kuliat dulu temanku bagaimana caranya, bilang oh ini dosen nda suka 

kalau bigini carata chat begitu, jadi saya pelajari dulu sebelum saya chat, atau 

saya suruh dulu teman saya chat. Nah kalau teman saya bilang pak nda suka 

begini ya saya perbaiki. Biasa juga kalau mauka ketemu sama dosen atau chat 

mintakka dulu pendapat ke temanku, kayak bagaimana cara chat dosen biar 

tidak menyinggung atau kayak minta ditemani begitu kak sama temanku. 

Misalnya juga sebelum presentasi saya Tanya mentong temanku kayak 

pertanyaan apa yang harus saya jawab, supaya pas menjawab saya kek tidak 

takut”
22

 

Untuk memulai interaksi komunikasi interpersonal pada orang yang belum 

dikenal , RR cenderung menunggu orang lain membuka percakapan terlebih dahulu. 

Dirinya merasa takut jika harus memulai percakapan terlebih dahulu karena 

mengkawatirkan akan tanggapan orang lain terhadapnya. Selanjutnya HMM juga 

menjelaskan hal yang sama saat wawancara dilakukan. HMM dalam mengurangi 

ketidakpastian yang ia rasakan menggunakan startegi pasif dengan melakukan 

pengamatan terhadap situasi dan tingkah laku orang-orang yang ada disekitarnya. 

HMM sering mengalami ketidakpastian kognitif dan perilaku ketika berada di 

lingkungan yang baru, ia menceritakan bahwa jarang untuk memulai pembicaraan 
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lebih dulu karena takut akan dinilai yang tidak-tidak oleh orang lain entah dinilai 

sebagia pribadi yang sok kenal sok dekat yang pada akhirnya membuat orang lain 

tidak nyaman dengannya.  Oleh karenanya ia sering meras ragu atas perilaku yang ia 

tunjukkan ke orang lain. HMM pun menjelaskan bahwa pada kasus interaksi tertentu 

ia terkadang mencoba membuka obrolan dengan orang baru ketika ia telah 

mengamati bahwa orang tersebut tepat untuk ia ajak berkomunikasi dan berikut 

penuturannya. 

 

“Iya, kalau pertemuan yang tidak direncanakan pasti saya perhatikan dulu 

orangnya, terus berfikir kira-kira obrolan apa yang bisa dimulai supaya agak 

nyambung. Sebenarnya tergantung orangnya, kan diliat dulu  kalau misalnya 

orangnya agak banyak bicara sama orang lain pasti lebih pede saya rasa untuk 

ajak bicara duluan, tapi kalau misalnya orangnya diam-diam juga sendiri 

tanpa pernah bicara sama orang lain, pasti saya diam-diam juga untuk tunggu 

diajak bicara duluan, karena saya tidak tau bagaimana orangnya.”
23

 

Dalam wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa HMM seringkali 

menarik diri dari kegiatan komunikasi secara langsung dengan orang lain saat 

pertama kali bertemu. Tentunya hal ini disebabkan oleh rasa tidak pasti yang 

menimbulkan rasa ragu dan cemas untuk memulai interaksi dengan orang lain. Dalam 

situasi strategi pasif seperti yang dilakukan informan HMM pun tidak dipungkiri 

bahwa komunikasi non verbal juga terjadi dalam emngurangi ketidakpastian sehingga 

dapat menimbulkan dorongan untuk memulai sebuah interaksi awal dengan orang 

lain. Kemudian pada wawancara yang dilakukan peneliti bersama infroman ZN juga 

menunjukkan hasil yang sama dengan iforman lainnya. Ia menuturkan bahwa ia 

merasa cemas atas rasa tidak pasti yang ia rasakan karena belum mengetahui 

siapapun dan takut diberi penilaian buruk oleh orang lain. ZN seringkali merasa 
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bingung untuk melakukan komunikasi dengan ornag lain sehingga jika berada di 

lingkungan yang baru dirinya seringkali diam dan mengamati orang-orang yang ada 

di sekeliling. Hal ini ZN lakukan untuk mendapatkan sedikit informasi yang dapat 

mendorongnya untuk mengurangi ketidakpastiannya dan berikut penuturannya. 

