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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

 

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihatpada 

tabel berikut: 

Huruf 

Arab 

 
Nama 

 
Huruf Latin 

 
Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B be ب

 Ta T  te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 d}al D de د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض
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 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za 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

 Ha H Ha ـه

 hamzah ‘ 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 (’). 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ
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 Kasrah I i اِ

 Dammah U u ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan, yaitu:  

 

C. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

tah itu ditransliteras ikan dengan ha (h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanda /Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ىَ   َ  ـ

 fathah dan wau Au a dan u وَ  َ  ـ
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ABSTRAK 

Nama    : Hasriana Lahiaro 

NIM    : 50700119065 

Jurusan   : Ilmu Komunikasi 

Judul  : Strategi Komunikasi Antarpribadi Guru dan Siswa       
Dalam Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Luar Biasa 
(SLB) Cemerlang Kolaka 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi antarpribadi 

guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Cemerlang Kolaka Sulawesi Tenggara serta untuk mengetahui faktor penghambat 

proses komunikasi guru terhadap siswa walam kegiatan belajar mengajar.  

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang diuraikan secara 

deskriptif dan dilaksanakan di SLB Cemerlang Kolaka Sulawesi Tenggara dengan 

pendekatan komunikasi antarpribadi, Adapun metode pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolahan analisis data 

yang dilakukan dengan melalui 3 tahapan: yaitu, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi antarpribadi Guru 

dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cemerlang 

Kolaka Sulawesi Tenggara melalui komunikasi antarpribadi diterapkan dalam bentuk 

1). Pendekatan persuasif, 2). komunikasi verbal dan nonverbal, 3).variasi belajar juga 

turut andil dalam strategi komunikasi guru dan siswa. Adapun faktor penghambatnya 

yaitu pembelajaran tidak berlangsung efektif, seperti anak berkebutuhan khusus sulit 

menangkap kata-kata yang diucapkan oleh guru sehingga membuat anak 

berkebutuhan khusus tidak fokus pada proses pembelajaran, hal ini dapat dilihat 

dengan adanya hambatan yang terjadi antara lain 1). Hambatan pada Guru, 2). 

Habatan pada Siswa, 3). Hambatan Psikologis. 

Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah diharapkannya terjalinnya 

komunikasi yang intensif dalam proses belajar mengajar, guru selalu sabar dalam 

menghadapi perilaku siswa, selalu memberikan sikap mendorong/memotivasi, serta 

memberikan semangat belajar dan membeikan metode pembelajaran yang tidak 

membosankan kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal untuk itu guru diharapkan selalu aktif berkomunikasi antarpribadi dengan 

siswa.



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Berkomunikasi merupakan hal yang paling  mendasar bagi semua orang. 

Banyak orang yang menganggap bahwa berkomunikasi itu suatu hal yang mudah 

untuk dilakukan. Namun, seseorang akan menyadari bahwa komunikasi tidak akan 

menjadi mudah apabila terjadi gangguan komunikasi (noise). Situasi tersebut dapat 

mengakibatkan proses komunikasi yang berjalan tidak efektif. Hal tersebut tentunya  

juga terjadi pada proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswanya, 

terlebih pada siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Proses komunikasi yang 

terhambat seringkali ditemukan pada interaksi komunikasi yang melibatkan anak- 

anak berkebutuhan khusus. 

Aktivitas komuikasi dapat terlihat pada setiap aspek kehidupan sehari-hari 

manusia, yaitu sejak dari bangun tidur di pagi hari sampai dengan manusia beranjak 

tidur pada malam hari. Sepanjang hari apa yang sering kita lakukan dalam melakukan 

aktivitas komunikasi, kita dapat menghitung bahwa dari waktu ke waktu selalu 

terlibat dalam aktivitas komuikasi yang sifatnya rutinitas.1 Komunikasi memegang 

peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan pembentukan masyarakat 

Komunikasi adalah hubungan kontak langsung maupun tidak langsung antar 

manusia baik itu secara individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari 

disadari atau tidak, komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. 

Karna manusia sejak lahir sudah berkomunikasi dengan lingkungannya.2 Seperti 

                                                             
1 Tommy Suprapto, Pengantar Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: CAPS, 2011), h. 1-2. 
2 H. A. W. Widjaya, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat,( Cet. V, Jakarta :BumiAksara, 

2008),.h.1 
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halnya komunikasi dalam pendidikan bahwa komunikasi berperan penting dalam 

dunia pendidikan.  

Komunikasi di kelas memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang pada 

hakikatnya bertujuan untuk mengubah tingkah laku peserta didik. Proses perubahan 

tingkah laku tersebut terutama terjadi melalui komunikasi. 

Manusia yang memiliki keterbatasan tidak bisa lepas dari hubungan dengan 

sesama manusia. Cara berhubungan dengan orang lain yaitu bisa dilakukan dengan 

cara berkomunikasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi 

tidak langsung bisa dilakukan dengan melibatkan telekomunikasi seperti telepon, 

telegram, dan media massa seperti, televisi, radio, serta, surat kabar.3 Komunikasi 

langsung yaitu dengan bertemu atau bertatap muka dengan orang lain, atau sering 

disebut dengan komunikasi interpersonal. 

Tidak terkecuali pada komunikasi antarpribadi yang merupakan proses 

pemindahan informasi dan pengertian antara dua orang, yang masing masing 

berusaha untuk memberikan arti pada pesan-pesan simbolik yang dikirimkan melalui 

suatu media yang menimbulkan umpan balik. Situasi komunikasi antarpribadi 

dianggap penting karena prosesnya berlangsung secara dialogis. Komunikasi yang 

berlangsung secara dialogis selalu lebih baik dari pada secara monologis.4 

 Pendidikan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan untuk 

mempengaruhi orang lain, baik itu secara kelompok maupun individu. Pendidikan 

tidak hanya berlangsung dari proses bimbingan orang lain, tetapi juga sifatnya bisa 

                                                             
3 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 112 
4 Muhibudin Wijaya Laksana, Psikologi Komunikasi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 

67-68 
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terjadi secara otodidak yang memberikan pengalaman bagi setiap orang dalam hal 

berpikir, bertindak dan bersikap. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mejamin 

kelangsungan hidup negara, karena pendidikan merupakan sarana untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dengan 

pendidikan kehidupan manusia menjadi terarah. 

Menurut UU RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kegiatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara.5 Dengan pendidikan kehidupan manusia akan lebih terarah. 

Sama seperti anak normal, anak-anak berkebutuhan khusus pun dalam 

perkembangannya akan melalui tahap-tahap perkembangan seperti masa prenatal 

(bayi), remaja dan dewasa. Tentunya dengan kekurangan yang dimiliki anak 

berkebutuhan khusus, mereka memerlukan pendampingan extra dari orang-orang 

sekitarnya dalam melewati tahapan-tahapan tersebut untuk membentuk kemandirian 

anak. Perkembangan kemandirian mereka ini berkaitan erat dengan bekal masa depan 

mereka, dimana individu harus mampu melaksanakan hidup ditengah-tengah 

kehidupan sosial dengan tanggung jawab berdasarkan norma yang berlaku. Selain itu 

kemandirian juga berkaitan dengan kualitas hidup mereka di masa mendatang, yang 

                                                             
5 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), h. 4. 
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mana kita ketahui bersama bahwa mereka harus bersaing dengan orang-orang yang 

tidak memiliki keterbatasan. Adanya kekhawatiran orang tua mengenai kemandirian 

anak juga menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus bagi orang tua 

untuk menentukan pendidikan anaknya. Dimana, dalam sebuah sekolah guru 

memegang peranan penting yang mengganti peran orang tua dirumah dalam 

membentuk karakter siswanya. 

 Disebuah sekolah guru menjadi pemicu minat siswa untuk menuntut ilmu. 

Dalam hal pelajaran, guru memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian 

para siswa baik dalam tata bergaul dan bermasyarakat dengan sesama siswa lainnya 

maupun masyarakat luar.6 Hal ini sesuai bahwa semua anak perlu mendapatkan 

pendidikan karena pendidikan sangat berperan penting untuk mengubah pola pikir 

anak menjadi lebih baik. 

Tanggung jawab keberhasilan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di 

sekolah terletak ditangan pendidik, yaitu guru SLB. Guru Pendidikan Luar Biasa 

selain mengajar, mereka juga berperan dalam membantu perkembangan anak 

didiknya. Selain itu Guru SLB dituntut untuk memiliki kesabaran yang tinggi, 

kesehatan fisik dan mental yang baik dalam bekerja, yang terpenting adalah mereka 

harus memiliki kinerjanya yang baik dan dan memiliki kompetensi dasar sebagai 

guru pendidikan luar biasa. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan 

judul “Strategi Komunikasi Antarpribadi Guru dan Siswa Dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cemerlang kolaka Sulawesi Tenggara”.  

                                                             
6 Syamsul Bahri Alhafid.Pola Komunikasi Antarpribadi Guru Dan Siswa Berkebutuhan 

Khusus Dalam Menumbuhkan Kemandirian (Studi Di SLB Tunas Harapan Balai Kembang Luwu 

Tumur). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.2018 

  



5 
 

 
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Strategi Komunikasi Antarpribadi Guru dan Siswa 

Dalam Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cemerlang kolaka 

Sulawesi Tenggara”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian 

kualitatif, maka penelitian ini difokuskan pada strategi komunikasi serta faktor-faktor 

penghambat komunikasi antarpribadi guru pada siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Cemerlang Kolaka Sulawesi Tenggara. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut, maka peneliti mendeskripsikan 

fokus penelitian sebagai berikut: 

Sekolah luar biasa adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani 

pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagai pendidikan SLB yang di 

arahkan untuk mencapai tujuan pendidikan bagi siswa. Strategi komunikasi dalam 

proses pembelajaran sangat diperlukan bagi siswa berkebutuhan khusus, oleh karena 

itu, komunikasi antarpribadi yang digunakan sebagai upaya atau langkah untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan guru pada siswa. 

Guru atau pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan pendidikan dengan sasaran siswa, maka guru sangat berperan penting 

dalam proses mempengaruhi atau menambah pengetahuan kepada siswa. 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi tenggara 

merupakan satu-satunya sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Kolaka berlokasi 
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di Jl.Bekicot, Keluahan Kolakasi Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka. Sekolah 

Luar Biasa ini merupakan lokasi dimana penelitian ini dilakukan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan 

terkait  strategi komunikasi antarpribadi guru dan siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Cemerlang Kolaka. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka penulis 

merumuskan sub permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi komunikasi antarpribadi guru dalam proses belajar 

mengajar di Sekolah Luar Biasa Cemerlang Kolaka? 

2. Apa faktor penghambat guru dalam menerapkan strategi komunikasi 

antarpribadi pada siswa di Sekolah Luar Biasa Cemerlang Kolaka? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi antarpribadi yang dilakukan 

guru dalam proses belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cemerlang 

Kabupaten Kolaka. 

b) Untuk mengetahui apa faktor penghambat guru dalam menerapkan strategi 

komunikasi antarpribadi pada siswa di Sekoalah Luar Biasa (SLB) Cemerlang  

Kolaka. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 a. Kegunaan teoritis 

1) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pengetahuan 

pembaca, dan menjadi referensi bagi peneliti yang lain. 

2) Menambah keragaman dalam penelitian komunikasi pada studi ilmu 

komunikasi, khususnya komunikasi antarpribadi.  

 b.  Kegunaan praktis 

1) Diharapakan penelitian ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi 

yang memerlukan pemahaman tentang komunikasi manusia seperti 

berkomunikasi dengan penyandang berkebutuhan khusus.. 

2)  Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi penelitian lain yang 

melakukan penelitian sejenis mengenai strategi komunikasi antarpribadi yang 

dilakukan guru pada siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar. 

3) Adanya penelitian ini, semoga sekolah SLB Cemerlang Kolaka Kabupaten 

Kolaka  dikenal oleh masyarakat baik dari luar daerah maupun dalam daerah 

Kolaka. 

E.  Kajian pustaka 

     Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang 

diajukan calon peneliti, dimana calon peneliti harus belajar dari peneliti lain untuk 

menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti 

yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu memudahkan penulis 

dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dari teori maupun konseptual. 
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Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan yang menunjang penulis 

untuk melakukan penelitian yaitu: 

Penelitian pertama, skripsi milik Syamsul Bahri Alhafid mahasiswa 

universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Ilmu Komunikasi, Tahun 2018 

yang berjudul Pola Komunikasi Antarpribadi Guru dan Siswa Berkebutuhan Khusus 

Dalam Menumbuhkan Kemandirian (Studi di SLB Tunas Harapan Balai kembang 

Luwu Timur).7 Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. 

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pola komunikasi antarpribadi 

guru dan siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) Tunas Harapan 

Bangsa Balai Kembang Luwu Timurdalam menumbuhkan kemandirian. 

