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Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada table berikut: 

1.  Konsonan 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 
 
 
 
 
 
 

 

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 ث 
atas) 

 Jim J Je ج

 Ha h} ha (dengan titik di ح
bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal D De د

 Zal z| zet (dengan titik di ذ
atas) 

 Ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س 

 syin Sy es dan ye ش 

 s}ad s} es (dengan titik di ص
bawah) 

 d}ad d} de (dengan titik di ض
bawah) 

 t}a t} te (dengan titik di ط 
bawah) 

 z}a z} zet (dengan titik di ظ 
bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata yang mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda ( ̛ ) 

2.  Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 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 ه

 hamzah ’ Apostrof ء

 ya Y Ye ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a A ا ´

̧ ا  Kasrah i I 

 d}amah u U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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3.  Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untu kta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang 

hidupatau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah,transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat 

sukun,transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah di ikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
 ي

 
fathah dan ya 

 
Ai 

 
a dan i 

 
 ٷ

 
fathah dan wau 

 
Au 

 
a dan u 

 
 
 
 
 
 
 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 
ا ,َ  ´´  ي  /  َ 

fathah dan alif 

atau ya 

 
A 

a dan garis di 

atas 

 

ي َ  ́¸  َ 
 

kasrah dan ya 

 
I 

i dan garis di 

atas 

 
و ́   َ  َ 

dammah dan 

wau 

 
U u dan garis di 

atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
maka ta’ marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h). 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid( ِّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

kasrah (ۑ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī¯. 

 
6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan 

hurufال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al- , baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

7. Hamzah 

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau lazim dan 

menjadi xv bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis 

dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al- 

Qur’an (dari al-Qur’a¯ n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata- 
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kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalālah( الله) 

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muda¯ filaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Adapun ta¯’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al- 

Jala¯ lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut di kenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, xvi baik ketika ia ditulis dalam teks mau pun dalam catatan rujukan (CK, 

DP, CDK, dan DR) 
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swt. 

saw. 

a.s. 

H 

M 

SM 

I. 

w. 

QS …/…: 4 

HR 

= subhanallahuwata’ala 

= sallallahu ‘alaihiwasallam 

= ‘alaihi al-salam 

= Hijrah 

= Masehi 

= Sebelum Masehi 

= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

= Wafattahun 

= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 

= Hadits Riwayat 

 
B. Daftar Singkatan 

 
Beberapa singkatan yang dibakuka nadalah: 
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ABSTRAK 

 
Nama : Rezki Fauzi Hidayat 

NIM  : 50700118032 

Judul : Pola Komunikasi Pelatih dan Atlet Dalam Menigkatkan Prestasi 

di Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar 

Penelitian ini menghadirkan dua item rumusan masalah yaitu: Pertama, 
bagaimana pola komunkasi antara pelatih dan atlet UKM Taekwondo UIN 
Alauddin Makassar dalam menigkatkan prestasi ? Kedua, apa faktor 
penghambat antara pelatih dan atlet UKM Taekwondo UIN Alauddin 
Makassar? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
komunikasi dan dibahas secara deskriptif. Data primer diperoleh dari Pelatih 
dan atlet UKM Taekwondo UIN Alauddin Makassar. Pengumpulan data yang 
digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Pola komunikasi 
yang diterapkan melibatkan semua saluran atau seluruh anggota tim, di mana 
pelatih dapat berinteraksi dengan semua atlet untuk saling menghargai dan 
menciptakan semangat latihan demi peningkatan prestasi. Ini melibatkan 
pemberian arahan dan motivasi baik selama latihan maupun saat menghadapi 
kejuaraan. Pola komunikasi juga mencakup pola roda dan pola lingkaran pada 
tahap latihan yang terjadi antara pelatih dan atlet. Kedua, Pelatih dan atlet 
telah menghadapi berbagai hambatan, termasuk kendala dalam proses 
komunikasi seperti kesulitan dalam pengiriman pesan, kendala dalam 
penyandian simbol, kendala bahasa, dan kesulitan yang dihadapi oleh 
penerima pesan. Selain itu, mereka juga menghadapi hambatan dalam latihan, 
hambatan dalam kejuaraan, hambatan semantik, dan hambatan psikologis. 

Impilkasi dalam penelitian ini khususnya pada pelatih dan atlet UKM 
Taekwondo UIN Alauddin Makassar untuk membangun semangat latihan serta 
motivasi berprestasi diharapkan pelatih yang baik dapat menempatkan 
dirinya sebagai sahabat atau keluarga bagi para atlet, sehingga atlet merasa 
tidak canggung dan lebih membangun hubungan emosinal dengan pelatih 
dalam berkomunikasi baik dalam latihan maupun kejuaraan demi 
meningkatkan presasti. Dari peneltian ini juga diharapkan semua hambatan 
yang terjadi dapat menjadi bahan pembelajaran serta menemukan solusi baik 
yang sudah terjadi maupun belum terjadi. 



 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Olahraga merupakan suatu keperluan yang penting bagi masyarakat, 

sementara bela diri adalah gabungan dari seni, keterampilan fisik, latihan 

mental, serta nilai-nilai seni dan budaya yang menjadi bagian dari komunitas 

tempat bela diri tersebut berasal dan berkembang hingga saat ini.1 Olahraga 

bukan hanya sekedar kebutuhan, namun sudah menjadi tren modern yang 

menjangkau semua kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan 

orang tua pun masih banyak yang melakukan olahraga. Olahraga digemari 

karena suatu alasan, olahraga memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan 

pikiran. Manfaat bagi tubuh adalah kemampuannya untuk meningkatkan atau 

mempertahankan keterampilan   dan kemampuan   fisik serta menjaga 

kesehatan tubuh sehingga membuat seseorang sehat secara fisik dan batin. 

Bagi pikiran, olahraga dapat memberikan  efek  relaksasi bagi yang 

berolahraga. Terlebih lagi, olahraga yang di tekuni sesuai dengan kemampuan. 

Taekwondo mulai  masuk ke  Indonesia pada tahun  1970an. 

Perkembangan Taekwondo di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang mengikuti olahraga 

tersebut, serta banyaknya fasilitas latihan taekwondo yang didirikan di 

berbagai tempat seperti perguruan tinggi, Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah  Pertama(SMP),  dan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA), 

hingga lembaga-lembaga negara dan juga di tempat-tempat umum lainnya. 

 

1 Hartono Hadjarati,2008, “Pembinaan Klub Olahraga Karate di Gorontalo”, Semarang, 

h.16 
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Banyak atlet Indonesia yang berprestasi di bidang bela diri, khususnya 

taekwondo.2 Hal itulah yang membuat beladiri taekwondo mulai di gemari di 

Indonesia. 

Pada saat masuknya Taekwondo ke Indonesia terdapat dua aliran yaitu 

World Taekwondo Federation (WTF) dan Internasional Taekwondo Federation 

(ITF).3 Dengan adanya dua wadah yang menaungi Taekwondo di Indonesia, 

menarik perhatian KONI pusat, karena KONI hanya dapat menerima cabang 

olahraga taekwondo dengan satu wadah atau satu naugan besar. Kemudian 

dilaksanakanlah Sidang Paripurna XI KONI pusat pada tahun 1980. Sidang 

tersebut memutuskan sebuah keputusan bersama dalam melihat prospek 

perkembangan dunia olahraga di tingkat nasional dan nternasional. Kemudian 

dilaksanakan MUNAS (Musyawarah Nasional) taekwondo pada tanggal 28 

Maret 1981 dan berhasil menyatukan kedua organisasi taekwondo tersebut 

menjadi organisasi baru yang disebut Taekwodo Indonesia (TI) yang 

berafiliasi ke World Taekwondo Federation (WTF)4. 

Seiring dengan perkembangn ilmu pengetahuan dan teknologi pada era 

ini, dunia olahraga khusunya dalam beladiri taekwondo kemudian tidak mau 

ketinggalan dalam persaingan itu, sebagai sebuah bagian pendidikan yang 

mempunyai peminat yang cukup banyak, dalam taraf nasional maupun 

internasional. Perkembangan ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga- 

lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang telah memiliki unit-unit 

latihan. Hal ini kemudian dipandang positif oleh berbagai kalangan karena 

 

2 V.Yoyok Suryadi, Taekwondo Poomsae Tae Geuk, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama), 

2022, h.7 

3 Rina Lisna, DR. Olahraga Mengajarkan Taekwondo, (Jakarta:Balai Pustaka,2012), 
h.13 

4 V.Yoyok Suryadi, Taekwondo Poomsae Tae Geuk, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 
2022), h.8 
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olahraga ini bukan hanya sebagai wadah penyaluran dan pengembangan minat 

serta bakat tetapi juga sebagai bekal mahasiswa dan masyarakat umum itu 

sendiri nantinya. Melalui olahraga ini, seseorang dapat melatih fisik dan 

mental yang kemudian dapat terarah dan disiplin sehingga melahirkan sebuah 

generasi muda yang berkualitas, kreatif, disiplin dan berprestasi. 

Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar (UKM Taekwondo UINAM) merupakan wadah 

pengembangan bakat dan minat mahasiswa di bidang beladiri khusunya 

taekwondo. UKM Taekwondo UINAM diharapkan mampu membentuk kader- 

kader yang memiliki mental kuat dalam menghadapi sebuah masalah serta 

memilih solusi terbaik, fisik yang sehat, rasa tanggung jawab dalam mengambil 

setiap keputusan, disiplin dalam segala baik itu waktu maupun berlatih dan 

berkualitas. Untuk memuwujudkannya dibutuhkan sosok pelatih yang 

kompeten, baik dalam pelatihan serta komunikasi yang harus baik. 