 

“Iya, biasanya kalau di lingkungan baru saya perhatikan dulu sekeliling, 

bagaiman orang-orangnya, bagaimana sifatnya, cara mereka berkomunikasi 

bagaimana untuk tentukan apakah saya bakal ajak orang lain bicara lebih dulu 

atau tidak”
24

 

Berdasarkan pada penjelasannya, strategi pasif informan ZN lakukan untuk 

mengetahui bagaimana sifat dari orang-orang di sekelilingnya, bagaiamana mereka 

berkomunikasi sehingga ia dapat menentukan langkah selanjutnya apakah 

memutuskan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam kebutuhan afiliasi sosial 

atau tetap diam menairk diri dari kegiatan komunikasi.  

b. Strategi Aktif 

Startegi aktif dalam mengurangi ketidakpastian dilakukan dengan cara aktif 

untuk mencari informasi akan situasi ataupun seseorang melalui pihak ketiga (orang 

terdekat) dan internet. Pada wawancara yang dilakukan, NUS melakukan strategi 

aktif dalam mengurangi ketidakpastian yang dirinya rasakan. Hal ini dilakukannya 

disaat ingin bertemu orang yang dianggap penting seperti dosen di kampus. NUS 

menceritakan bahwa setiap dirinya ingin bertemu dosen selalu merasakan cemas 

akibat ketidakpastian yang dirinya rasakan, oleh karenanya NUS sebelum bertemu 

dosen yang belum dikenalnya selalu bertanya dengan teman-temannya yang 

menurutnya lebih mengenal dosen tersebut. Tak hanya itu, NUS juga menjelaskan 
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jika informasi dari pihak ketiga belum cukup memberikan kejelasan, dirinya juga 

sering aktif mencari informasi melalui internet dan berikut penuturannya: 

“Waktu saya mau bimbingan, jadi sebelum ketemu sama dosen saya bertanya 

sama teman yang jadi mahasiswa bimbingannya juga, bagaimana caranya chat 

ini pak, apa yang harus dibilang, intinya saya tulis dulu di memo sebelum 

saya chat. Biasanya harus berulang kali saya tulis baru merasa puas, jadi bisa 

langsung kukirim ke pak. Pernah juga cari di internet, mungkin karena terlalu 

kurang informasi yang saya dapat, sebenarnya ada yang saya dapat dari orang 

lain tepi saya belum puas, jadi saya cari lagi di internet cara chat dosen untuk 

bimbingan. Selalu saya pikir apakah sudah betul, apkaah katanya sudah 

sopan. Pokoknya kalau menurut saya sudah bagus, saya baru merasa tenang”
25

 

Tak hanya NUS, hal serupa juga dialami oleh DNF pada kondisi yang harus 

membuatnya memulai interaksi kepada seseorang seperti kondisi DNF harus bertemu 

dosen untuk pertama kalinya. Untuk mengurangi ketidakpastian yang ia alami, DNF 

melakukan strategi aktif dengan mencari informasi terkait karakter orang yang akan 

dirinya temui kepada pihak ketiga yang lebih megetahuinya dan berikut 

penuturannya: 

“… biasanya sih cari tau, tapi cari taunya tidak terlalu mendalam sekali, 

cuman satu hari atau dua hari cari tentang dia. Biasanya sih nanti kalau mau  

ketemu, saya cari infonya ke temanku bilang bagaimana ini dosen kah, 

dimana ruangannya seperti itu. Terus kalau sudah mau ketemu berprilaku 

biasaja dulu, setelah ada respon dari orangnya baru tenteukan lagi mau bicara 

bagaimana, itu biar saya tau bagaiaman lagi baiknya bersikap sama dia”
26

 

Mengurangi ketidakpastian dengan strategi aktif memang membutuhkan 

pihak ketiga yang dapat mengakomodasi informasi yang DNF cari. Mulai dari teman, 

kakak tingkat serta keluarga dapat menjadi pihak ketiga dalam memberikan informasi 

tentang seseorang yang ingin ditemui.  
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Di sisi lain, SL dalam mengurangi ketidakpastiannya juga cenderung 

melakukan strategi aktif dengan mencari informasi terkait orang atau dosen yang 

ingin dia temui terlebih dahulu namun tidak secara mendalam. Pada situasi tersebut 

SL mengatakan bahwa bentuk dukungan dari teman-temannya seperti sugesti positif 

yang diberikan turut dapat mengurangi ketidakpastian yang dialaminya. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya sugesti yang disampaikan orang lain atau pihak ketiga 

dapat membuat pikirannya merasa labih tenang dan juga andil memberikan sedikit 

informasi terkait orang yang ingin ditemui SL dan berikut penuturannya : 