 Penelitian kedua, skripsi milik Hardianti Lestari mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Tahun 2017 

yang berjudul Strategi Komunikasi Antarpribadi Pendidik Pada Peserta Didik 

Tunarungu SMALB Di SLB Negeri Kabupaten Wajo. Penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif, maka penelitian ini difokuskan pada strategi komunikasi serta 

faktor-faktor pendukung dan penghambat komunikasi antarpribadi pendidik pada 

peserta didik tunarungu SMALB di SLB Negeri Kabupaten Wajo.8 Penelitian 

kualitatif yang dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, kemudian memberikan 

penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung 

                                                             
7 Syamsul Bahri Alhafid.Pola Komunikasi Antarpribadi Guru Dan Siswa Berkebutuhan 

Khusus Dalam Menumbuhkan Kemandirian (Studi Di SLB Tunas Harapan Balai Kembang Luwu 

Tumur). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.2018 
8 Lestari Hardianti.Strategi Komunikasi Antarpribadi Pendidik Pada Peserta Didik 

Tunarungu SMALB diSekolah Luar Biasa Negeri (SIBN)Kabupaten Wajo.Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar.2017,h.2 
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mengamati proses pembelajaran siswa SMALB di SLB Negeri Kabupaten Wajo 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam kaitannya dengan strategi komunikasi antarpribadi 

pendidik pada peserta didik tunarungu.  

Skripsi ketiga, yaitu milik M.Syaghilul Khoir  mahaasiswa Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan komunikasi penyiaran islam, tahun 2014  

yang berjudul Pola Komunikasi Guru dan Murid di Sekolah Luar Biasa B (SLB-B) 

Frobel Montessori Jakarta Timur.9 Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, 

Penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan secara sistematis faktual dan akurat mengenai faktor-faktor sifat 

serta hubungan antara fenomena yang di teliti maka penelitian ini difokuskan untuk 

memperoleh gambaran bagaimana pola kounikasi yang digunakan guru terhada murid 

di SDLB Frobel Montessori.

                                                             
9 M.Syaghilul Khoir, skripsi, Pola Komunikasi Guru dan Murid di Sekolah Luar Biasa B 

(SLB-B) Frobel Montessori Jakarta Timur, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2017 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 
A. Komunikasi Antarpribadi 

1. Pengertian Komunikasi 

 Komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata lain 

communis yang berarti sama, communico, comuication atau communicare yang 

berarti membuat sama (to make common). Istilah pertama (communis) paling sering 

disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata pikiran, 

suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama.1 Pada dasarnya proses komunikasi 

dapat diartikan sebagai “transfer informasi‟ atau pesan dari pengirim pesan sebagai 

komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikan. 

Astrid Susanto mengemukakan perkataan komunikasi berasal dari kata 

communicare yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartispasi atau 

memberitahukan, menyampaikan pesan, informasi, gagasan dan pendapat yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan feedback.2 Dalam 

proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian  antara kedua 

pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengiriman dan penerimaan berita 

atau pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami.3 Komunikasi merupakan sarana paling utama dalam kehidupan manusia 

yang berati tak seorang pun yang dapat menarik diri dari proses ini baik dalam 

fungsinya sebagai individu maupun makhluk sosial. Komunikasi itu sendiri ada 

                                                             
1 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), h.41.  
2 Phil Astrid Susanto, Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: Bina Cipta, 1980), h. 29. 
3 Tim penyusun Kamus pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008), h. 585. 



 

 

dimana mana seperti di rumah, sekolah, kantor, rumah sakit, dan semua tempat yang 

melakukan sosialisasi. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada 

orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.4 Komunikasi adalah proses penyampaian 

suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah 

sikap, pendapat atau perilaku, baik secara langsung, lisan maupun tidak langsung 

melalui media. 

A. Unsur-Unsur Komunikasi  

Untuk menciptakan sebuah komunikasi yang efektif, maka sebuah proses 

komunikasi harus mengandung unsur-unsur komunikasi.5 Adapun unsusr-unsur 

kounikasi adalah sebagai berikut: 

1)  Sumber sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi adalah dasar 

yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka 

memperkuat pesan yang hendak disampaikan. Sumber sebagai salah satu unsur 

dalam unsur-unsur komunikasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk. 

Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain sebagainya. 

2) Komunikator sebagai salah satu unsur dari unsur-unsur komunikasi dapat 

dipahami sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan. Dalam 

komunikasi, komunikator memiliki peranan yang sangat penting untuk 

menentukan keberhasilan dalam memengaruhi komunikan (penerima pesan). 

Komunikator harus memiliki ketrampilan untuk memilih sasaran dan 

                                                             
4 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

h.5. 

5 Geofakta Razali, Ilmu Komunikasi dan Informasi & Transaksi Eektronik, (Bandung:Media 

Sains Indonesia,2022), h. 13 



 

 

menentukan tanggapan yang hendak dicapai. Sebelum melakukan proses 

komunikasi, komunikator harus memperhitungkan apakah komunikan mampu 

menangkap pesan yang disampaikannya. Komunikator juga harus bisa 

menentukan media yang akan digunakan untuk melakukan persuasi sehingga 

lebih efisien dalam mencapai sasaran.  

3)  Pesan sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat dipahami 

sebagai materi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan 

dapat disampaikan oleh komunikator dalam berbagai cara, misalnya saja 

melalui kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh dan ekspresi wajah. Pesan 

sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat berwujud dalam 

berbagai bentuk, diantaranya:  Pesan informative - Pesan informatif bersifat 

memberikan keterangan keterangan atau fakta-fakta yang menuntun 

komunikan untuk mengambil keputusan.  

4) Channel merupakan saluran penyampaian pesan atau sering juga disebut 

dengan media komunikasi. Media komunikasi dapat dibagi ke dalam dua 

kategori, yakni media komunikasi personal dan media komunikasi massa. 

Media komunikasi personal digunakan oleh dua orang atau lebih untuk saling 

berhubungan. Sifat dari media komunikasi ini pribadi, sehingga dampaknya 

tidak bisa dirasakan oleh orang banyak. Contoh dari media komunikasi 

personal adalah telepon, aplikasi chatting (whatsapp, line, BBM), Media 

komunikasi yang kedua adalah media komunikasi massa. Media komunikasi 

ini digunakan untuk mengkomunikasikan pesan dari satu atau beberapa orang 

kepada khalayak ramai. Karena sifatnya yang masif, maka media komunikasi 

massa dapat memiliki dampak yang besar bagi banyak orang. Contoh media 



 

 

komunikasi massa adalah televisi, radio, hingga yang terbaru adalah media 

sosial (instagram, twitter, youtube).   

5) Komunikan disebut juga dengan khalayak atau target penyampaian, atau orang 

yang menjadi sasaran pesan komunikasi atau orang yang menerima pesan 

komunikasi.  

6) Efek merupakan unsur-unsur komunikasi yang memiliki definisi hasil akhir 

dari suatu komunikasi. Efek komunikasi dapat beraneka macam dan dapat 

dilihat dalam tiga kategori: Personal opinion, adalah sikap dan pendapat 

seseorang pada suatu masalah tertentu. Publik opinion, merupakan penilaian 

sosial mengenai suatu hal berdasarkan proses pertukaran pikiran.  

 

2. Komunikasi Antarpribadi 

Komuniaksi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi 

antar orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal ataupun nonverbal.  

Setiap manusia suka berkomunikasi dengan manusia lain, karena manusia 

merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu ditandai dengan 

pergaulan antarmanusia. Pergaulan manusia merupakan merupakan salah satu bentuk 

peristiwa komunikasi dalam masyarakat. Pada hakikatnya komuniaksi antarpribadi 

adalah komunikasi antara seorang komunikator dengan komunikan.6 Jenis 

komunikasi tersebut dianggap paling efektif untuk mengubah sikap, pendapat, atau 

perilaku manuisia. 

                                                             
6 Dasrun Hidayat, Komunikasi Antarpribadi dan Medianya,h. 43 



 

 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi 

antara individu-individu (Littlejohn, 1999). Bentuk khusus dari komunikasi 

antarpribadi ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang secara 

tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik secara verbal ataupun non verbal, seperti suami-istri, dua 

sahabat dekat, guru dan murid, dan sebagainya. Steward L.Tubbs dan Sylvia Moss 

(dalam Deddy Mulyana,2005) mengatakan ciri-ciri kumunikasi diadik adalah peserta 

komunikasi berada dalam jarak yang dekat, peserta komunikasi mengirim dan 

menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal.7 

Pada hakiatnya komunikasi antarpribadi adalah antara seorang komunikan dan 

komunikator. 

Komunikasi antarpribadi sangat potensial untuk mempengaruhi atau 

membujuk orang lain, karena kita dapat menggunakan kelima alat indra untuk 

mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan kita. 

Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi 

antarpribadi berperan penting sehingga kapan pun, selama manusia masih 

mempunyai emosi.8 Kenyataannya komunikasi tatap muka ini membuat manusia 

lebih akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa 

seperti surat kabar, televisi, ataupun lewat teknologi tercanggih sekalipun. 

                                                             
7 Ngalimun,Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis (Cet.I-Yogyakarta : Pustaka Baru 

Press, 2017),h.63. 
8 Ngalimun,Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis (Cet.I-Yogyakarta : Pustaka Baru 

Press,2017),h.63-64. 

 



 

 

Menurut Hafied Cangara, komunikasi antarpribadi dibedakan atas dua macam, 

yaitu sebagi berikut: 

a. Komunikasi diadik 

 Komunikasi diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua 

orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi diadik menurut Wayne Pace yang 

dikutip Hafied Cangara, dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yakni percakapan, dialog 

dan wawancara. Percakapan berlangsung dalam suasana bersahabat dan informal. 

Dialog berlangsung dalam situasi yang lebih dalam dan personal, sedangkan 

wawancara sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang dominan pada posisi 

bertanya dan yang lainnya pada posisi menjawab. 

b. Komunikasi kelompok kecil 

Komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung 

antara tiga orang atau lebih secara tatap muka, dimana anggota-anggotanya saling 

berinteraksi atau terlibat dalam suatu proses komunikasi yang berlangsung secara 

tatap muka. Selain itu, pembicaraan berlangsung secara terpotong-potong dimana 

semua peserta berbicara dalam kedudukan yang sama atau tidak ada pembicara 

tunggal yang mendominasi situasi.9 Dalam situasi seperti itu, semua anggota biasa 

beperan sebagai sumber dan juga sebagai penerima seperti yang sering ditemukan 

pada kelompok studi dan kelompok diskusi.  

                                                             
9 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Cet. XII, Jakarta: Rajawali pers, 2011), h. 

32. 

 



 

 

Kegiatan komunikasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan 

manusia, hal ini dapat terlihat dengan jelas terutama pada proses sosialisasi yang 

dilakukan oleh manusia-manusia tersebut. Sebagai makhluk sosial, interaksi yang 

dilakukan manusia dengan manusia hanya dapat dilakukan melalui kegiatan 

komunikasi.  

Adapun bentuk-bentuk komunikasi antarpribadi, yaitu:  

a. Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol- simbol 

atau kata-kata, baik yang dinyatakan secara oral atau lisan maupun tulisan. 

Komunikasi lisan dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana seorang pembicara 

berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk memengaruhi tingkah laku 

penerima. Komunikasi tulisan apabila keputusan yang akan disampaikan oleh 

pimpinan itu disandikan simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau pada tempat 

lain yang bisa dibaca, kemudian dikirimkan kepada orang yang dimaksud. Untuk 

kepentingan komunikasi verbal, bahasa dipandang sebagai suatu wahana penggunaan 

tanda-tanda atau simbol- simbol untuk menjelaskan suatu konsep tertentu. Bahasa 

memiliki keyakinan simbolisasi verbal dan di pandang sebagai upaya manusia 

mendayagunakan informasi yang bersumber dari persepsi manusia untuk 

berkomunikasi secara santun dengan orang lain. 

b. Komunikasi non verbal 

Komunikasi non verbal adalah pertukaran pesan dengan tidak menggunakan 

kata-kata seperti komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vocal 

yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka dan sentuhan. Komunikasi non 



 

 

verbal adalah komunikasi dengan menggunakan mimik dan bahasa isyarat. Bahasa 

isyarat bermacam-macam, bahasa isyarat dapat menimbulkan salah tafsir, terutama 

jika latar belakang budaya berbeda.10 Dalam berkomunikasi hampir secara otomatis 

komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap 

dan selalu ada. 

3. Bentuk-bentuk Pendekatan Antarpribadi 

Dalam komunikasi Antarpribadi (interpersonal) ada empat pendekatan yaitu 

informatif, dialogis, persuasif, dan instruktif.11 

a. Pendekatan Informatif 

Salah satu fungsi komunikasi yang dikemukan oleh para ahli yakni to inform 

yaitu memberikan informasi. Pendekatan informatif merupakan teknik komunikasi 

dengan menyampaikan pesan secara berulang-ulang untuk menyampaikan informasi 

kepada komunikan. Pada umumnya pendekatan ini berlangsung satu arah, dari 

komunikator kepada komunikan untuk menyebarkan informasi. Perubahan yang 

diharapkan adalah perubahan kognitif. Komunikan mengalami perubahan 

pengetahuan setelah menerima pesan yang disampaikan komunikan. 

b. Pendekatan Dialogis  

Ciri komunikasi interpersonal dengan pendekatan dialogis ditandai dengan 

adanya percakapan atau dialog. Dalam pendekatan ini komunikator dan komunikan 

berada dalam posisi yang sama dan sejajar, tidak ada yang memonopoli informasi. 