Menjadi seorang pelatih bukan lah hal yang gampang. Untuk menjadi 

seorang pelatih harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria, seperti tegas, 

disiplin, cakap berkomukasi, sehat secara fisik dan batin dan juga menguasai 

bidang yang digelutinya. Pelatih merupakan sosok pemimpin bagi para atlet- 

atlet yang dilatihnya. Keberhasilan seorang atlet ditentukan oleh kerja keras, 

dispilin, dan semangat dalam latihan. Tapi semua hal tersebut tak akan lengkap 

tanpa adanya sosok pelatih yang menjadi sosok panutan bagi seorang atlet. 

Pelatih yang baik ialah pelatih yang mampu mengatur atletnya, baik dalam segi 

latihan dan pembentukan karakter. Untuk itu seorang pelatih tidak hanya 

harus ahli dalam proses pelatihan saja. Namun pelatih juga harus menjaga 

komunikasi nya kepada para atlet yang dilatihnya. Komunikasi harus terus 
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terjalin untuk membangun hubungan yang baik demi tercapainya tujuan yang 

ingin dicapai. 

Pola komunikasi atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam 

proses pengirim dan penerima pesan yang mengaitkan dua komponen, yaitu 

gambaran atau rencana-rencana atau aktivitas dengan komponen-komponen 

yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar 

manusia atau kelompok. Pola komunikasi adalah proses yang dilakukan secara 

berulang-ulang dalam suatu organisasi maupun kelompok yang akan 

membentuk pola bahwa intensitas waktu dalam berkomunikasi itu sering 

dilakukan. Seperti yang kita ketahui di dalam sebuah komunikasi terdapat pola 

komunikasi untuk menyampaikan pesan dari komunikator supaya dimengerti 

oleh komunikan. 

Pola komunikasi adalah bentuk hubungan, bagaimana cara seseorang 

atau pelatih sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan kepada atlet 

sebagai komunikan. Pola itu sendiri juga disebut sebagai bentuk attau model 

yang biasa dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu tujuan. 

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh 

beberapa orang dengan jumlah minimal tiga orang atau lebih. Dalam 

komunikasi kelompok, tiap peserta atau anggota kelompok akan berinteraksi 

satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain dan 

memandang sabagai bagian dari kelompok. 

Motivasi Berprestasi merupakan dua kata yang terdiri dari motivasi dan 

pretasi. Motivasi merupakan sebuah dorongan yang kemudian dijadikan 

sebuah arah serta alasan dalam mencapai sebuah tujuan dari sebuah tindakan. 

Kemudian pretasi diartikan sebagai keterampilan serta kualitas dari 

kompetensi yang dimiliki seorang individu. 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi adalah 

faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri individu. Karakteristik atlet 

yang dinilai mudah goyah, akan merasa puas dengan hasil yang telah dicapai, 

mudah putus asa, asal-asalan dalam berlatih maupun ketika mengikuti 

kejuaraan, dan target hasil sebagai tugas yang diterima akan dianggap beban 

berat. Namun, apabila atlet terus menanamkan motivasi berprestasi dalam diri 

atlet, karakter yang mudah goyah tersebut akan hilang. Atlet akan rajin dan 

tekun berlatih, selalu berusaha mencapai hasil yang lebih baik, serta tidak 

mudah merasa puas dengan hasil yang telah atlet capai. Namun semua hal 

tersebut tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh atlet itu sendiri, melainkan 

membutuhkan bantuan yaitu seorang sosok pelatih yang ikut andil dalam 

mengontrol dan membangun motivasi berprestasi dalam diri atlet. 

Sebagai seorang pelatih harus mampu membangkitkan semangat para 

atlet untuk berprestasi karena motivasi, mental serta rasa percaya diri atlet, 

karena atlet cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh pelatihnya. Salah 

satu cara yang dilakukan pelatih terhadap hal tersebut dengan melakukan 

komunikasi yang bersifat dua arah dan membangun hubungan. Oleh karena itu 

seorang pelatih tidak hanya harus pandai dalam melatih gerakan, namun juga 

harus cakap dalam berkomunikasi. Pelatih harus mengetahui karakterisitik 

setiap atlet yang dilatihnya dan menjalin hubungan emosional, sehingga apa 

yang diberikan pelatih dapat dimaknai dengan benar oleh atlet. Seorang atlet 

yang baik harus percaya kepada pelatinya. 

Motivasi berprestasi diharapkan meningkat jika atlet memiliki 

semangat terhadap program latihan. Oleh sebab itu, pelatih dituntut agar 

dapat menyusun dan merencanakan program latihan sesuai porsi atlet dan 

komposisi lebih menarik. Adanya program latihan yang terencana baik dari 



6  

 
pelatih untuk atlet, maka terbuka peluang bagi atlet untuk meningkatkan 

motivasi berprestasi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pola komunikasi pelatih dan atlet dalam 

meningkatkan prestasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar”. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada pelatih bahwa begitu pentingnya komunikasi 

yang baik pada atlet. Selain itu diharapkan juga pelatih bisa menempatkan 

komunikasi sesuai dengan karakteristik atletnya agar bisa mencapai hasil yang 

maksimal. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 
1. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka menjadi fokus penelitian yaitu pola komunikasi pelatih dan 

atlet dalam meningkatkan prestasi di UKM Taekwondo UINAM. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus dibentuk untuk memperjelas orientasi guna 

menghindari penafsiran yang beragam. Berikut deskripsi fokus penelitian ini, 

sebagai berikut: 

a. Pola Komunikasi merujuk pada metode atau gaya komunikasi yang 

digunakan oleh individu atau kelompok. Dalam konteks tulisan ini, Pola 

Komunikasi mengacu pada cara individu atau kelompok berinteraksi 

berdasarkan teori-teori komunikasi untuk menyampaikan pesan atau 

memengaruhi penerima pesan. Setiap interaksi komunikasi memiliki 
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sistem dan prosedur yang serupa, membentuk pola yang konsisten. 

Dengan demikian, komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

model yang serupa, sehingga Pola Komunikasi sering kali disebut 

sebagai model komunikasi. 

b. Motivasi Berprestasi merupakan dorongan atau keinginan individu 

untuk mencapai hasil sesuai dengan usaha dan dedikasi yang diberikan. 

Tingkat motivasi berprestasi yang tinggi tidak hanya berasal dari 

dorongan internal individu dan keinginannya sendiri, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk dukungan dari 

orang-orang di sekitarnya. Motivasi berprestasi dapat dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor, termasuk faktor-faktor individual dan situasional. 

Faktor individual melibatkan aspek-aspek yang berasal dari dalam diri 

individu, seperti tujuan yang telah ditetapkan, harapan yang ingin 

dicapai, cita-cita, tingkat harga diri, ketakutan terhadap keberhasilan, 

dan potensi dasar yang dimiliki. Di sisi lain, faktor situasional 

melibatkan pengaruh dari luar individu, seperti dukungan dari orang 

tua, pengaruh guru, dan interaksi dengan teman. 

C. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bagaimana pola komunikasi antara pelatih dan atlet UKM Taekwondo 

UIN Alauddin Makassar dalam meningkatkan prestasi? 

b. Apa faktor penghambat antara pelatih dan atlet UKM Taekwondo UIN 

Alauddin Makassar dalam meningkatkan prestasi? 
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D. Kajian Pustaka 

 
Tinjauan pustaka adalah penelusuran skripsi terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dalam tinjauan pustaka ini peneliti 

menemukan tiga skripsi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

yaitu: 

1. Skripsi berjudul "Komunikasi Antarpribadi Pelatih dan Atlet di Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pelajar Riau Cabang Olahraga Pencak Silat" oleh 

Afif Qori Fadhil Hanif, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Riau Pekanbaru pada tahun (2020, merupakan penelitian jenis 

deskriptif kualitatif yang menggunakan analisis wawancara dan 

observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola komunikasi yang 

diterapkan oleh pelatih terhadap atlet dalam latihan memiliki dua 

aspek. Pertama, komunikasi dilakukan oleh pelatih tidak hanya secara 

rutin, tetapi juga intens. Intensitas ini mencakup komunikasi yang 

mendalam dan terus-menerus mengevaluasi program latihan bagi para 

atlet, baik selama latihan, istirahat, breafing, maupun setelah latihan 

selesai. Kedua, pelatih memberikan program latihan yang menarik 

namun tetap efektif bagi para atlet.5 

2. Skripsi berjudul "Pola Komunikasi Interpersonal di National Paralympic 

Committee Surakarta" yang disusun oleh Trimukti Oktaviasari, 

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret 

Surakarta pada tahun (2013, menyimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal menjadi faktor kunci dalam membawa atlet difabel 

 

5Afif Qori Fadhil Hanif, “Komunikasi Antarpribadi Pelatih dan Atlet di Pusat 
Pendidikan dan Latihan Pelajar Riau Cabang Olahraga Pencak Silat”, Skripsi (Riau: Fak. Ilmu 
Komunikasi Univesitas Islam Riau Pekanbaru, 2020). 
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menuju keberhasilan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa selain 

komunikasi interpersonal, pelatih juga perlu memiliki kesabaran dalam 

memberikan motivasi kepada atlet.6 

3. Skripsi dengan judul "Pola Komunikasi Atlet dan Pengurus dalam 

Meningkatkan Prestasi UKM Tapak Suci UIN Alaluddin Makassar" oleh 

Ilham Bin Asis, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018, 

menemukan bahwa pola komunikasi melibatkan semua saluran antara 

pengurus dan atlet Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci UIN Alauddin 

Makassar memiliki dampak signifikan dalam peningkatan prestasi. 