“kan waktu pertama kali menghadap sama dosen saya tidak ikut mid atau final 

test, jadi saya mintol ke ketiku untuk temani, cuman lama-lama gara-gara 

dosennya belum dan ketiku sibukki juga, jadi pas dosennya sudah datang saya 

sendirimi masuk. Nah pas awal mau masuk itu saya pikir lagi mau bilang apa, 

nanti dosen saya marahi, bagaimana kalau tiba-tiba saya diusir, jadi bismillah 

saja kak, baca doaja kak baru masuk ketemu. Sebenarnya juga saya tidak 

tanyakan bagaimana kak siapa ini dosen, cuman sering takut, untunya ada 

teman yang suruh tenang, tidak usah dipikir terlalu dan menurutku sugesti dari 

orang lain penting, jadi langsung masuk saja, lagi-lagi baca doa saja”
27

 

SL menjelaskan bahwa ketidakpastian akan situasi sosial seperti melakukan 

presentasi di kampus juga membuatnya cemas. Oleh karenanya dengan melakukan 

strategi aktif secara spiritual seperti berdoa akan lebih membuatnya sedikit tenang. 

Ketidakpastian yang dirasakan oleh SL cenderung lebih tinggi jika bertemu dengan 

orang-orang seusianya. Hampir sama dengan informan lainnya, pada situasi sosial 

tertentu, NI juga mengurangi ketidkpastiannya dengan strategi aktif dengan bertanya 

guna memastikan suatu hal agar menjadi lebih jelas sehingga meminimalisir 

terjadinya sesuatu yang akan membuatnya cemas. Seperti pada situasi dirinya 

berkunjung ke salah satu panti asuhan untuk keperluan wawancara tugas kuliah. NI 
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mengalami ketidakpastian karena tidak percaya diri sehingga mengkhawatirkan 

pertanyaan yang akan dirinya tanyakan kepada pihak panti sudah tepat atau belum 

dan berikut penuturannya : 

“Kalau misal saya mau wawancara  kadang minta tolong ke teman untuk 

bicara duluan, saya tanyakan ke teman tentang pertanyaan yang bagus itu 

bagaimana. Mungkin karena tidak percaya diri, jadinya saya pikir sekali 

bilang apa mau kubilang, kadang kepikiran tidak salahji kalau bicara begini, 

selalu ada kecemasan yang timbul kak”
28

 

RR dalam wawancara yang dilakukan menceritakan bahwa dirinya  sering 

mengalami panic attack akibat kecemasan sosial berlebih, RR kemudian melakukan 

strategi aktif dengan bertanya kepada temannya untuk mengatahui dan 

mengkonfirmasi atas apa yang akan dirinya lakukan dapat diterima oleh dosen guna 

menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi. Hal ini pun sering informan lakukan 

ketika melakukan presentasi di kelas dan berikut penuturannya: 

“Biasa kalau mau ketemu sama dosen yang belum saya kenal atau chat saya 

minta pendapat dulu ke teman, kayak bagaimana cara chat dosen biar tidak 

menyinggung atau kayak minta ditemani begitu kak sama teman. Misalnya 

juga sebelum presentasi saya tanyakan ke temanku kayak pertanyaan apa yang 

harus saya jawab, supaya pas menjawab saya kek tidak takut”
29

 

Selanjutnya pada informan HMM juga melakukan hal yang sama ketika ingin 

berinteraksi dengan orang yang belum ia kenal. HMM menjelaskan bahwa kecemasan 

yang ia rasakan juga akibat dari rasa tidak pasti yang dia alami. Oleh karenanya, 

sebelum bertemu seseorang ia sering melakukan strategi aktif untuk mencari 

informasi terkait orang yang ingin ia temui. Informan HMM juga dalam keterangan 

yang diberikan lebih aktif mencari informasi di internet, entah itu di social media, 
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ataupun berita-berita terkait orang tersebut. Namun hal tentunya juga menjadi kendala 

bagi HMM jika tidak mendapakan informasi yang I butuhkan di internet, oleh 

karenanya ia juga aktif menanyakan ke teman atau pihak ketiga yang kira-kira 

mengetahui orang tesebut dan berikut penuturannya. 

“Biasanya saya lebih banyak stalking cari di internet, entah itu facebooknya, 

instagramnya, begitulah lebih banyak di internet. Kadang-kadang juga 

saya  tanyakan sama orang lain. Tapi kalau informasi banyak di internet yang 

saya temukan ya cukup di internet, tapi kan ada juga orang yang tidak posting 

apa-apa di medsosnya, jadi ya kadang saya tanyakan juga ke orang lain”
30

 