Dialogis menuntut kesedian kedua belah pihak untuk mendengarkan ide atau gagasan 

                                                             
10 Onong Uchjana Effendy,  Dasar-dasar Komunikasi, (Jakarta: remaja Rosdakarya), h.301 

11  Rahmi, Yayu Rahmawati Mayangsari,  Pendekatan Komunikasi Interpersonal Orang 

Tua dan Anak dalam Mengedukasi Literasi Media (Studi pada masyarakat Desa Pandai  Kecamatan 

Woha Kabupaten Bima),  Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Volume 7 Nomor 2 Juli-Desember 

2020, h. 286-289 



 

 

dari masing-masing peserta komunikasi. Selanjutnya peserta komunikasi dalam 

pendekatan ini mencari dan menentukan solusi dari pandangan dan sikap yang tepat 

dalam memahami dan menangapi pesan yang dibagi secara bersama. Komunikator 

dan komunikan harus memiliki rasa hormat, saling percaya dan meghargai satu sama 

lain. 

c. Pendekatan Persuasif  

Pendekatan persuasif merupakan suatu proses komunikasi interpersonal 

dimana komunikator menyampaikan pesan verbal maupun nonverbal kepada 

komunikan tujuan agar komunikan bersikap, bertindak sesuai yang diharapkan 

komunikator. Akan tetapi dalam prosesnya tidak boleh ada paksaan atau tekanan. Jadi 

komunikasi persuasive adalah proses komunikasi dimana komunikator 

menyampaikan rangsangan untuk mempengaruhi, mengubah pandangan, sikap dan 

perilaku orang lain dengan cara yang halus, yaitu membujuk. 

d. Pendekatan Instrutif  

Pendekatan instruktif merupakan proses penyampaian pesan komunikator 

kepada komunikan dimana komunikator memiliki otoritas yang lebih tinggi 

dibandingkan komunikan. Komunikasi ini ditandai dengan adanya pemaksaan dan 

sanksi dari komunikator kepada komunikan. Dalam pendekatan instruktif orang tua 

bisa memaksakan ide, gagasan, pandangan mereka kepada anak. 

Oleh karena itu orang tua melalui komunikasi interpersonal dengan 

pendekatan informatif, dialogis dan persuasif yang dilakukan dalam mengedukasi 

anak tentamg literasi media diharapkan mampu melahirkan kesadaran, pengetahuan, 

sikap dan perilaku sesuai yang diharapkan orang tua sebagai komunikator. 

 



 

 

4. Tujuan Komunikasi Antarpribadi 

Tujuan komunikasi antarpribadi antara lain sebagai berikut: 
 

a. Menyampaikan informasi 

Ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja seseorang memiliki 

berbagai macam tujuan dan harapan. Contoh : seorang mahasiwa yang sudah kuliah 

akan memberikan informasi perkuliahan dan beasiswa kepada adik kelasnya. 

b. Berbagi pengalaman 

Dengan komunikasi antarpribadi juga memiliki fungsi atau tujuan untuk 

berbagi pengalaman baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak 

menyenangkan. Contoh: ketika si A telah belajar di luar negeri, dia akan 

menceritakan dan berbagi pengalaman yang di alaminya selama di luar negeri 

c. menumbuhkan Semangat  

Misalnya ketika seorang bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi 

kepada sahabatnya, maka akan tumbuh rasa simpati dari sahabatnya kepadanya 

sehingga akan timbul rasa ingin membantu untuk menyelesaikan permasalahannya. 

d. Melakukan kerja sama  

Tujuan komunikasi antarprbadi yang lainnya adalah untuk melakukan 

kerjasama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau 

untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. 

Contoh : dalam tugas mata kuliah biasanya ada tugas kelompok yang terdiri 

dari dua, tiga orang atau lebih. Maka dengan komunikasi maka akan timbul kerjasama 

supaya dapat menyelesaikan tugas kelompoknya dengan baik. 

e. Menceritakan kekecewaan atau kekesalan 

Komunikasi antarpribadi juga dapat digunakan seseorang untuk menceritakan 

rasa kecewa atau kekesalan pada orang lain. Dengan pengungkapan rasa hati itu, 



 

 

sedikit banyak akan mengurangi beban pikiran. Kadang disebut dengan plong ketika 

telah bercerita apa yang selama ini dipendam. Contoh : seorang anak akan curhat 

kepada ibunya tentang apa yang dirasakannya, baik itu rasa kekecewaan atau 

kekesalan terhadap temannya di sekolah. 

f. Menumbuhkan motivasi 

Melalui komunikasi antarpribadi, seseorang dapat memotivasi orang lain 

untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Contoh : ketika seorang sahabat 

mendengarkan keluhan temannya.12 Maka sahabat itu akan terus mensupport dan 

memberi motivasi kepada temannya untuk tetap teguh, sabar dan kuat dalam 

menghadapi permasalahannya. 

5. Strategi Komunikasi Antarpribadi 

Strategi adalah akal untuk mencapai suatu maksud.13 Maksud strategi adalah 

bagaimana langkah atau upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Strategi adalah keterampilan mengelola, terutama dalam mempergunakan strategy 

(yaitu kiat arti fice) yang dari ilmu dan pengalaman. Ahmaf Syafi Maarif menjelaskan 

bahwa strategi adalah kemampuan yang terampil dalam menangani dan 

merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan-tujuan Islam yang meliputi seluruh 

dimensi kemanusiaan.14 

Onong Uchjana Effendy menyatakan bahwa: 

Strategi komunikasi adalah paduan dari perencanaan komunikasi 

(communication planning) dan manajemen komunikasi (communication 

                                                             
12 Liliweri,Alo. Komunikasi Antarpribadi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1991 
13 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Umum Inggris-Indonesia , h. 965. 
14 Ahmad Syafi Maarif, Al-Quran Realitas Sosial dan limbo Sejarah sebuah refleksi 

(Jogyakarta: Pustaka, 1985), h. 102. 



 

 

management) untuk mencapai suatu tujuan komunikasi. Strategi komunikasi tidak 

hanya berfungsi sebagai petunjuk arah komunikasi, tetapi juga menunjukkan 

bagaimana taktik operasional komunikasi.15 

Strategi komunikasi juga menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan 

komunikasi secara efektif. Onong Uchjana Effendy mengemukakan beberapa 

komponen-komponen dalam strategi komunikasi, antara lain: 

1. Mengenali sasaran komunikasi 

Sebelum melancarkan komunikasi perlu dipelajari siapa saja yang akan 

menjadi sasaran komunikasi. Mengenali sasaran komunikasi bergantung pada tujuan 

komunikasi, apakah agar komunikan hanya sekedar mengetahui (dengan metode 

informatif) atau agar komunikan melakukan tindakan tertentu (metode persuasif atau 

instruktif). Apapun tujuan komunikasi, metodenya, dan banyaknya sasaran, pada diri 

komunikan perlu diperhatikan faktor kerangka referensi dan faktor situasi dan 

kondisi. 

Faktor situasi maksudnya adalah situasi komunikasi pada saat komunikan 

akan  menerima pesan yang disampaikan komunikator. Faktor kondisi adalah state of 

personality komunikan, yaitu keadaan fisik dan psikis komunikan pada saat ia 

menerima pesan komunikasi 

2. Pemilihan media komunikasi 

Komunikator dalam mencapai sasaran komunikasi harus dapat memilih salah 

satu atau gabungan dari beberapa media komunikasi, tergantung pada tujuan yang 

akan dicapai, pesan yang akan disampaikan dan teknik yang akan digunakan. 

                                                             
15 Onong Uchjana Effendy, Dasar-dasar Komunikasi (Jakarta: remaja Rosdakarya, 1993), h. 

30.1. 



 

 

Pemilihan media komunikasi di sini yang digunakan dalam berkomunikasi 

berupa bahasa. Pesan dalam bahasa yang disampaikan ini bisa berupa pesan verbal 

dan pesan non verbal. Pesan yang berbentuk verbal ini berupa pesan yang dapat 

diuraikan dalam bentuk kata–kata yang biasa diwujudkan dalam bentuk lisan maupun 

tulisan. Sedangkan pesan yang berupa non verbal ini berbentuk gerak tubuh, ekspresi 

wajah, tekanan suara, bau dan lainnya. Komunikasi non verbal juga efektif bila 

komunikasi verbal sulit diterapkan dalam proses pendidikan anak autisme. 

3. Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

Pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Ini menentukan teknik yang 

harus diambil, apakah itu teknik informasi, teknik persuasi, atau teknik instruksi. 

Pesan komunikasi terdiri atas isi pesan dan lambang. Isi pesan komunikasi bisa satu, 

tetapi lambang yang digunakan bisa bermacam-macam.16 Lambang yang bisa 

dipergunakan untuk menyampaikan isi pesan adalah bahasa, gambar, warna dan lain 

lain. 

 Dalam strategi komunikasi, peranan komunikator sangatlah penting. Strategi 

komunikasi harus luwes sehingga komunikator sebagai pelaksana dapat segera 

mengadakan perubahan apabila ada faktor yang menghambat proses komunikasi, 

faktor penghambat bisa berasal dari media dan atau komunikan, sehingga efek yang 

diharapkan tidak tercapai.17  

 

 

 

                                                             
16 Onong Uchjana Effendy, Dasar-Dasar Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 93. 
17 Onong Uchjana Effendy, Dasar-Dasar Komunikasi, h. 303-304. 



 

 

B. Komunikasi Dalam Perspektif Islam  

Komunikasi sendiri sebenarnya telah diajarkan oleh Sang Pencipta, Allah 

SWT, melalui Hadis’t tentang bagaimana pentingnya manusia berkomunikasi dengan 

orang lain sesuai dengan kadar kemampuannya. 

Seperti yang dijelaskan dalam Hadis’t Riwayat bukhari yang berkaitan erat 

dengan komunikasi: 

 ُ ثوُا النَّاسَ بِمَا يعَْرِفوُنَ أتَحُِبُّونَ أنَْ يكَُذَّبَ اللََّّ وَقَالَ عَلِيٌّ حَد ِ

بوُذٍ  ِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّ ثنََا عُبيَْدُ اللََّّ وَرَسُولهُُ حَدَّ

ٍ بِذلَِك     عَنْ أبَِي الطُّفيَْلِ عَنْ عَلِي 

     

Terjemahannya:    

Dan Ali berkata, "Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman 

mereka, apakah kalian ingin jika Allah dan rasul-Nya didustakan?" Telah 

menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Ma 'ruf bin Kharrabudz dari 

Abu Ath Thufail dan dari 'Ali seperti itu.”18 

Menerima dan menyebarkan informasi dengan layak dan pantas adalah 

merupakan  kemestian bagi semua manusia. Sangat banyak ayat-ayat al-Qur’ān yang 

dapat dijadikan sebagai tuntunan tentang prinsip kelayakan dalam mengadopsi 

informasi. Sejumlah istilah yang digunakan al-Qur’ān tentang hal tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Kaya Insan Indonesia, 

2002),745 



 

 

a.  Qoulan Balîghâ  

(Perkataan yang efektif), bila ditinjau dari unsur-unsur komunikasi, seorang 

komunikator harus bisa berkomunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan kepada 

komunikan hendaknya pesan yang membekas dalam jiwakomunikan dan nasehat 

yang baik. Komunikasi yang efektif, komunikatornya harus mempunyai, ethos yaitu 

kredibilitas komunikator. Logos maksudnya komunikator yang bisa menyakini pesan 

yang disampaikannya. Pathos maksudnya komunikator berusaha membujuk 

komunikan untuk mengikuti pendapatnya.19 Qoulan balîghâ dapat diterjemahkan 

dengan "ucapan yang membekas, atau komunikasi yang efektif". 

b. Qoulan Layyinan  

 Qoulan Layyinan adalah perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, 

pemberian, contoh dimana pembicara berusaha meyakinkan kepada pihak lain bahwa 

apa yang disampaikan adalah benar dan rasional, dengan tidak bermaksud 

merendahkan pendapat atau pandangan orng yang diajak bicara.20 Asal kata qoulan 

layyinan adalah perkataan yang lembut. 

c.  Qoulan Sadîdan  

Pembicaraan atau perkataan yang benar, jujur, lurus atau tidak berbelit-belit. 

Sesungguhnya perkataan yang benar dapat ditentukan dengan berbagai pengertian. 

Pertama: Sesuai dengan criteria kebenaran. Dalam hal ini bagi orang yang beriman 

kepada Allah, Rasul dan al-Qur’ān, maka tentu standard yang dijadikan ukurannya 

                                                             
19 Tomi Hendra,  Prinsip dan Unsur-Unsur Komunikasi Dalam Prespektif Alquran,  Jurnal, 

UIN Raden Fatah Palembang, h.27-28 
20 A. Husnul Hakim, Prinsip-Prinsip Komunikasi dan Informasi dalam Perspektif Al-Quran 

Membangun Komunikasi Beradab, Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, Vol.24,No.1, 2020,h.19 



 

 

adalah al-Qur’ān, al-Hadis dan Ilmu Pengetahuan.21  Termasuk arti "يدا سد قولا " adalah 

ucapan yang jujur, tidak bohong, perkataan yang memiliki kesesuaian antara yang 

diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati. Berkata jujur mencerminkan 

keberanian. Bohong sering lahir karena rendah diri, pengecut dan ket[-][ :/,akutan. 

d. Qoulan Ma'rufan  

Qoulan ma’rufan adalaha perkataan yang baik, yang melekat kedalam jiwa, 

sehingga yang diajak bicara tidak merasa dianggap bodoh atau perkataan yang tidak 

menyakitkan.22 Ucapan yang baik atau ucapan yang bijaksana. Dengan demikian 

ternyata mementingkan perasaan orang lain supaya jangan tersinggung oleh ungkapan 

yang tidak baik adalah sangat penting sekali. 

e. Qoulan Kariman  

Qoulan kariman adalah setiap perkataan yang lembut,baik, yang mengandung 

unsur pemuliaan dan penghormatan, ucapan yang tidak disertai dengan suara yang 

tinggi dan mata yang melotot. Komunikasi dalam Islam harus memperlakukan orang 

lain dengan penuh rasa hormat. Prinsip ini sejalan dengan komunikasi humanistis. 

