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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

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) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 syin sy esdan ye ش

 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 ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

ه
  ـ

Ha h ha 
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 hamza ’ apostrof ء

 Ya y ye ى

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: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A ا َ

َِِ  kasrah I I اِ

 d}ammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya Ai a dan i ـىَ  

 fath}ah dan wau Iu i dan u ـوَ  

Contoh: 

 kaifa : كَـي ـفَ 

لَ   haula : هَـو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى... َا... َ  fath}ah dan alif 
atau ya 

A a dan garis di atas 

ـىِ    Kasrah dan ya I i dan garis di atas 

 d}ammah dan wau U u dan garis di atas ــُـو 

Contoh: 

 ma>ta : ماتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : ق ي لَ 

تُ   yamu>tu : يَمو 

4. Ta marbu>t}ah 

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

atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, trans-literasinya 

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: 

فَال   ضَةاُلأط   raud}ah al-at}fa>l : رَو 

لَةُ  ي نَةاُلَ فاض   al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَ مَد 

مَةُ  ك   al-h}ikmah :  الَح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
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sebuah tanda tasydi>d (  ِ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَب ناَ 

ي نا   <najjai>na : نَجَّ

 al-h}aqq : الَحَق  

 al-h}ajj : الَحَج  

 nu“ima : نُع مَ 

 aduwwun‘ : عَدوُ  

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

kasrah (  ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل ى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengi-kutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contohnya: 

سُ  م   ِ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  : الَش 

لزَلةُ   al-zalzalah (az-zalzalah)  : الَزَّ
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 al-falsafah  : الَفلَ سفَةُ 

 al-bila>du  : الَبلادَُ

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: 

نَ   ta’muru>na : تأمُرُو 

ءُ   ’al-nau : الَن و 

ء    syai’un : شَي 

تُ  ر   umirtu : أمُ 

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 pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 
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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), ditransli-terasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ينُالل      billa>hب ا الل  di>nulla>hد 

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

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

ف ي رَحمَة الل  هُ  م  hum fi> rah}matilla>h 

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  
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SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n  

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:  

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)  

 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid  

(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 

B. Daftar Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cf. = Bandingkan dengan 

s.M = Sebelum Masehi 

t.d. = Tanpa data 

t.p.  = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

w.  =  Wafat tahun 
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ABSTRAK 

Nama  : Dimas Ananda 

Nim  : 50700117071 

Judul : Pola Komunikasi Pembina Pramuka di SMA Negeri 1 

Bulukumba Dalam Penerapan Kepramukaan Selama Covid-19 

(Studi Uncertainty Reduction Theory). 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan metode pendekatan 

dan pola komunikasi yang dilakukan pembina pramuka terhadap anggota pramuka 

guna mengetahui proses sebuah hubungan yang terbangun menjadi lebih hangat 

melalui komunikasi interpersonal dalam perspektif pengurangan ketidakpastian 

(uncertainty reduction) di SMA Negeri 1 Bulukumba. 

 Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan penelitian studi pengurangan ketidakpastian pada komunikasi 

interpersonal. Adapun sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua jenis sumber 

data, data primer diperoleh dari informan yakni Pembina pramuka, pelatih, serta 

anggota pramuka yang sedang melaksanakan kurikulum dalam suasana pandemi. 

Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan tiga 

tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan pola komunikasi pembina dalam 

kondisi tatap muka terbatas cenderung bersifat tentatif tergantung situasi dan kondisi 

yang memungkinkan. Alur pola komunikasi primer menjadi yang utama diterapkan 

dalam melakukan interaksi dan pola sekunder berupaya diminimalisir meski dalam 

situasi pandemi. Metode pengurangan ketidakpastian cenderung pada strategi pasif 

dan interaktif. Keterbatasan akibat pandemi membuat komunikasi interpersonal 

membutuhkan waktu untuk tereduksi dari kedua pihak dan informasi yang dimiliki 

bersifat samar-samar mengakibatkan ketidakpastian kognitif dan behavioral yang 

tinggi.  

 Implikasi penelitian ini, mendorong agar pemerintah khususnya kepala 

sekolah sebagai penanggung jawab memerhatikan pengimplementasian sistem tiga 

model kepramukaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Juga perlunya pelatihan 

atau sosialisasi terhadap tenaga pengajar untuk dibekali dasar-dasar kepramukaan 

dalam rangka penerapan model aktualisasi ke seluruh tenaga pengajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan penentu dalam menjalin relasi dengan orang lain, 

sebab tanpa adanya komunikasi maka makin besar gap yang dimunculkan atau dapat 

dikatakan bahwa keterbukaan seseorang serta pengurangan ketidakpastiannya 

(uncertainty reduction) dalam bentuk asumsi-asumsi liar hanya akan bermunculan 

jika tidak menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi dapat dikatakan efektif jika 

pesan yang disampaikan dapat dipahami maksudnya oleh sang komunikan,  model 

yang paling umum adalah teori dari Harold Lasswell yakni who, says what, in which 

chanel, to whom, with what effect. 

Lalu hal penting lainnya dalam penentu komunikasi efektif adalah bagaimana 

pola komunikasi yang terjadi, ini bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah 

organisasi, perusahaan, atau birokrasi agar mengurangi terjadinya miss komunikasi 

dalam mencapai target yang telah dibuat. Dengan pola komunikasi yang baik maka 

efektifitas komunikasi dalam berorganisasi akan dapat tercapai dengan memuaskan. 

Untuk di SMA Negeri 1 Bulukumba sendiri, peneliti mengambil fenomena 

permasalahan dalam efektifitas pola komunikasi yang terjadi dalam penerapan salah 

satu ekstrakurikuler wajib yakni kepramukaan. Ditambah dengan kondisi belajar dari 

rumah (BDR) yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga gap antara Pembina dan 

siswa tersendat. Berdasarkan data awal yang peneliti kumpulkan, peneliti menemukan 

bahwa masih banyaknya siswa yang kurang mengetahui bahwa pramuka merupakan 

ekstrakurikuler wajib. Padahal, ini sudah tercantum di dalam Permendiknas Nomor 
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39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan pada Bab 1 Pasal 1, dalam bulirnya 

dijelaskan tujuan dari Pendidikan kepramukaan adalah untuk mengembangkan 

potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreatifitas, 

memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai 

lingkungan Pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif serta 

bertentangan dengan tujuan Pendidikan, mengaktualisasikan potensi siswa dalam 

pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat, menyiapkan siswa agar menjadi 

warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati masyarakat 

madani (civil society).1 Legalitas ini secara konstitusional diperkuat lagi dengan Pasal 

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pedoman ini khusus mengenai Pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler wajib pada Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah, dalam 

bulirnya berbunyi 

“…berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, demokratis serta bertanggung jawab.”2 

Pengenalan mengenai kepramukaan sebenarnya telah dilakukan pada saat 

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) via daring akan tetapi berdasarkan 

hasil observasi awal peneliti, masih sangat banyak yang belum mengetahui terkait hal 

tersebut, selain karena kondisi jaringan juga keterbatasan waktu dalam 

mensosialisasikan hal tersebut. Akibatnya, banyak siswa menganggap bahwa 

ekstrakurikuler pramuka hanya sekadar ekstrakurikuler tambahan biasa sehingga 

 

1 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008. 

2 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional,” 2003. 
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tujuan pemerintah di atas kurang dipahami oleh siswa bahkan sejak awal masuknya 

ke dalam bangku persekolahan. Padahal dalam model pelaksanaan sistem Blok dalam 

kepramukaan diberikan porsi waktu pelaksanaan selama 36 jam namun karena masih 

dalam suasana pembatasan kegiatan sekolah sehingga keterbatasan waktu yang 

diberikan selama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kurang memberikan 

dampak pemahaman kepada siswa baru. 

on Engineering Education, Season T4TK, Purdue University, Department 

Engineering Education, West Lafayette dikemukakan kriteria sebuah kegiatan dapat 

dikatakan sebagai ekstrakurikuler jika memenuhi; tidak merupakan persyaratan untuk 

kelulusan, partisipasi sukarela, terstruktur, serta membutuhkan usaha yang harus 

menimbulkan beberapa ukuran tantangan untuk individu yang terlibat dalam kegiatan 

ini. 

Kemudian, jika ditarik ke dalam penerapan ekstrakurikuler kepramukaan 

sebagai kegiatan wajib terdapat kontradiksi. Wajib berarti harus dilakukan; tidak 

boleh tidak dilaksanakan.3 Sedangkan salah satu kriteria yang disebutkan sebelumnya 

mengatakan, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan tidak merupakan 

persyaratan kelulusan serta partisipasi secara sukarela. Sedangkan di dalam laporan 

hasil pembelajaran siswa tercantum nilai kepramukaan sebagai persyaratan naik 

kelas. Peneliti kemudian merasa bahwa kepramukaan belum mencapai target efektif 

yang ingin dicapai pemerintah melalui program ini, ditambah dengan kurangnya 

peran Pembina pramuka dalam melakukan pembinaan kepada siswa terlebih di dalam 

masa pandemi covid-19 untuk memiliki watak, kepribadian, dan berbudi pekerti 

luhur, berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI menjadi warga negara yang 

 

3 “Wajib”, Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/wajib (26 Juli 2021). 

https://kbbi.web.id/wajib
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baik dan berguna menambah besar kemungkinan hal itu terjadi. 

Selama covid-19, kegiatan ekstrakurikuler sempat mengalami kemunduran 

dalam hal keaktifan organisasi itu sendiri, untungnya, pada saat peneliti melakukan 

wawancara awal pra penelitian di SMA Negeri 1 Bulukumba, kegiatan kepramukaan 

mulai berangsur aktif melakukan latihan rutin setiap dua kali dalam seminggu yaitu 

selasa dan jum’at dengan intensitas waktu dan jumlah anggota pramuka yang 

terbatas. Sayangnya, akibat masih di berlakukannya pembatasan belajar dari rumah, 

mengakibatkan pengurangan ketidakpastian (uncertainty reduction) antara pembina 

dan anggota pramuka sulit mendapatkan kemajuan dalam menjalin relasi dan 

keakraban, sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan observasi langsung 

dalam metode pengurangan ketidakpastian yang dijalankan pembina. 

Pandawa Scout secara administratif memiliki total dua pembina yang dibagi 

menjadi putra dan putri, tapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala dimana pembina 

putri kurang aktif dalam memberikan kontribusi pembinaan kepada anggota pramuka 

terhitung sejak lima tahun terakhir, sehingga untuk urusan itu Pembina putra dibantu 

oleh seorang pelatih sekaligus purna Pandawa Scout tahun 2006 dalam menjalankan 

kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di SMA Negeri 1 Bulukumba. Sedangkan 

siswa yang tergabung menjadi anggota pramuka model regular sebanyak 53 orang, 

yang terdiri dari 21 anggota putera dan 32 anggota puteri. Terdiri dari 19 orang 

anggota pramuka kelas X (8 putera dan 11 puteri), kelas XI 13 orang (5 putera dan 8 

puteri) serta kelas XII berjumlah 21 orang (8 putera dan 13 puteri). 

Peneliti memilih SMA Negeri 1 Bulukumba sebagai sampel dalam melakukan 

penelitian mengenai hal ini, setelah sebelumnya melakukan perbandingan dan melihat 

pencapaian yang telah diraih oleh sekolah tersebut di banding sekolah-sekolah 
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lainnya yang ada di Bulukumba. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pola 

komunikasi yang terjadi di sekolah tersebut dalam penerapan kepramukaan serta apa 

yang membedakannya dalam mengurangi ketidakpastian (uncertainty reduction) di 

masa covid-19 agar mengetahui watak dan karakter anak didik sehingga kedepannya 

program ini dapat berjalan lebih baik lagi juga merata ke sekolah-sekolah lainnya 

agar cita-cita bangsa mempersiapkan diri dalam arus demografi nantinya dapat 

bersaing. 

Oleh karenanya, berdasarkan hasil observasi, peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang makna realitas terkait dengan pola komunikasi yang dilakukan 

dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan menggunakan pendekatan 

pengurangan ketidakpastian agar dapat meminimalisir miss persepsi dan 

kecanggungan dan menjalin keakraban antara anak didik dengan Pembina pramuka di 

situasi pandemi covid-19. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Tujuan penelitian ini yakni untuk mempertegas atau memberikan batasan pada 

lingkup pembahasan masalah yang sedang di telaah pada penelitian, sehingga 

terfokus atau sesuai dengan apa yang diteliti dan tidak menyimpang dari tujuan yang 

diinginkan. Dari urairan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas maka 

peneliti membuatkan fokus arah penelitian dengan tujuan agar sesuai dengan rencana 

awal penelitian serta menjelaskan batasan dan cakupan penelitian. Fokus penelitian 
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ini adalah pola komunikasi antara pembina dan anggota pramuka dengan metode 

pengurangan ketidakpastian di SMA Negeri 1 Bulukumba yang menjalankan 

ekstrakurikuler wajib kepramukaan berbasis Kurikulum 2013 (K13).  

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi focus merupakan bagaimana tambah judul dari penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun fokus yang peneliti coba jabarkan sebagai berikut : 

a. Pola Komunikasi Antarpribadi 

Pola komunikasi menunjukkan bagaimana gambaran atau cara kerja 

komunikasi. Dalam komunikasi antarpribadi, pola komunikasi terjadi antara pembina 

pramuka dan anggota pramuka itu sendiri,  dalam proses komunikasi ini terdapat 

makna yang terkandung sehingga pelatih dapat mengetahui lebih dalam pribadi tiap 

anggota dan dapat mengurangi ketidakpastian yang ada. 

b. Penerapan Kepramukaan 

Model pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan di bagi 

menjadi tiga model yaitu model blok, model aktualisasi, dan model regular. Yang 

dimana dapat di klasifikasikan sebagai berikut : 

1. Model Blok : 

1) Diikuti oleh seluruh siswa, 

2) Dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran, 

3) Untuk kelas I, kelas VII, dan kelas X diintegrasikan di dalam Masa 

Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), 
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4) Untuk SD/MI dilaksanakan selama 18 jam, SMP/MTs dan 

SMA/MA/SMK/MAK dilaksanakan selama 36 jam, 

5) Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Sekolah selaku Pembina Pramuka 

dan atau Pembina Pramuka serta dapat dibantu oleh Pembantu Pembina 

(Instruktur Muda/Instruktur Pramuka). 

2. Model Aktualisasi : 

1) Diikuti oleh siswa yang berminat mengikuti kegiatan Gerakan Pramuka di 

dalam Gugus Depan, 

2) Dilaksakan setiap satu minggu satu kali, 

3) Setiap satu kali kegiatan dilaksanakan selama 120 menit, 

3. Model Reguler : 

1) Diikuti oleh siswa yang berminat mengikuti kegiatan Gerakan Pramuka di 

dalam Gugus Depan, 

2) Pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing Gugus Depan. 

c. Uncertainty Reduction 

Uncertainty Reduction yang peneliti maksud ialah pengurangan 

ketidakpastian atau hal yang tidak jelas di alami Pembina dan anggota pramuka 

dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, seperti berkurangnya membangun 

komunikasi langsung selama pembatasan kegiatan di sekolah. Pengurangan 

ketidakpastian sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan 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, 
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pencarian informasi, keakraban (intimacy), resiprositas, kesamaan/ketidaksamaan, 

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

yang menjadi alat utama ialah komunikasi interpersonal sehingga ketidakpastian yang 

dialami dapat berkurang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana penerapan pola komunikasi antara pembina dan anggota pramuka 

SMA Negeri 1 Bulukumba dalam pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan? 

2. Bagaimana strategi pengurangan ketidakpastian yang dilakukan oleh Pembina 

terhadap anggota pramuka SMA Negeri 1 Bulukumba? 

D. Kajian Pustaka 

Penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan 

terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui posisi 

penulis dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa literatur yang relevan tersebut, 

diantaranya : 

1. Skripsi yang berjudul Uncertainty Reduction Theory Dalam Pola Komunikasi 

Pemain dan Pelatih Sepakbola Usia Dini di PFA (Pasoepati Football Academy, 

penulis bernama Arif Nugrahadi jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan 

Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019. Penelitian ini guna untuk  

mengetahui jenis ketidakpastian yang dialami dan bagaimana strategi yang digunakan 

oleh pemain dan pelatih sekolah sepakbola Pasoepati Football Academy untuk 

mengurangi ketidakpastian yang dihadapi saat awal berkomunikasi. Penelitian ini 



9 

 

 

 

menggunakan metode kualitatif dengan teknik puposive sampling dimana data 

diperoleh secara mendalam dengan sampel yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu 

dari populasi demi memudahkan dalam meneliti. Serta dalam pengolahan dan analisis 

datanya menggunakan analisis interactive model. Keabsahan data kemudian diuji 

menggunakan triangulasi sumber data dalam bentuk mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi dari berbagai sumber. Dari penarikan kesimpulan yang 

dilakukan peneliti, kemudian ditemukan bahwa ketidakpastian yang dialami oleh 

pemain dan pelatih Pasoepati Football Academy kelahiran 2004-2005 merupakan 

kepastian kognitif dimana pemain dan pelatih tidak memiliki gambaran awal 

mengenai pemain atau pelatih itu sendiri sehingga mereka tidak tau bagaimana harus 

berperilaku dan bersikap.4  

2. Skripsi yang berjudul Pengurangan Ketidakpastian Pelatih Tim PERSIS 

SOLO dalam Menghadapi Kompetisi Liga 2 Periode 2018/2019, penulis bernama 

Hafidh Rizky Pratama, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi 

dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019. Sama seperti penelitian 

diatas, penelitian ini juga menjadikan pemain sepakbola sebagai subyek dari 

penelitiannya. Pada skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana proses 

pengurangan ketidakpastian yang dilakukan oleh Agus Yuwono kepada pemain tim 

PERSIS Solo. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik 

wawancara dan teknik observasi pastisipan dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif, menerapkan studi deksriptif kualitatif yang berupa kata-kata secara tertulis 

 

4 Arif Nugrahadi, Skripsi, Uncertainty Reduction Theory Dalam Pola Komunikasi Pemain dan 

Pelatih Sepakbola Usia Dini di PFA (Pasoepati Football Academy) (Surakarta: Fakultas Komunikasi 

dan Informatika, 2019) h.4. 
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atau lisan atau tindakan-tindakan.5 

3. Skripsi yang berjudul Strategi Pengurangan Ketidakpastian Oleh Pengajar 

Dalam Komunikasi Interpersonal dengan Siswa Penyandang Autisma, penulis 

bernama Mutiara Sopia Noeranny, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik, Universitas Sebelas Maret 2019. Penelitian ini mengambil kasus 

lapangan terkait dengan  penerapan komunikasi yang dilakukan guru selaku pengajar 

kepada penyandang autism yang dimana kesulitan komunikasi tersebut membuat 

mereka tampak seperti anak nakal yang sulit diatur. Penulis melakukan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian ini melakukan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer 

dan data sekunder didapatkan melalui studi Pustaka.6 

Berdasarkan pengamatan terhadap hasil penelitian terdahulu, penulis belum 

menemukan buku atau karya ilmiah yang membahas mengenai Uncertainty 

Reduction Theory Dalam Pola Komunikasi Pembina dan Anggota Pramuka di SMA 

Negeri 1 Bulukumba Dalam Penerapan Kepramukaan Selama Covid-19, dimana 

penelitian ini akan berfokus kepada efektifitas komunikasi yang digunakan oleh 

pembina dan anggota pramuka sehingga dapat meminimalisir pengurangan 

ketidakpastian selama kegiatan ekstrakurikuler berlangsung, khususnya selama 

pandemi virus Covid-19 di SMA Negeri 1 Bulukumba. 

 

5 Hafidh Rizky Pratama, Skripsi, Proses Pengurangan Ketidakpastian Pelatih Tim PERSIS 

Solo dalam Menghadapi Kompetisi Liga 2 Periode 2018/2019 (Surakarta: Fakultas Komunikasi dan 

Informatika, 2019) h. 9-10. 