Dengan startegi aktif yang dilakukan oleh HMM menunjukkan bahwa tingkat 

ketidakpastian yang ia alami dapat menurun. Namun HMM juga menjelaskan bahwa 

jika ingin berbicara dengan orang baru misalnya dalam sebua komunitas baru ia lebih 

aktif mencari tahu kesukaan setiap orang entah itu klub bola atau hobi sehingga ia 

dapat lebih mudah mencari topik pembicaraan yang pada akhirnya membuat rasa 

tidak pasti yang ia rasakan dapat menurun dan tidak terlalu merasa cemas akan situasi 

sosial tersbeut. Lanjut pada wawancara yang dilakukan bersama informan ZN juga 

dalam meengurangi ketidakpastiannya melakukan startegi aktif. Startegi aktif 

dilakukan ZN ketika ia harus bertemu seseorang yang belum ia kenal sebelumnya 

seperti dosen atau sebuah kelompok sosial tertentu. Pada wawancara yang dialkukan 

ZN menjelaskan bahwa ia secara aktif menanyakan infromasi dosen dan organisasi 

yang belum ia ketahui ke teman-temannya untuk mengurangi ketidakpastian perilaku 

yang ia alami dan  berikut penuturannya. 

“Iya, kayak bagaimana sifatnya atau pembawaanya. Misalnya pas saya mau 

bimbingan, kan dosennya belum saya kenal, jadi saya tanyakan dulu ke teman 

tentang bagaimana ini dosen, bagaimana sifatnya, apa-apa yang perlu 

diperhatikan saat bimbingan sama dia. Tapi kadang juga cari informasinya 
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mungkin tidak sedetail sampai mendalam, mungkin mislanya masuk 

oraganisasi, cukup cari tau latar belakangnya, orang-orang yang gabung di 

dalamnya bagaimana, garis-garis besarnya lah kira-kira”
31

 

Informan ZN pada penjelasannya menunjukkan bahwa ia dalam melakukan 

strategi aktif juga tidak terlalu mencari informasi secara mendalam, cukup 

mengetahui latar belakang dan bagaiaman situasi pada organisasi tersebut. Hal ini 

mungkin dilakukan dikarenakan informasi yang tertera di internet atau pada orang-

orng dapat berbeda jika kiat yang merasakan secara langsung bagaimana situasi sosial 

dan lingkungan yang ada di dalam organisasi tersebut. Dngan demikin berdasarkan 

wawancara yang dilakukan kepada ketujuh informan membuktikan bahwa stratgei 

aktif dalam teori uncertanti reduction oleh Berger dan Chalabrese dapat membantu 

mengurangi ketidakpastian dan meminimalisir kecemasan sosial yang informan 

alami. 

c. Strategi Interaktif 

Strategi interaktif dilakukan dalam mengurnagi ketidakpstian dengan 

melakukan interaksi langsung kepada orang lain dengan lebih terbuka hingga 

mendukung proses terjadinya self-disclosure antara keduabelahpihak. Pada 

wawancara yang dilakukan kepada informan hanya ada beberapa yang melakukan 

strategi ini. Pada NUS startegi interaktif cenderung tidak dilakukan olehnya 

dikarenakan dirinya tidak suka jika terlibat dalam komunikasi yang cenderung tiba-

tiba tanpa adanya maksud dan arah tujuan interaksi yang dilakukan karena akan 

membuatnya merasa cemas, gelisah dan tidak nyaman pada lingkungannya. NUS 

menjelaskan bahwa ketidakpastiannya akan dirinya kurangi jika berada pada situasi 

yang memberikan dorongan untuk melakukan interaksi dengan seseorang dan akan 
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lebih tenang jika dirinya menghindari komunikasi dengan seseorang yang tidak ada 

keperluan dengannya. 

Cukup berbeda dengan NUS, DNF seringkali menggunakan strategi interaktif 

dalam mengurangi ketidakpastian yang dia rasakan. Tekanan emosional dan psikis 

yang membuatnya harus terlihat ramah dan baik didepan orang lain membuatnya 

terdorong untuk seringkali memulai percakapan dengan orang baru yang ada di 

sekitarnya. Dalam interaksi awal, DNF cenderung melakukan basa-basi terlebih 

dahulu dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk menuju ke tahap 

pengungkapan diri (self-disclosure) bila komunikasi yang terjalin saling 

menguntungkan serta membuat kedua belah pihak merasa nyaman dan berikut 

penuturannya: 

“kalau misalnya saya sendiri, pasti awalnya saya menunggu, tapi disis lain 

saya terus pikirkan kalau saya tidak boleh begini terus, jadinya saya bakalan 

cari cara agar pembicaraan saya dengan orang lain bisa masuk begitu, dimana 

saya bisa nimbrung, dan sircle mana yang bisa terima saya. Saya selalu 

pikirkan pendapat orang lain tentang saya, jadi saya selalu usahakan untuk 

bergaul sama orang baru karena tidak mau dipikir aneh-aneh begitu. Mungkin 

awalnya saya beri pertanyaan-pertanyaan dasar keyaka dia orang mana dll. 