Seharusnya bagi manusia agar mengekpresikan kehangatan yang tidak positif 

terhadap orang lain. Maka orang lain dinilai dari harga dan integrasinya sebagai 

manusia.  

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua 

orang atau lebih. Sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi 

                                                             
21 Tomi Hendra, Prinsip dan Unsur-Unsur Komunikasi Dalam Prespektif Alquran, Jurnal, 

UIN Raden Fatah Palembang, h. 28 
22 A. Husnul Hakim, Prinsip-Prinsip Komunikasi dan Informasi dalam Perspektif Al-Quran 

Membangun Komunikasi Beradab, Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan,Vol.24,No.1, 
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mempengatuhi perubahan perilaku, cara hidup kemasyarakatan, serta nilai-nilai yang 

ada. Perubahan-perubahan tersebut tampaknya berbanding lurus dengan 

perkembangan teknologi komunikasi. 

Efektifitas komunikasi menyangkut kontak sosial manusia dalam masyarakat. 

Ini berarti, kontak dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Kontak yang paling 

menonjol dikaitkan dengan perilaku. Selain itu, masalah yang menonjol dalam proses 

komunikasi adalah perbandingan antara pesan yang disampaikan dengan pesan yang 

diterima. Informasi yang disampaikan tidak hanya tergantung kepada jumlah (besar 

atau kecil) akan tetapi sangat tergantung pada sejauh mana informasi itu dapat 

dimengerti atau tidak. Tujuannya adalah bagaimana mewujudkan komunikasi yang 

efektif dan efisien. 

Dalam perspektif Islam, komunikasi disamping untuk mewujudkan hubungan 

secara vertical dengan Allah Swt, juga untuk menegakkan komunikasi secara 

horizontal terhadap sesama manusia.23 Komunikasi dengan Allah Swt tercermin 

melalui ibadah-ibadah fardhu (salat, puasa, zakat dan haji) yang bertujuan untuk 

membentuk takwa. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia terwujud melalui 

penekanan hubungan sosial yang disebut muamalah, yang tercermin dalam semua 

aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, seni dan 

sebagainya. 

C. Konseptivitas Guru Dalam Komunikasi Antarpribadi 

Dalam proses belajar mengajar guru memegang peranan penting dalam 

lancarnya arus komunikasi yang terjadi didalam kelas. Dimana umumnya pendidikan 

                                                             
23https://www.kompasiana.com/faisalwibowo/550fdacc813311ae33bc61a2/komunikasi-

dalam-perspektif-islam,diakses pada sabtu 12 November 2022, pukul 20:59 



 

 

berlangsung secara berencana didalam kelas secara tatap muka.24 Meskipun 

komunikasi guru dan siswa didalam kelas itu termasuk komunikasi kelompok, guru 

sewaktu-waktu bisa mengubahnya menjadi komunikasi       antarpribadi. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri dijelaskan bahwa guru adalah 

orang yang pekerjaannya mengajar. Sementara menurut Purwanto, guru adalah orang 

yang diserahi tanggung jawab sebagai pendidik dilingkungan sekolah. Husnul 

Chotimah sendiri menjelaskan bahwa guru adalah mereka yang memfasilitasi transisi 

dari pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Sementara Dri Atmaka 

menjelaskan guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan 

kepada siswa dalam pengembangan baik fisik dan spiritual.25 

Melihat pengertian guru diatas memang menjadi seorang guru tidaklah 

mudah, banyak pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, karena dari 

gurulah siswa-siswa bisa dapat diarahkan mencapai cita-cita yang diinginkannya. 

Dimana tugas seorang guru yaitu: 

1. Guru sebagai pengajar 

Tugas guru sebagai pengajar adalah menyampaikan materi pelajaaran kepada 

siswa sampai tuntas sehingga siswa memahaminya. Satu hal yang penting adalah guru 

dianggap sebagai orang yang paling pintar oleh siswanya. Oleh karena itu, guru 

memerlukan persiapan yang matang agar dapat menyampaikan materi dengan sebaik-

baiknya. 

 

 

                                                             
24 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 101. 
25 http://www.gurupendidikan.com/8-pengertian-guru-menurut-para-ahli-pendidikan, 

(Diakses pada 12 november 2022) 



 

 

2. Guru sebagai pendidik 

Tugas guru sebagai pendidik mempunyai makna ganda, yaitu guru harus dapat 

membuat siswanya pintar dalam hal pelajaran sekaligus juga membimbing siswanya 

agar berprilaku baik. Guru pendidik bertugas tidak sebatas sebagai guru di dalam 

kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Dengan demikian, predikat guru pendidik lebih 

baik dibanding dengan guru pengajar. Melihat peran dan fungsi guru sesungguhnya 

tugas guru tidak hanya sebatas mengajar di depan kelas atau mendampingi siswa saat 

belajar, tetapi lebih kepada upaya membantu peningkatan kualitas pendidikan secara 

umum.  

3. Guru sebagai duta ilmu pengetahuan 

Merupakan tugas mulia, manakala guru dikatakan sebagai duta ilmu 

pengetahuan. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya peran guru dalam 

mencerdaskan anak bangsa. Sebagai duta, guru tentunya dapat mengemban tugas 

dengan baik. Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka menyiapkan 

kader bangsa. 

4. Guru sebagai pencerdas bangsa 

Tugas guru memang tidak sesempit yang selama ini kita pahami, karena tugas 

guru sebenarnya tidak dibatasi oleh dinding tembok kelas atau pagar sekolah tetapi 

sebenarnya guru juga harus dapat mengembankan tugas untuk mencerdaskan 

bangsa. Dimana peran serta guru di masyarakat tidak kalah pentingnya disbanding 

ketika guru berperan didalam kelas.26 oleh karena itu dengan adanya guru disekolah 

dalam mengajar siswa dikelas, dengan berbagai macam pelajaran maka akan 
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memunculkan berbagai metode-metode pembelajaran yang mudah diterima atau 

dipahami oleh siswa dalam merima pelajaran yang diberikan. 

D. Siswa Berkebutuhan Khusus 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri dijelaskan siswa adalah murid 

atau pelajar pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Dalam undangundang 

pendidikan nomor 2 tahun 1989, murid disebut sebagai peserta didik. Sementara 

menurut Arifin, siswa adalah manusia didik sebagai makhluk yang sedang berada 

dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menurut fitrah masing-masing yang 

memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah yan optimal 

yakni kemampuan fitrahnya.27 

Namun bagaimana jadinya jika siswa-siswa yang ada dalam kelas bukan 

merupakan siswa yang normal pada umumnya, melainkan siswa-siswa yang memiliki 

keterbatasan, sehingga perlu adanya penanganan khusus dalam memberikannya 

pelajaran. Dimana siswa yang berkebutuhan khusus yaitu siswa yang secara 

signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi 

kemanusiaannya. Frieda Mangunsong dalam bukunya yang berjudul “Psikologi dan 

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus” menjelaskan bahwa anak berkebutuhan 

khusus adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri 

mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan neorumaskular, perilaku sosial 

dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih dari 

hal-hal tersebut.28 
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Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Heward (2003), anak berkebutuhan 

khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada 

umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus 

sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak.29 

Adapun siswa-siswa yang masuk dalam kategori kebutuhan khusus yaitu: 

1. Tunadaksa 

Istilah tunadaksa berasal dari dua kata, yaitu tuna dan daksa. Tuna  berarti rugi 

atau kurang, dan daksa berarti tubuh. Secara umum istilah tunadaksa sering dipahami 

sebagai orang dengan kelainan fungsi anggota tubuh atau sering juga disebut sebagai 

cacat tubuh yang menetap. Somantri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

tunadaksa adalah suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat 

kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot sehingga mengurangi kapasitas normal 

individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.30 

2. Tunanetra 

Pengertian dari tunanetra berasal dari dua kata yaitu, tuna yang berarti rugi 

atau kurang, dan netra yang berarti penglihatan. Jadi, tunanetra adalah kondisi anak 

yang tidak dapat melihat atau mungkin masih punya sisa penglihatan dimana sisa 

penglihatan itu tidak dapat digunakan untuk mengikuti pendidikan.31 
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30 Bilqis, Lebih Dekat Dengan Anak Tunadaksa  (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2014), h. 

1-2. 
31 Suryanah, Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK (Jakarta: EGC, 1996), h. 215. 



 

 

3. Tunarungu 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tunarungu disebutkan adalah orang yang 

tidak dapat mendengar. Sementara Murni Winarsih menjelaskan tunarungu adalah 

seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik 

sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau 

seluruhnya alat pendengaran sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat 

pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari.32 

4. Tunagrahita 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan tunagrahita yaitu cacat 

pikiran, lemah daya tangkap. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami 

hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual dibawah rata-rata 

sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sehingga, 

mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus.33 

5. Tunalaras 

Tunalaras atau yang juga dapat disebut dengan gangguan perilaku dan emosi. 

Namun, tidak ada definisi yang baku mengenai gangguan emosi dan perilaku. Akan 

tetapi ada ciri-ciri umum yang menjadi penanda bahwa seorang anak mengalami 

gangguan emosi atau perilaku, yaitu, suka memukul, berkelahi, menyerang, mudah 

frustasi, suka menyendiri, mengasingkan diri dan suka melanggar hukum. Jadi, anak 

dengan gangguan perilaku atau tunalaras bisa dikatakan sebagai anak yang berprilaku 

menyimpang baik pada taraf ringan, sedang, dan berat.34 

                                                             
32 http://hidayatun-k5113040-plbuns13.blogspot.co.id/2013/11, pengertian-tunarungu-

menurut ahli.html(Diakses pada 12 november 2022) 
33 Laili S.Cahya, Adakah ABK di Kelasku (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2013), h. 10. 

34 Laili S.Cahya, Adakah ABK di Kelasku, h. 16-17. 



 

 

Dalam perkembangannya, masih banyak yang belum memahami paradigma 

anak yang berkebutuhan khusus, dimana kini paradigma penyelenggaraan pendidikan 

bagi anak penyandang ketunaan dan berkebutuhan khusus dilaksanakan secara 

integrasi bersama anak umum.35 

E. Sekolah Luar Biasa 

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah salah satu jenis sekolah yang bertanggung 

jawab melaksanakan pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sebagai 

warga negara Indonesia, mereka yang kebetulan memiliki kelainan fisik dan mental 

serta memiliki hak yang sama dengan mereka yang fisik dan mentalnya sempurna 

untuk mendapatkan pendidikan.36 

 Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 menyatakan bahwa : 

Ayat(1) : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”,  

Ayat(2) : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran 

nasional, yang diatur dengan undang-undang”.37  

Pendidikan bagi anak berkelainan disediakan dalam tiga macam lembaga 

pendidikan, yaitu Sekolah Berkelainan/SLB, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan 

Pendidikan Terpadu. Sekolah Berkelainan atau Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai 

lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang 

sama, sehingga ada SLB Tunanetra, SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB 

                                                             
35 Munif Chatib, dan Alamsyah Said, Sekolah Anak-Anak Juara Berbasis Kecerdasan Jamak 

dan Pendidikan Berkeadilan (Bandung: Kaifa, 2012), h. 25-26. 
36 Fathurrahman, Pembelajaran Agama Pada Sekolah Luar Biasa, (STAI Muhammadiyah 

Bima, Vol.VII,No 1, 2014 ), http://download.portalgaruda.org/article.php,(Di akses 20 November 

2016),h. 69 
37 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab IV, pasal 31, ayat (1-2). 



 

 

Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan SLB Tunaganda. Sedangkan SDLB menampung 

berbagai jenis anak berkelainan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak 

tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan/atau tunaganda. 

Sedangkan pendidikan terpadu adalah sekolah biasa yang juga menampung anak 

berkelainan, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar 

mengajar yang sama. 

F. Komunikasi Guru di Sekolah SLB 

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005, tentang 

guru dan dosen bab 1 pasal 1 menyebutkan guru adalah pendidikan professional 

menyebutkan dengan tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.38 

 Komunikasi seorang guru mempunyai peran yang sangat penting di dalam 

kelas yaitu peran mengoptimalkan kegiatan belajar. Agar peran tersebut terealisasi, 

seorang guru harus memiliki kemampuan esensial yaitu kemampuan mengadakan 

komunikasi artinya seorang guru perlunya terampil menciptakan iklim yang 

komunikatif dalam kegiatan pembelajaran.39 Guru sebagai komunikator atau 

mediator, harus memerankan dirinya untuk menjembatani atau menjadi mediator 

melalui upaya cerdas dalam memilih dan menggunakan pola, pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik pembelajaran yang mudah dimengerti oleh murid. 

Proses komunikasi, guru perlu memiliki kemampuan bahasa yang baik, ia 

perlu memiliki kekayaan bahasa dan kosa kata yang cukup banyak sebab dengan 

                                                             
38 Poedjawijatno, potret Guru (Jakarta: PustakaSinar Harapan, 1995), h.10 
39 Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi guru Profesional, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2008),h. 127 



 

 

menggunakan kata-kata tertentu saja siswa belum dapat memahami maknanya,  

mereka membutuhkan kata-kata atau istilah lain.40 Kemampuan berkomunikasi dalam 

kelas juga dipengaruhi oleh pengetahuan guru tentang bahan yang akan diajarkan.  