6 Mutiara Sopia Noeranny, Skripsi, Strategi Pengurangan Ketidakpastian Oleh Pengajar 

Dalam Komunikasi Interpersonal Dengan Siswa Penyandang Autisma (Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik, 2019) h. 7-8. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan penulisannya 

sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan metode pendekatan yang dilakukan Pembina pramuka terhadap 

anggota pramuka sehingga peneliti mengetahui proses sebuah hubungan yang 

terbangun menjadi lebih hangat melalui penerapan komunikasi interpersonal 

dalam perspektif pengurangan ketidakpastian di SMA Negeri 1 Bulukumba. 

b. Mengidentifikasi pola komunikasi Pembina dan anggota pramuka di SMA Negeri 

1 Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai untuk 

berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkhusus pada 

bidang ilmu komunikasi interpersonal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk penelitian kedepannya yang dapat menjadi salah satu sumber 

referensi dalam mengkaji, khususnya dalam studi kasus terkait dengan uncertainty 

reduction pola komunikasi khususnya di dunia pendidikan baik dalam tingkat 

antarpribadi, kelompok kecil, kelompok besar, maupun komunikasi organisasi.  
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b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat diantara lain sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui komunikasi ideal yang relevan digunakan oleh pembina 

dan anggota pramuka, tidak hanya di SMA Negeri 1 Bulukumba saja tetapi juga 

dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain maupun ekstrakurikuler lain sehingga 

kedepannya dapat mengevaluasi pola komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya, 

serta lebih meningkatkan kepekaan siswa terhadap lingkungan sosial, juga berguna di 

masa dewasa nantinya. 

2) Untuk mengetahui dalam bentuk observasi langsung baik kepada tenaga didik 

atau pembina, pelatih pramuka, maupun siswa itu sendiri mengenai cara paling ideal  

dalam penerapan Kepramukaan.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Komunikasi 

Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi 

(pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi adalah proses 

penyampaian suatu pesan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain 

(komunikan) untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik 

secara lisan, maupun tak langsung melalui media.1 

Komunikasi juga memiliki berbagai macam jenis sesuai jumlah, penggunaan 

media serta tujuan komunikasi itu sendiri. Salah satunya yakni komunikasi 

interpersonal. Komunikasi interpersonal sendiri secara umumnya dapat dijelaskan 

sebagai hubungan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap 

muka dimana penyampai pesan dapat menyampaikan pesan secara langsung dan 

dapat ditanggapi secara langsung pula oleh penerima pesan. Meskipun di era 

digitalisasi ini proses komunikasi antarpribadi telah dapat diterapkan dengan 

menggunakan media elektronik. 

Adapun yang menjadi salah satu hal penting untuk mencapai komunikasi 

efektif maka perlu untuk mengetahui bagaimana pesan dapat tersampaikan dengan 

jelas kepada komunikan, disinilah pola komunikasi menjadi sangat penting. Pola 

adalah arus komunikasi antara individu atau kelompok dalam menentukan bentuk 

atau model komunikasi, dalam pola komunikasi terlihat siapa yang memulai 

komunikasi atau mengambil inisiatif untuk memulai perbincangan atau topik 

 

1 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2005), h.6 
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pembicaraan serta menentukan konteksnya. Sedangkan komunikasi diartikan sebagai 

suatu proses pengiriman atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan 

tujuan agar pesan dapat dipahami bersama. 

Pola komunikasi adalah sebuah pengiriman dan atau penerimaan pesan yang 

melewati serangkaian pengalaman komunikasi dari hari ke hari yang dialami antara 

Pembina dan anggota pramuka secara berulang-ulang. Dari pengalaman komunikasi 

dengan orang lain maka pola komunikasi mudah untuk diamati, dengan begitu mudah 

menentukan model komunikasi yang digunakan pada pramuka SMA Negeri 1 

Bulukumba. 

Model menyederhanakan sebuah pola komunikasi, dengan adanya model teori 

yang abstrak menjadi lebih sederhana, selain itu model juga digambarkan sebagai 

cara untuk menunjukkan sebuah objek yang di dalamnya terdapat  sebuah proses dan 

hubungan antara unsur-unsur yang mendukungnya. Model dari sebuah pola 

komunikasi dapat memudahkan untuk mengidentifikasi, menggambarkan atau 

mengkategorisasikan unsur-unsur yang relevan atau sesuai dari suatu proses 

komunikasi. 

Komunikasi yang dilakukan oleh individu yang satu dengan yang lain 

mempelajari bagaimana perilaku manusia saat berkomunikasi hingga menunjukkan 

sebuah pola komunikasi, hal ini dapat dilihat secara sederhana dalam sebuah model 

komunikasi. 

1. Jenis-Jenis Pola Komunikasi 

a. Pola Komunikasi Primer 

Pola komunikasi primer menggunakan suatu simbol sebagai media atau 
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saluran dalam proses penyampaian pikiran kepada komunikan dengan didasarkan 

oleh tiga unsur yaitu komunikator, pesan, dan komunikan. Jenis pola komunikasi 

primer dianggap sebagai pola komunikasi yang klasik, karena model ini dianggap 

sebagai model pemula yang mulai dikembangkan oleh ilmuwan terkenal Aristoteles 

di Yunani. Terlihat dari keterampilan orang pada masa itu dalam berpidato, membela 

diri di pengadilan atau pemimpin yang berbicara di depan rakyatnya. Karena retorika 

yang baik menjadikan seseorang dapat dihargai dan dihormati pada masanya. Jenis 

pola komunikasi ini terbagi menjadi dua lambang diantaranya: 

1) Lambang Verbal 

Lambang verbal dalam hal ini bahasa mampu mengungkapkan pikiran 

komunikator. Bahasa menjadi lambang verbal yang paling sering digunakan dalam 

proses komunikasi, melalui bahasa sebagai lambang verbal komunikator dapat 

dengan mudah memberikan pemahaman kepada komunikan. 

2) Lambang Nonverbal 

Lambang nonverbal merupakan gambar atau isyarat tubuh seperti mata, bibir, 

tangan, kepala, dan jari. Hal ini juga menjadi pendukung sebuah pola komunikasi 

menjadi lebih efektif. 

b. Pola Komunikasi Sekunder 

Jenis pola yang satu ini adalah pengembangan dari pola sebelumnya, dalam 

pola ini sudah ada media kedua yang digunakan dalam sebuah proses penyampaian 

pesan. Dalam hal ini, komunikator akan memerhatikan ciri-ciri atau sifat-sifat media 

seperti apa yang akan digunakan dalam proses komunikasi, dan kepada siapa pesan 

akan dituju, dengan melakukan penentuan media yang tepat diharapkan proses 
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komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan baik. 

Proses komunikasi sekunder mengklasifikasikan media massa, nirmassa, dan 

nonmassa sebagai media yang akan digunakan. Media tersebut seperti tv, radio, film, 

media surat, poster, papan pengumuman, dan masih banyak media lainnya yang bisa 

digunakan dengan memerhatikan komunikan yang akan dituju. 

c. Pola Komunikasi Linear 

Dari kata linear, dapat dipahami makna dari linear yaitu lurus. Komunikasi 

linear menjadi komunikasi perjalanan dari satu titik ke titik lainnya. Proses 

komunikasinya bisa dalam bentuk tatap muka langsung atau melalui media tetapi 

jenis komunikasi ini perlu perencanaan terlebih dahulu sebelum memulai komunikasi 

agar lebih efektif.2 

d. Pola Komunikasi Transaksional 

Komunikasi transaksional menunjukkan bahwa baik penerima maupun 

pengirim pesan menunjukkan perubahan peran seiring dengan perubahan waktu. 

Penerima juga merupakan pengirim pesan, sedangkan pengirim juga dianggap 

sebagai penerima pesan.3 

Proses komunikasi berlangsung secara kooperatif dimana pengirim dan 

penerima secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap akibat dari proses 

komunikasi yang berlangsung, apakah efektif atau tidak, karena dalam komunikasi 

transaksional makna dibangun dalam umpan balik dari komunikator maupun 

 

2Anasaa, Pengertian dan Jenis-Jenis Pola Komunikasi, anaazaa.bloogsot.com (2017) 

https://anaazaa.blogspot.com/2017/10/pengertian-dan-jenis-jenis-pola.html?m=1 (12 April 2021). 

3 Alo Liliweri, Komunikasi Antarpersonal, (Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2015), h 

.63. 

https://anaazaa.blogspot.com/2017/10/pengertian-dan-jenis-jenis-pola.html?m=1
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komunikan. Komunikasi transaksional berasumsi bahwa individu secara terus-

menerus mengirimkan dan menerima pesan, verbal maupun nonverbal. 

Adapun kelebihan dari komunikasi transaksional antara lain: 

1) Komunikasi bersifat dinamis, 

2) Respon verbal dan nonverbal bisa diketahui secara langsung, 

3) Komunikasi tatap muka, 

4) Komunikasi yang terjadi efektif. 

Kekurangan komunikasi transaksional antara lain: 

1) Memiliki sifat spontan, 

2) Tidak memiliki struktur yang beraturan, 

3) Tidak memiliki tujuan yang terencana, 

4) Terjadi secara kebetulan. 

e. Pola Komunikasi Interaksional 

Komunikasi interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm yang 

menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan 

kata lain komunikasi berlangsung dua arah ; dari pengirim kepada penerima dan dari 

penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi 

selalu berlangsung. 

Menurut Schramm komunikasi interaksional menggambarkan komunikasi 

sebagai sebuah proses dimana partisipan komunikasi saling bertukar posisi sebagai 

pengirim pesan dan penerima pesan serta membentuk makna Bersama dengan cara 

mengirim dan menerima umpan balik dalam konteks fisik dan psikologis. Dalam 

komunikasi interaksional terdapat unsur umpan balik yang membuat proses 
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komunikasi menjadi lebih interaktif karena berlangsung secara dua arah.4  

Dalam komunikasi interaksional terdapat komponen-komponen komunikasi 

yang mendukung berlansungnya proses komunikasi. Komponen-komponen tersebut 

adalah sebagai berikut :5 

1) Sumber 

a) Sumber atau pengirim dalam komuniasi antarpersona merupakan tempat asal 

informasi atau orang yang menjadi sumber atau pencipta pesan. 

b) Merupakan orang yang terlibat dalam proses komunikasi antarpersona, berperan 

sebagai “sumber” dan sekaligus sebagai “penerima” pesan. Dikatakan sebagai 

“sumber” karena yang memulai pesan, dan sebagai penerima juga menjadi 

sasaran. Peran pengirim dan penerima tampil secara bergantian, simultan dan 

terus-menerus. 

c) Mewakili seorang komunikator yang bertindak sebagai pengirim atau encoder, 

yang memulai proses komunikasi. Seorang komunikator berperan sebagai editor, 

reporter, sutradara film, guru, penulis, pembicara, pemimpin atau siapa saja yang 

mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. Pada pengirim pesan, pengirim 

memiliki : ide, gagasan, maksud, komunikator, menyampaikan pesan, komunikan, 

berbagai cara untuk menyampaikan pesan, misalnya lisan. Tertulis atau melalui 

sarana lain; dan interpretasi, atau kemampuan untuk menafsirkan pesan sehingga 

lebih mudah disampaikan kepada penerima, dengan harapan agar penerima dapat 

melakukan incoding balik pesan itu kepada pengirim. 

 

4Ambar, Model Komunikasi Antarpersonal, pakarkomunikasi.com (2018) 

https://pakarkomunikasi.com/model-komunikasi-interaksional  (21 April 2021). 

5 Alo Liliweri, Komunikasi Antarpersonal, (Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2015), 

h.65-70. 

https://pakarkomunikasi.com/model-komunikasi-interaksional
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2) Encoding 

a) Merupakan proses untuk encoding pesan yang dikomunikasikan ke dalam bentuk 

yang dapat dikirim sehingga pesan tersebut dapat diterima oleh pengunjung 

secara baik, benar, dan lengkap. 

b) Proses di mama sumber merumuskan maksud pesan ke dalam bahasa atau gaya 

yang sesuai agar pesan itu diterima oleh penerima. 

c) Mewakili perumusan pesan  yang terjadi dalam pikiran komunkator, di mana 

komunikator tidak hanya menerjemahkan maksud pesan (ide, pikiran atau 

informasi) ke dalam pesan tetapi juga memutuskan media menjadi pesan tersebut. 

3) Pesan 

a) Pesan adalah “apa” yang telah dirumuskan dalam bentuk kata-kata lisan atau 

tertulis seperti foto, lukisan, film, dan poster kemudian dikirimkan kepada 

penerima. Perumusan memerlukan keterampilan dan usaha yang memadai demi 

pesan tersebut mendekati sehingga dapat didukung oleh penerima. 

b) Pesan merupakan ide, pikiran, atau perasaan yang ingin disampaikan oleh sumber 

kepada penerima. Pesan mengambil bentuk simbol (kata dan frasa) yang dapat 

dikomunikasikan sebagai ide melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak fisik, 

dan nada suara. 

c) Pesan adalah suatu maksud yang berbentuk “sinyal” kemudian dialirkan melalui 

saluran tertentu. Ada dua bentuk sinyal, yaitu; Sinyal parallel, yang terjadi dalam 

interaksi tatap muka, di mana suara dan Gerakan menampilkan makna yang 

berbeda dan sinyal serial, tampil dalam bentuk suara dan atau kondisi yang selalu 

berubah-ubah menjadi sinyal elektronik, gelombang radio, atau kata-kata dan 

gambar. 
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d) Sebuah pesan merupakan sinyal atau kombinasi sinyal yang berfungsi sebagai 

stimulus bagi penerima. 

4) Saluran atau media 

a) Saluran pengiriman kenderaan yang mengangkut pesan dari pengirim kepada 

penerima. Saluran komunikasi bisa berbentuk ucapan kata-kata verbal dan non 

verbal, saluran media massa seperti TV, radio, surat kabar, dan buku. Saluran 

adalah sarana di mana pesan bergerak dari sumber kepada penerima, bergerak 

dari satu tempat ke orang lain yang semuanya berfungsi sebagai alat transportasi. 

b) Saluran atau media merupakan tempat uang dilalui pesan. Saluran umumnya 

dipilih oleh pengirim karena dialah yang “berhak” mmenentukan jenis media 

yang digunakan, apakah media sebagai jalur formal maupun informal. 

5) Decoding 

a) Decoding merupakan proses yang dilakukan oleh penerima (decoder) untuk 

menyandi pesan sesuai dengan apa yang dia terima, menyandi pesan-pesan 

sesederhana yang dibayangkan, 

b) Decoding adalah penafsiran pesan oleh penerima (decoder). 

6) Penerima Pesan 

a) Penerima adalah yang menerima, mendengarkan, melihat, mencium, mencium 

pesan maka disebut penerima. 

b) Penerima adalah tujuan, sasaran, atau orang yang mengkonsumsi dan memproses 

pesan dari penerima. 

c) Penerima merupakan orang yang menerima pesan (dalam bentuk frasa kata dan 

kalimat) dan menerjemahkannya dalam makna tertentu, 

d) Penerima adalah destinasi atau arah yang dituju oleh pengirim. Orang 
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mengkonsumsi atau menjadi tujuan akhir dari pesan. 

7) Gangguan 

Gangguan (noise) adalah gangguan atau hambatan bagi kelancaran proses 

pengiriman pesan dari pengirim kepada penerima. Misalnya sumber gangguan adalah 

persepsi, informasi yang berlebihan, kesulitan semantic atau perbedaan budaya. 

Proses komunikasi juga dapat terganggu karena indera pengirim, misalnya kerusakan 

indra yang permanen (mata, hidung, telinga, dan penciuman), atau kerusakan organ 

tubuh yang mengganggu komunikasi antarpersona. 

8) Umpan Balik 

a) Umpan balik adalah reaksi atau respons yang diberikan oleh penerima terhadap 

pesan dari pengirim. Reaksi atau respons juga bisa berbentuk verbal atau 

nonverbal. Ada yang menyebutkan “umpan balik eksternal” (sesuatu dilihat) atau 

umpan balik internal (sesuatu yang tidak bisa dilihat). Umpan balik sangat 

bermanfaat bagi seorang komunikator untuk menyesuaikan pesannya agar lebih 

efektif. Tanpa umpan balik, tidak akan ada cara untuk melihat apakah makna 

pesan telah berbagi atau sudah dimengerti oleh penerima. 

b) Umpan balik menjelaskan bahwa penerima pesan menafsirkan informasi, 

kemudian menetapkan respons yang tepa tatas pesan yang berasal dari pengirim. 

Respon penerima sangat bergantung pada sejauh mana pesan asli itu terdengar 

atau terlihat sebagai benar atau tidak benar. 

c) Umpan balik adalah respons penerimaan dari penerima pesan yang dikirim oleh 

komunikator. Pertukaran pesan hanya mungkin terjadi jika penerima menerima 

pesan tersebut. Kebanyakan umpan balik, selain dengan kata-kata verbal 

dinyatakan melalui bahasa tubuh, misalnya mengernyitkan dahi, dan mengangkat 
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kelopak mata. 

d) Umpan balik adalah respons penerima pesan verbal dan onverbal pesan sumber 

itu idealnya, anda merupakan pesan orang lain dengan memberikan umpan balik 

sehingga sumber mengetahui pesa  diterima yang dia maksudkan. Umpan balik 

adalah bagian dari setiap situasi komunikasi, tanggapan itu berupa diam, perilaku 

yang gelisah dan bingung. 

Proses model komunikasi interaksional dapat dilihat ketika interpreter A 

mengkonversi (encoding) pesan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebelum 

mengirim pesan seperti apa yang tepat untuk disampaikan, dengan cara atau bahasa 

apa agar lebih mudah untuk dipahami dan cocok dengan interpreter B. Selanjutnya 

pesan akan terkirim pada interpreter B, pada saat itu interpreter B akan melakukan 

pemaknaan terhadap pesan yang diterima (decoding).6 Setelah itu akan ada umpan 

balik dari interpreter B dan Kembali melakukan encoding lalu mengirim pesan, 

kemudian interpreter B dan Kembali melakukan encoding lalu mengirim pesan, 

kemudian Interpreter A akan melakukan decoding untuk mengetahui makna dari 

pesan yang dikirim.7 

Gambar 2.1 
Gambaran proses pola komunikasi interaksional 

 

 

 

Feedback 

 

6 Alo liliweri, Komunikasi Antarpersonal, (Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2015), h. 

63. 

7Dedi Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 151-152.  
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2. Komunikasi Verbal dan Nonverbal 

a. Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang paling banyak dan sering 

digunakan karena melalui komunikasi verbal seseorang dapat mengungkapkan 

maksud, gagasan, perasaan atau apa yang sedang difikirkan menggunakan kata-kata 

baik dalam bentuk percakapan atau dalam bentuk tulisan. Komunikasi verbal juga 

digunakan untuk menyampaikan sebuah fakta, data atau informasi serta 

menjelaskannya. Komunikasi verbal ini juga dapat mengakibatkan pertengkaran dan 

perdebatan. Media yang sering digunakan adalah bahasa karena bahasa mampu 

menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. 

Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang biasa dilakukan antarpersonal 

dengan berbicara kepada lawan bicara dengan mengucapkan kata-kata secara lisan. 

Komunikasi lisan dapat dilakukan melalui komputer dan juga melalui alat 

komunikasi lainnya seperti handphone. 

Komunikasi tertulis merupakan komunikasi melalui tulisan biasanya 

disampaikan dalam bentuk surat menyurat kepada orang lain melalui pos, telegram, 

email dan sebagainya. 

b. Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi nonverbal telah ada sejak ribuan tahun lalu, disampaikan dalam 

bentuk Gerakan tubuh, ekspresi wajah, suara dan simbol untuk mengkomunikasikan 

apa yang dipikirkan, ide, serta gagasan hingga emosi yang dirasakan. Ray Birdwistell 

sebagai salah satu peneliti menghantarkan manusia lebih banyak tentang adanya 

komunikasi nonverbal. Nonverbal membuat penyampaian pesan verbal menjadi lebih 
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mudah untuk dipahami. 