Sampai pertanyaan-pertanyaan dasar yang bisa buat obrolan itu akhirnya 

nyambung, klop dimana ini komunikasinya, dana kalau komunikasinya sudah 

nyambung begitu kecemasan saya bakal turun juga”
32

 

Selanjutnya SL dalam mengurangi ketidakpastian yang dirasakan lebih 

dominan menggunakan strategi interaktif dari pada strategi pasif maupun aktif. Hal 

ini SL jelaskan karena tidak ingin terjebak dalam kondisi yang membuatnya terus-

terusan merasa cemas dan tertekan akan situasi sosial. Oleh karenanya SL cenderung 

memaksa dirinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan membantu dirinya 
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banyak berinteraksi dengan seseorang. Hal ini kemudian didukung dengan jurusan 

yang ditempuhnya fokus pada kegiatan sosial di masyarakat yang harus membuatnya 

banyak berinteraksi dengan orang lain dan berikut penuturannya: 

“sebenarnya pas awal kuliah itu betul-betul saya stopkan untuk berinteraksi 

dengan orang baru, tapi karena jurusan saya juga ke sosial tepatnya 

kesejahteraan sosial dimana saya harus juga berinteraksi dengan orag lain. 

Jadi sekarang mulai bagus saya rasakan, mulai bisa berinteraksi, mulai bisa 

bicara deoan orang-orang. Sekarang juga kak saya hindari tempat sepi, 

walaupun rada  takut, gemetaran, saya pikir sampai kapana harus begitu. Jadi 

sekarang kalau ada yang saya lihat kegiatan jurusan saya usahakan tidak pergi 

sendiri, pasti saya ajak teman, kalau mau  baca buku ke perpus juag pastia 

saya ajak teman”
33

 

SL menceritakan bahwa dalam mengurangi ketidakpastian dirinya cenderung 

langsung melakukan interaksi dengan berdoa terlebih dahulu dengan harapan semua 

akan terjadi baik-baik saja. Menurut SL dengan berdoa sebelum bertemu seseorang 

seperti dosen yang belum dirinya kenal bisa membuatnya lebih tenang walaupun 

dirinya terus-terusan memikirkan apa yang akan harus ia katakan, dan berpikiran 

sesuatu buruk akan terjadi. Informan NI, RR, HMM dan juga ZN tidak melakukan 

strategi aktif dikarenakan takut untuk dinilai terlalu sok akrab, menggebu-gebu dalam 

percakapan yang akhirnya akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Untuk itu 

NI, RR, HMM dan juga ZN akan melakukan komunikasi jika berada pada situasi  

yang mendesak atau penting. NI menjelaskan bahwa ia cenderung berkomunikasi 

dengan orang-orang yang sudah akrab dengannya dan cuek terhadap orang lain. 

Kemudia RR merasa bahwa jika terlalu banyak berinteraksi tanpa adanya tujuan yang 

pentig akan membuatnya merasa risih dan tidak nyaman pada percakapan tersebut. 

HMM dan ZN juga beralasan bahwa mereka masih cemas dan takut jika harus 
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memulai pembicaraan lebih dulu di lingkungan baru, hal ini dikarenakan mereka 

belum cukup iformasi akan orang-orang yang ada di lingkungan tersebut dan takut 

untuk dianggap berprilaku yang tidak wajar yag akhirnya memilih mengamati 

terlebih dahulu dan tidak melakukan stratgei interktif secara langsung. 

 

2. Pengurangan Ketidakpastian-Kecemasan dalam Psikologi Klinis dan 

Islam 

Ketidakpastian menjadi sebuah hambatan komunikasi seseorang dalam 

kehidupannya, hal ini dikarenakan dapat memicu kecemasan akibat stress secara 

kognitif yang terasa mengganggu dalam diri manusia sehingga menimbulkan efek 

psikosomatik. Untuk memahami lebih jauh terkait pengurangan ketidakpastian 

mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial, peneliti kemudian melakukan wawancara 

kepada psikolog klinis untuk menjelaskan pengurangan ketidakpastian dalam sudut 

pandang psikologi klinis. Pada wawancara yag dilakukan oleh peneliti dengan 

informan ahli menunjukkan bahwa dalam menangani orang dengan gejala kecemasan 

sosial dilakukan dengan tiga treatment yakni pada kognitif, perilaku serta perasaan 

mereka dan berikut penuturannya: 