Guru memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran 

disekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan siswa untuk 

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal.41 Dalam proses pembelajaran, guru 

memiliki peran yang sangat penting karna bagaimana pun hebatnya kemajuan sains 

dan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. oleh karena itu dengan adanya guru 

disekolah dalam memgajar siswa dikelas, dengan berbagai macam pelajaran maka 

akan memunculkan berbagai metode-metode pembelajaran yang mudah diterima atau 

dipahami oleh siswa dalam merima pelajaran yang diberikan oleh guru. 

                                                             
40 Didi Supriadi dan Deni Darmawan, Komunikasi pembelajaran,(Bandung: PT, 

Remaja Rosdakarya, 2012),h. 12 
41 Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Beretika,(Cet. XI, Yogyakarta: 

Graha Guru, 2014)37-28 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  kualitatif.  Metode kualtatif 

lebih mengacu  berdasarkan sifat fenomenologis,  metode ini berusaha memahami 

dan menafsirkan  makna suatu  peristiwa interaksi, tingkah laku manusia dalam 

situasi tertentu.1 Dengan penelitian kualitatif akan menciptakan gambaran yang 

menyeluruh yang dapat di sajikan dengan kata-kata yang diperoleh dari informan. 

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak 

diperoleh melalui statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif merujuk 

pada analisis data non-sistematis,  prosedur  ini menghasilkan  temuan yang diperoleh 

melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam cara, antara lain wawancara, 

pengamatan atau observasi dan dokumentasi.2 

 Adapun secara deskriptif  adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. Menurut Jalaluddin Rahmat, metode penelitian 

deskriptif analisis bertujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang 

melukiskan  gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memberikan kondisi dan 

praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau  evaluasi, menentukan apa 

yang dilakukan orang lain dalam menghadap masalah yang sama dan belajar dari 

pengalaman  mereka untuk menetapkan  rencana dan keputusan pada waktu yang 

                                                             
1 Imam Gunawan,Metode Penelitian Kualitatif,(Universitas Negeri Malang,2020),h.2-3 
2 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa, 

(Solo:1,,2014),h.9 



 

 
 

akan datang.3 Metode penelitian kualitatif deskriptif biasanya digunakan untuk 

meneliti kondisi objektif yang alamiah yang dimana peneliti berperan sebagai 

instrument kunci. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Jln. Bekicot Kelurahan Kolakasi Kecamatan 

Latambaga tepatnya di SLB (Sekolah Luar Biasa) Cemerlang Kolaka, Kabupaten 

Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. 

B. Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatf, yaitu peneliti secara langsung 

mendapatkan informasi dari informan dengan tetap mengacu pada pedoman 

penelitian kualitatif. Peneliti akan menggunakan metode ini kepada pihak-pihak yang 

relevan dijadikan narasumber untuk memberikan keterangan terkait dengan penelitian 

yang dilakukan. Pendekatan  keilmuan yang dilakukkan yakni komunikasi  

khususnya komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi (interpersonal 

communication) adalah komunikasi antar individu-individu.4 Komunikasi 

antarpribadi adalah interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang, dimana 

pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat 

menerima dan dapat menanggapi secara langsung. 

                                                             
3 Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Deskriptif, Bandung, 2002, Remaja Rosdakarya, 

h.25 
4 A. Anditha Sari. Komunikasi Antarpribadi, Yogyakarta,2017,CV Budi Utama, h.8 

 



 

 
 

C. Sumber data  

Teknik pengambilan data merupakan cara yang digunakan oleh  peneliti untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Adapun teknik 

pengumpulan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sumber Data Primer  

Data primer yaitu data yang diambil dari penelitian dilapangan, sumber data 

primer yaitu bersumber dari informan yang di anggap relevan dalam memberikan 

keterangan kepada peneliti dalam penelitian yang dilakukan. cara  mengumpulkan 

data primer yaitu dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu pustaka-pustaka yang relevasi yang bisa 

menunjang  penelitian ini, yaitu berupa buku-buku atau artikel-artikel yang ditulis 

oleh para ahli. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah 

skripsi, tesis,  jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan,  serta sumber data lain dapat dijadikan sebagai data pelengkap, mengenai 

gambaran umum yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. 

Dengan kata lain data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap data 

primer yang dimana dokumenasi lebih banyak digunakan dalam observasi dan 

wawancara mendalam. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data adalah bahan mentah yang dikumpulkan peneliti dari lapangan 

penelitian. Data merupakan bahan spesifik dalam melakukan analisis. Untuk 

memperoleh data yang valid aktual, maka didalam penelitian ini digunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut:  



 

 
 

1. Field Research (Penelitian Lapangan) sebagai berikut: 

a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan dalam penelitian, hasil observasi berupa aktivitas, 

kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu yang di lakukan untuk 

memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian terkait dengan masalah 

yang di teliti.5 Dengan menggunakan teknik observasi, maka peneliti memperoleh 

data dapat dijadikan dasar yang akurat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.  

b. Wawancara/Interview  

Wawancara dilakukan agar peneliti memperoleh data yang lebih banyak, 

sehingga peneliti dapat memahami situasi atau kondisi melalui bahasa dan ekspresi 

pihak yang di wawancarai.6 Metode wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal 

atau percakapan terhadap responden yang bertujuan untuk mencatat opini guna 

memperoleh informasi yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Peneliti 

melakukan wawancara guna untuk mendapatkan data yang akurat tentang komunikasi 

antarpribadi dalam proses belajar mengajar di SLB Cemerlang Kolaka. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, 

kutipan dan bahan referensi lain yang ada di lokasi penelitian. Pengumpulan data atau 

bukti-bukti tersebut guna mendukung proses penelitian tentang strategi komunkasi 

antarpribadi guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di SLB Cemerlang 

Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. 

                                                             
5 Skripsi,Mudjia Raharjo, Metode Penelitian Kualitatif, UIN Maliki Malang, 2011 
6 Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Ilmiah 

Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.21,No.1, 2021,h.41 



 

 
 

E. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data kualitatif  berbentuk deskriptif yaitu berupa kata-kata 

lisan atau tulisan berupa tingkah laku manusia yang dapat diamati.7 Tujuan analisis 

adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah diimplementasikan. 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik pendekatan deskriptif  kualitatif  yang 

merupakan suatu proses menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang dapat di 

hasilkan dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. 

Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga proses analisis data kualitatif 

yaitu:  

1. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 

2. Penyajian data adalah ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. 

3. Penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan 

pemehaman terhadap permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan 

dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan.8 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur dan 

mengumpulkan informasi tentang masalah yang diteliti. Dalam menyususn instrumen 

penelitian ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu masalah dan variabel yang 

                                                             
7 Ivanivich Agusta, Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif, Bogor,2003,h.10 
8 Miles M.B dan Huberman, Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif, 

Bogor,2003,h.10 



 

 
 

diteliti, sumber data, keterangan dalam instrumen, jenis data.9 Instrumen penelitian 

merupakan hal terpenting dalam kegiatan penelitian, instrumen penelitian tergantung 

jenis data yang diperlukan dan sesuai dengan masalah penelitian. Instrumen 

penelitian dapat disimpulkan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah dan 

menyajikan data-data secara sistematis serta objektif yang bertujuan memecahkan 

suatu persoalan atau menguji hipotesis.  

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

meliputi; observasi (lembar pengamatan), daftar pertanyaan, wawancara (interview), 

kamera, alat perekam dan buku catatan. 

                                                             
9 Hamni Fadillah Nasution, Instrumen Penelitian dan Urgensinya Dalam Penelitian 

Kuantitatif, Padang,2016, h.64 
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BAB IV 

STRATEGI KOMUNIKASI ANTARPRIBADI GURU DAN SISWA DALAM 

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) 

CEMERLANG KOLAKA SULAWESI TENGGARA 

A. Gambaran Umum Sekolah Luar Biasa (SLB) Cemerlang Kabupaten Kolaka 

yaitu sebagai berikut: 

1. Lokasi  

Sekolah Luar Biasa Cemerlang Kabupaten Kolaka berlokasi di jalan Bekicot 

Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawsi Tenggara.1 

2. Sejarah Berdirinya SLB Cemerlang Kabupaten Kolaka 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin 

keberlangsungan hidupnya agar lebih martabat. Karena itu negara memiliki 

kewajiban untuk memberikan pelanyanan pendidikan yang bermutu kepada setiap 

warganya tanpa terkecuali termasukk mereka yang memiliki perbedaan dalam 

kemampuan seperti yang tertuan pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Beberapa sekolah 

telah dibuka bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sistem pembelajaran 

disesuaikan dengan keadaan peserta didik menjadi salah satu keunggulan yang 

ditawarkan sekolah luar biasa, 

Sekolah Luar Biasa atau yang lebih dikenal dengan sebutan SLB Cemerlang 

Kabupaten Kolaka merupakan lembaga pendidikan formal yang mengkhususkan pada 

anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. SLB Cemerlang Kabupaten Kolaka 

sudah berdiri sejak tahun 2006 ini berada kecamatan Latambaga kabupaten Kolaka. 

Pendiri dari SLB Cemerlang Kabupaten Kolaka yaitu Jamalu yang juga menjadi 

kepala sekolah dari SLB Tunas Harapan Bangsa Balai Kembang Luwu Timur. 

                                                             

1 Observasi lingkungan sekitar SLB Cemerlang  Kabupaten Kolaka, 6 Juni 2023 
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3. Profil SLB Cemerlang Kabupaten Kolaka 

Nama : Sekolah Luar Biasa (SLB) Cemerlang Kabupaten Kolaka 

Alamat : Jl. Bekicot   

Kode pos : 93512 

NPSN : 40404139 

Kelurahan : Kolakasi 

Kecamatan : Latambaga  

Provinsi : Sulawesi Tenggara 

Status Sekolah : Swasta  

Bentuk Pendidikan : SLB 

Status Kepemilikan : Yayasan  

SK Pendirian Sekolah : No.543 Tahun 2022 

Tanggal SK Pendirian : 2022-08-24 

Tanggal SK Izin Operasional : 2022-08-24 

Akreditasi : B 

4. Visi dan Misi 

Adapun Visi dan Misi Sekolah Luar Biasa (SLB) Cemerlan Kolaka adalah 

sebagai berikut: 

a. Visi 

Terwujudnya pendidikan sebagai salah satu peningkatan kualitas hidup 

manusi sebagai persoalan mendasar,fundamental, sangat penting untuk dialami 
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dan diperbolehkan setiap individu tanpa di batasi oleh ruang waktu dan latar 

belakang apapun. 

b. Misi  

1. Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi penyandang cacat dalam 

peningkatan kulitas,efektifitas dan relevansi atas kemitraan yang saling 

menguntungkandan bermartabat  

2. Memberdayakan penyandang cacat agar turut berperan serta sebagai pelaku 

pembangunan yang berintegrasi,mandiri produktif 

3. Pendayagunaan bentuk sekolah SLB: 

a. Taman kanak-kanak sekolah luar biasa (TK-LB) 

b. Sekolah dasar luar biasa (SDLB) 

c. Sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) 

d. Sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) 

e. Pendidikan khusus (PK) 

f. Pendidikan layanan khusus (PLK) 

4. Peningkatan dan mengembangan pendidikan luar biasa dan inklusif bagi 

penyandang kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial 

5. Penyediaan sarana dan prasarana bagi semua orang termasuk yang tidak 

berkemampuan fisik dan mental guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan 

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan pada suatu lingkungan terbangun 

6. Keperluan untuk menciptakan lingkungan dan referensi yang eksosibel bagi 

semua. 

7. Membagun pengertian menjadi nilai, nilai melalui kebijakan, modal, analisis dan 

evaluasi pendidikan terpadu. 
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8. Terwujudnya masyarakat penyandng cacat bebas hambatan dalam melaksanakan 

otonomi daerah. 

9. Keseimbangan hak dan kewajiban penyandang cacat sebagai warga Negara 

Indonesia.2 

5. Keadaan Guru dan Siswa 

a. Keadaan Guru  

Mendidik anak berkebutuhan khusus tidak sama dengan anak normal pada 

umumnya dan memerlukan penanganan khusus, sehingga mendidik anak 

berkebutuhan khusus ini merupakan profesi tersendiri. Seperti halnya anak 

berkebutuhan khusus  dalam mendidik atau dalam proses pembelajaran guru  

harus menguasai bahasa isyarat dan simbol agar siswa mengerti apa yang di 

sampaikan. untuk itu diperlukan kriteria-kriteria khusus untuk Guru SLB 

Cemerlang Kabupaten Kolaka di antaranya: kesabaran, keuletan, kedisplinan, 

ketertiban, kreatifitan yang tinggi serta kepribadian yang baik. Sekolah luar biasa 

(SLB) Cemerlang Kabupaten Kolaka merupakan sekolah yang melayani anak 

berkebutuhan khusus, yang dimana Ibu Ery Suharni Amnur  sebagai kepala 

sekolah, dan dibantu oleh beberapa guru dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Guru sekolah luar biasa (SLB) Cemerlang Kabupaten Kolaka berjumlah 15 

orang.  

b. Keadaan Siswa 

Salah satu fenomena sosial yaitu hadirnya anak yang berkebutuhan khusus 

baik itu anak cacat maupun non fisik. Seperti pada cacat nonfisik atau anak yang 

                                                             

2 Observasi Lingkungan Sekolah SlB Cemerlang Kolaka Sulawesi Tenggara 
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kelihatannya fisiknya normal namun mengalami gangguan atau keterbelakangan 

dalam perkembangannya. 