Komunikasi antara pengurus dengan atlet terlibat dalam setiap aspek, 

mulai dari proses latihan hingga kejuaraan.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Trimukti Oktaviasari, “Pola Komunikasi Interpersonal di National Paralympic 
Committee Surakarta”, Skripsi (Surakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2013). 

7 Ilham Bin Asis, “Pola Komunikasi Atlet dan Pengurus Dalam Meningkatkan Prestasi 

UKM Tapak Suci UIN Alauddin Makassar”, Skripsi (Samata: Fak. Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018). 
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Tabel 1.1 

Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang 
 

 
No. 

Nama Peneliti 

dan 
Judul Skripsi 

Perbedaan Penelitian 

Persamaan Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian Sekarang 

 
 
 
 
 

 
1. 

 
Afif Qori Fadhil 

Hanif dengan 

judul Komunikasi 

Antarpribadi 

Pelatih dan Atlet 

di Pusat 

Pendidikan dan 

Latihan Pelajar 

Riau Cabang 

Olahraga Pencak 

Silat 

 

 
Penelitian ini 

berfokus pada 

pola komunikasi 

yang digunakan 

pelatih terhadap 

atlet dalam 

meningkatkan 

prestasi 

Fokus penelitian 

sekarang adalah pola 

komunikasi pelatih 

dalam membangun 

motivasi berprestasi 

terhadap atlet dan 

hambatan-hambatan 

yang memicu 

timbulnya terhadap 

atlet dan hambatan- 

hambatan yang 

memicu timbulnya 

motivasi berprestasi 

dalam diri atlet 

 

 
Meneliti 

tentang 

pola 

komunikasi 

dan 

menggunak 

an jenis 

penelitian 

kualitatif. 

 
 
 
 

 
2. 

Trimukti 

Oktaviasari 

dengan Judul 

Pola Komunikasi 

Interpersonal di 

National 

Paralympic 

Committee 

Surakarta Visit 

 
Penelitian ini 

berfokus pada 

pola komunikasi 

dalam 

memotivasi atlet 

difabel untuk 

meraih prestasi 

Fokus penelitian 

sekarang adalah pola 

komunikasi pelatih 

dalam membangun 

motivasi berprestasi 

terhadap atlet dan 

hambatan-hambatan 

yang memicu 

timbulnya motivasi 

berprestasi dalam diri 

atlet 

Meneliti 

tentang 

pola 

komunikasi 

dan 

menggunak 

an jenis 

penelitian 

kualitatif. 

 
 
 
 
 

 
3. 

Ilham Bin Asis 

dengan Judul 

Pola Komunikasi 

Atlet dan 

Pengurus Dalam 

Meningkatkan 

Prestasi UKM 

Tapak Suci 

Universitas Islam 

Negeri Alauddin 

Makassar 

Penelitian ini 

berfokus pada 

pola komunikasi 

dalam 

meningktkan 

prestasi di UKM 

Tapak Suci 

Universitas 

Islam Negeri 

Alauddin 

Makassar 

 
Fokus penelitian 

sekarang adalah pola 

komunikasi antara 

atlet dan pengurus 

UKM dalam latihan 

serta mengikuti 

kejuaraan demi 

meningkatnya prestasi 

di UKM 

 
Meneliti 

tentang 

pola 

komunikasi 

dan 

menggunak 

an jenis 

penelitian 

kualitatif. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, yaitu: 

 
a. Untuk mengetahui pola komunikasi antara pelatih dan atlet UKM 

Taekwondo Universitas Islam Negeri Alauddin Makaassar dalam 

meningkatkan prestasi 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat komunikasi antara 

pelatih dan atlet UKM Taekwondo Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makaassar dalam meningkatkan prestasi. 

2. Manfaat Penelitian 

 
a. Secara Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang lain. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang memiliki 

kepentingan sebagai bahan informasi. Dan juga dapat mengetahui lebih dalam 

pola komunikasi seperti apa yang diterapkan pelatih terhadap atlet dalam 

membangun motivasi berprestasi. 



 

 
BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pola Komunikasi 

 
1. Pengertian Komunikasi 

Pengertian komunikasi secara etimologis, komunikasi berasal dari 

bahasa latin communication, dan bersumber juga dari kata communis yang 

artinya sama, dalam arti kata sama makna. 

Komunikasi menurut Hafied Cangara komunikasi didefinisikan sebagai 

“proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau 

lebih, dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka”. Sedangkan 

menurut Arni Muhammad komunikasi didefinisikan sebagai “pertukaran 

pesan verbal maupun nonverbal antara si pengirim dengan si penerima pesan 

untuk mengubah tingkah laku”.1 

Depari dalam karyanya “Komunikasi dalam Organisasi” yang dikutip A. 

W. Widjaja, mengatakan bahwa komunikasi ialah proses penyampaian 

gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambing tertentu. 

Mengandung arti, dilakukan oleh penyampaian pesan ditujukan kepada 

penerima.2 

Definisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell bahwa cara yang tepat 

untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi yaitu menjawab pertanyaan 

 
 
 
 
 
 

1Tessa Simahate, Penerapan Komunikasi Interpersonal Dalam Melayani Pengguna 
Perpustakaan, Jurnal Iqra’, Vol. 07. No. 02. Oktober, 2013, h. 17. 

2 A. W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 
h. 13. 
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“Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, 

kepada siapa dan apa pengaruhnya.3 

2. Unsur komunikasi 

Cangara menyatakan bahwa terjadinya suatu proses komunikasi karena 

didukung beberapa unsur, yaitu :4 

a. Sumber 

Sumber atau komunikator adalah pihak yang menyampaikan atau 

mengirim pesan kepada penerima. Komunikasi tersebut dimulai dari sumber 

pesan yaitu di mana gagasan, ide atau pikiran berasal yang kemudian 

disampaikan kepada pihak lainnya yaitu penerima pesan (komunikan). 

b. Pesan 

Pesan adalah pernyataan yang disampaikan oleh pengirim kepada 

penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui 

media komunikasi. 

c. Media 

Media adalah alat yang dipakai untuk memindahkan pesan dari sumber 

kepada penerima. Media dalam pengertian di sini ialah berupa media massa 

yang mencakup surat kabar, radio, film, televisi dan internet. 

d. Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

sumber kepada penerima. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa 

dalam bentuk kelompok. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam 

 

3 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2011), h. 20-21. 

4 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2011), h. 27-29. 
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istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris 

disebut receiver, audience, atau decoder. 

e. Pengaruh 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima 

pesan. Pengaruh bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku 

seseorang. Olehnya itu, pengaruh bisa juga diartikan sebagai perubahan atau 

penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang 

sebagai akibat penerimaan pesan. 

f. Tanggapan balik 

Umpan balik atau feedback adalah tanggapan atau respon oleh 

penerima pesan yang membentuk dan mengubah pesan berikut yang akan 

disampaikan sumber. Umpan balik menjadi tempat perputaran arah dari arus 

komunikasi. Artinya sumber pertama menjadi sumber baru. 

3. Karakteristik Komunikasi 

Dalam buku Ilmu Komunikasi (Riswandi, 2006) menyimpulkan 

beberapa karakteristik komunikassi yang berdasar dari berbagai definisi yang 

dikemukakan oleh para ahli, antara lain :5 

a. Komunikasi merupakan suatu proses, artinya komunikasi adalah 

serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan (ada 

tahapan atau sekuensi) serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun 

waktu tertentu. 

 
 

 

5 Hayatur Rahmi, Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Di Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Jawa Barat. E-journal Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Vol. 1. No. 1, 2012. h. 4. 
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b. Komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai 

tujuan. Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara 

sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari 

pelakunya. 

c. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan juga kerja sama dari 

pelaku yang terlibat kegiatan komunikasi akan berlangsung baik 

jikapihak-pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama 

ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap 

topik pesan yang disampaikan. 

d. Komunikasi bersifat simbolis sebab dilakukan dengan memakai 

lambang- lambang. Lambang yang paling umum digunakan dalam 

komunikasi antar manusia ialah bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, 

kalimat, angka-angka atau pun tanda-tanda lainnya. 

e. Komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi pada dasarnya 

menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima.dua tindakan 

tersebut tentunya perlu dilakukansecara seimbang dan porsional. 

f. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Artinya bahwa para 

pelaku yangterlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu 

serta tempatya 

4. Pola komunkasi 

Pola adalah suatu aturan atau tata cara yang menetapkan bagaimana 

sesuatu bekerja atau berfungsi dengan cara yang konsisten. Dalam lingkup 

masyarakat, komunikasi cenderung mengikuti pola tertentu yang melibatkan 
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seluruh anggota kelompok 

Pola komunikasi adalah representasi umum dari jenis-jenis interaksi 

komunikasi yang terjadi di dalam suatu kelompok sosial. Setiap kelompok 

sosial memiliki kemampuan untuk menetapkan norma-norma sosial dan 

norma-norma komunikasi yang khas bagi mereka, dan biasanya diikuti oleh 

sikap terhadap bahasa dan individu yang berbicara 

 
fungsi-fungsi tertentu, kategori ujaran yang beragam, serta pandangan dan 

.6 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

.7 

 