“Soalnya ini sanat amat berdinamika, sangat berbeda-beda. Cuman kalau titik-

titik treatmentnya sendiri ada beberapa macam, ada treatment untuk kognitif, 

ada treatment unutk perilaku sama treatment untuk perasaannya dia secara 

umum. Kalau treatmentnya kognitif berarti pendekatannya ya pendekatan 

CBT entah itu exposure kah, entah itu CBT untuk mengubah pikirannya 

gimana agar tidak selalu menghindar gitu ya. Jadi kalau misalnya gak pasti, 

dia tetep masi bisa, ketidakpastian kan fifty-fifty, tapi dia kan fokusnya ke 

50%  yang pesimis ya, karena biar mereka bisa liat kalau ada 50% optimisnya 

gitu. Terus yang kedua itu ada treatmen behavior atau perilaku. Contohnya 

mungkin desensitisasi, misalnya ditemenin untuk coba ngobrol dulu sama 

orang, telfonan, terus liat hasilnya gimana. Jadi kita juga bisa liat yang mana 

yang pasti yang mana yang engga.Terus ada lagi treatment untuk perasaannya 
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yang misalnya mindfulness apa yang yang ada sekarang. Kan itu ketika dia 

cemas kan berarti dia berfokus pada apa yang ada di masa depan gitu ya, 

seharusnya dibiarkan fokus ke yang sekarang sebenarnya gitu. Bukan apa 

yang ia hadapai, tapi yang sedang ia jalani”
 34

 

Dari penjelasan informan ahli di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan 

treatment pada kasus kecemasan sosial ataupun fobia dalam dunia psikolog klinis 

terbagi atas tiga treatment inti seperti treatment kognitif, treatment perilaku atau 

behavioral dan treatment perasaan. Dalam melakukan treatment pada orang dengan 

kecemasan sosial sendiri menggunakan pendekatan yang berbeda-beda tergantung 

dari gejala yang ditunjukkan oleh orang dengan gejala kecemasan sosial. Peneliti 

memandang bahwa pada kasus ketidakpastian yang dialami oleh mahasiswa dengan 

gejala kecemasan sosial cenderung mengalmi ketidakpastian kognitif atas pikiran 

negatif dan pemikiran yang berlebihan mereka terhadap lingkungannya yang belum 

tentu sesuai dengan apa yang akan terjadi pada mereka. Seperti pada penjelasn 

informan inti bahwa dalam mengurangi ketidakpastian mereka cenderung melakukan 

strategi pasif dan aktif. Ha ini mereka lakukan demi mendapatkan informasi awal 

terkait apa yang sedang mereka hadapi dan yang akan mereka hadapi. Dengan strategi 

pasif dan aktif dapat membuat ketidakpastian kognitif mahasiswa dengan gejalan 

kecemasan sosial menurun yang ditandai dengan menurunya rasa psimis dan 

meningkatnya rasa optimis terhadap apa yang mereka pikirkan.   Hal ini pun sejalan 

dengan apa yang dijelaskan oleh informan ahli bahwa usaha untuk mencari tahu dan 

mendekati  situasi hal yang ditakuti oleh mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial 

dalam hal ini startegi pasif dan aktif pada teori pengurangan ketidakpastian dapat 
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dilakukan dengan pendekatan CBT eksposure ataupun proses desensitisasi seperti 

penuturan informan ahli sebagai berikut. 

“Iya, basicly pasti iya. Itu namanya proses eksposure atau desensitisasi 

namanya yang  tadi dijelaskan. Dia kan masuk disitu, dia harus berusaha 

mulai untuk mulai mencari tahu atau mendekatkan diri dia sama sesuatu yang 

dia takuti, kan gitu ya”
35

 

Penjelasan informan ahli dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa proses eksposure atau desensitisasi sejalan dengan strategi pasif 

dan aktif yang dilakukan oleh mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial dalam 

mengurangi ketidakpastian yang dialami. Informan ahli pun menjelaskan bahwa 

strategi interaktif yang dijelaskan oleh Berger dan Calabrese dalam uncertainty 

reduction theory pada dasarnya kurang sesuai jika dilakukan langsung oleh 

mahasiswa denga gejala kecemasan sosial dalam mengurangi ketidakpastian 

dikarenakan pada startegi ini dilakukan dengan paksaan untuk berinteraksi dengan 

kondisi yang tidak membuat mereka nyaman yang justru akan membuat mereka lebih 

merasakan kecemasan yang tinggi dan berikut penuturannya:  

“Kalau kecemasan sosial kalau kau mau pake metode interaktif namanya dia 

harus ngomong ke orang atau konfirmasi, “apakah itu masuk akal ? Kan 

engga” karena kamu memaksa seseorang yang takut, kek aku takut sama ular, 

tapi kamu surung langsung cek di ular itu. Kan ada metodenya, ada prosesnya, 

pelan-pelan gitu sebenarnya sampai dia bisa berinteraksi, karena masalahnya 

sama sosial jadi butuh proses gitu. Jadi yang kamu bilang emang di ajarkan. 