6. Jenjang Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Cemerlang Kabupaten 

Kolaka 

a. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) 

b. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) 

c. Sekolah Menengah Aras Luar Biasa (SMALB) 

7. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga berperan dalam 

membantu dan memperlancar dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga. 

Sarana / prsarana adalah fasilias yang menunjang keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar anak yang berkebuthan khusus. Adapun sarana /prasarana 

yang ada di sekolah luar biasa (SLB) Cemerlang Kolaka adalah sebagai 

berikut: 

a. Ruang Kelas 

b. Perpustakaan 

c. Ruang Pimpinan 

d. Ruang Guru 

e. Ruang Ibadah 

f. Ruang UKS 

g. Toilet 

h. Gudang 

i. Kantin  

j. Tempat Bermain/Olahraga 

k. Ruang TU 

l. Ruang OSIS 

m. Ruang Bangunan 

n. Parkiran.3  

 

                                                             

3Observasi Lingkungan Sekolah SlB Cemerlang Kolaka Sulawesi Tenggara 
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8. Logo 

 

  

 

 

 

Tut Wuri Handayani merupakan semboyan dalam dunia pendidikan 

Indonesia Semboyan ini dibuat oleh Bapak Pendidikan RI dan pendiri Taman 

Siswa, Ki Hajar Dewantara. Semboyan yang selalu menempel di seragam sekolah 

ini memiliki filosofi yang dalam. Menurut Ki Hajar Dewantara, Tut Wuri 

Handayani memiliki arti "Dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan 

dorongan dan arahan". Dari semboyan Tut Wuri Handayani ini, kemudian 

terciptalah semangat pendidikan yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. 

9. Struktur Organisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Cemerlang Kabupaten 

Kolaka 

Program administrasi dalam suatu sekolah dapat berjalan dengan baik 

apabila pelaksanaanya ditunjang oleh suatu organisasi yang baik dan teratur, yang 

disertai dengan pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas. Ada pun 

struktur organisasi sekolah luar biasa (SLB) Cemerlang Kabupaten Kolaka yaitu 

sebagai berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI SLB CEMERLANG KOLAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor SLB Cemerlang Kolaka Sulawesi Tenggara 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 

Ery Suharni Amnur 

Dewan Pembina 

Drs. Amiruddin 

Budaria, A.Ma 

 

Muh.Ilham Mattulada, S.Pd 

Suriyani.M, S.Pd Sukmawati, A.Ma Yusriana.M, S.Pd 

Hasma, S.Kom 

Kepala : Ahmad Wahidin, S.Pd 

Staf : Hasrianti, S.Pdi 

k 

Bendahara Administrasi Sekolah 

Perpustakaan  

Wakil Kepala Sekolah SD 

LB 

Wakil Kepala Sekolah 

SMP LB 

Kepala Sekolah SMP  

Wakil Kepala Sekolah 

SMP LB 
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10. Data Guru dan Siswa SLB Cemerlang Kabupaten Kolaka 

 

Berikut ini tabel jumlah guru yang ada di Sekolah Luar Biasa Cemerlang 

Kolaka. 

Table 4.1 jumlah guru 

      No. Nama Jabatan 

1.  
Ery Suharni Amnur Kepala Sekolah 

2.  
Sukmawati, A.Ma Wakil Kepala Sekolah 

3.  
Budaria, A.Ma Bendahara 

4.  
Suriyani M, S.Pd Guru 

5.  
Jum’ani, S.Pdi Guru 

6.  
Penas Karyawanti Guru 

7.  
Hasma, S.Kom Guru 

8.  
Hasrianti, S.Pdi Guru 

9.  
Yuliani.m, A.Ma.Pd.TK Guru 

10.  
Ahmad Wahidin, S.Pd Operator 

11.  Muh. Ilham Mattulada, S.Pd Guru 

12.  Andi sumarni, S.Pd Operator 

13.  Wahyuni, S.Pd Guru 

14.  Aida, S.Ag Guru 

15.  Sutrisno Guru 

Jumlah 15 orang 

Sumber: Kantor SLB Cemerlang Kolaka Sulawesi Tenggara 
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Tabel 4.2 data siswa SLB Cemerlang Kolaka 
 

Siswa 
 

 
Jumlah Siswa 

SDLB 
 

30 

SMPLB 
 

20 

SMALB 
 

16 

Jumlah Total 
 

66 Siswa 

Sumber: Kantor SLB Cemerlang Kolaka Sulawesi Tenggara 

 

11. Informan Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa 

informan yang telah diwanwancara untuk memperoleh data terkait dengan 

relevansinya terhadap tujuan dan rumusan masalah yang dibahas. 

Table 4.3 Data Informan 

 

Sumber: Kantor SLB Cemerlang Kolaka Sulawesi Tenggara 

Nama Jabatan 

Sukmawati, A.Ma Wakil Kepala Sekolah 

Budaria, A.Ma Bendahara 

Wahyuni, S.Pd Guru 

Sutrisno, S.pd Guru 

Hasrianti, S.Pd.I Guru 
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Adapun jumlah informan adalah lima (5) orang, dimana dalam penentuan 

jumlah informan adalah penentuan dari peneliti sendiri, mengingat bahwa penelitian 

ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana tidak ada penentuan baku jumlah informan 

penelitian, karena ketika sumber informasi yang didapat dari informan penelitian bisa 

menjawab semua tujuan ataupun rumusan masalah dalam penelitian, maka penelitian 

bisa berhenti dan data bisa di olah menjadi sebuah kesimpulan hasil penelitian. 

 

B. Strategi Komunikasi Antarpribadi Guru dengan Siswa Dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar di (SLB) Cemerlang Kolaka  

Kegiatan belajar mengajar pada anak berkebutuhan khusus dengan guru tidak 

dapat kita pisahkan dari interasksi dan proses komunikasi. Interaksi yang terjadi 

antara guru dan anak berkebutuhan khusus pada dasarnya adalah komunikasi timbal 

balik dan dimana terdapat proses saling mempengaruhi antara guru dan anak 

berkebutuhan khusus, begitu juga sebaliknya antara anak berkebutuhan khusus 

dengan guru, yang mengandung maksud tertentu, yakni untuk mencapai tujuan dalam 

proses belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan yang telah diuraikan sebelumnya 

bahwa komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi 

antar orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal ataupun nonverbal.4 Hal 

tersebut seperti guru menggunakan komunikasi diadik atau komunikasi dua arah agar 

siswa mampu memahami bahasa yang diajarkan oleh guru dan berkomunikasi dengan 

lingkungannya, serta guru mampu mengenal siswa secara pribadi. 

Untuk menciptakan komunikasi yang baik, pendidik mengunakan beberapa 

metode dan melakukan pendekatan antarpribadi (interpersonal) dengan 

                                                             
4 Hidayat Dasrun, Komunikasi Antarpribadi dan Medianya,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2012 hal.42) 
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berkomunikasi secara tatap muka agar memungkinkan siswa mudah menerima 

pelajaran maupun informasi yang disampaikan guru. Siswa  pun menerima dan 

merespons guru dengan perhatian yang baik, sehingga komunikasi yang terjalin bisa 

berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan oleh guru dari awal melakukan 

pendekatan. 

Strategi yang dilakukan guru untuk membuat siswa semakin semangat dalam 

proses belajar di kelas adalah dengan memberikan berupa pujian dan ungkapan kasih 

sayang pada peserta siswa. Ketika siswa menerima dengan positif maka akan 

membuat siswa merasa lebih nyaman dan tenang. 

Setiap guru akan memberikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan masing–masing siswa. Berdasarkan hasil penelitian, setiap anak 

berkebutuhan khusus di SLB Cemerlang kolaka memiliki kemampuan dan gangguan 

yang berbeda sehingga penanganan tidak hanya fokus pada satu metode tertentu saja. 

Di SLB Cemerlang Kolaka menggunakan beberapa strategi yaitu: 

1. Pendekatan Persuasif 

Belajar mengajar merupakan kegiatan komunikasi dan proses interaksi sosial 

antara guru dan murid guna mengajarkan ilmu dan pengetahuan yang terjadi secara 

tatap muka dalam bentuk kelompok kecil dan kelompok besar. Setiap guru yang 

mengajar memiliki metode atau teknik yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 

siswa dan berjalannya kegiatan belajar mengajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar 

terdapat teknik mengajar agar tujuan pembelajaran yang dapat tercapai. Komunikasi 

bukan sekedar kegiatan yang hanya bersifat informatif saja, tetapi juga bersifat 

persuasif agar orang lain bersedia menerima suatu opini, melakukan suatu kegiatan 

dengan sukarela tanpa merasa adanya paksaan, hal ini karena salah satu fungsi 
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komunikasi adalah pendidikan. Kegiatan komunikasi merupakan bagian dari tujuan 

mengubah opini, megubah prilaku dan mengubah sikap.5 komunikasi persuasif dapat 

diartikan sebagai kegiatan mempengaruhi orang lain dengan melibatkan sisi 

psikologis komunikan, sehingga komunikan tersebut dengan sadar melakukan sesautu 

atas kehendaknya sendiri. Kegiatan komunikasi persuasif dalam kegiatan pendidikan 

adalah komunikasi yang senantiasa berorientasi pada segi-segi psikologis siswa 

dalam rangka membangkitkan kesadaran mereka untuk belajar demi masa depan 

mereka dan cita-cita bangsa Indonesia.  

Menurut Ibu Budaria salah satu guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cemerlang 

Kolaka, mengatakan bahwa: 

“Interaksi yang kami lakukan di dalam kelas yaitu dengan memberikan motivasi 
kepada siswa untuk semangat agar siswa tidak mudah jenuh karena perasaan dan 
sifat masing-masing siswa sangat cepat berubah-ubah sehingga kami sering 
membujuk masing-masing dari mereka agar tetap mengerjakan tugas yang kami 
berikan, oleh karena itu kami tidak pernah memaksa siswa kami memberikan 
arahan secara baik-baik agar siswa mau belajar atas kehendaknya sendiri”.6 

Teknik komunikasi persuasif juga mampu menunjang kelancaran proses 

belajar mengajar, dengan teknik komunikasi persuasif yang sifatnya  membujuk dapat 

digunakan guru untuk membujuk, mempengaruhi dan memotivasi siswa agar dengan 

sendirinya menyadari pentingnya belajar dan termotivasi untuk mengusai materi-

materi disampaikan oleh guru. Dengan teknik komunikasi persuasif pula guru dapat 

mengajak siswa untuk berinteraksi dengan baik tanpa ada rasa canggung, sungkan, 

                                                             

5 Ahmad zaenuri, Teknik Komnikasi Persuasif Dalam Pengajaran,jurnal Institut keislaman 

Abdullah Fakih, Gresik, h.53 

6 Budaria, (umur 58), Guru Wali Kelas SLB Cemerlang Kolaka Wawancara,Kolaka, 23 Juni 
2023 
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takut dan pemaksaan.7 Dengan terjadinya proses komunikasi dan interaksi yang baik, 

guru dapat memberikan motivasinya kepada siswa agar siswa belajar dengan baik, 

sehingga muncul motivasi belajar pada diri siswa. 

Salah satu tahap komunikasi persuasif adalah dengan cara menggunkan cara-

cara yang halus, lembut, dan luwes sehingga komunikan (siswa) dengan sukarela 

melaksanakan pesan-pesan yang disampaikan oleh guru. 

Peran komunikasi persuasif akan terlihat dan akan mampu mewujudkan 

tujuan dari komunikasi, dalam hal ini untuk memberikan persepsi dan pemahaman 

tentang materi pembelajaran kepada siswa. Selain itu, komunikasi persuasif dapat 

menunjang kelancaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu mampu 

memunculkan motivasi belajar siswa. Sifat komunikasi persuasif yang membujuk 

dapat meyakinkan siswa, bahwa pembelajaran atau materi yang disampaikan sangat 

penting untuk dipahami. Sehingga siswa dengan sendirinya akan termotivasi untuk 

mempelajari materi yang diajarkan. Dengan komunikasi persuasif, guru mampu 

mengajak siswa untuk berinteraksi dengan baik tanpa ada pemaksaan. Sehingga 

motivasi belajar akan muncul dari dalam diri siswa. 

2. Komunikasi Non Verbal 

Pada sebuah sekolah siswa berkebutuhan khusus, komunikasi yang digunakan 

mayoritas komunikasi non verbal, atau komunikasi yang menggunakan kata-kata. 

Dimana, para guru memberikan isyarat melalui gerakan-gerakan non verbal. 

Komunikasi non verbal yang digunakan di sekolah ini berupa gerakan anggota tubuh 

seperti gerakan kepala tepukan di punggung, tatapan mata, senyuman, ejaan jari, 

isyarat-isyarat anggota tubuh untuk mempertegas maksud yang ingin di utarakan. 

                                                             
7 Nisful Laily Zain, Strategi Komunikasi Persuasif Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa, Jurnal Nomosleca Volume 3, Nomor 2, Oktober 2017,h.600 
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Dalam komunikasi non verbal, kinesik, atau gerakan tubuh meliputi kontak 

mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan 

untuk menggantikan suatu kata atau frasa, misalnya mengangguk untuk mengatakan 

ya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu, menunjukkan perasaan, 

misalnya memukul meja untuk menunjukkan kemarahan, untuk mengatur dan 

mengendalikan jalannya percakapan. 