Selain itu, model komunikasi juga dapat dijelaskan sebagai cara komunikasi 

yang digunakan oleh suatu komunitas atau organisasi dengan tujuan menjaga 

kelangsungan hidup organisasi. Ini termasuk dalam aktivitas seperti pertemuan 

reguler, interaksi yang melibatkan keterlibatan aktif dari semua pihak, serta 

interaksi yang terencana dan berkelanjutan di dalam struktur organisasi. Semua ini 

bertujuan untuk merawat dan memperbaiki organisasi serta memperkuat hubungan 

dengan masyarakat sekitar. Menurut Onong Uchjana Effendy, komunikasi ada 

dalam berbagai bentuk yang berbeda, seperti komunikasi personal, komunikasi 

kelompok, dan komunikasi massa. 

a. Komunikasi Pribadi (Personal Communication) 

Komunikasi personal dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni komunikasi 

intrapersonal dan komunikasi antarpersonal, yang keduanya memiliki makna 

sebagai berikut: 8 

 

 

 

 

 

 

6 Abd. Syukur Ibrahim, “Panduan Penelitian Emografi Komunikasi”, (Surabaya: Usaha 
Nasional, 1994), h. 13. 

7 Suranto, AW, “Komunikasi Sosial Budaya”, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010), h. 116. 

8 Nuraini Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 

hlm. 64-65 
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1) Komunikasi Intrapribadi (Intrapersonal Communication) 

Komunikasi Intrapribadi adalah proses komunikasi yang terjadi di 

dalam diri seseorang, di mana individu tersebut memproses informasi melalui 

indra atau sistem saraf yang ada dalam dirinya. Dalam konteks ini, individu 

berperan ganda sebagai pengirim pesan dan penerima pesan untuk dirinya 

sendiri. 

Menurut Ronald L. Applbaum, sebagaimana dikutip oleh Onong 

Uchjana Effendy, komunikasi intrapribadi adalah proses komunikasi yang 

terjadi dalam diri kita sendiri, di mana kita melakukan kegiatan pengamatan 

dan memberikan makna (baik secara intelektual maupun emosional) terhadap 

lingkungan kita.” 

Jika seseorang mampu menguasai komunikasi ini dengan baik, itu 

menunjukkan bahwa orang tersebut telah memperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang dirinya sendiri dan dapat berinteraksi secara efektif dalam 

masyarakat. Sebagai hasilnya, orang tersebut dapat dianggap sebagai individu 

yang utuh atau lengkap.9 

2) Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Commnunication) 

Komunikasi antarpribadi adalah pertukaran sosial di mana individu 

saling memengaruhi satu sama lain. Dalam bentuk yang paling dasar, ini 

melibatkan setidaknya dua individu, yakni pembicara dan pendengar. 

Dibandingkan dengan jenis komunikasi lainnya, komunikasi ini dianggap lebih 

efektif karena terjadi secara langsung atau tatap muka, yang memungkinkan 

pesan yang disampaikan untuk didiskusikan dengan lebih baik.10 

 

9 Nuraini Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 

hlm. 65-66. 

10 Riswandi, Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 9. 
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3) Komunikasi Kelompok (Group Communication) 

Komunikasi Kelompok adalah proses interaksi komunikatif di mana 

seorang pembicara berinteraksi dengan sejumlah orang yang melebihi dua 

individu. Terdapat dua kategori dalam jenis komunikasi kelompok, yaitu 

kelompok kecil dan kelompok besar. Komunikasi dalam kelompok kecil 

melibatkan sejumlah komunikan yang memberikan tanggapan verbal, 

memungkinkan interaksi antarpribadi antara komunikator dan anggota 

kelompok. 

Komunikasi dalam kelompok besar memiliki perbedaan yang signifikan 

dibandingkan dengan situasi dalam kelompok kecil. Dalam konteks ini, 

kemungkinan terjadinya komunikasi antarpribadi menjadi sangat terbatas. 

Hal ini disebabkan oleh jumlah individu yang terlibat yang cukup besar, 

sehingga pertukaran informasi menjadi sulit dilakukan dengan efisien. 

Ketika memberikan respons kepada pembicara, tanggapan yang 

diberikan seringkali memiliki unsur emosional. Namun, dalam situasi 

komunikasi kelompok kecil, tanggapan tersebut lebih cenderung bersifat 

rasional atau efektif. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan anggota 

kelompok kecil dalam menanggapi pesan dari pembicara dengan lebih banyak 

mempertimbangkan pemikiran daripada perasaan, berbeda dengan dalam 

situasi komunikasi kelompok besar.11 

4) Komunikasi Massa 

Satu aspek yang krusial dalam interaksi manusia yang memiliki 

pengaruh besar terhadap perubahan sosial atau masyarakat adalah 

komunikasi  massa.  Dalam  konteks  komunikasi,  komunikasi  massa 

 

11 Onung Uchjana Effendy, Dimensi-Dimensi Komunikasi, (Bandung: PT. Rosdakarya, 

2007), hlm. 55 
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memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk berkomunikasi. Keterkaitan 

antara komunikasi massa, media massa, dan massa sebagai kelompok besar 

dalam masyarakat merupakan hal yang tak terpisahkan. 

Komunikasi massa melibatkan sejumlah besar penerima pesan yang 

tersebar di wilayah geografis yang luas, tetapi memiliki minat dan perhatian 

yang sama terhadap isu tertentu. Oleh karena itu, untuk menyampaikan pesan 

kepada audiens yang luas secara serentak, media massa seperti surat kabar, 

majalah, radio, atau televisi digunakan. Dalam konteks komunikasi massa, 

umpan balik cenderung tidak langsung atau bersifat tertunda. Hal ini 

disebabkan oleh jumlah besar penerima pesan yang terlibat dan karena media 

komunikasi memerlukan proses persiapan dan teknik penyampaian pesan. 

Komunikasi massa dicirikan oleh sejumlah faktor, seperti produksi pesan 

komunikasi massa oleh organisasi yang kompleks, media yang memungkinkan 

duplikasi pesan yang akurat, dan distribusi pesan untuk sejumlah besar 

audiens secara simultan.12 

Studi tentang komunikasi massa mencakup prinsip-prinsip tentang 

bagaimana organisasi produksi media, serta hubungan sosial, politik, dan 

ekonomi yang ada di antara organisasi media dan penontonnya. Oleh karena 

itu, komunikasi massa adalah hasil dari produksi dan konsumsi oleh manusia. 

Organisasi media massa memiliki produk untuk dijual, sementara penonton 

merupakan konsumennya.13 

Pola komunikasi menurut Ronald Adler dan George Roadman 

menjelaskan bahwa terdapat tiga pola komunikasi:14 

 

12 Halik, Abdul. "Buku Daras: Komunikasi Massa, Makassar." (2013), h. 8. 

13 Halik, Abdul. "Buku Daras: Komunikasi Massa, Makassar." (2013), h. 8. 

14 Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi Teori Praktik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 122. 
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a. Down ward communication. Jenis komunikasi ini terjadi ketika individu 

yang berada di tingkat manajemen mengirimkan pesan kepada 

bawahannya. 

b. Upward communication terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada 

atasan mereka. 

c. Horizontal communication, komunikasi ini berlangsung di antara 

karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan sama. 

Ada lima pola aliran informasi yang dapat dijumpai umumnya 

kelompok dan organisasi, yaitu bentuk roda, Y, lingkaran, rantai dan bintang:15 

5) Dalam Pola Roda, terdapat seorang pemimpin yang ditetapkan 

sebagai pusat komunikasi. Pemimpin ini adalah satu-satunya 

individu yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua 

anggota. Oleh karena itu, untuk berkomunikasi dengan anggota lain, 

pesan harus disampaikan melalui pemimpin. 

Gambar 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) Dalam Pola Y, terdapat seorang pemimpin yang terlihat jelas. Anggota ini 

memiliki kapasitas untuk berkomunikasi dengan dua anggota lainnya, 

sementara tiga anggota lainnya hanya berkomunikasi dengan satu 

anggota lainnya secara terbatas. 

 

15 Abdullah Masmuh, Komunikasi Organisasi Teori dan Praktek (t.t: 2008), h. 56 
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7) Dalam Pola Rantai, anggota yang berada di ujung hanya dapat 

berkomunikasi dengan satu orang saja. Sedangkan anggota yang 

berada di posisi tengah memiliki peran lebih sebagai pemimpin 

daripada yang lainnya. 

Gambar 1.3 

8) Dalam Pola Rantai, anggota yang berada di ujung hanya dapat 

berkomunikasi dengan satu individu. Sementara individu yang 

berada di posisi tengah memiliki peran yang lebih penting sebagai 

pemimpin dibandingkan dengan individu yang berada di posisi 

lainnya. 

Gambar 1.4 

 

Gambar 1.2 
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9) Dalam Pola Lingkaran, tidak ada pemimpin, dan semua anggota 

memiliki peran yang setara. Mereka memiliki kekuatan yang sama 

untuk memengaruhi kelompok. Setiap anggota dapat berkomunikasi 

dengan dua anggota lain di sebelahnya. 

Gambar 1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Setiap individu memiliki interpretasi yang berbeda terhadap konsep 

komunikasi. Dalam konteks ini, ada pola-pola tertentu yang mencerminkan 

perilaku manusia dalam berkomunikasi. Joseph A. Devito mengelompokkan 

pola komunikasi menjadi empat jenis utama: komunikasi antarpribadi, 

komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Umumnya, 

komunikasi antarpribadi terjadi ketika dua orang atau lebih berinteraksi 

langsung melalui komunikasi tatap muka. 

B. Komunikasi Kelompok 

 
1. Pengertian Komunikasi Kelompok 

Kelompok merujuk pada sekelompok orang yang memiliki tujuan 

bersama, berinteraksi untuk mencapai tujuan tersebut, mengenal satu sama 

lain, dan menganggap diri mereka sebagai bagian dari entitas kelompok. 