Kalau memang teori uncertaintynya gitu, kalau di lapangan lebih mengajarkan 

gimana untuk mengolah pikiran sampai bisa memunculkan perilaku 

tertentu”
36

 

Dalam penjelasan informan ahli menunjukkan bahwa proses pengurangan 

ketidakpastian pada mahasiswa dengan gejala kecemasn sosial sebaiknya tidak 

                                                 
35

Muhammad  Syibbli, Wawancara, 2021. 
36

Muhammad Syibbli, Wawancara, 2021 
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memaksakan interaksi secara langsung. Peneliti pun memandang bahwa jika hal ini 

dilakukan dengan paksaan akan mebuat tekanan berlebih dan membuat stress secara 

kognitif dan pada akhirnya efek psikosomatik mahasiswa dengan gejala kecemasan 

dapat menggangu aktifitas mereka. Oleh karenanya informan ahli juga menuturkan 

bahwa dalam mengurangi ketidakpastian pada mahasiswa dengan gejala kecemasna 

sosial baiknya dimulai pada tahap kognitif terlebih dahulu yang kemudian di struktur 

ke perilaku mereka. Proses kognitif ini diharapkan dapat merubah pikiran mereka 

untuk tidak selalu melakukan penghindaran dikarenakan adanya prasangka buruk 

yang akan menimpa mereka seperti pengalaman pada masalalu yang pernah mereka 

alami. Informan ahli juga menuturkan bahwa dengan mindfullnes pada treatment 

perasaan diharapkan dapat membuat mereka lebih fokus pada apa yang sedang 

mereka jalani. Dalam pandangan islam, segala bentuk kecemasan ditandai dengan 

adanya kegelisahan hati dan tidak tenang akan kekhawatiran terhadap apa yang 

sedang dijalani dan akan dihadapi. Seperti yang dinungkapkan oleh informan III 

dalam proses mengurangi ketidakastiannya, ia sering berdoa dan mengingat kepada 

Allah SWT untuk meminta pertolongan agar apa yang akan dirinya hadapi dapat 

berjalan lancar dan tidak terjadi hal tidak ia inginkan. Umat muslim jika mengalami 

kegelisahan hati, kecemasan dan apapun yang tengah ditakuti haruslah senantiasa 

mengingat kepada Allah SWT sebagai pemberi penolong yang akan membuat 

perasaan menjadi tenag dan tentram. Hal ini dijelaskan QS. Ar-Rad/13:28 sebagai 

berikut. 

 

َِ
ََِِۗالََََتزِِوْشَِاّللهٰ

َتِزِوْشَِاّللهٰ ُْ َلٍُىُْتهُُ  ٓ ى ِ َّ ٕىُْاَوَتطَْ َِ َاٰ َٓ َْ زِ
ٌْمٍُىُْبَََُِۗاٌَّ َا  ٓ ى ِ َّ تطَْ  
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Terjemahannya: 

“Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi 

tenteram”
37

 

 Dalam QS. Ar-Rad/13:28 diatas pada kalimat “Yaitu orang-orang yang 

beriman dan hati mereka tenteram dengan mengigat Allah” memilki makna bahwa 

hati akan menjadi baik, bersandar kepada Allah, dan menjadi tenang ketika ingat 

keapada-Nya dan rela (ridha) Allah sebagai pelindung dan penolong. Oleh sebab itu 

dalam Al-Qur‟an/13:28 pada kalimat “Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 

menjadi tenteram”.
38

 Hal ini menjelaskan bahwa ketentraman merupakan hal yang 

sepantasnya kita peroleh dengan mengingat Allah SWT. Dengan adanya penjelasan 

ayat tersebut tentunya dapat menjadikan pedoman bagi mahasiswa dengan gejala 

kecemasan sosial dalam mengurangi ketidakpastian yang mereka alami. Mereka 

dalam melakukan stratgei aktif, pasif maupun interaktif harus tetap menyisipkan nilai 

agama dengan senantiasa mengingat Allah SWT agar mendapatkan ketentraman hati 

sehingga dalam usaha mereka menurunkan kecemsan yang mereka alami akbita 

ketidakpastian yan tinggi mendapatkan pertolongan dari Allah SWT.