Menurut Ibu Sukmawati salah satu guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Cemerlang Kolaka, mengatakan bahwa: 

 

“Untuk siswa berkebutuhan khusus kami biasanya menggunakan komunikasi 
isyarat, komunikasi yang kita gunakan adalah gerakan-gerakan seperti 
gerakan tangan mengangguk untuk mengatakan ya, dan ekspresi wajah”.8 

Bahasa isyarat adalah simbol bagi anak berkebutuhan khusus untuk 

menjelaskan agar mereka mudah menangkap pesan yang disampaikan dan 

memudahkan mereka dalam berkomunikasi, bahasa isyarat yang digunakan berupa 

gerakan tangan dan ekspresi wajah. Komunikasi non verbal menekankan aspek 

komunikasi pada setiap gerakan tubuh, ekspresi wajah, gerakan mata dan gerakan 

bibir. Hal ini serupa yang dikatakan oleh ibu Hasrianti sebagai berikut: 

 

“Makna yang dipahami oleh anak berkebutuhan khusus sebagai sesuatu tanda 
atau isyarat yang mereka terima, dan   kemudian menjelaskan pesan atau 
tanda yang mereka berikan artinya Dalam proses belajar mengajar guru 
memberikan isyarat-isyarat untuk membantu mereka dalam menyampaikan 
materi karena anak berkebutuhan khusus akan lebih mudah memahami pesan 
yang disampaikan oleh guru apabila mereka menggunakan bahasa isyarat”.9 

                                                             

8 Sukmawati,  (umur 47), Guru SLB Cemerlang Kolaka Wawancara  Kolaka, 07 Juni 2023 

9 Hasrianti,  (umur 34), Guru SLB Cemerlang Kolaka  Wawancar Kolaka, 07 Juni 2023 
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Peneliti melihat bahwa dengan metode yang digunakan guru dalam 

mengajarkan bahasa isyarat kepada anak berkebutuhan khusus di kelas. Anak 

berkebutuhan khusus selalu dapat mengingat isyarat yang mereka terima dari guru, 

bahkan dilingkungannya. sehingga dapat disimpulkakan bahwa cara utama anak 

berkebutuhan khusus dalam memahami makna bahasa adalah dengan memahami hal-

hal yang mereka lihat, maka seringnya anak berkebutuhan khusus melihat bentuk 

simbol isyarat secara berunglang-ulang, maka akan membentuk makna bahasa dalam 

diri anak berkebutuhan khusus. 

Komunikasi non verbal mempunyai peranan penting dalam berkomunikasi 

dengan orang lain, dimana komunikasi tersebut berupa gerakan anggota tubuh. Dalam 

hal ini guru selalu menggunakan komunikasi non verbal yang digabungkan  atau di 

variasikan dengan komunikasi verbal. Dalam komunikasi non verbal atau gerakan-

gerakan organ tubuh, biasanya di gunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase, 

bahasa tubuh juga berupa raut wajah, gerak kepala, gerak tangan,gerak-gerik tubuh 

mengungkapkan berbagai makna atau pesan. 

Menurut Ibu Budaria salah satu guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cemerlang 

Kolaka, mengatakan bahwa: 

“Pada saat proses belajar mengajar dikelas kami cenderung menggabungkan 
antara komunikasi nonverbal dan verbal, gerak-gerik tubuh seperti gerakan 
tangan, gerakan kepala dan ekspresi wajah yang digabungkan dengan 
penyampaian secara lisan, karena siswa-siswa disini sudah terbiasa hal tersebut 
akan mudah mereka pahami, mereka cepat mengerti oleh apa yang kami 
sampaikan, sehingga saya rasa komunikasi verbal dan non verbal di dalam kelas 
sangat membantu kami dalam berkomunikasi dengan anak-anak, saya rasa sejauh 
ini komuikasi tersebut cukup efektif”.10 

                                                             
10Budaria,  (umur 58), Guru SLB Cemerlang Kolaka Wawancara Kolaka, 23 Juni 2023 
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Berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus sangat berbeda dengan 

anak normal pada umumnya, hal ini sesuai dengan apabila berkomunikasi dengan 

anak normal pada umumnya akan lebih cepat atau lebih mudah menerima pesan yang 

disampaikan. Perbedaaan tersebut bisa terlihat dari hambatan komunikasi dalam 

proses komunikasi yang terjadi pada anak tunarungu, di mana anak tunarungu tidak 

mampu menangkap secara cepat pesan atau informasi yang di berikan karena 

keterbatasan yang dimilikinya. 

Sesuai dengan bentuk komunikasi antarpribadi yang diuraikan sebelumnya, 

yang terbagi atas komunikasi verbal dan non verbal, guru telah berusaha 

mempraktikkannya dengan baik kepada siswa sehingga komunikasi antarpribadi 

(interpersonal) dapat terjadi dengan baik, Komunikasi non verbal merupakan bentuk 

komunikasi yang sering digunakan oleh Guru SLB Cemerlang Kolaka. 

Guru dapat mencerminkan prinsip “Qulan Layyinan” (perkataan yang lembut) 

melalui raut wajah yang ramah dan gerakan-gerakan tubuh yang sopan serta intonasi 

sura yang lembut. Komunikasi yang lembut dilakukan antara guru dan siswa 

merupakan bentuk saling menghargai satu sama lain. Hal ini membantu siswa untuk 

lebih mudah memahami apa yang di sampaikan oleh guru. 

Selain itu, prinsip “ Qaulan Baligha” (ucapan yang membekas atau 

komunikasi yang efektif) juga terkait dengan komunikasi yang dilakukan guru kepada 

siswa, Guru menggunakan komunikasi yang efektif atau perkataan yang efektif agar 

siswa dapat mudah memahami pesan yang disampaikan oleh guru, yang hendaknya 

pesan yang disampaikan oleh guru dapat membekas dalam jiwa siswa sebagai nasehat 

yang baik, sehingga komunikasi dapat terjalin dengan efektif. 
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Dengan demikian prinsip-prinsip tersebut, komunikasi antara guru dan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif. Guru memahami pentingnya 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan kondisi siswa, baik secara verbal maupun 

non verbal, untuk menciptakan hubungan yang mendukung dan saling menghargai. 

Dalam komunikasi tersebut, guru menjalankan peran dalam menumbuhkan 

pemahaman kepada siswa berkebutuhan khusus. 

3. Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim yang 

dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain melalui tulisan 

maupun lisan. Guru juga menggunakan komunikasi verbal yang digabung dengan 

komunikasi non verbal. Di dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh para Guru 

di Sekolah luar Biasa Cemerlang Kolaka pada kenyataannya menggunkan 

komunikasi verbal dan non verbal. Oleh karena itu, komunikasi verbal dan non verbal 

berperan sekali dalam komunikasi Guru dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus. 

Berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus akan sangat berbeda 

dengan anak normal biasanya, apabila berkomunikasi dengan anak normal tentunya 

akan lebih mudah terjadi karena cara pemahaman mereka lebih cepat memahami 

maksud dari komunikator tentang pesan yang disampaikan, perbedaan yang 

mencolok akan terlihat dan menjadi hambatan komunikasi apabila proses komunikasi 

yang terjadi pada siswa.  

Menurut Ibu Wahyuni salah satu guru di sekolah luar biasa (SLB) Cemerlang 

Kolaka dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut : 

 

“pada saat belajar dikelas kami biasanya menggabungkan antara komunikasi 
verbal dan non verbal seperti gerakan tubuh yang di gabungkan dengan 
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penyampaian secara lisan, karena siswa sudah terbiasa hal tersebut akan 
lebih mudah mereka pahami”.11 

Komunikasi verbal dan non verbal yang digunakan di sekolah ini berupa 

gerakan anggota tubuh seperti artikulasi pada saat berbicara, gerakan kepala tepukan 

di punggung, tatapan mata, senyuman, ejaan jari, isyarat-isyarat anggota tubuh untuk 

mempertegas maksud yang ingin di di utarakan. Hal ini serupa yang dikatakan oleh 

Ibu Hasrianti: 

“untuk menyampaikan sesuatu kepada siswa kami berkomunikasi secara lisan 
karena tidak semua siswa mengerti bahasa isyarat ada 3 orang siswa yang kurang 
paham, akan tetapi karena kebanyakan dan kami juga sering menggunakan bahasa 
isyarat maka kami menggabungkan antara komunikasi lisan dan bahasa isyarat di 
kelas maupun diluar kelas”.12 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, komunikasi verbal 

merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim yang dipergunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Guru 

juga menggunakan komunikasi verbal yang digabung dengan komunikasi non verbal. 

Di dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh para Guru di Sekolah luar Biasa 

Cemerlang Kolaka pada kenyataannya menggunkan komunikasi verbal dan non 

verbal. Oleh karena itu, komunikasi verbal dan non verbal berperan sekali dalam 

komunikasi Guru dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus. 

4. Variasi belajar 

Seperti yang diketahui bahwa belajar tidak selamanya menyenangkan, kadang 

siswa merasa berada pada titik jenuh, sehingga guru dituntut untuk melakukan variasi 

belajar sehingga bisa menumbuhkan minat belajar siswa yang tengah merasakan titik 

jenuh tersebut, maka tak jarang guru menciptakan suasana kelas yang menarik. 

                                                             
11 Wahyuni,  (umur 27), Guru SLB Cemerlang Kolaka Wawancara Kolaka, 07 Juni 2023 

12 Hasrianti,  (umur 34), Guru SLB Cemerlang Kolaka Wawancara Kolaka, 07 Juni 2023 
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Menurut Ibu Hasrianti salah satu guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Cemerlang Kolaka, mengatakan bahwa: 

“Antusias siswa pada saat belajar dikelas sangat senang apalagi ketika kami 
menyediakan media-media gambar seperti poster dan sringkali kami memberikan 
tontonan yang menghibur dari handphone ataupun laptop, tujuannya agar siswa 
tidak cepat bosan di dalam kelas kami selalu selingi dengan bemberikan hiburan-
hiburan seperti itu”.13 

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, pada SLB Cemerlang Kolaka, 

ditemukan banyak siswa yang saat dalam menerima pelajaran kurang begitu fokus 

atau dengan kata lain, konsentrasi belajarnya sedikit terganggu, sehingga para guru-

guru memberikan perlakuan khusus dengan memberikan variasi dalam proses belajar 

mengajar yang dilaksanakannya. Hal itu, mampu membuat konsentrasi dari siswa 

dapat kembali ditumbuhkan dan pelajaran yang disampaikan dapat terserap dengan 

maksimal oleh para guru. 

C. Apa faktor penghambat guru dalam menerapkan strategi komunikasi 

antarpribadi pada siswa di Sekolah Luar Biasa Cemerlang Kolaka 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat guru dalam menerapkan 

strategi komunikasi antarpribadi yaitu sebagai berikut: 

a. Hambatan Guru 

Cara atau sistem pembelajaran dalam sekolah umum pada hakikatnya berbeda 

dengan sekolah luar biasa (SLB), karena di sekolah yang berbasis umun, guru hanya 

                                                             
13 Hasrianti,  (umur 34), Guru SLB Cemerlang Kolaka  Wawancar Kolaka, 07 Juni 2023 
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membutuhkan materi kemudian disampaikan kepada muridnya tanpa harus 

menggunakan cara atau sistem tertentu, karena pada umumnya guru pada sekolah 

berbasis umum hanya mengajar murid yang dominan besarnya sehat tanpa cacat. Hal 

tersebut berbeda dengan guru yang ada di sekolah luar biasa (SLB), mereka harus 

membutuhkan cara atau trik tertentu dan perlu sedikit kesabaran dalam 

berkomunikasi atau menyampaikan pesan serta isi dari materi tersebut. Keadaan 

murid, baik dari segi kesehatan maupun mental sangat berbeda dengan murid yang 

ada pada sekolah yang berbasis umum, hal tersebut menjadi tantangan besar yang 

harus dilakukan guru yang berada pada sekolah luar biasa (SLB) Cemerlang Kolaka 

guna membantu siswanya dalam proses belajar dalam kelas. Hambatan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Kalau hambatan dari kami para Guru yaitu kami terkadang dalam memberikan 
penjelasan pada proses pembelajaran karna ketunaanmya yang berbeda-beda 
sehingga membuat kami harus lebih sabar  dan lebih pandai memberikan metode 
yang berbeda sehingga anak-anak tidak cepat bosan agar materi yang kami 
sampaikan bisa tetap dimengerti oleh siswa, kami juga tidak jarang terkendala 
pada media pembelajaran yang kurang memadai sehingga metode kami itu-itu 
saja. Tapi itu juga menjadi tugas bagi kami bagaimana agar siswa tidak cepat 
bosan di kelas makadari itu kami memberikan media gambar seperti poster yang 
ada untuk memberikan mereka cara balajar yang tidak monoton”.14 

Menurut ibu Sukma bahwa, di sekolah luar biasa terdapat beberapa kendala. 

Kedala ini yang membuat lambatnya siswa menerima materi yang disampaikan oleh 

guru, karena keterbatasan siswa, hal ini yang membuat ketidak mampuan menerima 

isi pesan yang disampaikan oleh guru. 