Komunikasi nonverbal memegang peran yang sangat penting untuk 

kelangsungan hidup manusia, misalnya saja jika nonverbal tidak diajarkan maka sulit 

untuk memahami anak didik atau anak didik sulit untuk mengungkapkan perasaan 

mereka kepada Pembina pramukanya. Penelitian mengungkapkan bahwa pesan yang 

disampaikan oleh tubuh adalah 55 persen, yang lainnya adalah 38 persen suara, 

infleksi, intonasi, volume dan 7 persennya dari kata-kata. 

Pemahaman tentang komunikasi nonverbal membuat hubungan dengan orang 

lain menjadi lebih mudah, rasa empati dan simpati serta kasih sayang terhadap orang 

lain pun akan lebih besar.8 

Pengelompokan pesan-pesan nonverbal sebagai berikut: 

a) Pesan Kinestik 

Pesan ini disampaikan menggunakan gerakan tubuh yang mengandung arti 

tertentu. Pesan kinestik meliputi tiga komponen utama yaitu: 

1) Pesan fasial merupakan pesan yang menggunakan raut muka atau ekspresi 

wajah yang mengandung makna. 

2) Pesan gestural merupakan gerakan anggota badan seperti  muka dan tangan 

untuk menyampaikan sebuah pesan. 

3) Pesan postural menyangkut seluruh anggota badan, makna yang dimaksud 

berupa: 

a) Immediacy yaitu ungkapan rasa suka dan tidak suka terhadap individu yang lain. 

Sifatnya lebih condong ke hal yang disuka dan dinilai sebagai hal yang positif. 

 

8 Henry H. Calero, Komunikasi Nonverbal, pertama (Amerika Serikat: Silver Lake, 2005) 

h.1-5. 
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b) Power yaitu postur tubuh yang menunjukkan status yang lebih tinggi pada diri 

komunikator, disini anda dapat melihat postur orang yang tinggi hati atau renndah 

hati di hadapan anda. 

c) Responsiveness yaitu gaya tubuh yang emosional terhadap lingkungan sekitar 

baik positif atau negatif, dalam hal ini anda memberi respon terhadap lingkungan 

jika anda biasa-biasa saja berarti anda tidak merespon lingkungan sekitar atau 

dapat dikatakan tidak responsif. 

b) Peran Proksemik 

Gerakan seorang individu berhubungan dengan pengaturan jarak dan 

hubungan, semakin dekat atau semakin jauh jarak dapat menentukan keakraban 

seseorang dengan yang lainnya. 

c) Pesan Artifaktual 

Pesan nonverbal yang disampaikan melalui penampilan tubuh, kosmetik dan 

cara berpakaian seseorang. Dalam hal ini ada citra yang sedang dibangun, keakraban 

individu dengan individu lainnya atau dari cara bicara individu juga 

mengintepretasikan persepsi melalui body image (tubuh), cara berpakaian atau 

penampilannya. 

d) Pesan Paralinguistik 

Pesan paralinguisgtik berhubungan dengan pesan verbal yang diungkapkan 

bersamaan dengan nonverbal. 

Pesan berupa sentuhan kepada orang lain dapat mengandung makna tertentu 

bagi orang yang disentuh, emosi yang disampaikan dapat dirasakan melalui kulit 

karena kulit menjadi salah satu indera perasa sebagai alat penerima sentuhan. 

Sentuhan dapat mengkomunikasikan berbagai emosi seperti rasa kasih sayang, takut, 
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marah, sedih, senang dan berbagai emosi lainnya.9 

Sebuah pola komunikasi mengimplikasikan suatu teori mengenai fenomena 

yang diteorikan. Dalam hal ini, model berfungsi sebagai basis bagi teori yang lebih 

kompleks dan menjelaskan teori. Model memberi teoritisi suatu struktur untuk 

menguji sebuah temuan dalam dunia nyata.10 

Gary D’ Angelo memandang komunikasi antarpribadi sebagai proses yang 

berpusat pada kualitas pertukaran informasi antar orang-orang yang terlibat. Di mana 

para partisipan yang selalu berhubungan merupakan pribadi yang unik, mampu 

memilih, mempunyai perasaan, bermanfaat dan dapat merefleksikan kemampuan diri 

masing-masing. Proses komunikasi antarpribadi dianggap sebagai prosess yang 

sangat efektif digunakan dalam situasi formal maupun informal dengan sifat 

komunikasinya yang sederhana.11 

a. Fungsi Komunikasi Antarpribadi 

Definisi komunikasi antarpribadi fokus pada pesan yang diproduksi dan 

diinterpretasikan dengan tujuan mencapai fungsi sosial. Beberapa fungsi tersebut, 

antara lain :12 

1) Fungsi pengelolaan interaksi adalah percakapan yang diasosiasikan dengan 

membangun dan mempertahankan percakapan yang koheren, tujuan ini meliputi: 

a) Memulai dan mengakhiri percakapan juga mempertahankannya dengan 

 

9 Kanal, “Komunikasi Nonverbal Dalam Mengembangkan Konsep Diri Pada Siswa Taman 

Kanak-Kanak (TK) Nanggala Surabaya” Junal Ilmu Komunikasi, 5 (1) h. 20. 

10 Lukiati Komala, Ilmu Komunikasi Perspektif, proses, dan konteks, (Bandung: Widya 

Pandjadjaran, 2009), h. 93-94. 

11 Edi Harapan, dkk, Komunikasi Antar Pribadi, h. 5. 

12 Charles R. Berger, dkk, Handbook Ilmu Komunikasi, (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 

221. 
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mengarahkan fokus topik percakapan dan membagi giliran bicara. 

b) Memproduksi pesan-pesan yang dapat dipahami, menunjang informasi yang 

memadai, dan relevan secara pragmatis yang tepat sesuai dengan struktur 

percakapan bergiliran. 

c) Mendefinisikan diri sosial dan situasi sosial. 

d) Mengelola kesan dan mempertahankan muka. 

e) Serta memantau dan mengelola afeksi. 

2) Fungsi pengelolaan hubungan diasosiasikan dengan memulai, memelihara, 

dan memperbaiki hubungan, tujuan ini berfokus membangun hubungan, mencapai 

tingkat privasi dan keintiman  yang diinginkan. 

3) Fungsi instrumental adalah fungsi yang biasanya mendefinisikan fokus sebuah 

percakapan yang membantu membedakan episode percakapan yang satu dengan 

episode yang berikutnya, Tujuannya untuk memeroleh kepatuhan atau menolak 

kepatuhan, meminta atau memberikann informasi, meminta atau memberi dukungan, 

dan mencari atau memberikan hiburan. 

b. Tahapan dalam Komunikasi Antarpribadi 

Penting bagi setiap individu untuk menjaga hubungannya dengan orang lain 

apalagi di wilayah atau ruang lingkup tempatnya berada. Membangun relasi atau 

hubungan yang baik dengan orang sekitar adalah faktor penting bagi setiap individu 

untuk tetap melangsungkan hidupnya, terhindar dari pertikaian dan terciptanya 

kedamaian hidup berdampingan dengan orang lain. 

Dalam menjaga relasi antar individu agar dapat terus berjalan dengan baik, 
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setiap individu perlu memerhatikan beberapa tahapan berikut:13 

1) Kontak 

Tahap pertama pada relasi antarpribadi tidak terlepas dari kontak. Kontak 

dimaksud disini adalah bersinggungan fisik yang terjadi dengan sangat singkat, 

dimana individu mengakui keberadaan orang lain setelah beberapa macam persepsi 

alat indra seperti melihat, mendengar, merasa, mencium, dan sebagainya. Kemudian 

melakukan komunikasi, kontak fisik ini begitu penting karena dapat dicermati dari 

luar. Pada tahap ini kehangatan, keterbukaan dan keakraban akan terungkap. 

2) Keterlibatan 

Pada tahap ini telasi antarpribadi terjadi seiring keterlibatannya dengan 

individu lain, ini merupakan tahap pengenalan lebih jauh yang akhirnya akan 

membentuk sebuah hubungan lebih erat seperti persahabatan atau bahkan 

kekeluargaan. Dalam penelitian, keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan 

Pembina pramuka dalam membina moralitas, jiwa patriotik dan karakter anggota 

pramuka. 

3) Keakraban 

Pada tahap ini seseorang akan mengikat dirinya lebih dalam lagi terhadap 

orang lain. Bisa saja membangun hubungan primer seperti selain menjadi Pembina 

pramuka secara tidak langsung telah menjadi orang tua bagi siswa. 

c. Tahapan Komunikasi Antarpersonal menurut Mark Knapp 

Tahapan-tahapan ini terjadi dalam proses komunikasi interpersonal di mana 

 

13 Riswandi, Psikologi Komuniikasi Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 67. 
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setiap orang perlu memerhatikannya agar dapat memelihara kehidupan dalam 

bermasyarakat karena setiap tahapan sangatlah bermanfaat bagi pengembangan 

komunikasi. Adapun tahapan-tahapan yang diuraikan oleh Mark Knapp, yaitu:14 

1) Tahap Coming Together 

a) Inisiasi 

Ini merupakan tahap pertama (the initial encounter) dari komunikasi 

antarpribadi. Seseorang yang bertemu untuk pertama kalinya akan menyampaikan 

ucapan selamat atau bersalaman. Pada tahapan ini seseorang akan berhati-hati dalam 

menggunakan kesempatan singkat yang terjadi seketika ini untuk membuat sebuah 

kesan pertama yang baik. 

b) Eksperimen 

Pada langkah berikutnya, mulai terjadi pertukaran informasi tentang beberapa 

topik tertentu. 

c) Intensifying 

Pada tahapan ini, kedua pihak sudah saling mengenal dalam situasi yang lebih 

intensif, informasi sudah bertambah karena sudah saling terbuka tentang diri masing-

masing. Tahapan ini bertujuan untuk me   mperkuat sebuah hubungan. 

2) Tahap Relational Maintenance 

a) Integrasi 

Ini adalah langkah keempat dalam komunikasi antarpribadi, kedua pihak 

sudah membuat keputusan bersama atau komitmen tentang hubungan yang akan 

ditingkatkan, diperbaiki dan atau terus berlanjut hingga ke tahap selanjutnya. 

 

14 Alo Liliweri, Komunikasi Antar-Personal, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 54-

56. 
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b) Bonding 

Pada tahap ini akan ditemukan batasan-batasan yang sudah dibuat oleh kedua 

belah pihak, dalam sebuah situasi akan dibuat kontrak atau janji yang telah disepakati 

bersama. 

c) Diferensiasi 

Kedua pihak akan lebih fokus lagi kepada perbedaan-perbedaan di antara 

mereka, adanya kesadaran bahwa interaksi yang terjadi diantara mereka tidak boleh 

berhenti karena sebuah perbedaan. 

d) Circumscribing 

Tahapan ini adalah tahapan penerjemahan, di mana kedua pihak akan saling 

menyadari bahwa interaksi yang berlangsung tetap harus memerhatikan batas-

batasnya sehingga topik-topik terbatas. 

d. Aspek Efektifitas Komunikasi Interpersonal 

Menurut Joseph DeVito, agar komunikasi interpersonal dapat berjalan efektif 

maka harus memiliki lima aspek efektifitas komunikasi yang dituliskan dalam tulisan 

Liliweri, yaitu: Keterbukaan (openness), Empati (emphaty), Sikap Mendukung 

(supportiveness), Sikap Positif (positiveness), dan Kesetaraan (equality). 

1) Keterbukaan (openness) 

Mengacu pada keterbukaan dan kesediaan komunikator untuk bereaksi secara 

jujur terhadap stimulus yang datang dan keterbukaan peserta komunikasi 

interpersonal kepada orang yang mengajak untuk berinteraksi. Salah satu contoh dari 

aspek ini yaitu menilai pesana secara objektif dengan menggunakan data dan logika. 

2) Sikap Mendukung (Supportiveness) 
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Hubungan interpersonal yang efektif yaitu hubungan yang dimana terdapat 

sikap mendukung (supportiveness). Suatu konsep yang perumusannya dilakukan 

berdasarkan karya Jack Gibb. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat 

berlangsung dalam suasana yang tidak saling mendukung. Individu memperlihatkan 

sikap mendukung dengan cara bersikap deksripti dan bukan evaluatif. Kedua, spontan 

bukan strategic. Terakhir, provisional, bukan sangat yakin. 

3) Empati (emphaty) 

Empati menempatkan diri secara emosional dan intelektual pada posisi orang 

lain. Sikap mendukung dapat mengurangi sikap defensif komunikasi yang menjadi 

aspek ketiga dalam efektivitas komunikasi.  

4) Sikap Positif (positiveness) 

Yaitu hal yang perlu dimiliki dengan cara mengkomunikasikan hal yang 

positif. Sikap positif juga dapat dipicu oleh dorongan (stroking) yaitu perilaku 

mendorong untuk menghargai keberadaan orang lain. Dalam komunikasi 

interpersonal, sikap positif mengacu pada sedikitnya ada dua aspek. Pertama, 

komunikasi interpersonal dapat terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap 

diri mereka sendiri. Kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya 

sangat penting untuk interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih tidak 

menyenangkan daripada melakukan komunikasi dengan orang yang tidak menikmati 

interaksi atau tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap suasana interaksi. 

5) Kesetaraan (equality) 

Merupakan pengakuan bahwa masing-masing pihak memiliki seuatu yang 

penting untuk disumbangkan. Kesetaraan juga bermakna sama, sejajar dalam tingkat, 

kedudukan dan sebagainya yang membuat alur komunikasi interpersonal dapat 
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diterima oleh komunikator dan komunikan. Dalam suatu hubungan interpersonal, 

yang ditandai oleh kesetaraan, ketidak-sependapatan dan konflik lebih dilihat sebagai 

upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada dan tidak memiliki maksud untuk 

menjatuhkan pihak lain. 

Komunikasi antarpribadi dalam perspektif Islam disebut dengan dakwah 

fardiyah yang dilakukan oleh komunikator Islam kepada mad‘ū. Dalam proses ini 

diperlukan pengetahuan dalam komunikasi dan kebijaksanaan oleh seorang Pembina 

pramuka. Pembina pramuka yang bijaksana adalah orang yang dapat mempelajari 

realitas, membaca situasi siswa, dan mendapatkan kepercayaan mereka. 

Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW.: 

“Dari ‘Alī ibn Abī Thālib mengatakan, bicaralah dengan orang sesuai dengan 
apa yang mereka ketahui. Apakah kalian suka Allah dan Rasul-Nya 
didustakan.” (HR. Muslim). 

e. Syarat-Syarat Komunikasi dalam Perspektif Islam 

Adapun syarat-syarat komunikasi menurut perspektif Islam yaitu: 

a. Qaulan sadīdan adalah pembicaraann yang benar dan jujur serta tidak bohong, 

b. Qaulan balīghan yaitu berbicara jelas, maknanya fasih, terang dapat dimengerti 

oleh komunikan (komunikasi efektif), 

c. Qaulan masyhāran, yaitu perkataan yang pantas, ini bertujuan agar komunikasi 

tidak gagal, jika pembicaraan dan kata-kata yang dikemukakan pantas atau layak 

didengar oleh khalayak. 

d. Qaulan layyinan, yaitu berbicara dilakukan dengan lemah lembut atau dilakukan 

dengan Teknik persuasif (bujukan) karena Islam tidak ada kata paksaan atau 

memaksakan keinginan kepada orang lain, 

e. Qaulan karīman, yaitu perkataan yang mulia, dalam hal ini tidak menggunakan 
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kata-kata kasar, seperti menghardik atau mencari. 

f. Komunikasi yang baik dalam Islam 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi verbal agar 

menciptakan proses yang lebih efektif dalam perspektif Islam: 15 

a. Intonasi yang lembut. Islam sangat menggaris bawahi pentingnya sopan santun 

dan etika dalam berkomunikasi, salah satunya adalah dengan menggunakan 

intonasi yang lembut. Sebaliknya intonasi yang keras dapat membuat penerima 

pesan merasa menjadi tidak nyaman, 

b. Menggunakan kata-kata yang tepat. Mencapai komunikasi yang efektif, pemilihan 

serta penggunaan kata-kata, frasa dan kalimata yang tepat sangatlah penting agar 

pesan dapat tersampaikan dengan baik, 

c. Menggunakan suara yang lemah lembut. Suara yang keras dapat menyebabkan 

gangguan dan kerusakan pada alat pendengaran, selain itu juga menjadi polusi 

yang dapat merusak Kesehatan. Secara alamiah, Allah SWT telah 

menganugerahkan manusia dengan suara yang sangat dinamis yang dapat 

digunakan dalam situasi yang tepat. Maka dari itu, penggunaan volume suara 

yang tepat perlu disesuaikan dengan penerima pesan. 

d. Memahami mental penerima pesan. Seorang komunikatr dalam proses 

komunikasi Islam hendaknya memahami setiap orang memiliki sifat dan 

tingkatan mental yang berbeda. Sehingga masing-masing orang pun memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam menerima dan menyerap pesan yang dikirimkan 

oleh komunikator. 

 

15 Ambar, Komunikasi efektif perspektif Islam, pakarkomunikasi.com (2017) 

https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-islam  (24 Mei 2021). 

https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-islam
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e. Memahami situasi dan kondisi. Salah satu prinsip kunci dari komunikasi yang 

efektif adalah memahami situasi dan kondisi dimana komunikasi tersebut 

berlangsung. Dalam artiian pesan yayng disampaikan oleh komunikator 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana komunikasii terwsebut 

berlangusng. 

f. Menghindari dominasi pembicaraan. Dalam suatu diskusi, tidak jarang terdapat 

anggota diskusi yang terlalu mendominasi pembicaraan dibandingkan dengan 

yang lain, akibatnya adalah anggota diskusi yang lain menjadi bosan. Adanya dua 

telinga dan satu mulut dimaksudkan agar sebagai pengirim pesan hendaknya lebih 

banyak mendengar dibandingkan berbicara 

g. Hindari mencela dalam diskusi. Tidak sedikit orang yang berbicara langsug atau 

“blak-blakan” tanpa mengindahkan perasaan orang lain. 

Itulah beberapa hal penting yang sebaiknya diperhatikan saat melakukan 

komunikasi dengan orang lain. Individu memang diharuskan untuk lebih selktif 

dalam berbicara, pentingnya menggunakan kata-kata yang baik dan tidak 

menyinggung perasaan orang lain dan menjauhi kata-kata yang buruk yang dapat 

membuat lawan bicara menjadi tidak nyaman akibatnya pesan yang tersampaikan 

tidak efektif. Selain itu, memerhatikan tatakrama bicara sesuai dengan lingkungan.16 

B. Ekstrakurikuler Pramuka 

Pramuka atau singkatan dari Praja Muda Karana, merupakan organisasi untuk 

pemuda yang mendidik para anggotanya di berbagai keterampilan, disiplin, 

 

16 Muhardisyah, “Etika dalam Komunikasi Islam”, Jurnal Peurawi no.1 (2017): h.13. 
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kepercayaan pada diri sendiri, saling menolong, dan sebagainya.17 Ekstrakurikuler 

pramuka dianggap sebagai kegiatan pelengkap dari proses kegiatan belajar di sekolah. 

Menurut Tope berdasarkan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan 

kepramukaan sebagai kurikulum wajib, berbunyi: 

“Kurikulum 2013 pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan 
ekstrakurikuler wajib. Hal ini mengandung makna bahwa Pendidikan 
kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang secara sistemik 
diperankan sebagai wahana penguatan psikologis-sosial-kultural 
(reinforcement) perwujudan sikap dan keterampilan Kurikulum 2013 yang 
secara psikopedagosis koheren dengan pengembangan sikap dan kecapakan 
dalam Pendidikan kepramukaan. Denan demikian pencapaian Kompetensi Inti 
Sikap Spiritual (KI-1), Sikap Sosial (KI-2), dan Keterampilan (KI-3) 
memperoleh penguatan makna (meaningfull learning) melalui fasilitasi 
sistematik-adaptif Pendidikan keprtamukaan di lingkungan satuan 
Pendidikan.” 