Contoh kelompok bisa meliputi keluarga, kelompok pemecahan masalah, atau 

keputusan bersama. Oleh karena itu, komunikasi kelompok umumnya 
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mengacu pada proses komunikasi yang terjadi dalam kelompok kecil (small 

group communication).16 

Menurut Johnson dan Johnson (1987), yang dikutip oleh Sarlito 

Wirawan Sarwono dalam bukunya "Psikologi Sosial," kelompok didefinisikan 

sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi secara langsung (tatap 

muka). Setiap anggota dalam kelompok menyadari keanggotaannya, 

mengetahui bahwa orang lain juga merupakan anggota kelompok tersebut, 

dan menyadari adanya ketergantungan positif antaranggota dalam mencapai 

tujuan bersama. 

Secara esensial, kelompok menjadi bagian integral dari kehidupan 

manusia karena melalui kelompok, manusia dapat berbagi, bertukar 

informasi, pengalaman, serta pengetahuan antara anggota kelompok satu 

dengan yang lainnya. Kelompok adalah suatu entitas sosial yang terdiri dari 

dua individu atau lebih setelah terjadi interaksi sosial yang cukup intens dan 

teratur. Dengan demikian, di antara individu-individu tersebut telah terbentuk 

pembagian tugas, struktur, dan norma-norma khusus yang melekat pada 

kelompok tersebut.17 

Homans menyatakan bahwa kelompok merupakan sekelompok orang 

yang berkomunikasi secara teratur, sering kali dalam periode waktu tertentu, 

dan dengan jumlah anggota yang cukup terbatas sehingga setiap individu 

dapat berkomunikasi tanpa perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan melalui 

interaksi langsung. Kelompok dapat dianggap sebagai kumpulan individu di 

 
 

 

16 Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2007) Cet ke-10, h.82 

17 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta:2002), Cet ke-2, h.24 
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mana terdapat hubungan timbal balik antara setiap anggota untuk mencapai 

tujuan bersama. 

Menurut Shaw (1976), komunikasi kelompok merujuk pada 

sekelompok individu yang dapat saling memengaruhi, memberikan kepuasan 

satu sama lain, berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, mengemban 

peran masing-masing, memiliki keterikatan satu sama lain, dan berkomunikasi 

secara langsung atau tatap muka.18 

Menurut Michael Burgon dan Michael Ruffner, yang dikutip oleh Sasa 

Djuarsa, komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka yang melibatkan 

tiga individu atau lebih, dengan tujuan mencapai maksud tertentu seperti 

pertukaran informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Dengan 

demikian, melalui interaksi ini, semua anggota kelompok dapat memperoleh 

pemahaman yang tepat mengenai karakteristik pribadi anggota lainnya. 

Melalui interaksi tersebut, akan terjalin hubungan antarindividu dan individu 

dengan kelompok serta hubungan antarkelompok, yang ditandai dengan 

adanya hubungan timbal balik antara pihak yang terlibat dalam interaksi 

tersebut. 

Terjadinya interaksi sosial memerlukan kontak sosial dan komunikasi. 

Faktor-faktor seperti imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati dapat 

memfasilitasi terjadinya interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, 

terdapat dua bentuk interaksi sosial, yaitu yang bersifat asosiatif dan disosiatif. 

Interaksi sosial yang bersifat asosiatif mencakup kerjasama (cooperative) dan 

akomodasi (accomodation), sementara yang termasuk dalam bentuk disosiatif 

 
 
 

 

18 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.182 
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adalah persaingan (competition), kontravensi (contravention), dan 

pertentangan (conflict).19 

Komunikasi kelompok terjadi ketika seorang komunikator berinteraksi 

dengan sejumlah komunikan yang melebihi dua orang. Jumlah anggota dalam 

kelompok dapat bervariasi, baik dalam jumlah yang terbatas maupun banyak. 

Apabila jumlah anggota kelompok sedikit, masuk dalam kategori kelompok 

kecil, dan komunikasi yang terjadi disebut sebagai komunikasi kelompok kecil 

(small group communication). Namun, apabila jumlah anggota kelompok 

besar, masuk dalam kategori kelompok besar, dan komunikasi yang terjadi 

disebut sebagai komunikasi kelompok besar (large group communication):20 

a. Komunikasi kelompok kecil 

Kelompok kecil, yang juga dikenal sebagai (micro group), adalah suatu 

bentuk kelompok komunikasi di mana anggotanya memiliki kesempatan 

untuk memberikan tanggapan secara langsung secara lisan. Dalam komunikasi 

kelompok, komunikator memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara 

langsung dengan salah satu anggota kelompok secara antarpribadi, seperti 

dalam diskusi, kelompok belajar, seminar, dan kegiatan serupa. 

Kelompok yang beragam memiliki karakteristik, tujuan, dan 

pengalaman yang bervariasi, yang dapat menghasilkan pengalaman positif, 

negatif, atau netral. Sementara itu, hubungan antarpribadi, umumnya, 

berkaitan dengan pengembangan ikatan personal, kelompok-kelompok kecil 

cenderung fokus pada penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan spesifik. 

 

19 Mandjarre, Sakaruddin. Konflik Horizontal Antarmahasiswa dan Perubahan 
Sosial. Jurnal Publisitas: Jurnal Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 7 (1). pp. 97-104. 2018. 
h.97 

20Abdul Rahman Barakatu, “Membangun Motivasi Berprestasi: Pengembangan Self 
Efficacy dan Penerapannya dalam Dunia Pendidikan”, Lentera Pendidikan 10, No. 1 (2007): h. 
41. 
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Sebagai contoh, kelompok belajar di sekolah mungkin berfokus pada 

penguasaan mata pelajaran Matematika dan IPA, sementara tim kampanye 

untuk seorang senator negara bagian atau kelompok petani organik lokal akan 

memiliki ukuran, struktur, identitas, dan pola interaksi yang berbeda.21 

Umpan Umpan balik yang diterima dalam komunikasi kelompok kecil 

biasanya bersifat rasional, dan anggota yang terlibat dalamnya dapat menjaga 

emosi masing-masing dan mematuhi norma-norma yang berlaku. 

Dengan cara lain, komunikator dapat berinteraksi dengan setiap 

komunikan melalui dialog atau tanya jawab. Komunikan memiliki 

keterampilan untuk menanggapi penjelasan komunikator, bisa mengajukan 

pertanyaan jika ada kebingungan, serta dapat menyampaikan ketidaksetujuan 

atau pendapat mereka. 

b. Komunikasi kelompok besar 

Kelompok besar, juga dikenal sebagai kelompok makro, mengacu pada 

situasi di mana terdapat banyak orang yang berkumpul, sehingga komunikasi 

antarpribadi atau kontak personal menjadi sulit atau terbatas. Situasi seperti 

ini dapat ditemui dalam acara seperti tabligh akbar, kampanye, dan kegiatan 

lainnya. 

Anggota dalam kelompok besar, ketika memberikan respons kepada 

komunikator, cenderung menunjukkan reaksi yang didominasi oleh emosi dan sulit 

mengendalikan perasaannya. Hal ini terutama terjadi jika anggota kelompok 

tersebut heterogen, dengan perbedaan dalam usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, 

agama, pengalaman, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, dalam kerumunan seperti 

itu, ada kemungkinan seseorang yang tidak menyukai komunikator akan mencari 

 

21Muhammad Anshar Akil. "Buku Daras: Komunikasi Antarpribadi dan Kelompok". 

Makassar : Puslitpen LP2M UIN Alauddin Makassar. 2015. h. 104 



22 Roudhonah, Ilmu Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), h.125 
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kesempatan untuk bertindak agresif, misalnya dengan melemparkan sandal, tanpa 

mempertimbangkan permasalahan yang mungkin menjadi latar belakang tindakan 

tersebut. 

2. Karaekteristik Komunikasi Kelompok 

Komunikasi Kelompok memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 

 
a. Komunikasi Kelompok bersifat formal, dalam arti pelaksanaannya 

direncanakan terlebih dahulu, sesuai dengan komponen komponennya. 

b. Komunikasi Kelompok terorganisir, yaitu orang-orang yang tergabung 

dalam kelompok mempunyai peranan dan tanggung jawab masing- 

masing dalam mencapai tujuan. 

c. Komunikasi Kelompok terlembagakan, dalam arti ada aturan mainnya. 

 
d. Komunikator dalam kelompok ini haruslah : 

 
1) Mencoba mengisolir beberapa proses yang sederhana dan mudah 

dimengerti dari sekian banyak proses-proses yang timbul secara 

simultan. 