                                                 
37

Quran Kemenag.go.id. Qur‟an Kemenag. Diakses melalui (quran.kemenag.go.id/sura/13) 

Pada 15 Agustus 2021 
38

M. Abdul Goffar & Abu Ihsan al-Atsari. Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 4). Bogor: Pustaka Imam 

asy-Syafi‟i. 2004 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Gejala kecemasan sosial yang dialami oleh ketujuh informan menunjukkan 

bahwa mereka mengalami ketidakpastian. Adapun penyebab ketidakapstian 

mahasiswa dengan gejala kecemasan sosial yang ditemukan oleh peneliti ialah 

disebabkan oleh pemikiran negatif atau prasangka buruk terhadap orang lain 

dan kecendrungan kurangnyan informasi yang mereka miliki terhadap situasi 

dan kondisi orang-orang yang mereka temui dan akan hadapi. 

2. Metode pengurangan ketidakpastian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan 

gejala kecemasan sosial dalam mengurangi ketidakpastian yang mereka alami 

cenderung pada strategi pasif dan aktif. Mahasiswa dengan gejala kecemasan 

sosial akan lebih merasa nyaman jika sebelum melakukan interaksi dengan 

seseorang mengetahui beberapa informasi berdasarkan hasil pengamatan 

mereka dan secara aktif bertanya kepada pihak ketiga (teman dekat) dalam 

memberikan informasi terkait situasi maupun orang lain. Dalam ilmu 

psikologi klinis dua strategi ini masuk kedalam metode desensitisasi.  

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pada wawancara dan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

terdapat beberapa saran yang ingin peneliti rekomendasikan yakni: 

1. Teman-teman mahasiswa yang mengalami gejala kecemasan sosial 

diharapkan dapat mengurangi ketidakpastiannya dengan melakukan 
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pengamatan terlebih dahulu pada lingkungan sosial yang tengah dihadapi. Jika 

teman-teman merasa bahwa pikiran-pikiran yang membuat ketidakpastian 

teman-teman mahasiswa meningkat hingga tak terkontrol ada baiknya teman-

teman memperoleh bantuan dari tenaga professional seperti psikolog ataupun 

psikiater. 

2. Peneliti harap khususnya bagi dosen sebagai front liner terhadap mahasiswa 

tidak memandang sepele pada segala bentuk gangguan kesehatan mental yang 

di alami oleh mahasiswa terutama pada kasus kecemasan sosial sehingga tidak 

membedakan penilaian berdasarkan keaktifan mahasiswa di kelas. Hal ini bisa 

saja mahasiswa yang tidak aktif berkomunikasi mengalami kecemasan sosial. 

Maka dari itu, perlu pengamatan dan observasi lebih yang dilakukan oleh 

dosen terhadap mahasiswa sehingga bisa membuat kelas terasa nyaman bagi 

semua pihak. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Informan 

3. Nama  : 

4. Umur  : 

5. Jabatan  : 

 

B. Daftar Pertanyaan untuk Informan 

1. Apakah anda sering mengalami ketidakpastian ? Di situasi seperti apa anda 

mengalami ketidakpastian tersebut ? 

2. Bagaimana anda bisa mengalami ketidakpastian ? Apa yang meyebabkan ada 

merasakan ketidakpastian ? 

3. Apa yang anda lakukan jika berada dalam situasi sosial yang baru ? Bagaimana 

anda memulai interaksi dengan orang lain ? 

4. Bagaimana anda mengurangi ketidakpastian yang anda rasakan ? Apakah anda 

memikirkan pilihan komunikasi yang akan anda gunakan dalam interaksi sosial 

anda ? 

5. Apakah anda melakukan pencarian informasi jika akan bertemu dengan 

seseorang yang belum anda kenal ? Bagaimana proses pencarian informasi yang 

anda lakukan ? 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

Aswar Anwar lahir dari latar belakang keluarga yang sederhana 

di Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone pada 

tanggal 14 Mei 2000, dari Rahim seorang Ibu bernama Hasnawati 

dan Ayah bernama Anwar. Penulis merupakan anak bungsu dari 

dua bersaudara. Penulis memulai pendidikan di SD Inpres 3/77 

Lanca kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2  Tellu Siatiinge, dan 

selanjutnya di SMA Negeri 1 Tellus Siattinge atau sekarang SMA Negeri 14 Bone 

pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan studi di Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar program strata satu (S1) di jurusan Ilmu 

Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

Penulis sangat bersyukur karena telah melewati berbagai pengalaman baik dan buruk, 

dalam keadaan susah maupun senang mampu dilewati sehingga bisa menjadi 

pelajaran yang berguna dalam meniti hidup selanjutnya. Semoga yang telah dilakukan 

oleh peneliti semata-mata untuk mendapat ridha Allah swt. 