Dalam Kurikulum 2013 kegiatan ekstrakurikuler juga dijadikan sebagai 

perangkat untuk dapat meningkatkan mutu SDM di sekolah-sekolah. Pengembangan 

program dan kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum 2013 dikelompokkan 

berdasarkan kaitan kegiatan tersebut dengan kurikulum, yakni ekstrakurikuler wajib 

dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib merupakan program 

ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh siswa, terkecuali siswa dengan kondisi 

tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dalam 

Kurikulum 2013, Kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan kegiatan ekstrakurikuler 

wajib dari sekolah dasar (SD/MI) hingga sekolah menengah atas (SMA/MA/SMK). 

Mengenai pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan organisasi kepramukaan 

setempat/terdekat. Sedangkan, ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan yang 

antara lain seperti OSIS, UKS, dan PMR. Selain itu, kegiatan ini dapat juga dalam 

bentuk antara lain kelompok atau klub yang kegiatan ekstrakurikulernya 

 

17 “Pramuka”, Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/pramuka  (25 Juni 2021). 

https://kbbi.web.id/pramuka
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dikembangkan atau berkenaan dengan muatan materi pada suatu mata pelajaran. 

 Adapun kriteria sebuah kegiatan dapat dikatakan sebagai ekstrakurikuler 

dikemukakan dalam sebuah makalah yang disampaikan pada International 

Conference on Engineering Education, Season T4TK, Purdue University, Department 

of Engineering Education, West Lafayette sebagai berikut : 

…an activity is considered extracurricular if it sarisfies the following criteria: 
(1) not a requirement for graduation; (2) coluntary participation; (3) 
structured; participant meet regularly in a context specific to the activity; (4) 
requires effort; it must pose some measure of challenge to the individual 
enganged in the activity.18 

 Kegiatan dianggap memenuhi sebagai kegiatan ekstrakurikuler jika memenuhi 

kriteria: 

1) Tidak merupakan persyaratan untuk kelulusan, 

2) Partisipasi sukarela, 

3) Terstruktur; peserta bertemu secara teratur dalam konteks tertentu untuk 

melakukan aktivitas, 

4) Membutuhkan usaha yang harus menimbulkan beberapa ukuran tantangan 

untuk individu yang terlibat dalam kegiatan ini. 

Keempat karakteristik diatas memiliki peran yang sangat penting untuk 

membangun kompetensi interpersonal dan keterampilan, keberhasilan Pendidikan dan 

inspirasi yang menantang dalam mencapai tujuan hidup bagi siswa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuuka 

pada Bab II Pasal 3 tentang fungsi Gerakan Pramuka dinyatakan, Pendidikan dan 

pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, 

 

18 Dalrymple, O., & Evangelou, D. (2006). The role of extracurricular activities in the 

education of engineers. In International Conference on Engineering Education, h. 24-30. 
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serta permainan yang berorientasi pada pendidikan.19 Gerakan pramuka kemudian 

dijadikan sebagai wadah untuk pembentukan karakter yang berbentuk kegiatan 

Pendidikan nonformal di sekolah. Gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan 

yang berkecimpung dalam Pendidikan yang bersifat nonformal membantu pemerintah 

dan masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. 

Adapun Dasa Darma Pramuka yang berarti sepuluh janji pramuka memiliki 

poin yakni ;  

1) Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

2) Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 

3) Patriot yang sopan dan kesatria, 

4) Patuh dan suka bermusyawarah, 

5) Rela menolong dan tabah, 

6) Rajin terampil dan gembira, 

7) Hemat, cermat dan bersahaja, 

8) Disiplin, berani dan setia, 

9) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 

10) Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. 

Sehingga kegiatan wajib kepramukaan sangat besar potensinya untuk 

meningkatkan kualitas siswa.  

C. Teori Pengurangan Ketidakpastian (Uncertainty Reduction Theory) 

Teori Pengurangan Ketidakpastian (Uncertainty Reduction Theory) ini kadang 

juga disebut Initial Interaction Theory (Teori Interaksi Awal). Tujuan teori ini adalah 

 

19 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka”, 

bab II, pasal 3. 



37 

 

 

untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi 

ketidakpastian diantara orang asing yang terlibat. Teori pengurangan ketidakpastian 

atau uncertainty reduction theory adalah sebuah teori yang berakar dari perspektif 

sosial psikologi yang menitikberatkan pada proses-proses dasar bagaimana seorang 

individu menambah pengetahuan tentang orang lain. 

Dalam hidup seringkali ketidakpastian menyelimuti. Melalui percakapan dan 

pengumpulan informasi, dapat mengurangi ketidakpastian tersebut. Pengumpulan 

informasi tersebut adalah cara alamiah untuk nantinya memahami lawan bicara 

sehingga nantinya dapat membangun sebuah hubungan yang baik dalam sebuah 

komunikasi. 

Teori pengurangan ketidakpastian mengidentifikasikan ketidakpastian dalam 

dua bentuk ketidakpastian yang dialami oleh seseorang tentang keyakinan diri mereka 

sendiri dan keyakinan dari orang lain. Kedua ketidakpastian perilaku dimana bentuk 

ini mengacu kepada masalah-masalah yang diciptakan oleh individu yang diakibatkan 

oleh diri mereka sendiri dan perbuatan orang lain, yang bisa dikarenakan kurangnya 

informasi mengenai diri mereka sendiri dan orang lain, West dan Turner. 

Teori pengurangan ketidakpastian dikembangkan oleh Charles Berger dan 

Richard Calabrese untuk menggambarkan saling keterhubungan antara tujuh faktor 

penting dalam proses pertukaran secara diadik yaitu komunikasi verbal, ekspresi 

afiliasi nonverbal, perilaku pencarian informasi, kedekatan, timbal balik atau 

pertukaran, kesamaan dan kesukaan. 

Charles Berger mengatakan bahwa pengumpulan informasi yang dilakukan 

manusia merupakan upaya dari dalam diri untuk mengurangi ketidakpastian antara 

penyampai pesan dan penerima pesan sehingga nantinya pesan yang disampaikan 



38 

 

 

akan lebih dapat diterima atau dalam kata lain terjadi komunikasi yang efektif. Berger 

juga mengungkapkan strategi dalam mengurangi ketidakpastian ada tiga strategi yang 

bisa digunakan yaitu, strategi aktif, strategi pasif, dan strategi interaktif.20 Strategi 

pasif dilakukan dengan cara melakukan pengamatan, strategi aktif dilakukan dengan 

cara mencari informasi atau mengumpulkan informasi dengan cara apapun termasuk 

bertanya kepada orang lain, sedangkan strategi interaktif dilakukan dengan cara 

interaksi langsung dengan orang tersebut sehingga memunculkan keterbukaan diri 

antara keduanya. 

Menurut EM Griffin, terdapat tiga faktor yang mendorong seseorang untuk 

mengurangi ketidakpastian yang dialaminya, yaitu:  

1) Mengantisipasi interaksi selanjutnya karena akan bertemu lagi dengan orang 

tersebut,  

2) Adanya nilai insentif karena ia merasa orang tersebut memiliki sesuatu yang 

diinginkan, 

3) Adanya sikap yang menyimpang dari orang yang baru dikenalnya tersebut. 

Selain itu, Berger dan Calabrese menyatakan ketidakpastian berhubungan 

dengan tujuh konsep lain yang berakar pada komunikasi dan pengembangan 

hubungan: output verbal, kehangatan nonverbal (seperti nada suara yang 

menyenangkan dan mencondongkan tubuh ke arah depan), pencarian informasi 

(bertanya), pembukaan diri, resiprositas pembukaan diri, kesamaan, dan kesukaan. 

Tiap konsep ini bekerja bersama dengan lainnya sehingga para partisipan dapat 

 

20 Arif Nugrahadi, Uncertainty Reduction Theory dalam Pola Komunikasi Pemain dan 

Pelatih Sepakbola Usia Dini di PFA (Pasoepati Football Academy), Channel Jurnal Komunikasi 2019, 

h. 140. 
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mengurangi sebagian dari ketidakpastian mereka.21 

1. Asumsi 

Menurut L.H Turner dam R. West (2010), terdapat tujuh asumsi terkait 

dengan teori pengurangan ketidakpastian, yaitu: 

1) Orang mengalami ketidakpastian dalam konteks interpersonal. 

2) Ketidakpastian adalah sebuah keadaan yang tidak menyenangkan sehingga 

menghasilkan tekanan kognitif. 

3) Ketika orang asing saling bertemu maka perhatian utama mereka adalah untuk 

mengurangi ketidakpastian mereka atau untuk menambah kemampuan untuk 

memprediksi. 

4) Komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi adalah sebuah proses 

perkembangan yang terjadi melalui beberapa tahapan. 

5) Komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi adalah sarana utama bagi 

pengurangan ketidakpastian. 

6) Jumlah dan sifat informasi yang dibagi oleh masing-masing orang dapat berubah 

seiring dengan berjalannya waktu. 

7) Memungkinkan untuk memprediksi perilaku orang lain dalam sebuah mode 

hukum. 

2. Aksioma 

Teori pengurangan ketidakpastian juga mengenal beberapa aksioma yang 

merupakan pernyataan atau ide yang diterima oleh individu karena mengandung 

 

21 Richar West dan Lynn H. Tunner, Pengantar Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi, 

(Jakarta: Salemba Humanika 2008, h.175. 
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kebenaran dan dapat dibuktikan. Aksioma dalam teori Uncertainty Reduction 

dibentuk dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dan sifatnya tidak perlu 

dibuktikan. Berger dan Calabrese (1975) menjelaskan aksioma tersebut menjadi tujuh 

bagian. 

1) Ketidakpastian yang tinggi pada tahap awal dalam komunikasi, akan mendorong 

peningkatan komunikasi verbal diantara orang yang tidak saling mengenal, 

sehingga tingkat ketidakpastian semakin menurun. 

2) Pada tahap awal interaksi, saat komunikasi nonverbal meningkat maka 

ketidakpastian menurun. 

3) Tingkat ketidakpastian tinggi akan meningkatkan upaya pencarian informasi 

mengenai perilaku orang lain. Individu akan meningkatkan upaya pencarian 

informasi jika ketidakpastian lebih tinggi, namun jika ketidakpastiannya 

berkurang, maka makin kecil upaya dalam pencarian informasi. 

4) Tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam suatu hubungan menyebabkan 

penurunan tingkat keakraban isi komunikasi. Jika sebuah interaksi mengandung 

ketidakpastian tinggi, maka keakraban dalam komunikasi pun akan menurun. 

5) Tingkat ketidakpastian yang tinggi menghasilkan tingkat resiprositas yang tinggi 

pula. Hal ini dijelaskan bahwa semakin tinggi seseorang merasakan 

ketidakpastian, maka semakin tinggi individu tersebut menggunakan strategi 

komunikasi yang timbal balik (resiploka/berbalasan) 

6) Kesamaan atau kemiripan yang ada antara komunikan dan komunikator akan 

menurunkan tingkat ketidakpastian. Dijelaskan bahwa semakin seseorang 

mempersepsikan lawan bicara memiliki banyak kesamaan (memiliki level 

homofili yang tinggi), maka ketidakpastian semakin berkurang. 
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7) Hubungan ketidakpastian dengan perasaan suka (liking). Hubungan akan 

meningkat jika memiliki perasaan saling menyukai dan ketidakpastian akan 

berkurang.22 

3. Jenis-Jenis Ketidakpastian 

Terdapat dua macam ketidakpastian yaitu ketidakpastian kognitif (cognitive 

uncertainty), dan ketidakpastian perilaku (behavioral uncertainty). Morissan, 

menguraikan bahwa ketidakpastian kognitif merujuk pada tingkat ketidakpastian 

tentang keyakinan atau sikap seseorang. Sedangkan ketidakpastian perilaku berkaitan 

dengan seberapa jauh seorang individu dapat memperkirakan perilaku pada situasi 

tertentu. Atau lebih jelasnya: 

a. Ketidakpastian Kognitif (cognitive uncertainty) 

Ketidakpastian kognitif berkaitan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait 

dengan kognisi berupa kepercayaan dan sikap satu sama lain dalam situasi tersebut. 

Tingginya ketidakpastian yang terjadi dalam interaksi awal disebabkan individu tidak 

sadar akan kepercayaan dan sikap pihak lain. 

b. Ketidakpastian Perilaku (behavioral uncertainty) 

Ketidakpastian perilaku berkaitan dengan sejauh mana perilaku dapat 

diprediksi dalam situasi tertentu. Ketidakpastian adalah salah satu motivasi di balik 

adopsi norma di sebagian besar masyarakat dimana orang cenderung untuk 

mematuhinya, dan apabila dalam percakaoan awak seseorang memilih untuk 

 

22 Rachmat Kriyantono. Teori-teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal : Aplikasi 

Penelitian dan Praktik. H. 146. 
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mengabaikan norma-norma tersebut, maka akan ada resiko untuk meningkatkan 

ketidakpastian perilaku dan mengurangi kemungkinan interaksi di masa depan. 

4. Proses Pengurangan Ketidakpastian 

Proses pengurangan ketidakpastian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

pengurangan ketidakpastian proaktif dan pengurangan ketidakpastian retroaktif. 

a. Pengurangan Ketidakpastian Proaktif (proactive uncertainty reduction) 

Pengurangan ketidakpastian proaktif terjadi dengan membuat prediksi 

kemungkinan tindakan alternatif orang lain yang mungkin diambil adalah 

perencanaan komunikasi strategis sebelum interaksi. Dalam pertemuan awal orang 

akan mencoba memprediksi apa yang mungkin didengar orang lain berdasarkan pada 

makna yang mereka dapatkan dari pernyataan atau pengamatan sebelumnya atau 

informasi yang telah dipastikan. 

b. Pengurangan ketidakpastian retroaktif (retroactive uncertainty reduction) 

Penurunan ketidakpastian retroaktif adalah proses menganalisis situasi pasca 

interaksi yang mengacu pada membuat penjelasan untuk perilaku orang lain dan 

menafsirkan arti pilihan perilaku. Menurut Berger, orang yang mengalami periode 

yang sulit ketika menerima ketidakpastian, inilah yang menjadi salah satu dimensi 

penting dalam membangun hubungan (relationship) dengan orang lain.23  

Berger dan Chalebrese membaginya menjadi tiga bentuk strategi yang 

dilakukan oleh individu untuk mengurangi ketidakpastian, diantaranya strategi pasif, 

strategi aktif, dan strategi retroaktif. 

 

23 Morissan, Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa, (Jakarta: Kencana, 2013) h.205. 
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1) Strategi Pasif (social comparison) 

Strategi ini terjadi jika seseorang hanya mengamati perilaku orang lain. Dia 

berupaya mengamati reaksi orang lain dalam beberapa situasi, misalnya saat orang 

yang diamati sedang berinteraksi dengan orang lain. 

2) Strategi Aktif (seeking information) 

Jika seseorang secara aktig mencari informasi tentang orang lain melalui 

pihak ketiga, misalnya bertanya kepada si A tentang si B. 

3) Strategi Interaktif (verbal internogative) 

Cara mendapatkan informasi melalui setting interaksi, yaitu dengan secara 

langsung bertanya dengan orang yang menjadi target komunikan. Berkaitan dengan 

self-dislosure, artinya membuka diri dengan memberikan informasi kepada orang lain 

sehingga orang tersebut termotivasi untuk membalasnya dengan memberikan 

informasi tentang dirinya. Strategi yang penting untuk mendapatkan informasi secara 

aktif, karena jika saya menutup diri maka orang lain cenderung menutup diri juga 

terhadapnya. Seringkali perilaku satu pihak dapat segera mengurangi ketidakpastian 

pihak lainnya dan mendorong pihak lain tersebut merasa tidak perlu mendapatkan 

informasi tambahan. 

c. Tahap-Tahap Dalam Interaksi Awal 

Menurut Berger seseorang itu melalui tiga tahap dalam membentuk hubungan 

dengan seseorang. Peringkat atau fase ini adalah:24 

1) Fase Permulaan  

 

24 Saodah Wok, dkk. Teori-Teori Komunikasi, (Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing, 

2003). h.68. 
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Seseorang yang berada pada peringkat ini bercakap tentang dirinya dengan 

memberikan maklumat biografi seperti menyatakan asalnya, tempat dia bekerja 

pengalaman, dan pendidikan. Selalunya maklumat yang diberikan bergantung kepada 

respons daripada orang yang baru dikenali. Jika seseorang misalnya memperkenalkan 

dirinya maka akan beda hasil yang dihasilkan ketimbang tidak melakukannya dan 

komunikasi kemudian tidak berlangsung. 

2) Fase Pribadi  

Pada tingkatan ini seseorang mulai berkongsi nilai, kepercayaan, sikap, dan 

juga maklumat yang lebih pribadi. 

3) Fase Exit:  

Pada tingkatan ini seseorang membuat rancangan untuk interaksi seterusnya, 

di fase ini seorang individu mulai menjadi lebih rapat dan menceritakan suatu 

informasi yang bersifat rahasia, biasanya juga ini ditujukan untuk membangun ikatan 

emosional yang lebih kuat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian 

kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode survei. Penelitian kualitatif 

deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu 

dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan 

teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang 

alamiah1.  Penelitian deskriptif secara umum digunakan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena apa adanya tanpa manipulasi, sehingga variabel-variabel yang 

berkaitan akan apa adanya seperti pada keadaan biasa diluar kegiatan penelitian.  

Dalam bidang pendidikan, penelitian deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, 

pembelajaran dan segala implementasi kebijakan di bidang pendidikan. Salah satu 

metode dalam penelitian deskriptif adalah metode survei. Menurut Nana Syaodih, 

penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang 

populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif kecil. Dalam 

pendidikan dan kurikulum pembelajaran, survei digunakan untuk menghimpun data 

tentang siswa seperti sikap, minat, dan kebiasaan belajar siswa dan lain-lain. Dapat 

juga menghimpun data tentang keadaan dan perkembangan sekolah. Penelitian 

 

1 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. XXV ; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya: 2008) h. 8-13. 
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kualitatif metode survei telah banyak digunakan diseluruh bidang keilmuwan, 

terutama pada bidang sosial.  

Data penelitian survei dihimpun menggunakan angket, quisioner maupun 

dengan wawancara yang dilakukan langsung maupun tidak langsung. Hasil dari 

penelitian survei dapat diuji menggunakan uji korelasi antar variabel dan kemudian 

peneliti dapat melakukan penilaian dan interpretasi data dan mengkaji dengan teori. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bulukumba yang 

berlokasi di Jalan Bung Tomo No.28, Kel. Terang-Terang, Kec. Ujung Bulu, Kab. 

Bulukumba, Sulawesi Selatan 92512. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan metode 

survei. Penelitian kualitatif mendeskripsikan mengenai proses dari pola komunikasi 

yang terjadi antara Pembina dan anggota pramuka yang melakukan pelatihan 

sekaligus pembelajaran di SMA Negeri 1 Bulukumba, analisis data dan kesimpulan 

data-data hingga dengan penulisannya. Semua itu menggunakan aspek 

kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, termasuk observasi. 

Peneliti menganalisis makna dan cerita serta hasil dari survei yang kemudian 

disajikan dalam kualitatif deskriptif yang dipergunakan untuk menemukan atau 

mengembangkan teori atau model yang sudah ada, berusaha menjelaskan realitas 

dengan menggunakan penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat.2  

 

2 Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Malang: Kelompok Intrans 

Publishing, 2016), h.35. 
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C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data 

sekunder.  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian oleh 

peneliti3, yang data penelitian tersebut bersumber dari informan yang telah 

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

data wawancara informan yang tergabung dalam lokasi penelitian yakni Pembina 

pramuka, pelatih dan anggota pramuka SMA Negeri 1 Bulukumba dalam pola 

komunikasi pengurangan ketidakpastian selama covid-19. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan informan dengan purposive sampling yakni 

penentuan sampel atau informan berdasarkan pertimbangan tertentu.4 Alasan peneliti 

menggunakan teknik ini karena tidak semua peserta didik memenuhi 

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

teknik purposive sampling dapat menetapkan beberapa kriteria/indikator yang harus 

dipenuhi sesuai dengan tujuan penelitian. 