2) Menggunakan beberapa istilah yang akan memudahkan untuk 

mengorganisir pengamatan.22 

3. Fungsi-Fungsi Komunikasi Kelompok 

Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh 

adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya. Fungsi komunikasi 

kelompok sebagai berikut : 

a. Fungsi hubungan sosial mengacu pada kemampuan suatu kelompok 

untuk menjaga dan memperkuat hubungan sosial di antara anggotanya, 

 



23 Roudhonah, Ilmu Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), h.130 
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misalnya dengan memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk 

terlibat dalam aktivitas informal, santai, dan menghibur secara rutin. 

b. Fungsi pendidikan mengacu pada cara di mana sebuah kelompok, baik 

secara formal maupun informal, berusaha untuk mencapai dan 

bertukar pengetahuan. 

c. Fungsi persuasi merujuk pada upaya seorang anggota kelompok untuk 

membujuk anggota lainnya agar melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. 

d. Fungsi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan melibatkan 

proses menemukan alternatif atau solusi yang sebelumnya tidak 

diketahui, sementara pengambilan keputusan berkaitan dengan 

memilih di antara dua atau lebih solusi yang tersedia. Dengan demikian, 

proses pemecahan masalah menghasilkan materi atau bahan yang 

diperlukan untuk pengambilan keputusan. 

e. Fungsi terapi mengacu pada upaya membantu setiap individu dalam 

kelompok mencapai perubahan personal. Meskipun interaksi dengan 

anggota kelompok lainnya diperlukan untuk mendapatkan manfaat, 

fokus utamanya adalah pada membantu diri sendiri, bukan membantu 

kelompok mencapai kesepakatan. Contoh kelompok terapi ini 

mencakup kelompok konsultasi perkawinan, kelompok dukungan bagi 

penderita narkoba, dan sebagainya.23 

4. Bentuk-Bentuk Komunikasi Kelompok 

Bentuk komunikasi kelompok terbagi kedalam dua kategori deskriptif 

dan preskriptif. 
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a. Komunikasi kelompok deskriptif (menggambarkan) 

 
1) Kelompok Tugas 

Aubrey Fisher melakukan penelitian tentang komunikasi dalam 

kelompok tugas dan menemukan bahwa kelompok melalui empat 

tahap: orientasi, konflik, pemunculan, dan peneguhan. Pada tahap awal, 

setiap anggota berusaha untuk saling mengenal, memahami perasaan 

satu sama lain, dan menetapkan peran dalam struktur kelompok. Tahap 

ini bisa dianggap sebagai fase identifikasi masalah. Komunikasi pada 

tahap ini umumnya menunjukkan persetujuan, munculnya pertanyaan 

tentang pernyataan, dan usaha untuk memperjelas informasi, dengan 

anggota kelompok memiliki interpretasi yang beragam terhadap usulan. 

Pada tahap konflik, yang merupakan langkah kedua, perbedaan 

antara anggota kelompok semakin meningkat. Setiap individu berupaya 

mempertahankan sudut pandangnya, dan polarisasi serta kontroversi 

timbul di antara mereka. Komunikasi pada tahap ini sebagian besar 

terdiri dari pernyataan ketidaksetujuan, dukungan terhadap pendapat 

masing-masing, dan seringkali melibatkan koneksi dengan pihak yang 

mendukung atau menentang suatu hal. 

Pada tahap pemunculan, tahap ketiga, terjadi penurunan 

intensitas polarisasi dan perbedaan pendapat antara anggota. Anggota 

yang sebelumnya menolak suatu usulan menjadi kurang teguh dalam 

sikap mereka. Komunikasi pada tahap ini cenderung mengandung 

usulan yang ambigu. Pada tahap peneguhan, yang merupakan langkah 

keempat, anggota kelompok memperkuat kesepakatan kelompok. 

Mereka mulai memberikan umpan balik positif tentang kerjasama 

dalam  kelompok  dan  mendukung  keputusan  yang  diambil  oleh 
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kelompok. Pernyataan pada tahap ini umumnya bersifat positif dan 

dapat meredakan ketegangan.24 

2) Kelompok Pertemuan 

Kelompok pertemuan, yang sering diterapkan oleh psikolog, 

bertujuan untuk membimbing pasien dalam proses penemuan identitas 

diri mereka. Carl Rogers menemukan bahwa kelompok pertemuan 

memberikan manfaat dalam pengembangan pribadi. Pada tahun 1970- 

an, penelitian menunjukkan bahwa kelompok pertemuan tidak hanya 

mendukung pertumbuhan pribadi, tetapi juga bisa mempercepat proses 

destruktif individu. Beberapa peneliti mencatat adanya dampak negatif 

pada kesehatan mental yang disebabkan oleh kepemimpinan kelompok 

yang beracun. Seperti yang umumnya diketahui, orang bergabung dalam 

kelompok pertemuan untuk memahami diri mereka sendiri dan 

mendapatkan pemahaman tentang bagaimana anggota lain memandang 

mereka. 

3) Kelompok penyadar 

Kelompok kesadaran digunakan untuk mengembangkan 

kesadaran di antara para anggotanya. Untuk memungkinkan 

pertumbuhan kesadaran diri di antara individu yang tergabung dalam 

kelompok ini, kehadiran individu dengan karakteristik yang menjadi 

landasan pembentukan kelompok menjadi penting. 

b. Komunikasi kelompok preskriptif (memberi petunjuk) 

Komunikasi kelompok dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugas, 

menangani masalah, membuat keputusan, atau menghasilkan ide-ide kreatif. 

 

24 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, h.176 
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Selain itu, komunikasi dalam kelompok juga dapat mendukung pertumbuhan 

individu, seperti dalam konteks kelompok pertemuan, atau membangkitkan 

kesadaran sosial-politik. Dapat diakui bahwa peran komunikasi kelompok 

sangat beragam, mulai dari menjadi wadah untuk mengungkapkan emosi 

hingga menjadi motor bagi gerakan revolusioner, serta berkontribusi pada 

perubahan sosial. 

Ragam komunikasi kelompok ini dapat dibagi menjadi dua kategori 

utama: privat dan publik (terbatas dan terbuka). Kelompok privat melibatkan 

interaksi yang lebih terbatas, seperti kelompok pertemuan (misalnya, 

kelompok terapi), kelompok studi, panitia, dan pertemuan konferensi. Di sisi 

lain, kelompok publik melibatkan interaksi yang lebih terbuka, seperti panel, 

wawancara terbuka (publik interview), forum, dan simposium.25 

C. Motivasi Berprestasi 

 
1. Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari motif yang telah menjadi aktif pada suatu periode 

waktu tertentu. Sementara itu, motif memiliki makna sebagai dorongan 

internal dalam diri seseorang untuk melaksanakan aktivitas tertentu dengan 

maksud mencapai tujuan khusus.26 

Motivasi adalah inti dari semua perilaku manusia, yang pada dasarnya 

didorong oleh motif tertentu. Motif mencakup semua dorongan, alasan, atau 

faktor internal dalam diri manusia yang mendorong individu untuk 

bertindak.27 

 

25 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, h.178-179 

26 W. S. Wingkel, 1999, Psikologi Pengajaran, Cet. Ke-3, (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 
151 

27 Haidir Fitra Siagian, dkk, “K’Pola Penglibatan dan Impak Komunikasi Para Ulama 
Mencegah Konflik dalam Masyarakat”, Jurnal Komunikasi KAREBA 2, No. 1 (2013): h. 48 
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Motivasi merupakan respons yang dimulai dari adanya kebutuhan, yang 

mendorong timbulnya keinginan atau usaha untuk mencapai suatu tujuan. 

Proses ini kemudian menghasilkan keinginan yang belum terpenuhi, yang 

pada gilirannya memicu tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan 

tersebut.28 

Dengan lebih rinci, Siswanto merumuskan motivasi sebagai:29 

 

a. Setiap emosi, kehendak, atau keinginan yang memiliki pengaruh besar 

terhadap individu, mendorongnya untuk berperilaku dan bertindak. 

b. Dampak aktivitas yang memicu perilaku seseorang. 

 
c. Setiap tindakan atau kejadian yang menyebabkan perubahan dalam 

perilaku seseorang. 

d. Proses internal yang menentukan gerakan atau tingkah laku individu 

menuju suatu tujuan. 

Oleh karena itu, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang 

muncul sebagai hasil dari berbagai faktor sesuai dengan tujuan tertentu, yang 

kemudian menciptakan energi yang luar biasa untuk mencapai keinginan 

tersebut. 

2. Motivasi Berprestasi 

Motivasi prestasi adalah keinginan dan dorongan intrinsik individu 

untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan sendiri, yang kemudian 

memfasilitasi pencapaian prestasi secara optimal.30 

 

28 Robins, Stephen, P. Organization Behavior, terjemahan oleh Hadyana Pujaatmaka, 
jilid II, edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: Prenhallindo, 2001). h. 166 

29 Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kanisius, 1997), h.240 

30 Nur Yuliany, dkk “Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Kebiasaan Belajar Terhadap 
Prestasi Belajar Matematika Siswa”, Al asma: Journal Of Islamic Education 4, No. 1 (2022): h. 
32. 
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Kemampuan individu untuk berhasil dalam suatu tugas selalu terkait 

dengan tingkat motivasinya. Semakin tinggi motivasinya, semakin besar 

kemungkinan individu tersebut untuk berhasil dalam menyelesaikan suatu 

kegiatan atau tugas.31 

Motivasi adalah faktor pendorong dan sumber energi yang bisa 

memberi inspirasi dan mengubah perilaku manusia, mendorong mereka 

untuk bertindak secara lebih positif, baik bagi diri mereka sendiri maupun 

lingkungan sekitarnya. 

Sementara itu, prestasi adalah hasil yang berhasil dicapai oleh individu 

setelah melakukan suatu aktivitas. Prestasi mencerminkan tingkat 

keberhasilan individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

suatu program atau kegiatan. 

Prestasi mengacu pada perilaku yang ditujukan pada tugas, yang 

menyebabkan penilaian terhadap pencapaian individu berdasarkan standar 

internal dan eksternal, serta melibatkan persaingan dengan orang lain. 