Peneliti melihat bahwa, keterbatasan tersebut membuat guru harus sabar 

dalam mengajar karna anak tersebut tidak mampu mencerna pesan secara cepat. 

                                                             
14 Sukmawati,  (umur 47), Guru SLB Cemerlang Kolaka Wawancara  Kolaka, 07 Juni 2023 
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Peneliti juga berpandangan bahwa, sekiranya guru mampu memberikan materi yang 

mudah dipahami oleh anak berkebutuhan khusus sehingga apa yang dia sampaikan 

dapat dimengerti.  

Hal serupa dikatakan oleh Pak Sutrisno sebagai berikut : 

“Hambatan komunikasi yang kami sampaikan dikelas terkadang tidak diterima 
dengan baik oleh siswa sehingga pembelajaran yang kami sampaikan terkadang 
tidak bisa dimengerti atau pesan yang kami sampaikan itu tidak bisa ditangkap 
oleh siswa, hal itu membuat kami harus menjelaskan berulang-ulang kepada 
masing-masing siswa agar mereka paham,belum lagi siswa sangat susah di atur di 
dalam kelas yang membuat suasana kelas menjadi gaduh dan itu bisa menyita 
lebih banyak waktu belajar karena kami sebagai guru harus memberikan arahan 
agar mereka mendengar kami dan menjelaskan satu pesatu secara individu kepada 
siswa di dalam kelas”.15 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, komunikasi yang guru lakukan 

pada SLB Cemerlang Kolaka dengan siswa yang berkebutuhan khusus kerap 

mengalami hambatan, dengan begitu pesan yang guru sampaikan tidak jarang tidak 

diterima dengan baik oleh para siswa. Faktor yang melatar belakangi terhambatnya 

pesan tersampaikan dengan sempurna berasal dari faktor psikologis maupun factor 

biologis siswa. 

b. Hambatan Siswa 

Ibu Yuni menilai bahwa, anak yang berada disekolah luar biasa (SLB), harus 

diperhatikan baik dari mental maupun dari segi akademiknya. Anak dalam penelitian 

ini merupakan satu tujuan yang harus dipenuhi kewajibannya. Guru dalam sekolah 

luar biasa (SLB) tidak boleh membeda-bedakan antara satu murid dengan yang 

lainnya.  

                                                             
15 Sutrisno,  (umur 39), Guru SLB Cemerlang Kolaka Wawancara Kolaka, 07 Juni 2023 



62 
 

 
 

Menurut Ibu Wahyuni salah satu guru di sekolah luar biasa (SLB) Cemerlang 

Kolaka dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut : 

“Kalau hambatan untuk siswa yaitu kurang menerima dan memahami serta 
menangkap pelajaran atau materi yang diberikan. mereka kurang fokus dalam 
proses belajar karena ketunaannya yang berbeda-beda sehingga sulit bagi siswa 
untuk menerima, salah satu ontohnya siswa kami seorang tuna daksa yang daya 
ingatnya sangat lemah apabila hari ini belajar maka besoknya dia akan lupa lagi 
hal tersebut yang membuat anak berkebutuhan khusus dikelas akan sulit untuk 
berbicara dengan teman-temannya”.16 

Hambatan bagi anak berkebutuhan khusus tidak timbul hanya dari kekurangan 

fisik yang mereka miliki. Tetapi, juga hambatan komunikasi bagi anak berkebutuhan 

khusus juga timbul akibat dari lingkungan sekitar mereka, seperti dari emosi, daya 

tangkap dan daya serap, serta komunikator yang kurang jelas dalam menyampaikan 

pesan. Hambatan komunikasi bagi anak berkebutuhan khusus akan menyebabkan 

anak berkebutuhan khusus akan sulit berkomunikasi dengan lawan bicara mereka. 

Dalam observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa komunikasi yang 

terjalin kadang harus mengalami pengulangan, dimana para siswa kurang terfokus 

dengan penjelasan yang panjang, sehingga para guru perlu mengulang untuk 

menjelaskan. Untuk itu, komunikasi dengan orang tua harus terjalin sehingga 

pelajaran yang diperoleh di sekolah juga berlanjut di rumah. Penyelesaian hambatan 

yang guru hadapi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu hal mendasar 

yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang terjadi dengan pemberian 

reward sebagai bentuk motivasi bagi para siswa untuk belajar mandiri. 

                                                             
16 Wahyuni,  (umur 27), Guru SLB Cemerlang Kolaka Wawancara Kolaka, 07 Juni 2023 
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Reward yang diberikan oleh guru atas perbuatan yang dilakukan oleh para 

siswa semata-mata untuk tetap menjaga motivasi belajar dari siswa-siswa 

berkebutuhan khusus tersebut. 

Menurut bapak Sutrisno salah satu guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Cemerlang Kolaka, mengatakan bahwa: 

“Motivasi yang diberikan kepada siswa apabila mereka selesai mengerjakan 
tugasnya yaitu dengan memberikan mereka pujian dengan mengatakan bahwa 
mereka pintar mereka cantik atau ganteng kalimat seperti itu membuat siswa kami 
senang dan bisa menumbuhkan semangat belajar pada diri mereka, tak jarang 
kami juga sering memberikan mereka reward sebagai bentuk apresiasi dari kami, 
reward atau hadihnya itu seperti kue,snack ataupun alat tulis dan buku untuk 
mereka tujuannya untuk memberikan mereka dorongan supaya lebih semangat 
belajar”.17 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada SLB 

Cemerlang Kolaka ditemukan bahwa memang untuk menumbuhkan semangat belajar 

siswa salah satunya dengan pemberian motivasi. Yang mana motivasi tersebut 

merupakan sebuah dorongan yang timbul dari diri siswa tersebut, untuk menjadi lebih 

semangat dalam kegiatan belajar dikelas. 

c. Hambatan Psikologis 

Gangguan psikologis yang dapat menggganggu proses komunikasi dapat 

berupa, rasa takut, rasa takut ini terjadi apabila guru yang tidak siap dengan materi 

belajar atau siswa yang belum mengerjakan tugas yang diberikan guru kepadanya. 

Marah, marah biasanya terjadi karena emosi dari seorang guru atau siswa yang tidak 

stabil akibat berbagai persoalan yang dihadapainya, guru yang tidak mampu 

mengontrol emosinya mengakibatkan komunikasi yang disampaikan tidak terarah 

                                                             
17 Sutrisno,  (umur 39), Guru SLB Cemerlang Kolaka Wawancara Kolaka, 07 Juni 2023 
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sehingga komunikan atau siswa sulit menerima materi yang disampaikan oleh guru 

tersebut. 

Menurut Ibu Hasrianti salah satu guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Cemerlang Kolaka, mengatakan bahwa:  

“Hambatannya menurut saya ada pada mental anak, mental mereka kadang tidak 
stabil saat berada di dalam kelas kadang bisa tiba-tiba marah,senamg atau emosi 
itu yang membuat kami terkadang tidak bisa mengontrolnya sehingga komunikasi 
kita terhambat dan akibatnya siswapun tidak dapat menangkap materi yang kami 
berikan”.18 

Walaupun harus diakui tidaklah mudah melakukan komunikasi secara efektif. 

Bahkan beberapa ahli dalam bidang ilmu komunikasi mengatakan bahwa tidak 

mungkinlah seseorang melakukan komunikasi yang sebenar-benarnya efektif, karena 

dalam praktek komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa sering tidak dapat 

berjalan dengan baik dikarenakan adanya gangguan (noise). Ada banyak gangguang 

yang dapat menghalangi proses komunikasi, pada umumnya gangguan ini bersifat 

fisik dan psikologis yang dapat mempengaruhi komunikator menyampikan pesan dan 

dapat mempengaruhi komunikan dalam menerima pesan. Gangguan yang bersifat 

fisik contohnya gedung sekolah yang membuat suara menjadi menggema, suara 

bising kendaran lewat dan suhu udara didalam ruangan yang panas, ini semua dapat 

mempengaruhi tingkat konsentrasi belajar siswa dan tingkat konsentrai guru yang 

sedang mengajar, sedangkan gangguan psikologis berkaitan dengan gangguan sosial 

dan mental siswa. 

                                                             
18 Hasrianti,  (umur 34), Guru SLB Cemerlang Kolaka Wawancara Kolaka, 07 Juni 2023 

 



65 
 

 
 

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti mengamati proses berlangsungnya 

pembelajaran yaitu pada saat komunikasi sedang berlangsung kurang adanya 

tanggapan atau umpan balik yang efektif dari siswa yang melakukan komunikasi, 

siswa kurang tangkap ketika guru menjelaskan didepan papan tulis hal ini terjadi 

karena kondisi emosional siswa yang sering berubah-ubah sehingga siswa sulit 

menerima materi yang disampaikan. Oleh karena itu guru harus melakukan 

komunikasi antarpribadi secara terus-menerus, pendekatan individu dengan baik 

untuk menjaga keefektifan dalam berkomunikasi anatar kedua belah pihak. 

Hal serupa di katakana oleh Bapak Sutrisno yaitu: 

 “kami selalu melakukan pendekatan individu secara terus menerus 
berkomunikasi dengan siswa secara intens, pada saat proses belajar dikelas 
kami memberikan arahan tidak hanya sekali duakali tapi berulang-ulang agar 
mereka mengerti, kadang kami tidak mendapat respon yang baik dari siswa 
karena kondisi emosional siswa yang berubah-ubah, ini menjadi hambatan 
sekaligus tantangan bagi kami seorang guru untuk selalu sabar dan terus 
berusaha memberikan arahan kepada siswa kami”.19 

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hambatan 

yang di hadapi pada saat proses belajar mengajar terjadi ketika berada di dalam kelas 

siswa kurang memahami maksud yang di sampaikan oleh guru karena karena kondisi 

emosional siswa tidak stabil, oleh karena itu pendekatan individu dan komunikasi 

antarpribadi harus selalu di lakukan oleh guru kepada siswa, mengingat bahwa siswa 

kurang tangkap dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Terhadap apa yang 

terjadi pada hambatan tersebut merupakan hambatan psikologis.

                                                             
19 Sutrisno,  (umur 39), Guru SLB Cemerlang Kolaka Wawancara Kolaka, 07 Juni 2023 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yang menyangkut tentang 

Strategi Komunkasi Antarpribadi Guru Dalam Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah 

Luar Biasa (SLB) Cemerlang Kolaka  maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Komunikasi antarpribadi guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah 

luar biasa (SLB) Cemerlang Kolaka. Strategi yang digunakan oleh guru 

diterapkan dalam bentuk pendekatan persuasif, komunikasi verbal dan non 

verbal, variasi belajar juga turut andil dalam strategi komunikasi 

antarpribadi guru dan siswa. 

2.  Faktor penghambatan yang dialami oleh guru dalam kegiatan belajar 

mengajar anak berkebutuhan khusus yaitu dalam proses belajar mengajar, 

guru mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan pembelajaran 

tidak berlangsung efektif. Seperti anak berkebutuhan khusus sulit 

menangkap kata-kata sehingga membuat anak berkebutuhan khusus tidak 

fokus pada proses pembelajaran, hal ini dapat dilihat dengan adanya 

hambatan yang terjadi antara lain 1). Hambatan pada Guru, 2). Habatan 

pada Siswa, 3). Hambatan Psikologis. untuk itu dalam mengatasi 

hambatan yang terjadi para guru menerapkan sistem reward sebagai 

bentuk motivasi.  
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B. Implikai Penelitian 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan penelitian mengenai 

Strategi Komunikasi Antarpribadi Guru dan Siswa Dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cemerlang Kolaka adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan agar pihak Guru SLB Cemerlang Kolaka menjalin komunikasi 

yang intensif dalam proses belajar mengajar, guru selalu sabar dalam 

menghadapi perilaku siswa, selalu memberikan sikap 

mendorong/memotivasi, serta memberikan semangat belajar dan 

membeikan metode pembelajaran yang tidak membosankan kepada siswa 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal untuk itu guru 

diharapkan selalu aktif berkomunikasi antarpribadi dengan siswa. 

2. Diharapkan pihak sekolah dapat melihat kembali apa yang seharusnya 

dilengkapi di SLB Cemerlang Kolaka, seperti halnya fasilitas belajar, 

Adanya penambahan jumlah Guru di SLB Cemerlang Kolaka agar dapat 

mendekati atau bahkan mencapai jumlah ideal Guru yang bisa menangani 

siswa-siswa berkebutuhan khusus.  
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       Gamabar 1: Ibu Wahyuni yang sedang memberikan penjelasan kepada 

siswa 

 
Gambar 2: proses pembelajaran di kelas siswa dan bapak Sutrisno 
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Gambar 3: Ibu Wahyuni sedang memberikan penjelasan kepada siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: proses belajar mengajar dikelas 
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Gambar 5: guru sedang memberikan pelajaran kepada siswa  

 

 
Gambar 6: Ibu Wahyuni sedang memberikan penjelasan cara menulis 
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Gambar 7:  proses wawancara bersama guru SLB Cemerlang Kolaka 

 

 

 
Gambar 8: proses wawancara dengan ibu Budaria Guru SLB Cemerlang Kolaka 
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Gambar 9: proses wawancara dengan Guru SLB Cemerlang Kolaka 

 

 
Gambar 10: Foto Bersama dengan Guru SLB Cemerlang Kolaka 
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Gambar 11: foto bersama dengan Guru SLB Cemerlang Kolaka 

 

 
 

         Gambar 12: suasana di depan kelas
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