Adapun indikator informan pada penelitian ini selain dari pembina pramuka 

itu sendiri adalah peserta didik yang tergabung dalam kepramukaan, pernah 

melakukan komunikasi langsung dengan pembina serta punya pengalaman di 

kegiatan kepramukaan selama covid-19. Untuk itu data primer pada penelitian ini 

berjumlah 5 informan yang terdiri dari 1 pembina, 1 pelatih dan 3 peserta didik yang 

 
3 Heren Puspitawati & Tin Herawati. Metode Penelitian Komunikasi. Makassar : Alauddin 

University Press. 2013. h.141. 
4 Kamaluddin Tajibu. Metode Penelitian Komunikasi. Makassar : Alauddin University Press. 

2013 h. 141. 
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aktif dalam kepramukaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang 

ditujukan sebagai dokumentasi pendukung. Adapun data sekunder dari penelitian ini 

adalah keseluruhan data yang bersumber dari pihak ketiga baik itu dalam bentuk 

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

dan melengkapi data primer dalam proses analisis data. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, sumber data primer adalah Pembina 

yang melakukan tindakan dan peserta didik yang menerima tindakan. Sedangkan data 

sekundernya berupa data hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan melalui pengamatan khusus dan pencatatan yang 

sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dengan maksud untuk 

mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan yang dihadapi. 

Observasi merupakan pengamatan keadaan secara wajar dan yang sebenarnya tanpa 

ada suatu usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau 

memanipulasikannya. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan observasi secara 

langsung tentang keadaan di SMA Negeri 1 Bulukumba dan kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan yang berlansung di lokasi tersebut. Teknik observasi yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dimana peneliti tidak 

terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka namun hanya 
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melihat, mengamati serta membuat suatu catatan kemudian menyusunnya dalam 

sebuah tulisan mengenai segala bentuk kegiatan kepramukaan yang melibatkan 

pembina, pelatih dan anggota pramuka atau murid. Hal ini agar memudahkan peneliti 

memperoleh data atau informasi dengan mudah dan leluasa.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan tersebut. 

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu 

wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan 

pertanyaan yang diajukan telah disusun. Sebelumnya wawancara dilakukan oleh 

peneliti terhadap pembina dan pelatih pramuka tentang pola komunikasi yang 

diterapkan selama covid-19. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi penelitian ini adalah berupa portofolio hasil karya atau juara 

yang pernah dimenangkan SMA Negeri 1 Bulukumba dan foto saat kegiatan latihan 

pramuka sedang berlangsung.  

E. Instrumen Penelitian 

Instumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Penelitian harus 

memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan terhadap data berupa tingkah laku 

atau penampilan sumber data, karena harus dicatatnya secara tertulis tanpa 
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memasukkan tafsiran, pendapat dan pandangannya. 

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dengan dibantu 

instrumen lain yaitu pedoman wawancara, observasi. Peneliti sebagai instrumen 

utama karena hanya peneliti yang dapat bertindak sebagai alat dan responsif terhadap 

realitas karena bersifat kompleks. Bekal informasi awal, peneliti melakukan observasi 

secara mendalam melalui wawancara dengan pembina, pelatih, peserta didik, serta 

melakukan observasi terhadap efektifitas komunikasi dalam penerapan kepramukaan 

wajib. 

Peneliti merupakan perencana, pengumpul data, analisis, penafsir data, 

sekaligus melaporkan hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian 

tepat karena menjadi segalanya atau mewakili keseluruhan proses penelitian. 

Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. 

Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsif, dapat 

menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, 

memproses dan mengikhtisarkan serta memanfaatkan kesempatan yang tidak lazim 

atau idiosinkratik. 

a) Responsif : Manusia sebagai instrumen responsif terhadap lingkungan dan 

terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. Manusia bersifat interaktif 

terhadap orang dan lingkungannya. 

b) Menyesuaikan diri : Manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas dapat 

menyesuaikan dri dengan keadaan dan situasi pengumpulan data. 

c) Menekankan keutuhan : Manusia sebagai insrumen memanfaatkan imajinasi 

dan kreativitasnya serta memandang dunia sebagai suatu keutuhan, sebagai konteks 
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yang berkesinambungan dimana mereka memandang dirinya sendiri dan 

kehidupannya sebagai sesuatu yang riel, benar, dan mempunyai arti. 

d) Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan : Sewaktu peneliti melakukan 

fungsinya sebgai pengumpul data menggunakan berbagai metode. Manusia sebagai 

instrumen penelitian terdapat kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan 

pengetahuan itu berdasarkan pengalaman praktisnya. 

e) Memproses data secepatnya : Kemampuan manusia sebagai instrumen ialah 

memproses data secepatnya setelah diperoleh, Menyusun kembali. 

f) Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan : 

Manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan menjelaskan sesuatu yang kurang 

dipahami subjek. 

g) Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim dan,  

h) Ideosinkratik : Manusia sebagai instrumen memiliki pula kemampuan 

menggali informasi yang berbeda dari sumber lain, tidak direncanakan semula, tidak 

diduga terlebih dahulu atau tidak lazim terjadi. Kemampuan demikian bermanfaat 

bagi ilmu pengetahuan yang baru. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan analisis data, yaitu: 

1. Teori Induksi 

Peneliti harus memfokuskan perhatiannya pada data yang ditemukan di 

lapangan sehingga segala sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan penelitian 

menjadi tidak penting. Data akan menjadi sangat penting, sedangkan teori akan 

dibangun berdasarkan temuan data di lapangan. Data merupakan segalanya yang 
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dapat memecahkan semua masalah penelitian. Posisi peneliti benar-benar 

bereksplorasi terhadap data, dan apabila peneliti secara kebetulan telah memiliki 

pemahaman teoritis tentang data yang akan di teliti, proses pembuatan teori itu harus 

dilakukan. Peneliti berkeyakinan bahwa data harus diperoleh terlebih dahulu untuk 

mengungkapkan misteri penelitian dan teori baru akan di pelajari apabila seluruh data 

sudah diperoleh. 

2. Reduksi Data 

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan. Analisis data 

ini digambarkan seperti berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar : 3.1 Proses Analisis Data 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan landasan konsep 

validasi dan aktual atau tidaknya sebuah data dalam sebuah penelitian, menetapkan 

keabsahan data sangat diperlukan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaksanaan 

berdasarkan kriteria tertentu. Ada empat keabsahan data yaitu, teralihkan, 

kebergantungan, kepercayaan, dan kepastian. Dalam melakukan penelitian kualitatif 
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bukan mengenai kuantitas informan yang menentukan keabsahan data yang 

terkumpul melainkan banyak hal yang bisa mempengaruhi persoalan valid atau 

tidaknya seperti cara wawancara, observasi, kesesuaian informan serta dokumentasi. 
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BAB IV 

POLA KOMUNIKASI PEMBINA PRAMUKA DI SMA NEGERI 1 

BULUKUMBA DALAM PENERAPAN KEPRAMUKAAN  

SELAMA COVID-19 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Pembina Pramuka SMA Negeri 1 

Bulukumba yang sedang menjalankan pembinaan ekstrakurikuler kepramukaan . 

Informan pada penelitian ini terdiri dari satu pembina putra, yaitu : Darwis  Djamal 

S.Sos, merupakan Pembina putra Pandawa Scout, selain itu dia juga menjabat selaku 

Pembina pada ekstrakurikuler Pandu Digital (IT Club) dan Pembina Harian OSIS 

sehingga sering melakukan interaksi dengan banyak siswa baik formal maupun 

informal sebelum pandemi covid-19 dan juga banyak pengalaman dalam mengatur 

jalannya sebuah organisasi. 

Penelitian ini juga terdiri dari 1 partisipan pelatih pramuka yang sudah mulai 

aktif melatih sejak tahun 2008 sampai sekarang yang juga sekaligus purna Pandawa 

Scout Periode 2005 – 2008 bernama Irwandi Achmad. Juga ditunjang dengan  

beberapa partisipan anggota pramuka dari kelas X hingga XII, yaitu Septian Dwi 

Ananda, Ahmad Munabil, dan Putri Mashardiyanti. 

2. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah pola komunikasi dan metode pengurangan 

ketidakpastian dalam komunikasi interpersonal antara Pembina dan anggota pramuka 
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berdasarkan kurikulum 2013. Adapun ekstrakurikuler wajib kepramukaan 

dilaksanakan dengan menggunakan tiga model yaitu Model Blok, Model Aktualiasi, 

dan Model Reguler. 

a. Sejarah Berdirinya PANDAWA SCOUT 

Ekstrakurikuler pramuka SMA Negeri 1 Bulukumba memiliki nama Ambalan 

Pandawa Scout dengan jargon “Kasih sayang yang utama Pandawa Hille”, berlokasi 

di Jl. Bung Tomo No 28, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Asal mula terbesitnya nama 

Ambalan Pandawa Scout sekitar tahun 1991 – 1992 oleh  Pradana yang menjabat saat 

itu yakni Taufik Hidayat Amir. Pada masa itu serial film Mahabharata merupakan 

serial yang sedang booming di kancah global, begitupun di Indonesia. Singkatnya, 

serial ini menceritakan kisah konflik para Pandawa lima dengan saudara sepupu 

mereka sang seratus Korawa, mengenai sengketa hak pemerintahan tanah Negara 

Astina. Puncaknya adalah perang Bharatayuddha di medan Kurusetra dan 

pertempuran berlangsung selama delapan belas hari.1 Dengan tokoh Pandawa lima 

yang terdiri atas Yudistira, Arjuna, Bima, Nakula dan Sadewa dengan keahliannya 

masing-masing. Berhubung di dalam kepengurusan penegak terdapat 5 dewan yakni 

Pradana, Wakil Pradana, Pemangku Adat, Kirani dan Juru Uang, menjadi landasan 

filosofi pemakaian nama Pandawa Scout dengan arti bahwa di dalam perkemahan 

atau perlombaan Pandawa Scout siap berperang dengan segala saingannya namun 

tetap menjadi teman di luar dari perlombaan. 

 

 

1“Mahabharata”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Mahabharata 

(20 Agustus 2021). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahabharata%20(20
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahabharata%20(20
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i. Visi Misi Dewan Ambalan Pandawa Scout Periode 2021-2022 

1) Visi 

“Mewujudkan ambalan Pandawa Scout sebagai ambalan yang inovatif, kreatif 

dan solidaritas yang berjiwa unggul dengan berlandaskan trisatya dan dasadarma.” 

2) Misi 

a) Menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa 

sesuai dengan poin pertama Dasadarma, 

b) Mendorong semangat dan kreatifitas sesama anggota, 

c) Mendorong semangat terciptanya komunikasi dan Kerjasama yang baik sesama 

anggota, 

d) Menciptakan anggota-anggota yang cinta dengan identitas dan menjaga nama 

baik Ambalan Pandawa Scout 

ii. Struktur Kepengurusan Dewan Ambalan Pandawa Scout 2021-2022 

1) Pembina 

Pembina Putra    : Darwis Djamal S.Sos 

Pembina Putri    : Siti Diniah S.Pd 

2) Pelatih 

Pelatih putra dan putri   : Irwandy Ahmad 

3) Pengurus Pandawa Scout 

- Ambalan Putra (H. A. Sultan Dg. Radja) 

a) Putra 

Pradana     : Septian Dwi Andana 

Pemangku Adat   : Wahyu Bakti Haris 

Kerani     : Andi Muh. Alif Muqhayyat 
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Juru Uang    : Muh. Asrul Nasution 

- Ambalan Putri (Hj. A. Sunti Petta Suruga) 

b) Putri 

Pradana     : A. Rossa Nur  Ainiyah Putriasti 

Wakil Pradana    : Lutfiah Lukman 

Pemangku Adat   : Nelli Handayani 

Kerani     : Wahda Tulummah 

Juru Uang    : Sakiyah 

c) Seksi-Seksi 

i. TEKPRAM (Teknik Kepramukaan) 

1. Regina Dwi Putri Mahardika 

2. Reski Ramadani 

ii. HUMAS (Hubungan Masyarakat) 

1. Aidil Ramadhan 

2. Muhammad Adrian 

iii. LITIEV (Latihan dan Evaluasi) 

1. Nurfadillah 

2. Putri Regina 

3. Niswatul Azizah 

iv. LITBANG (Latihan dan Pengembangan) 

1. Annisa Nadilah Riskin 

2. A. Suci Devintah Sari 

v. GIATOPS (Kegiatan dan Operasional) 

1. Supriadi Nur 
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2. Dwi Angga 

3. Raodatul Janna 

iii. Tugas dan Wewenang 

1) Pradana, merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam berjalannya 

roda organisasi di Ambalan. Pradana sebagai pemimpin berkewajiban 

mengkoordinasi dan mengontrol semua kinerja pengurus Dewan Ambalan dan 

bertanggung jawab atas semua kegiatan di Ambalan. 

2) Pemangku Adat, memiliki tugas untuk menangani hal-hal yang berkaitan 

dengan AD/ART di Pandawa Scout yang harus dipatuhi dan perlu dijaga agar 

sebuah aturan dapat dilaksanakan oleh setiap anggota Pramuka SMA N 1 

Bulukumba. 

3) Kerani, bertugas untuk membantu Pradana dalam hal-hal administratif seperti 

pencatatan, perumusan dan pengadministrasian Ambalan. 

4) Juru Uang, bertugas membantu Pradana dalam pencatatan keuangan, seperti 

uang kas ambalam, mencatat jumlah pengeluaran atau pemasukan yang ada 

saat ada kegiatan. 

5) Seksi Teknik Kepramukaan, memiliki tugas dalam melakukan pelatihan 

Teknik-teknik kepramukaan seperti tali temali, sandi, semaphore dan lain lain. 

6) Seksi Hubungan Masyarakat, memiliki tugas dalam urusan kemanusiaan 

dengan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti berbagi takjil, 

memberikan bantuan donasi kepada yang membutuhkan, kegiatan penanaman 

pohon dan sebagainya. 

7) Seksi Latihan dan Pengembangan, Melakukan Analisa terhadap kebutuhan 

materi yang diperlukan oleh anggota pramuka. 
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8) Seksi Kegiatan dan Operasional, biasanya diamanahkan dalam hal menjadi 

pelaksana kegiatan-kegiatan internal maupun kegiatan umum jika dibutuhkan 

serta membantu Pradana dalam merawat inventaris barang. 

b. Model Penerapan Kepramukaan di SMA Negeri 1 Bulukumba 

Di SMA Negeri 1 Bulukumba model Blok telah dilakukan pada masa awal 

tahun ajaran baru akademik yang dilakukan secara daring serta diikuti oleh seluruh 

siswa baru kelas X. Namun karena terkendala situasi dan kondisi porsi waktu untuk 

pelaksanaan ini yang harusnya 36 jam hanya dilakukan selama 3 jam dengan 

gabungan dari seluruh pengenalan ekstrakurikuler lainnya. Berikut penuturan 

informan 2. 

“waktunya itu kak 3 jam dan disuruh pahami lalu dibuatkan resume… tidak ada 
kak (yang spesifik membahas kepramukaan), secara keseluruhanji 
(ekstrakurikuler yang ada di sekolah).” 2 

Model aktualisasi merupakan model dalam bentuk mengintegrasikan 

kepramukaan ke dalam komponen mata pelajaran, model ini pernah di terapkan 

secara aktif sebelum wabah namun semasa covid-19 hampir tidak berjalan. Berikut 

penuturan Darwis Djamal; 

“Sebelum pandemi, kami sudah mencoba untuk menerapkan model 
aktualisasi, artinya ada jam tertentu yang diberikan oleh pihak ekskul pramuka 
untuk memberikan pemahaman kepramukaan itu pada peserta didik yang 
tidak terlibat dalam ekstrakurikuler pramuka. Tapi karena pandemi, model 
aktualisasi ini bukan berarti tidak terlaksana tapi hampir dikatakan tidak 
berjalan karena kita tidak berhadapan langsung dengan peserta didik.”3 

 

2 Putri Mashardiyanti (15 tahun), Anggota Pramuka, Wawancara, 10 Agustus 2021. 

3 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 13 Agustus 2021. 
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 Model pengimplementasian model aktualisasi dapat dikatakan berjalan tidak 

cukup baik akibat kurangnya pemahaman guru mata pelajaran mengenai dasar-dasar 

kepramukaan. 

“Sebenarnya di model aktualisasi, disamping memberikan pemahaman kepada 
orang yang tidak memahami pramuka, juga diharapkan guru bisa 
mengitegrasikan pramuka dengan mata pelajarannya di kelas. Misalnya 
pelajaran sosiologi, mungkin nilai-nilai dasadarma yang ditanamkan sesuai 
dengan materi pokok itu, jadi di situlah kolaborasinya antara pramuka dengan 
sosiologi. Cuma terkadang ada guru mata pelajaran yang kurang paham 
dengan materi pramuka, jadi paling tidak guru seperti saya yang mengetahui 
tentang pramuka misalnya memberikan pemahaman bahwa pramuka itu 
seperti ini.”4 

 Untuk model regular yang sifatnya sukarela tergantung minat dari masing-

masing siswa agar terlibat secara aktif atau pasif, beliau melibatkan pengurus dalam 

proses rekruitmen. Dalam proses ini terdapat beberapa metode yang beliau arahkan 

seperti menggunakan pendekatan dari teman ke teman, sosialisasi dalam kelas, serta 

memperlihatkan kredibilitas melalui prestasi yang telah diperoleh Ambalan Pandawa 

Scout.  

 Pandawa Scout merupakan ambalan yang cukup diperhitungkan dalam skala 

lokal maupun regional. Hal ini di buktikan dengan banyaknya kegiatan perkemahan 

atau perlombaan yang telah diikuti dan berhasil membawa juara.  

“kalau dibilang prestasi maupun juara sudah sangat banyak, namun barangkali 
bagi saya selama aktif di kepramukaan SMANSA yang paling berkesan dan 
membanggakan itu seperti juara umum 2 putra dan juara umum 3 putri di 
KLKP (Kemah dan Lomba Kreativitas Pelajar) se-Sulawesi Selatan di 
UNHAS tahun 2009. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya juga jadi langganan 
juara umum di kegiatan pramukanya UNHAS. Ini sangat berkesan karena 
peserta yang saya bawa rata-rata orang yang rajin dating latihan dan 
pengetahuannya minim, tapi bisa membanggakan sekolah.”5 

 

4 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 13 Agustus 2021. 

5 Irwandy Ahmad (31 tahun), Pelatih, Wawancara, Bulukumba, 24 September 2021. 
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Dalam skala level kabupaten, keterlibatan SMA Negeri 1  Bulukumba 

terkenal sangat aktif sehingga ada ukuran barometer sebuah kompetisi jika SMA 

Negeri 1 Bulukumba terlibat di dalamnya. Untuk tiga tahun terakhir terhitung 

Pandawa Scout telah menjuarai diantaranya tahun 2018 ; Kelapa GT-07 (Kemah 

Lomba Pramuka Galang Tegak – 07) dan Juara Umum Perkemahan Kabupaten, lalu 

pada masa-masa covid-19 dilaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial di 

lingkungan pesisir Bulukumba, juga melakukan kegiatan berbagi masker di daerah 

yang padat penduduk maupun kendaraan lalu lalang. 

Terdapat salah satu kendala dalam struktur pelaksanaan ekstrakurikuler di 

SMA Negeri 1 Bulukumba yaitu, menurunnya keterlibatan Pembina putri dan dapat 

dikatakan hanya sebatas pengisi formalitas dalam administrasi, hal ini di sebabkan 

mayoritas Pembina putri sekaligus ibu rumah tangga, ibu yang masih menyusui dan 

lain sebagainya. Berdasarkan penuturan Darwis Djamal persentase kehadiran 

Pembina putri hanya mencapai 20-30% begitupun dalam kegiatan kepramukaan 

perkemahan. 