Menurut Singgih, dalam konteks olahraga, motivasi mencakup semua 

dorongan internal yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam 

olahraga, melakukan latihan, dan mengarahkan usaha mereka pada latihan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak pakar membagi motivasi menjadi dua 

jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik adalah dorongan yang timbul dari dalam diri individu 

tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal, karena dorongan tersebut berasal 

 
 
 

 

31 Abdul Rahman Barakatu, “Membangun Motivasi Berprestasi: Pengembangan Self 
Efficacy dan Penerapannya dalam Dunia Pendidikan”, Lentera Pendidikan 10, No. 1 (2007): h. 
41. 
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dari keinginan yang mendasar untuk mencapai tujuan yang bermakna, bukan 

sekadar karena kebutuhan akan atribut atau penghargaan eksternal.32 

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang timbul dari luar individu, 

dipicu oleh faktor-faktor seperti dorongan dari pelatih, keluarga, hadiah, atau 

penghargaan. Ini juga mencakup dorongan kompetitif yang mendorong 

individu untuk bersaing demi meraih prestasi tertinggi. Komunikasi menjadi 

salah satu cara untuk memberikan motivasi, misalnya dengan memberikan 

dukungan untuk meningkatkan kualitas, mengevaluasi bersama untuk 

mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan masukan untuk mengatasi 

masalah atau hambatan.33 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Berprestasi 

Terdapat berbagai alasan yang mendorong orang untuk mencapai 

prestasi. Dorongan ini melibatkan faktor-faktor seperti:34 

a. Keinginan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. 

 
b. Dorongan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. 

 
c. Upaya untuk mempertahankan harga diri. 

 
d. Resistensi terhadap perasaan rendah diri. 

 
e. Kebutuhan neurotik. 

 
f. Usaha untuk pengembangan diri atau pemenuhan diri. 

 
 
 

 

32 Syaiful Bakri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Cet. I; Surabaya: 
Rineka Cipta, 2006), h. 35 

33 Sholihah, Imroatus. "Komunikasi Interpersonal Pelatih Terhadap Motivasi 
Berprestasi Atlet." (Jurnal Kesehatan Olahraga 9.1 2021), h. 95-104. 

34 Griessman, Eugene, B, Faktor-Faktor Prestasi, Cet. Ke-4 (Jakarta: Binarupa Aksara, 

1994), h. 94-117 



35  

 

g. Dorongan untuk menciptakan sesuatu yang berkesan dan 

berkelanjutan. 

h. Motivasi untuk mencari kesenangan atau bersenang-senang. 

Dengan kata lain, motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang 

timbul karena adanya kebutuhan untuk mencapai prestasi. Dorongan ini 

dipicu oleh berbagai alasan atau faktor tertentu. 

D. Taekwondo 

 
Taekwondo, sebuah seni bela diri asal Korea yang telah menjadi 

olahraga nasional di negara tersebut, mendapat popularitas global dan bahkan 

menjadi bagian dari acara Olimpiade. Dalam bahasa Korea, "Tae" berarti 

"menendang atau menghancurkan dengan kaki," "Kwon" berarti "tinju," dan 

"Do" berarti "jalan/seni." Dengan demikian, Taekwondo bisa diartikan sebagai 

"seni tangan dan kaki" atau "jalan" atau "cara kaki dan kepala". Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Taekwondo didefinisikan sebagai olahraga beladiri 

asal Korea. Kepopuleran Taekwondo telah membawa perkembangan dalam 

berbagai aspek, termasuk teknik pertarungan, beladiri, olahraga, kebugaran, 

hiburan, dan filsafat, sebagaimana halnya dengan seni bela diri lainnya. Dasar- 

dasar Taekwondo terdiri dari 5 komponen utama, yaitu:35 

1. Bagian tubuh yang menjadi sasaran (Keup So) 

Bagian tubuh yang menjadi sasaran dapat dibagi menjadi tiga bagian 

pokok: 
 
 
 
 

 

35 Nur Ahmad Muharram, “Pengembangan Buku Teknik Dasar Taekwondo Bebasis 
Mobile Learning dan Model Tes Keterampilan Tendangan Ap Hurugi Pada Atlet Taekwondo 
Kota Kediri”, Jurnal Kejaora: Jurnal Kesehatan Jasmani dan Olah Raga 5, No. 2 (2020): h. 41-42. 
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a. Eolgol Bagian ini mencakup wilayah atas tubuh, termasuk kepala dan 

wajah. Titik-titik yang rentan terletak pada garis vertikal yang simetris 

pada wajah, seperti dagu, pipi, dan tulang di antara mata, serta bagian 

atas dan bawah bibir. 

b. Momtong Bagian ini mencakup daerah antara pusar hingga tulang 

belikat, termasuk dada dan perut. Titik-titik yang rentan terletak di 

bagian ulu hati, rusuk atau tulang iga, serta di bawah tulang rusuk 

dimana ginjal berada. 

c. Arae Bagian ini mencakup area dari pusar ke bawah, termasuk 

selangkangan. Titik-titik sensitif terletak di antara lain pada rongga 

bawah perut dan area genital. 

2. Bagian tubuh yang digunakan untuk menyerang atau bertahan 

Pada prinsipnya, teknik serangan dan pertahanan dalam Taekwondo 

melibatkan penggunaan hampir semua bagian dari tangan dan kaki. Namun, 

penting untuk dicatat bahwa kekuatan yang dihasilkan berasal dari tubuh, 

terutama melalui rotasi pinggang dan energi yang ditransfer melalui tekukan 

siku atau lutut. Bagian tubuh yang terlibat dalam proses ini meliputi: 

a. Kepalan (Jumeok) 

 
b. Tangan (Son) 

 
c. Lengan (Pal) 

 
d. Siku tangan (Palkup) 

 
e. Kaki bagian atas (Murup) 

 
f. Kaki bagian bawah (Bal) 
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3. Sikap kuda-kuda (Seogi) 

Sikap kuda-kuda, atau Seogi, sering kali disebut sebagai posisi awal 

karena setiap gerakan dalam Taekwondo selalu dimulai dari sikap kuda-kuda. 

Untuk berhasil melaksanakan dan menguasai teknik-teknik Taekwondo, 

penting untuk memahami dengan baik sikap kuda-kuda. Posisi kaki, jarak 

antara kaki depan dan belakang, jarak antara kedua sisi kaki, serta fleksibilitas 

lutut memiliki pengaruh signifikan terhadap keseimbangan tubuh. Secara 

umum, sikap kuda-kuda dapat dibagi menjadi tiga jenis: 

a. Neolpyo seogi (sikap kuda-kuda terbuka) 

 
b. Moa seogi (sikap kuda-kuda tertutup) 

 
c. Teuksu poom seogi (sikap kuda-kuda special/khusus); disebut khusus 

karena terpadu dengan poom taekwondo, jadi merupakan perpaduan 

sikap kaki dan tangan atau berdiri dengan satu kaki. 

4. Teknik bertahan/menangkis (Makki) 

Tangkisan merupakan teknik gerakan yang digunakan untuk menahan 

atau meniadakan serangan lawan. Dalam berbagai teknik tangkisan, 

penggunaan lengan dan tangan merupakan yang paling umum. Untuk 

menggunakan tangkisan secara efektif, diperlukan latihan yang konsisten dan 

benar agar dapat digunakan secara efisien dan efektif, serta dapat 

mengimbangi serangan lawan. Selain tangkisan tunggal yang menggunakan 

satu tangan atau lengan, teknik tangkisan juga bisa melibatkan penggunaan 

kedua tangan secara bersamaan, bahkan juga kaki. Dalam melakukan 

tangkisan, diperlukan posisi badan yang stabil dan seimbang untuk 

mendukung kekuatan tangkisan tersebut. Arah tangkisan dapat dibagi menjadi 
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tiga bagian: bagian atas (eolgol), bagian tengah (momtong), dan bagian bawah 

(arae). 

5. Teknik serangan (Kongkyok Kisul) 

Teknik serangan dalam taekwondo terdiri dari: 

 
a. pukulan/jierugi, yang juga dikenal sebagai jierugi, adalah serangan 

yang memanfaatkan kekuatan kepalan tangan (jumeok) dengan 

menekan bagian depan kepalan, kedua bonggol, pangkal ruas jari 

telunjuk dan jari tengah, atau pyon jumeok. Pukulan bisa dilakukan dari 

berbagai arah lintasan, seperti langsung ke depan, ke samping (Yeop 

Jireugi), ke belakang (Dwi Jireugi), atau dengan gerakan memutar 

(Dollyo Jireugi), ke atas (Chi maupun Jecho Jireugi), dan ke bawah 

(Naeryo Jireugi). 

c. sabetan/chigi. Sabetan adalah serangan yang dilakukan dengan 

mengayunkan lengan atau kaki, menggunakan kepalan tangan, telapak 

tangan, siku, lutut, atau kaki. Kekuatan dan arah gerakan ayunan 

lengan/kaki serta rotasi pinggang berbeda dengan teknik pukulan 

(jireugi). Kekuatannya berasal dari rotasi pinggang yang disalurkan 

melalui ayunan lurus. 

d. tusukan/chierugi. Tusukan merupakan teknik serangan menusuk yang 

memanfaatkan ujung-ujung jari tangan. Serangan ini bisa dilakukan 

dengan menggunakan satu, dua, atau tiga ujung jari tangan, dengan 

metode serangan yang sama seperti teknik pukulan (jireugi), dimulai 

dari pinggang. Sasaran dari tusukan selalu ditujukan pada bagian tubuh 

yang lemah, seperti ulu hati, mata, kemaluan, dan area lemah lainnya, 

karena kekuatan jari-jari tangan tidaklah besar. 
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e. tendangan/chagi, Teknik tendangan merupakan elemen yang sangat 

dominan dalam seni bela diri Taekwondo, bahkan keberadaannya 

sangat dikenal karena keunggulannya dalam teknik tersebut. 