Pembina pramuka di bantu oleh seorang pelatih melaksanakan tanggung 

jawab agar dapat berjalan aktif, dalam pembagian tugasnya kemudian di bagi menjadi 

urusan administrasi sekolah yang di kelola oleh pembina serta urusan teknis lapangan 

seperti latihan rutin diurus oleh pelatih, namun ini bersifat tentatif dan tidak mutlak 

sehingga pembina juga dapat turut serta dalam pelaksanaan kegiatan baik intramural 

maupun ekstramural. 
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B. Pola Komunikasi Antarpribadi Pada Pramuka SMA Negeri 1 Bulukumba 

Di masa awal pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), selain diperkenalkan 

terkait gambaran sekolah dan kurikulum pembelajaran yang diterapkan. Pada tahun 

ajaran ini, dengan metode belajar dari rumah (BDR) melalui virtual meet Pembina 

harian OSIS yang juga selaku pembina Pramuka memberikan pemahaman mengenai 

kepramukaan diikuti oleh seluruh siswa lalu kemudian siswa yang memiliki minat 

dan bakat mengenai pramuka dapat mendaftar sebagai anggota pramuka secara 

regular.  

“Terkait dengan peserta didik sendiri memahami atau tidaknya dengan 
kepramukaan wajib, itu diperkenalkan melalui kegiatan MOPD/MPLS. Bukan 
berarti mereka harus masuk pramuka tapi sekolah menawarkan kepada peserta 
didik untuk memahami pramuka itu dengan menggunakan model blok.”6 

Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini menggunakan metode 

daring, sehingga cukup banyak siswa yang tidak mendengarkan dengan jelas atau 

tidak paham dengan penyampaian yang diberikan akibat noise atau hambatan. 

Hambatan adalah setiap rangsangan tambahan yang tidak dikehendaki yang dapat 

mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan.7 Dalam sistem komunikasi, 

keberhasilan penyampaian informasi dari pengirim (transmitter) kepada penerima 

(receiver) tergantung pada seberapa akurat penerima dapat menerima sinyal yang 

ditransmisikan dengan baik dan benar. Salah satu informan yang bertempat tinggal di 

Desa Anrang, mengutarakan : 

 

6 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 13 Agustus 2021. 

7 Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008). 

h. 150.  
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“waktu itu kak jaringanku disana kurang baguski jadi kurang kudengar 

jelaski. Apalagi jaringan di tempatku kurang mendukung”8 

Hambatan mekanis dalam bentuk sulitnya jaringan terakses di daerah terpencil 

serta banyaknya gangguan sekitar komunikan mengakibatkan pengenalannya kurang 

diterima dengan baik oleh siswa.  

Model pendekatan pola komunikasi yang diterapkan Darwis Djamal kepada 

siswa atau anggota pramuka selama ini dengan melakukan pendekatan diri. 

“Pembinaan di SMA Negeri 1 Bulukumba sekarang itu lebih ke pendekatan 
persuasif, tidak seperti pada pola-pola yang lama (seperti) memaksa dan 
sebagainya. Tinggal adalah bagaimana kemudian mengajak, kemudian 
memberikan pemahaman tentang kepramukaan itu sehingga kemudian minat 
peserta didik itu tertarik untuk kegiatan pramuka… pola-pola anarkis dan 
perpeloncoan itu sudah tidak lagi saya berlakukan, tetapi lebih kepada 
pendekatan persuasif, pendekatan kemanusiaan (humanis), pendekatan teman 
dan sebagainya.”9 

Pada dasarnya, seorang siswa akan terbuka kepada orang yang senantiasa 

dekat dengan dirinya. Ini bertujuan untuk dapat mencairkan suasana, bersosialisasi 

dan memaksimalkan perkembangan yang dapat dicapai oleh siswa. 

Semasa pandemi covid-19, pola komunikasi Darwis Djamal cenderung 

bersifat berubah-ubah melihat situasi dan kondisi yang memungkinkan. Berdasarkan 

hasil observasi penelitian, pola komunikasi yang cenderung dilakukan adalah pola 

komunikasi primer melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal 

digunakan Pembina kepada anggota pramuka dengan mengupayakan interaksi 

langsung, seperti menanyakan perkembangan dalam kepengurusan, kendala yang di 

hadapi, pemberian solusi pemecahan masalah, memberi motivasi kepada pengurus 

 

8 Putri Mashardiyanti (15 tahun), Anggota Pramuka, Wawancara, 10 Agustus 2021. 

9 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 13 Agustus 2021. 
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ambalan juga menanyakan persoalan-persoalan akademik agar anggota pramuka 

merasakan ikatan emosional yang terjalin. Penggambaran membangun hubungan 

emosional yang dilakukan yakni memandang pengurus atau anggota pramuka bukan 

semata-mata sebagai sekelompok siswa yang hanya berfokus melaksanakan latihan. 

Pendekatan emosional ini pada dasarnya untuk membuat anggota pramuka lebih 

terbuka sehingga merasa nyaman dalam melakukan kegiatan. Pengarahan dalam 

bentuk pertemuan langsung di prioritaskan guna meningkatkan efektifitas 

penyampaian pesan dan memperkuat kedekatan emosional. 

Pembina menerapkan pola komunikasi primer melalui verbal dan nonverbal. 

Komunikasi primer yang digunakan Pembina kepada siswa adalah dengan cara 

mengadakan pertemuan secara langsung dalam upaya melakukan interaksi. 

Sedangkan pola komunikasi sekunder biasanya dilakukan menggunakan media 

Whatsapp tetapi berupaya untuk di minimalisir dan hanya sebatas memberikan 

informasi mengenai penentuan jadwal pertemuan. Pengarahan dalam bentuk 

pertemuan langsung di prioritaskan guna meningkatkan efektifitas penyampaian 

pesan dan memperkuat kedekatan emosional. Penggunaan media untuk 

menyampaikan pesan dapat mengalami gangguan (noise) yang dapat menghambat 

atau mengurangi kemampuan dalam mengirim dan menerima pesan. Gangguan 

komunikasi dapat berupa faktor pribadi (prasangka, lamunan, perasaan tidak cakap) 

dan pengacau indra (suara yang terlalu keras atau lemah, udara panas). 
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Aspek komunikasi interpersonal dapat terlihat dari efektifitas komunikasi 

interpersonal yang dikemukakan oleh Joseph DeVito dalam buku Alo Liliweri10, 

yakni: 

1. Keterbukaan 

Keterbukaan mengacu pada keterbukaan dan ketersediaan komunikator untuk 

bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang dan keterbukaan peserta 

komunikasi interpersonal kepada orang yang mengajak berinteraksi. Dalam hasil 

observasi lapangan, Darwis Djamal menganggap sudah terbuka dan interaksi oleh 

anggota pramuka kepada beliau sudah bagus, berikut penuturannya, 

“anggota pramuka SMA Negeri 1 Bulukumba, kurang lebih 60-70 orang dan 
hampir semuanya itu akrab, juga interaksi dengan Pembina bagus. 
koordinasinya bagus, jadi semisal jika ada kendalanya atau hal-hal yang 
dialami oleh peserta didik langsung di komunikasikan dengan Pembina.”11 

Darwis Djamal juga menganggap pentingnya keterbukaan agar dapat 

mengurangi miskomunikasi maupun ketidakpastian yang masing-masing pihak miliki 

karena menurutnya, jika keterbukaan antara pengurus dan pembina tidak optimal 

maka makin banyak asumsi-asumsi dan juga meningkatnya kemungkinan terjadinya 

perselisihan. Berikut penuturannya, 

“hubungan antara pembina dan anggota pramuka harus intens karena 
komunikasi dan kerjasama dengan pengurus perlu berjalan dengan baik. 
Sebab, standar keberhasilan pengurus dewan ambalan itu tergantung pada 
sejauh mana komunikasi-nya dengan Pembina. Tapi sayangnya pada pandemi 
ini, itu kurang berjalan dengan baik”12  

 

10 Alo Liliweri. Komunikasi Antar Pribadi. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h.12. 

11 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 13 Agustus 2021. 

12 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 13 Agustus 2021. 
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Dari hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan adanya 

keterbukaan pada siswa yang memasuki tahun ajaran di kelas XI dan XII, namun 

untuk siswa yang kelas X masih merasa segan dan canggung untuk terbuka dengan 

Pembina. Hal ini disebabkan karena siswa kelas X masih tergolong baru, ditambah 

kurangnya interaksi dan momentum bertemunya siswa baru dengan Pembina 

sehingga membuat pengurangan ketidakpastian masih terbatas. 

Terdapat siswa baru dan tergabung dalam kegiatan kepramukaan sistem 

model regular, belum mengenal dan memiliki gambaran terkait sosok dari pembina 

itu sendiri.  Beberapa diantaranya juga mengenal Darwis Djamal saat kegiatan MPLS 

terlaksana namun belum pernah bertemu langsung maupun saat latihan. 

Berbeda dengan siswa kelas XI dan XII yang dapat saling berinteraksi dengan 

Pembina tanpa adanya rasa tertutup bahkan tanpa keraguan untuk menceritakan 

sesuatu jika ingin bercerita maupun memiliki kendala. Mereka kebanyakan adalah 

siswa yang sering kali berani mengambil tanggung jawab dalam pelaksanaan latihan 

dan menceritakan hal-hal humor kepada Pembina dan teman-temannya. Di sisi lain, 

Pembina terbuka dalam menerima pesan yang disampaikan siswa dan bahkan 

memberikan feedback atas humor tersebut demi mencairkan suasana. Salah satu 

pengakuan dari siswa kelas XI, mengatakan bahwa kesan awal yang terbentuk di 

mindset-nya bahwa Pembina pramuka merupakan sosok yang galak sehingga ia segan 

dan takut. Berikut penuturannya, 

“…dulunya Pappi saya kira galak tapi lama kelamaan setelah akrab, ternyata 
beliau orangnya humoris.”13 

 

13 Putri Mashardiyanti (15 tahun), Anggota Pramuka, Wawancara, 10 Agustus 2021. 
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Sejalan dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT. bahwa selaku 

hamba agar sekiranya tidak berburuk sangka kepada semasanya, hal ini dapat 

ditemukan dalam QS. Al- Hujurat 49: 12 yang berbunyi 

ۖٞ وَ لََ تَ  نَ ٱلظَّن ِ إِنَّ بعَۡضَ ٱلظَّن ِ إثِۡم  َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ ٱجۡتنَبِوُاْ كَثيِرٗا م ِ   جَسَّسُواْ وَلََ يَغۡتبَ بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أيَحُِبُّ يَ 
حِيم   اب  رَّ َ توََّ َۚ إِنَّ ٱللَّّ     ١٢أحََدكُُمۡ أنَ يَأۡكُلَ لَحۡمَ أخَِيهِ مَيۡتٗا فكََرِهۡتمُُوهُۚ وَٱتَّقوُاْ ٱللَّّ

Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya 
Sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang 
lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. 
Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah 
mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat 49:12)14 

 Ayat diatas memiliki tafsiran untuk berprasangka baik (husnudzon) serta 

terhindar dari buruk sangka (suudzon) tanpa adanya bukti yang benar. 

Seringnya interaksi juga mempengaruhi perkembangan komunikasi 

interpersonal yang terjalin. Dengan bertatap muka dan melakukan interaksi langsung, 

Pembina dapat berupaya memahami karakteristik masing-masing siswa guna 

meminimalisir pengurangan ketidakpastian. Penelitian oleh Exline menemukan 

bahwa ketertarikan seseorang kepada orang lain dapat dilihat dari tingginya intensitas 

dalam komunikasi nonverbal melalui kontak mata, gerak kepala, gerakan tangan yang 

lebih sering dalam hitungan waktu, dan lebih sering menampilkan ekspresi wajah 

senang.15 Interaksi yang dilakukan kurang memberikan pengaruh yang cukup 

signifikan dalam perkembangan komunikasi dalam kepramukaan SMA Negeri 1 

 
14 Kementrian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag”, Official Website Kementrian 

Agama RI, Al-Hujurat - ت  .Qur'an Kemenag (10 November 2021) | الحجر 

15 Hebbani, A dan Frey, L. R, “The Intercultural Hiring Interview: Applying Uncertainty 

Reduction Theory to The Study of Nonverbal Behavior Between U.S. Interviewers and Indian 

Applicants”, Intercultural Communication Studies 26, no. 3 (2007): 37.  

https://quran.kemenag.go.id/sura/49
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Bulukumba, tingkat ketidakpastian justru makin meningkat secara signifikan dengan 

terbatasnya pelaksanaan kegiatan di sekolah. 

2. Empati 

Komunikasi empati merupakan usaha individu untuk mengerti terlebih dahulu 

sebelum dimengerti saat berkomunikasi.16 Empati juga dianggap sebagai perilaku 

memahami individu lain yang tidak mempunyai keterikatan emosional. Empati 

berbeda dengan simpati yang menempatkan diri pribadi pada posisi individu lain, 

empati merupakan keikutsertaan  individu secara emosional dan intelektual untuk 

berusaha melihat dan merasakan ke dalam pengalaman individu lain.17 Dalam 

penelitian ini peneliti melihat adanya keterbukaan yang terjalin tidak hanya antara 

pembina dan anggota pramuka, melainkan antara pelatih pramuka dengan anggota 

pramuka itu sendiri. Dari hasil observasi peneliti, kebanyakan anggota pramuka justru 

merasa lebih akrab dengan Pelatih. Kedekatan ini berupa kehangatan, ikatan akrab, 

dan hubungan yang menghadirkan emosi positif sebagai tanda terjalinnya kedekatan, 

ini terbentuk disebabkan karena adanya saling ketergantungan antara individu, sering 

terjadi dan sangat banyak dalam suatu periode waktu tertentu. 

 Irwandy Ahmad menceritakan kejadian seperti ini sudah sangat lumrah beliau 

hadapi utamanya dalam pelaksanaan latihan rutin mingguan, salah satunya kejadian 

saat seorang anggota pramuka ingin mengundurkan diri karena merasa minder 

dengan keterampilan yang dimilikinya. Pada saat kondisi itu Irwandy Ahmad 

 

16 Prijosaksono Wibowo dan Roy Sembel, Self Management Series : Maximize Your Strength. 

(Indonesia: Elex Media Komputindo, 2003). 

17 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015). 
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berusaha untuk tetap meyakinkan anggota tersebut dan berusaha mengerti terlebih 

dahulu sebelum di mengerti saat berkomunikasi . Berikut penuturannya, 

“setiap ketemu pasti ada yang mereka laporkan, entah masalah latihannya, 
anggotanya yang bandel dan lain lain… waktu parade semaphore ada yang 
tidakk ikut karena belum hafal semaphore, tiba-tiba mau mengundurkan diri, 
sudah banyak usaha yang dilakukan untuk tahanki tapi ternyata banyak alasan 
yang ia sampaikan, kita tidak pernah memaksa untuk tetap tinggal kalau bukan 
hati nurani sendiri yang mau tetap ada di pandawa.”18 

Septian Dwi Andana mengakui merasa lebih baik setelah menceritakan terkait 

permasalahan yang ada,  

“akhir-akhir ini banyak sekali kendala yang dihadapi oleh pengurus jadi 
biasanya saya ceritakanmi ke Pembina dan pelatih…tapi lebih sering ke pelatih, 
setelah itu kadang semangatka lagi jalankan ini kepengurusan meskipun 
situasinya sekarang sangat sulit.”19 

Menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau 

peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki 

kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi 

yang mengisyaratkan kebutuhan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut 

pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih mampu untuk 

mendengarkan orang lain. Cara yang digunakan pelatih untuk dapat memahami sudut 

pandang berbeda dan mendengarkan orang lain tidak hanya dalam proses latihan saja, 

namun juga mengajak duduk bersama lalu sharing.  

3. Sikap Mendukung 

Sikap mendukung dapat mengurangi sikap defensif komunikasi yang menjadi 

aspek ketiga dalam efektivitas komunikasi. Komunikasi dapat terbentuk juga salah 

 

18 Irwandy Ahmad (31 tahun), Pelatih, Wawancara, Bulukumba, 24 September 2021. 

19 Septian Dwi Andana (17 tahun), Pradana Pramuka, Wawancara, 10 Agustus 2021. 
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satunya karena sikap saling mendukung. Pembina pramuka hendaknya peka terhadap 

kebutuhan siswanya, menerima dan mau mengerti (acceptance-understanding) 

terhadap kebutuhan siswa. 

Septian Dwi Andana menjelaskan bahwa Pembina merupakan orang yang 

sangat mendukung dengan apa yang dirancang oleh pengurus pramuka sekaligus 

memberikan masukan dan pendapat. Pembina memercayakan kepada anggota 

pramuka untuk memikirkan dan merancang sebuah kegiatan, kemudian ditindak 

lanjuti oleh Pembina terkait dengan hal-hal administratif yang diperlukan sekolah 

maupun menginformasikan kepada kepala sekolah selaku ketua MABIGUS. Iyan 

memberikan contoh model penerapannya dan berikut penuturannya: 

“ada prokerku (Pramuka) Pandawa, baru pertama kalinya angkatanku yang 
bikin HUT PANDAWA yaitu tanggal 21. Nah itumi Pembina kak bilang 
mengikutji dan kasihji saran atau pendapat bilang begini bagusnya, dia kayak 
mensupportji kak tinggal kau mami bagaimana caranu kasih jalan itu kegiatan. 
Kalau masalah bantuko, mengurus ke kepala sekolah Insyaallah bisaja.”20 

4. Sikap Positif 

Sikap positif, hal lain yang harus dimiliki adalah sikap positif (positiveness). 

Seseorang yang memiliki sikap diri positif maka akan mengkomunikasikan hal yang 

positif. Selama proses relasi interpersonal diharapkan individu senantiasa berfikir 

positif, sehingga membuat relasi interpersonal yang terjalin menjadi hubungan lebih 

baik dikarenakan munculnya perasaan percaya diri dan optimis. 

Hasil observasi pada saat pelaksanaan HUT SMANSA, Pandawa Scout 

melaksanakan parade semaphore pada saat pembukaan. Dengan waktu latihan yang 

 

20 Septian Dwi Andana (17 tahun), Pradana Pramuka, Wawancara, 10 Agustus 2021. 
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terbatas, Irwandy Ahmad mencoba memberikan tantangan untuk membangun 

kepercayaan diri dan rasa optimis, berikut penuturan dari Irandy Ahmad 

“…saya kasih tantangan, kalau tidak ada yang salah saya traktir kalian makan 
dimanapun kalian inginkan dengan jumlah 27 orang, kalau ada yang salah 
kalian traktir saya sendiri. Pokoknya harus tidak ada yang salah, sampai 
kemudian setelah saya sampaikan, ada yang mendengarkan musik dengan 
serius…Pas saat parade, banyak yang salah dan sangat nampak. Kemudian, 
saya katakan, tujuan saya bukan untuk mencari makan gratis tetapi ingin 
membangkitkan semangat kalian.”21 

5. Kesetaraan 

Kesetaraan merupakan pengakuan bahwa masing-masing pihak memiliki 

sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan juga bermakna sama, sejajar 

dalam tingkat, kedudukan, dan sebagainya yang membuat alur komunikasi 

interpersonal diterima oleh komunikator dan komunikan. Sekalipun pembina 

pramuka merupakan guru di sekolah namun pada saat kegiatan Pramuka, panggilan 

mereka akan berubah menjadi kakak. Panggilan ini sudah diatur dalam SK Kwarnas 

Nomor 137 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan PP Gudep Gerakan Pramuka dengan 

tujuan menjaga hubungan antar sesama dengan penuh tali persaudaraan tanpa 

memandang strata, harta, kasta, dan SARA. 

Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan hari pramuka tahun 2021 misalnya, 

pembina mencoba membangun persaudaraan agar seluruh anggota Pandawa Scout 

yang terlibat dapat setara dan tidak melihat latar belakang sekolah masing-masing. 

“yah, saya sampaikan itu…kader pramuka harus jadi pemimpin. Pemimpin 
dalam hal persaudaraan, saling menghargai satu sama lain, suka menolong 
orang tua dan orang disekitarnya sebagai wijud sifat sosial dalam masyarakat… 

 

21 Irwandy Ahmad (31 tahun), Pelatih, Wawancara, Bulukumba, 24 September 2021. 
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saya mencoba membangun itu, melatih siswa-siswa untuk tidak melihat 
latarbelakang tetapi satu kesatuan pramuka.”22 

C. Ketidakpastian Dalam Komunikasi Antarpribadi 

1. Penyebab Ketidakpastian Dalam Komunikasi Interpersonal 

Kegiatan berorganisasi berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian informasi. 

Karl Weick menyebutnya sebagai equivocality, yang berarti ketidakpastian, kesulitan, 

ambiguitas, dan kurangnya keterdugaan. Semua informasi dari lingkungan sekitar 

bersifat samar-samar atau ambigu pada beberapa tingkatan, dan kegiatan 

berorganisasi dirancang untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi.23 Pertemuan 

yang terbatas antara Pembina dan anggota pramuka yang utamanya belum pernah 

bertemu dan saling berinteraksi membuat beberapa partisipan mengalami banyak 

ketidakpastian dalam berbagai hal terutama komunikasi, baik secara verbal maupun 

non verbal. Dalam konteks penelitian ini ada berbagai penyebab ketidakpastian yang 

dialami pembina kepada anggota pramuka yaitu ketidakpastian kognitif (cognitive 

uncertainty) dan ketidakpastian behavioral (behavioral uncertainty). Berdasarkan 

hasil wawancara peneliti menemukan ketidakpastian kognitif (cognitive uncertainty) 

dimana pembina tidak yakin mengenai gambaran siswa baru terlebih dalam 

pemberian mata pelajaran dilakukan dengan tatap muka terbatas, sehingga belum 

cukup mendapatkan keyakinan serta sikap siswa terhadapnya, hal ini tergambar 

dalam pernyataan Darwis Djamal. 

“sekarang sudah hampirmi dua tahun kita pembelajaran tatap muka terbatas, 
jadi sangat sedikit yang diketahui mengenai peserta didik, entah itu minatnya 
maupun karakternya saya masih kurang tahu. Jadi taruhlah peserta didik kelas 

 

22 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 13 Agustus 2021. 

23 Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, Teori Komunikasi : Theories of Human 

Communication, Edisi 9 (Jakarta : Salemba Humanika, 2014), h. 365. 
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XI meskipun mereka sudah setahun di SMA Negeri 1 Bulukumba tapi saya 
masih dalam tahap proses mengenal mereka lebih dekat lagi.”24 

Ketidakpastian yang dialami oleh Darwis Djamal terjadi karena kekurangan 

informasi dan keterbatasan informasi yang dimiliki. Berger dan Calabrese dalam 

jurnalnya menjelaskan, ketika seseorang berada dalam fase awal pertemuan, 

seseorang akan merasa berada dalam situasi yang begitu dibatasi oleh nilai dan norma 

sehingga jarang untuk bisa melakukan komunikasi secara verbal atau dapat dikatakan 

interaksi yang terjadi sangatlah minim.25 

Selain ketidakpastian kognitif, terdapat data yang peneliti peroleh dari 

lapangan yang menunjukkan adanya ketidakpastian perilaku (bahavioral uncertainty) 

yang berkaitan dengan seberapa jauh seseorang dapat memperkirakan perilaku orang 

lain pada situasi tertentu. Darwis Djamal memiliki perkiraan mengenai perilaku 

anggota pramuka yang ditemui, namun perkiraannya belum dapat dipastikan 

kebenarannya, berikut penuturannya. 

“di pertemuan perdana latihan saya bertemu dengan kebanyakan dari mereka 
namun belum dapat dikatakan sudah cukup kenal karena meskipun merekanya 
senyum-senyum dan semangat dalam latihan tapi barangkali masih banyak 
hal-hal yang mereka tutupi, mungkin karena canggung atau masih merasa 
malu karena baru pertama kalinya ketemu secara tatap muka.”26 

Ketidakpastian jenis ini merupakan ketidakpastian yang terjadi karena Darwis 

Djamal memunculkan perkiraan-perkiraan yang menimbulkan asumsi baru karena 

ketidakpastian itu sendiri.  

 

24 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 13 Agustus 2021. 

25 Charles R. Berger dam Richard J. Calabrese, “Some Explorations in Initial Interaction and 

Beyond : Toward a Developmental Theory of Interpersonal Communication”, Human Communication 

Research 1. No.3 (1975) : h. 99-112. 

26 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 13 Agustus 2021. 
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2. Aksioma Interaksi Awal Pembina Pramuka 

Dalam hasil observasi lapangan peneliti, peneliti tidak hanya melakukan 

wawancara dengan pembina dan anggota pramuka, melainkan juga melibatkan 

seorang pelatih, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan latihan rutinitas mingguan 

pelatih lebih sering melakukan interaksi langsung dengan anggota pramuka sehingga 

dapat dengan mudah memiliki gambaran terkait dengan ketidakpastian yang di hadapi 

oleh Pandawa Scout. teori ketidakpastian memiliki tujuh aksioma berdasarkan 

Charles Berges, yang dijelaskan sebagai berikut : 

1) Komunikasi verbal antara Darwis Djamal kepada anggota pramuka membantu 

mengurangi ketidakpastian untuk lebih mengenal kepribadian para pemain. 

Komunikasi verbal yang terjadi saat pelaksanaan latihan umumnya membahas teknis 

dasar-dasar pramuka penegak. Sedangkan komunikasi di luar lapangan atau 

komunikasi secara keseharian untuk mencari informasi anggota pramuka, seperti 

identitas, karakteristik, atau diskusi jika ada permasalahan pada organisasi atau 

diantara para anggota pramuka. Komunikasi verbal secara persuasif yang diberikan 

Darwis Djamal mengandalkan komunikasi positif dalam bentuk dukungan, motivasi, 

dan perhatian-perhatian lainnya dengan tujuan menjalin persaudaraan dan 

kekompakan dalam tim sehingga kedua pihak saling memahami. 

“yang kami harapkan dari peran pembina adalah perlunya ada koordinasi 
antara pengurus dan pembina dalam melakukan hal apa yang mau kalian 
bikin, program apa yang mau kamu laksanakan, selalu harus koordinasi 
dengan pembina untuk pembina juga bisa tahu sejauh mana kegiatan itu 
dilaksanakan...ide-ide kegiatan itu biasanya berasal dari peserta didik tapi 
kemudian ide itu bisa di tindaklanjuti, perlu untuk diketahui oleh Pembina 
supaya dapat disampaikan ke kepala sekolah. Kegiatan itu nanti akan di 
komunikasikan pembinna ke kepala sekolah.”27 

 

27 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 13 Agustus 2021. 
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Kemudian pendapat menurut Septian Dwi Andana : 

“Pengurus yang terlebih dahulu memikirkan dan merancang terkait apa yang 
akan dibuat atau dikerjakan, setelah ada gambarannya kemudian bertanya ke 
pembina yang kemudian mengarahkan bagaimana baiknya hal tersebut 
dilakukan...Pak darwis tipenya sangat terbuka ke anggota pramuka.”28 

Komunikasi yang dilakukan Iyan selaku Pradana yaitu komunikasi ke atas 

atau biasa juga disebut upward communication. Sedangkan penuturan pelatih terkait 

cara komunikasi verbal terhadap anggota pramuka selama pandemi covid-19 sebagai 

berikut, 

“untuk masa pandemi ini seringkali dapat keluhan, setiap kali ketemu pasti 
ada yang mereka laporkan, entah masalah latihannya, anggotanya yang 
membandel dll. Makanya kadang diimbangi dengan pergi jalan-jalan, entah 
itu ke pantai atau ke gunung, yang penting mereka bisa semangat lagi 
berpramuka.”29 

Ini juga sejalan dengan pentingnya pendidikan rekreasi di sekolah, yang 

dimana memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan jasmani, sikap sosial, 

mental atau kebiasaan, dan keterampilan intelektual secara harmonis dan yang pada 

gilirannya membentuk kepribadian atau tingkah laku siswa. Sebenarnya, bukan 

bentuknya yang penting melainkan lebih kepada metode pelaksanaan kegiatan 

tersebut sehingga rekreasi benar-benar dapat memberikan pengalaman yang 

bermanfaat dalam nilai pendidikan serta memberikan keuntungan kepada anggota 

pramuka, dalam bentuk restoratif, rehabilitatif, preventif, kuratif, dengan cara yang 

adaptif maupun bentuk terapi yang juga menguntungkan lingkungan atau alam. 

2) Ekspresi afiliasi komunikasi nonverbal. Penggunaan komunikasi verbal dapat 

membantu menekankan makna pesan dari kedua pihak lebih mengerti pesan yang 

 

28 Septian Dwi Andana (17 tahun), Pradana Pramuka, Wawancara, 10 Agustus 2021. 

29 Irwandy Ahmad (31 tahun), Pelatih, Wawancara, Bulukumba, 24 September 2021. 
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disampaikan sesuai dengan pengalaman dan kesepakatan keduanya.30 Pada saat 

pertemuan pertama antara pembina dan siswa baru tahun ajaran ini dilaksanakan 

secara daring melalui kegiatan MPLS. Namun, komunikasi nonverbal tidak cukup 

bagi para siswa baru untuk mengenal terutama memahami seperti apa sosok Pembina, 

begitupun sebaliknya. 

Komunikasi nonverbal selanjutnya ketika latihan perdana setelah new normal. 

Darwis Djamal tidak melakukan interaksi langsung dalam bentuk kontak fisik dan 

berjabat tangan namun hanya sebatas melakukan kontak mata. Terdapat cukup 

kesulitan untuk dapat mengenal anggota pramuka secara keseluruhan di pertemuan 

awal, akan tetapi pembina merasa senang ketika melihat anggota pramuka membalas 

senyum senang dan bersemangat dalam latihan. Dan dari latihan awal rutin tersebut, 

anggota pramuka juga bisa sedikit mengenal Darwis Djamal, meskipun dengan 

intensitas pertemuan yang singkat dan tidak terjadi komunikasi diadik. 

3) Pencarian informasi. Informasi yang dibutuhkan pada saat pertama kali 

melaksanakan latihan rutin adalah menilai karakter dan pembawaan masing-masing 

individu. Proses pencarian informasi ini dilakukan dengan cara mengelompokkan 

mereka menjadi beberapa kelompok/sangga yang selanjutnya akan diberikan tugas. 

Dengan begitu Darwis Djamal melakukan pengamatan untuk mengetahui karakter 

serta sifat dari anggota pramuka. 

4) Tingkat kedekatan (intimacy). Komunikasi yang intens dan baik dapat 

menjadi penentu kedekatan suatu hubunngan antara pelatih dan pemain. Komunikasi 

 

30 Bastanta Bernardus Peranginangin dan Yudi Perbawaningsih, “Model Komunikasi 

Interpersonal Generasi Muda Suku Batak Karo Di Yogyakarta Melalui Tradisi Ertutur”, Jurnal 

ASPIKOM 2, no. 6 (2016): h. 430. 



76 

 

yang diterapkan Darwis Djamal kepada anggota pramuka untuk menjalin hubungan 

yang lebih dekat adalah dengan menanyakan kabar atau akademik anggota pramuka 

baik dalam terlaksananya kegiatan latihan atau diluar jadwal latihan. Komunikasi 

yang diberikan selalu dalam bentuk komunikasi yang positif, misalnya dengan 

memberikan perhatian, motivasi, dan peraturan kepada setiap anggota pramuka. 

Terkait peraturan yang diterapkan di komunikasikan dengan pelatih serta pemangku 

adat yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mengatur kedisiplinan anggota 

pramuka. 

Pendekatan atau treatment yang diberikan Darwis Djamal berbeda-beda 

sesuai dengan karakter atau sifat anggota pramuka. Pada dasarnya karakter individu 

terbagi menjadi dua yaitu ekstrovert yang cenderung reaksioner dan introvert yang 

cenderung lebih banyak diam. Apabila menghadapi anggota yang introvert, Darwis 

Djamal tidak cukup sering memperlakukannya dengan penuh amarah karena hal 

tersebut menghambat perkembangannya utamanya dalam peningkatan kepercayaan 

diri yang dimiliki oleh anggota pramuka tersebut. Darwis Djamal perlu memikirkan 

kapan waktunya marah atau memberi motivasi kepada seluruh anggota pramuka. 

Kecuali jika anggota pramuka membuat kesalahan dan melanggar aturan yang telah 

disepakati bersama maupun yang termuat didalam AD/ART Kepramukaan. Selain 

pemahaman karakter, komunikasi Darwis Djamal kepada anggota pramuka juga 

dilakukan untuk memberikan perhatian berupa peraturan dan motivasi. 

Untuk memaksimalkan peraturan dan pemberian motivasi, Darwis Djamal 

dibantu oleh Irwandy Ahmad guna membina karakter patriotik, kepercayaan diri dan 

kedisiplinan anggota pramuka. 
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“Jangan takut salah, karena dari kesalahan kadang kita berupaya untuk belajar 
sampai benar, saya juga lebih senang sama orang yang rajin datang latihan 
meskipun pengetahuannya sedikit ketimbang orang hebat yang malas datang 
latihan.”31 

Respon ini biasanya juga disebut apersepsi. Apersepsi dimaksudkan dengan 

melakukan pengamatan dengan penuh perhatian sambil memahami perasaan yang 

kemudian di olah kembali dan akhirnya dimasukkan ke dalam hubungan yang 

kategorial. 

5) Timbal balik (reciprocity), yaitu ketika orang-orang yang terlibat cenderung 

membagikan informasi dengan keterbukaan diri mereka dengan harapan pihak lain 

juga bersedia membagi informasi dengan self disclosure yang lebih intim sebagai 

feedback dalam mengurangi ketidakpastian.32 Mengacu pada pernyataan Darwis 

Djamal pada poin diatas, terutama pada poin nomor empat mengenai treatment atau 

komunikasi yang diberikan Darwis Djamal kepada anggota pramuka untuk 

menunjukkan perhatian, motivasi, dan lainnya mendapatkan respon yang positif dari 

anggota pramuka. Seperti pernyataan Septian Dwi Andana : 

“kalau peraturan itu ada, motivasi juga ada, untuk kasih semangat. Biasanya 

habis latihan itu capek tapi ya kami juga tidak mau terlihat loyo.”33 

 Pernyataan dari Putri Mashardiyanti sebagai respon mengenai komunikasi 

yang diberikan Darwis Djamal : 

“kalau Pappi itu sering mau dengar keluhan kita dan diberikan arahan juga 
semangat. Senang juga sih dikasih semangat terus apalagi kadang kalau dalam 
kondisi jenuh.”34 

 

31 Irwandy Ahmad (31 tahun), Pelatih, Wawancara, Bulukumba, 24 September 2021. 

32 Griffin Em. A First Look at Communication Theory. (New York : McGraw-Hill 

Companies, 2012), h. 128. 

33 Septian Dwi Andana (17 tahun), Pradana Pramuka, Wawancara, 10 Agustus 2021. 
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 Kemudian pernyataan Ahmad Munabil, sebagai bentuk respon terhadap 

komunikasi Darwis Djamal : 

“…pembina juga itu pernah memberikan semangat, motivasi, saat jam istirahat 

latihan, namun itu cuma sekali dua kali karena kita juga ketemunya jarang.”35 

Berdasarkan ketiga pernyataan informan diatas menunjukkan bentuk respon 

atau feedback anggota pramuka terhadap komunikasi atau tindakan yang diberikan 

Darwis Djamal. Komunikasi positif yang diterapkan Darwis Djamal ini membuat 

anggota pramuka mengingat bagaimana Darwis Djamal memberikan motivasi dan 

perhatiannya baik saat pelaksanaan kegiatan maupun tidak. Hal ini sebagai salah satu 

bentuk keterbukaan diri Darwis Djamal kepada anggota pramuka dan sebaliknya, 

sehingga keduanya bisa saling memahami cara menyampaikan dan merespon 

komunikasi satu sama lain untuk menentukan bagaimana mereka akan berinteraksi 

selanjutnya. 

“Terkadang buka pembahasannya yang susah, jadi kadang dengan 
melemparkan candaan saja sebagai pemantik… Karakternya biasanya 
tergambar dari tingkah lakunya. Misalnya karakter siswa ini sedikit emosional, 
makanya harus selalu ada intensitas pertemuan untuk mengetahui apakah 
tempramen, penyabar dan sebagainya…Dari kesehariannya juga sudah dapat 
dilihat.”36 

Beebe dan Redmond dalam Liliweri menjelaskan salah satu strategi interaktif 

yang dapat dilakukan dalam mencari informasi adalah dengan mengajukan 

pertanyaan sekaligus mencari timbal balik (feedback) dari lawan bicara untuk 

menunjukkan keterbukaan diri. 

 

34 Putri Mashardiyanti (15 tahun), Anggota Pramuka, Wawancara, 10 Agustus 2021. 

35 Ahmad Munabil (15 tahun), Anggota Pramuka, Wawancara, Bulukumba, 10 Agustus 2021. 

36 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 28 Oktober 2021. 
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6) Faktor kesamaan (similarity), yaitu adanya faktor kesamaan yang terdapat 

pada kedua pihak yang terlibat komunikasi, akan mengurangi ketidakpastian.37 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa akan sangat sulit dalam 

beradaptasi ketika masih sangat terbatas hal-hal yang diketahui, baik itu asal-usul 

daerah, penggunaan bahasa dan tingkat pemahaman. Darwis Djamal merasa cukup 

kesulitan utamanya kepada anggota baru dalam menemukan kesamaan, terlebih 

kesamaan tingkat pemahaman dalam memberikan arahan. 

“Mereka kalau anggota baru masih dalam proses transisi dari masa SMP jadi 

kadang kita kasih tau mereka sesuatu tapi belum paham.”38 

 Pernyataan Darwis Djamal tersebut menunjukkan kesulitan dalam melakukan 

adaptasi dengan pemahaman yang dimiliki oleh anggota baru, sehingga 

ketidakpastian membutuhkan cukup lama waktu agar tereduksi dari kedua pihak dan 

tingkat keakraban komunikasi yang intens. 

“butuh waktu sekitar tiga bulanan. Dalam waktu tiga bulan itu banyak yang 

dipelajari dari mereka, tidak langsung di tau.”39 

 Pembina berupaya untuk terus melakukan komunikasi yang berkelanjutan 

meskipun siswa atau anggota pramuka paham atau tidak terhadap pemberian intruksi. 

Hal tersebut bertujuan agar siswa merasa dihargai dan diperhatikan serta Pembina 

dapat memahami karakter dari siswa tersebut. 

 

37 Griffin Em. A First Look at Communication Theory, h. 131. 

38 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 28 Oktober 2021. 

39 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 28 Oktober 2021. 
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7) Faktor kesukaan (liking), yaitu menjelaskan ketika faktor kesukaan kepada 

pihak yang berinteraksi menurun, maka ketidakpastian akan meningkat. Pada saat 

interaksi pertama, faktor kesukaan yang dirasakan Darwis Djamal kepada anggota 

pramuka adalah antusias dalam melaksanakan latihan baris berbaris setelah cukup 

lama kegiatan ekstrakurikuler ditangguhkan. Antusiasme para anggota pramuka dapat 

dilihat ketika mereka latihan dan bersuara dengan lantang. Darwis Djamal merasa 

suka kepada anggota pramuka yang baru karena meskipun diluar jam latihan mereka 

sering kali bercanda namun menunjukkan keseriusan dalam berlatih. 

Berdasarkan data hasil wawancara, proses komunikasi Darwis Djamal sebagai 

Pembina Pandawa Scout dilakukan dengan mengidentifikasi ketidakpastian-

ketidakpastian mengenai anggota baru. Kemudian setelahnya, Darwis Djamal 

menentukan strategi komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Kualitas 

komunikasi menjadi faktor penting dalam mencari dan mengumpulkan informasi 

yang akurat karena pencarian informasi dapat dilakukan dalam keadaan yang formal 

maupun informal untuk membantu mengurangi ketidakpastian. 

3. Metode Pengurangan Ketidakpastian 

Dalam hasil wawancara, Darwis Djamal lebih cenderung menggunakan proses 

pengurangan ketidakpastian retroaktif (retroactive uncertainty reduction), karena 

dalam prosesnya Darwis Djamal lebih berfokus dalam menganalisis situasi pasca 

interaksi yang mengacu kepada penafsiran arti pilihan perilaku. Pada teori 

Uncertainty Reduction yang dikemukakan oleh Berger dan Chalabrese terdapat tiga 

strategi yang dapat dilakukan dalam mengurangi ketidakpastian diantaranya strategi 

pasif, strategi aktif, dan strategi interaktif. 
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1) Strategi Pasif (Social Comparison) 

Strategi pasif merupakan strategi yang dilakukan dengan mengamati individu 

ketika berinteraksi dengan yang lain. Darwis Djamal dalam mengurangi 

ketidakpastian yang dialaminya memiliki caranya tersendiri dalam berkomunikasi 

untuk menjalin hubungan interpersonal. Penyampaian arahan menggunakan media 

gadget dibatasi penggunaannya, tujuannya agar dapat dengan mudah melakukan 

pengamatan sebagai bentuk strategi pasif. Proses pengurangan ketidakpastian ini juga 

menunjukkan tahapan perkembangan hubungan interpersonal. Pada tahap ini sudah 

terjadi tahapan kontak antara Pembina dan anggota pramuka. Tahap kontak terjadi 

sebelum pembina dan anggota pramuka bertemu, yaitu kontak melalui virtual meet 

dan untuk pertemuan pertamanya, strategi pasif yang digunakan dengan menjadi 

pengamat pada saat proses latihan perdana guna mengetahui watak dan karakter 

anggota, namun akibat cukup banyaknya anggota pramuka sehingga kesulitan dalam 

mengenal lebih dekat masing-masing secara personal terjadi dan hanya mengenal 

anggota pramuka yang menonjol. 

“Untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya sebenarnya awalnya 
adalah yang ter, misalnya yang ter-giat/yang ter-malas supaya kita dapat 
mengidentifikasi siapa nama peserta didik itu, karakternya seperti apa dan apa 
yang harus dilakukan.. itu memudahkan.”40 

Strategi pasif yang dilakukan dengan mengatur jalannya pelatihan dan 

pembinaan dibantu oleh pelatih yang sebagian besar pekerjaan di lapangan dilakukan 

oleh pelatih tersebut. Kegiatan lebih dominan dilaksanakan secara indoor dengan 

pertimbangan agar dapat mengatur jarak dan jadwal pelaksanaannya sangat dibatasi 

dengan pertimbangan situasi sehingga perijinan dari sekolah baru dapat diperoleh 

 

40 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 28 Oktober 2021. 
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ketika mendekati pelaksanaan kegiatan. Sehingga dalam pemberian latihan di masa 

pandemi covid-19 ini, dibuat dengan model pemberian instruksi kepada dewan 

Ambalan atau siswa kelas tiga lalu diajarkan kepada anggota pramuka yang lebih 

muda.   

“kadang saya juga kasih dalam bentuk sangga kemudian dalam pemberian 
tugas itu baru diliat, apakah dia bergaul atau tidak sama temannya, apakah dia 
tinggal diam saja atau menunggu hasil saja. Dari situ kita bisa punya gambaran, 
misal mudah bergaul, suka bercanda, tidak terlalu serius, tau timing saat serius 
dan bercanda.”41 

Proses memahami karakteristik anggota pramuka pada dasarnya tidak hanya 

pada latihan perdana, namun juga berlangsung pada saat pelaksanaan latihan rutin 

jika Pembina dapat menyempatkan diri untuk hadir. Hal ini disebabkan perilaku 

siswa yang cenderung berubah-ubah, dan menunjukkan perilaku atau respon yang 

tidak sama pula. 

2) Strategi Aktif (Seeking Information) 

Pengurangan ketidakpastian dengan menggunakan strategi aktif ini dilakukan 

dengan mencari informasi mengenai latar belakang anggota pramuka baru kepada 

narasumber lain. Pembentukan strategi dengan bertanya kepada pihak ketiga 

mengenai informasi individu.42 Pada proses ini, Darwis Djamal mendapatkan 

informasi mengenai kondisi ekstrakurikuler kepada pelatih maupun dewan ambalan 

dengan cara bertanya langsung. Adanya ketidakpastian membuat seseorang berusaha 

untuk mencari informasi orang lain dengan cara memonitor perilakunya dalam situasi 

sosial, mengajukan pertanyaan, atau melakukan komunikasi langsung. Informasi-

informasi yang dibutuhkan pembina pada saat pertemuan awal terkait dengan 

 

41 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 28 Oktober 2021. 

42 Griffin Em. A First Look at Communication Theory, h. 131. 
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bagaimana tingkat minat siswa, permasalahan dalam ambalan, dan hambatan-

hambatan yang dimiliki. Dengan pencarian informasi seperti ini, tahap perkembangan 

hubungan interpersonal meningkat, karena tingkat ketidakpastian menurun. Untuk 

dapat dengan baik mengurangi ketidakpastian, penggunaan bahasa merupakan hal 

yang harus diperhatikan. 

“kalau ada masalah paling tidak Pembina yang sifatnya humoris harus 
memperlihatkan ketegasannya, mungkin dalam bentuk mimik atau mungkin 
dalam bentuk tingkah laku supaya ada kesan dari peserta didik atau anggota 
pramuka itu bahwa, ohhh Pembina saya tidak suka dengan kegiatan saya ini 
atau perilaku saya ini.”43 

Strategi aktif yang dilakukan pembina dengan melakukan pengumpulan 

informasi. Informasi-informasi tersebut dibutuhkan oleh Pembina nantinya untuk 

mendukung proses berjalannya latihan di masa covid-19. Selain itu, informasi 

tersebut juga akan berguna nantinya saat anggota pramuka mengalami penurunan 

minat dan semangat terhadap sulitnya kegiatan kepramukaan dilaksanakan. 

3) Strategi Interaktif (Verbal Internogative) 

Cara efektif dalam mengurangi ketidakpastian adalah menerapkan strategi 

interaktif, yaitu terlibat langsung dalam setiap kegiatan komunikasi. Pembentukan 

strategi dengan berkomunikasi face-to-face dengan orang lain dan mengajukan 

pertanyaan spesifik.44 Strategi interaktif yang diterapkan Darwis Djamal ketika 

sedang berada di lapangan lebih kepada komunikasi teknis-teknis kepramukaan dan 

perizinan pelaksanaan latihan. Pada saat kegiatan latihan telah selesai, komunikasi 

yang diberikan Darwis Djamal adalah memprioritaskan komunikasi humanis yang 

positif, yaitu dengan membangun motivasi dan semangat, karena salah satu dari 

 

43 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 28 Oktober 2021. 

44 Griffin Em. A First Look at Communication Theory, h. 131. 
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dampak pandemi covid-19 adalah menurunnya tingkat minat dalam berkegiatan 

ekstrakurikuler pada siswa. 

“Mereka berfikirnya lebih asik bermain game ketimbang berkegiatan pramuka, 
kemudian tidak mungkin ada kegiatan pramuka berkemah dan lain lain karena 
sekarang lagi covid. Jadi kebanyakan memilih tidak terlibat ekstrakurikuler 
ketimbang mengikuti kegiatan dan tidak ada tujuan yang harus di capai. Mereka 
bingung datang latihan untuk apa”45 

 Setelah hampir dua tahun, kegiatan-kegiatan kepramukaan sudah berangsur-

angsur normal, namun ada tantangan baru yang di hadapi dalam mengubah rutinitas 

selama itu yakni mengubah kecanduan gaming/gadget. Sebagai upaya dalam 

mengubah kebiasaan itu Darwis Djamal mencoba untuk membuat kegiatan agar tidak 

membosankan dan di kemas menjadi menarik dan menantang agar menumbuhkan 

minat siswa. 

 Di sisi lain, ketika berada dalam kondisi selepas kegiatan, Darwis Djamal 

memposisikan diri tidak hanya menjadi Pembina, namun sebagai kawan bagi para 

anggota pramuka. Peran seperti ini dibutuhkan agar komunikasi bisa terus terjalin dan 

mendapatkan hubungan yang lebih akrab atau intim. Dari hasil observasi peneliti, 

terlihat Darwis Djamal duduk bercengkarama selepas latihan. Berikut penuturannya 

terkait hal itu. 

“Pokoknya begituji, kalau mereka liat saya duduk, saya cuma panggil mereka 
dan biasanya saya yang buka pembahasan, dengan begitu mereka mulai akrab 
dengan kita. Terkadang buka pembahasannya yang cukup sulit, jadi kadang 
dengan melemparkan candaan saja sebagai pemantik agar mereka tertawa dan 
merasa nyaman.”46 

 

 

45 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 28 Oktober 2021. 

46 Darwis Djamal (48 tahun), Pembina, Wawancara, Bulukumba, 28 Oktober 2021. 



85 

 

Menurut Ahmad Munabil mengenai cara Darwis Djamal berkomunikasi 

dengan anggota pramuka di luar pelaksanaan kegiatan: 

“Kalau melatih, jika belum lancar di poin itu maka di ulangi terus tapi kalau di 
luar pelaksanaan latihan sangat akrab seperti teman, katanya yang penting tidak 
kelewatan dan menjaga etika. Jadi modelnya saat latihan, sangat beda dengan 
kalau selesai. Sering kasih semangat dalam candaan juga buat teman-teman.” 47 

 Interaksi yang terjadi dalam strategi pencarian informasi secara interaktif 

berada dalam proses waktu-waktu jam istirahat atau santai. Strategi ini erat kaitannya 

dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pembina dalam membuat perencanaan 

dan memfilter pesan yang akan dikomunikasikan saat berinteraksi. 

 

47 Ahmad Munabil (15 tahun), Anggota Pramuka, Wawancara, Bulukumba, 28 Agustus 2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada 

bab sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai 

pengurangan ketidakpastian pola komunikasi penerapan kepramukaan wajib di SMA 

Negeri 1 Bulukumba. 

1. Alur pola komunikasi primer menjadi yang utama diterapkan dalam melakukan 

interaksi agar anggota pramuka merasakan ikatan emosional. Pola komunikasi 

sekunder, berupaya diminimalisir meskipun dalam situasi pandemi. Keterbatasan 

ini membuat efektifitas komunikasi interpersonal cukup sulit dan membutuhkan 

waktu yang tidak cepat untuk tereduksi dari kedua pihak terkhusus siswa tahun 

ajaran di kelas X dalam beradaptasi dan terbuka, ditambah pembina tidak cukup 

intens dibanding pelatih sehingga berdampak pada makin sedikitnya interaksi 

dalam peningkatan efektifitas komunikasi.  

2. Equivocality atau informasi dari lingkungan sekitar yang bersifat samar-samar 

selama covid-19 membuat kegiatan berorganisasi berada pada tingkatan 

ketidakpastian yang tinggi. Metode pengurangan ketidakpastian yang dilakukan 

cederung pada strategi pasif dan interaktif. Ketidakpastian kognitif dan 

ketidakpastian behavioral merupakan penyebab ketidakpastian yang dialami 

Pembina kepada anggota pramuka khususnya terhadap siswa tahun ajaran di kelas 

X akibat kurangnya informasi. 
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B. Implikasi Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bulukumba, maka 

diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis. Sebagai bahan informasi bagi 

pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lain, diharapkan ragam 

penelitian serta wawasan dalam bidang komunikasi. 

Berdasarkan pada wawancara dan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

terdapat beberapa saran yang ingin peneliti rekomendasikan yakni : 

1. Kepala sekolah serta pembina sebagai penanggung jawab perlu berupaya lebih 

teliti dalam memerhatikan pengimplementasian kepramukaan penerapan sistem 

tiga model sehingga berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga output-nya yakni 

peserta didik dapat melakukan pengamalan dengan baik sesuai Permendikbud 

No.63 Tahun 2014, mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah. 

2. Pelatihan atau sosialisasi juga perlu diberikan guru selaku tenaga pengajar, 

mengenai dasar-dasar kepramukaan sehingga model aktualisasi kepramukaan 

dapat diterapkan secara baik. 
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Gambar 1. Gerbang Masuk SMA Negeri 1 Bulukumba 

 

Gambar 2. Pelaksanaan APEL Latihan saat pandemi covid-19 

 

Gambar 3. Pelaksanaan Latihan Rutin Outdoor 
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Gambar 4. Pelaksanaan Latihan Rutin Indoor 

 

 

Gambar 5. Pandawa Scout mengikuti kegiatan LPK Tingkat 3 Kabupaten 

 

Gambar 6. Pengurus Inti Pandawa Scout Periode 2020-2021 
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Gambar 7. Piala-Piala yang telah dimenangkan Pandawa Scout 

 

Gambar 8. Wawancara dengan Pelatih Pandawa Scout 

 

Gambar 9. Wawancara dengan Pembina Putra Pandawa Scout 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan peneliti, dilakukan 

pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan dan juga dokumentasi-dokumentasi 

terdahulu yang dirasa dapat menunjang kebutuhan data penelitian. 

A. Tujuan 

Untuk memperoleh informasi mengenai efektifitas pola komunikasi Pembina 

pramuka di SMA Negeri 1 Bulukumba dalam penerapan kepramukaan wajib 

kurikulum 2013 (K13). 

B. Aspek yang diamati: 

1. Kedekatan Pembina pramuka dan siswa, 

2. Kendala atau hambatan yang dimiliki, 

3. Pola komunikasi yang diterapkan dalam menjalankan organisasi selama 

pandemi, 

4. Perspektif siswa mengenai pramuka, 

5. Metode atau cara pengenalan organisasi dari pengurus atau guru Pembina 

kepada siswa baru, 

6. Metode pengurangan ketidakpastian yang dilakukan pembina kepada anggota 

baru. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

POLA KOMUNIKASI PEMBINA PRAMUKA DI SMA NEGERI 1 

BULUKUMBA DALAM PENERAPAN KEPRAMUKAAN WAJIB 

KURIKULUM 2013 (K13) SELAMA PANDEMI 

(Pembina) 

Pola Komunikasi 

1. Apa hambatan dalam pemberian arahan? 

2. Sebelum berkomunikasi atau menyampaikan arahan, apakah ada perencanaan 

terlebih dahulu sebelum memulai agar penyampaian pesan lebih efektif? Atau 

bersifat spontan dan berlangsung dua arah? 

3. Pada masa awal, bagaimana cara penyampaian arahan kepada anggota pramuka 

yang baru bergabung? 

4. Metode pemberian pengarahan seperti apa yang bapak/ibu terapkan dalam 

membina? 

5. Kira-kira seberapa banyak anggota pramuka yang sering berinteraksi dengan 

bapak/ibu? 

6. Apakah sulit mengetahui permasalahan yang dihadapi/dimiliki anggota baru? 

7. Jika semisal terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, 

bagaimana bapak/ibu membangun komunikasi positif? 

8. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai keterbukaan dengan semua pendapat 

saat penyampaian arahan? 
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Pengurangan Ketidakpastian 

1. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pentingnya penggunaan Bahasa saat 

ingin mengenal lebih dekat siswa? 

2. Apakah ada kode/bahasa tubuh yang digunakan saat memberikan instruksi ke 

anggota? 

3. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan pencarian informasi pada masa awal 

penerimaan anggota baru/pada saat berlangsung kegiatan kepramukaan? 

4. Cara bapak/ibu melakukan pendekatan dalam membangun hubungan kepada 

siswa dengan berbagai macam karakter yang dimilikinya ? 

5. Apakah menggunakan media atau bertatap langsung dalam melakukan interaksi? 

6. Bagaimana cara bapak/ibu dapat mengenal lebih dekat anggota pramuka? Apakah 

dengan cara melakukan pengamatan, mencari informasi, atau dengan cara 

berinteraksi langsung dengan anggota pramuka tersebut ? 

7. Apakah semasa menjadi pembina pernah terjadi perbedaan pendapat dengan 

anggota pramuka? 

8. Kira-kira seberapa intens relasi yang bapak/ibu miliki dengan anggota pramuka? 

9. Dalam mengenal lebih dekat, apa yang mendorong bapak/ibu agar mengurangi 

ketidakpastian tersebut ?  
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PEDOMAN WAWANCARA 

POLA KOMUNIKASI PEMBINA PRAMUKA DI SMA NEGERI 1 

BULUKUMBA DALAM PENERAPAN KEPRAMUKAAN WAJIB 

KURIKULUM 2013 (K13) SELAMA PANDEMI 

(Anggota Pramuka) 

1. Apakah kamu tahu pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib? 

2. Apakah hal diatas pernah di jelaskan oleh pihak sekolah? 

3. Menurutmu mengapa siswa masih banyak yang tidak mengetahui hal tersebut? 

4. Apakah ada yang awalnya tidak tertarik namun kemudian tertarik setelah 

sosialisasi atau merlihat prestasi Pandawa Scout? 

5. Dengan sekolah yang berangsur kembali normal. Apakah model aktualisasi telah 

berjalan kembali? 

6. Apakah kamu pernah bertemu dengan pembina pada masa pandemi ini? (anggota 

baru) 

7. Apakah Pembina dalam memberikan arahan terkadang masih membingungkan? 

Bagaimana reaksimu? 

8. Apakah pembina kadang menginstruksikan pertemuan? 

9. Apakah kamu terkadang segan atau tidak berani mengoreksi jika ada arahan yang 

sedikit keliru? 

10. Kesan pertama bertemu Pembina pramuka? (anggota baru) 

11. Menurut kamu, apakah kamu merasa lebih akrab ke pelatih atau pembina? 

12. Bisa kamu contohkan, bagaimana terkadang cara berkomunikasi yang dilakukan 

pembina kepada anggota pramuka?  
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PEDOMAN WAWANCARA 

POLA KOMUNIKASI PEMBINA PRAMUKA DI SMA NEGERI 1 

BULUKUMBA DALAM PENERAPAN KEPRAMUKAAN WAJIB 

KURIKULUM 2013 (K13) SELAMA PANDEMI 

(Pelatih PANDAWA) 

1. Seberapa sering kakak melakukan komunikasi atau bertemu secara  langsung 

dengan anggota pramuka? 

2. Pada saat penerimaan anggota baru. Bagaimana cara mengenal masing-masing 

anggota baru? 

3. Apakah dalam pelaksanaan latihan rutin atau saat lomba, ada semacam bentuk 

isyarat atau kode yang digunakan kepada anggota pramuka? 

4. Apa hambatan yang paling dirasakan pada saat pandemi ini? 

5. Bagaimana model pelaksanaan latihan selama pandemi? 

6. Bagaimana cara kakak membantu pembina dalam menjaga antusiasme anggota 

pramuka selama pandemi? 

7. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dengan pembina terkait pembahasan 

ekstrakurikuler kepramukaan? 

8. Apakah dalam berdiskusi dengan pembina lebih cenderung menggunakan media 

gadget atau bertemu langsung? 

 



 

97 

 

RIWAYAT HIDUP 

Dimas Ananda, lahir dari keluarga yang sederhana di Kota 

Bulukumba, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, 

Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Februari 1999, yang 

dititipkan ke rahim seorang Ibu bernama A.Syamsurya Haeba 

melalui Bapak H. Zainal Abidin. Penulis merupakan anak 

kedua dari enam bersaudara. Memulai Pendidikan formal dari 

SD Negeri 3 Bulukumba, kemudian berlanjut ke SMP Negeri  

1 Bulukumba pada tahun 2011-2014, dan menyelesaikannya di SMK Negeri 1 

Bulukumba pada tahun 2014-2017. Lalu di tahun 2017 melanjutkan ke tingkatan 

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 macam pengalaman baik 

dan buruk, susah maupun senang mampu dilewati sehingga bisa dijadikan sebagai 

pelajaran dalam meniti hidup kedepannya. Semoga yang telah dilakukan oleh penulis 

semata-mata untuk mendapat ridha Allah SWT. 