Pentingnya teknik tendangan terletak pada kekuatannya yang jauh 

melampaui kekuatan tangan. Untuk menjalankan teknik tendangan 

dengan baik, dibutuhkan kecepatan, kekuatan, dan terutama 

keseimbangan yang optimal. Selain itu, penguasaan terhadap jarak dan 

waktu yang tepat juga diperlukan agar tendangan dapat efektif. 

Dalam seni bela diri Taekwondo, terdapat dua kategori umum yang 

sering dipertandingkan. Pertama adalah kyorugi, di mana dua atlet bersaing 

dengan menunjukkan teknik serangan dan pertahanan menggunakan kaki. 

Sementara itu, poomsae menampilkan gerakan dasar Taekwondo dengan 

keindahan tertentu, dengan variasi kategori seperti individu, pasangan, dan 

kelompok. 

Secara umum, dalam taekwondo, ada penekanan khusus pada 

penggunaan tendangan dan pukulan yang kuat saat melakukan serangan atau 

pertahanan dalam pertarungan kyorugi. Penting untuk menghasilkan 

serangan yang memiliki daya hantam yang kuat saat mengenai target, karena 

serangan yang lemah tidak akan dianggap sebagai skor. Tidak hanya dalam 

pertarungan kyorugi, tetapi kekuatan dalam tendangan dan pukulan juga 

diterapkan dalam gerakan wajib yang disebut teugeuk. Gerakan teugeuk yang 

baik akan dinilai tinggi jika pukulan, tangkisan, tusukan, sabetan, dan 

tendangan dilakukan dengan kekuatan yang memadai. Oleh karena itu, dalam 
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latihan taekwondo, penting untuk menggunakan tenaga dengan efektif baik 

saat menyerang maupun bertahan.36 

Kategori Poomsae merupakan kategori seni dalam taekwondo yang 

menampilkan gerakan-gerakan dasar. Peserta poomsae akan menampilkan 

satu atau dua serangkaian gerakan secara bergantian, dan pemenangnya 

ditentukan oleh peserta yang mampu mendapatkan nilai tertinggi secara 

akumulatif.37 

Kedua kategori kyurugi dan poomsae memiliki karakteristik uniknya 

sendiri, baik dalam latihan maupun pertandingan. Meskipun berbeda satu 

sama lain, seorang taekwondoin yang memilih dan memusatkan perhatiannya 

pada salah satu kategori tersebut harus tekun dan bersemangat dalam 

mengikuti latihan serta menginternalisasi nilai-nilai taekwondo. 

Di dalam dunia beladiri Taekwondo, terdapat berbagai tingkatan sabuk 

dengan warna yang beragam. Warna sabuk tersebut menunjukkan tingkat 

kemampuan individu, dan untuk mencapai setiap tingkat membutuhkan 

dedikasi melalui latihan dan mengikuti ujian kenaikan sabuk. Terdapat enam 

tingkatan sabuk dalam beladiri Taekwondo, yakni: 

a. Warna putih melambangkan fase awal atau dasar dari seluruh 

spektrum warna. Pada tahap ini, para praktisi taekwondo belajar 

tentang teknik dasar (gibon) 1. 

 
 
 
 
 

36 Devi Tirtawirya, “Perkembangan dan Peranan Taekwondo Dalam Pembinaan 
Manusia Indonesia”, Jurnal Olahraga Prestasi 1, No. 2 (2005): h. 200. 

37Okky Indera Pamungkas, ”Hubungan fleksibilitas dan kekuatan terhadap 
kemampuan tendangan dollyo chagi atlet taekwondo Universitas Negeri Yogyakarta”, JORPRES 
(Jurnal Olahraga Prestasi) 17, No. 2 (2021): h. 143 
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b. Warna kuning melambangkan unsur bumi. Pada tingkatan ini, 

pembelajaran dasar-dasar Taekwondo diperkuat dengan mempelajari 

gibon 2 dan 3. 

c. Warna hijau melambangkan kehidupan pepohonan. Pada tingkatan ini, 

teknik-teknik dasar mulai dikembangkan melalui pembelajaran taeguk 

2. 

d. Warna biru melambangkan kebiruan langit yang melindungi bumi, 

yang menggambarkan tahap di mana taekwondoin harus mulai 

memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari, 

terutama melalui pemahaman terhadap taeguk 4. 

e. Warna merah melambangkan sinar matahari yang menunjukkan 

bahwa taekwondoin diharapkan dapat menjadi panutan bagi orang lain 

dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan sikap, yang dicapai 

dengan mempelajari taeguk 6. 

f. Warna hitam melambangkan aspek kegelapan, kedalaman, kematangan 

dalam proses latihan, dan penguasaan diri. Pada level ini, masih 

terdapat tingkatan 1-9 yang harus dilalui. 

Dalam Taekwondo, peningkatan pretasi dapat terwujud ketika ada kerja 

sama antara pelatih dan atlet disertai sarana dan prasarana yang memadai dalam 

proses latihan. 

a. Pelatih 

Seorang pelatih memiliki peran penting dalam membimbing dan 

meningkatkan performa atlet pada ajang kompetisi. Kesuksesan instruktur 

dalam menjalankan perannya dengan semangat dapat meningkatkan 

pencapaian atlet serta mencapai tujuan bersama. Selain memberikan 
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dorongan semangat, instruktur juga memberikan dukungan yang diperlukan 

oleh atlet. Masukan dan kritik yang diberikan oleh instruktur berdampak 

positif pada semangat atlet untuk meningkatkan kinerja mereka. Keberadaan 

instruktur menjadi motivasi bagi atlet untuk meraih prestasi yang lebih baik 

saat berkompetisi. Kemampuan instruktur dalam mentransfer pengetahuan 

tentang teknik, taktik, dan kesiapan mental dalam olahraga kepada atlet sangat 

penting. Kemahiran dalam membentuk kondisi mental yang positif merupakan 

faktor kunci dalam menciptakan fokus dan motivasi untuk meraih prestasi.38 

Seorang pelatih dapat dijelaskan sebagai seseorang yang bertugas 

mengarahkan dan membimbing individu yang sedang dilatihnya agar dapat 

mengembangkan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Dalam bidang 

olahraga, instruktur adalah individu yang memberikan latihan dan panduan kepada 

atlet dalam spesifik cabang olahraga. Menurut Windarta Natal, seorang instruktur 

adalah seorang profesional yang memiliki tanggung jawab untuk mendampingi, 

mengarahkan, dan membimbing atlet berbakat agar mencapai prestasi maksimal 

dalam waktu sesingkat mungkin.39 

Menurut Bompa, peran seorang pelatih meliputi pembangunan proses 

pelatihan. Pelatih perlu mengevaluasi semua umpan balik yang diterima selama 

pelatihan untuk memahami bagaimana respons atlet terhadap kualitas pelatihan 

tersebut. Ini memungkinkan pelatih untuk merencanakan kursus masa depan 

dengan lebih tepat. Dalam pandangan Dedi Sumiyarsono, penting bagi seorang 

pelatih untuk bersikap profesional dan memainkan peran kunci dalam menggali 

 

 

 

38 Sholihah, Imroatus. "Komunikasi Interpersonal Pelatih Terhadap Motivasi 
Berprestasi Atlet." (Jurnal Kesehatan Olahraga 9.1 2021), h. 95-104. 

39 Widi Setyoningrum, “Profil Pelatih Pencak Silat Pada Perguruan Pencak Silat Di Kota 
Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, mbm 2014), h. 14. 
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potensi sejati atlet. Pelatih memiliki tanggung jawab untuk membantu atlet 

mencapai prestasi terbaiknya dalam waktu yang relatif singkat.40 

Seorang pelatih adalah seorang profesional yang memiliki tanggung jawab 

membantu atlet dan tim untuk meningkatkan kinerja olahraga mereka. Fungsi 

pelatih dalam olahraga mencakup berbagai peran, termasuk sebagai perancang 

program latihan, penggerak semangat, konselor, penilai, dan orang yang 

bertanggung jawab atas semua aspek kepelatihan. Setiap pelatih memiliki 

kepribadian yang unik, dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dalam 

menjalankan perannya, seorang pelatih harus terlibat secara menyeluruh dengan 

atlet yang dibinanya. Ini berarti bahwa pelatih tidak hanya peduli dengan masalah 

olahraga, tetapi juga harus mampu berperan sebagai teman, mentor, orang tua, 

bahkan psikolog bagi atletnya. Dengan demikian, diharapkan atlet yang berambisi 

untuk meningkatkan prestasinya akan memiliki kepercayaan penuh pada 

pelatihnya. 

Keterlibatan yang mendalam antara pelatih dan atletnya harus didasarkan 

pada kemampuan pelatih untuk berempati terhadap atletnya. Ini mencakup 

kemampuan pelatih untuk merasakan dan memahami perasaan serta situasi atlet 

secara menyeluruh, tanpa mengabaikan identitas pribadi pelatih. Untuk mencapai 

pemahaman yang dalam tentang atlet, pelatih perlu memiliki pengetahuan yang 

komprehensif tentang aspek-aspek penting yang berkaitan dengan atlet tersebut. 

Pengetahuan yang sekadar memadai tidaklah cukup; pelatih juga perlu memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang aspek psikologis atlet. Pemahaman ini 

didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki karakteristik unik yang 

memerlukan pendekatan yang sesuai untuk mengembangkan potensinya. 

 

40 Widi Setyoningrum, “Profil Pelatih Pencak Silat Pada Perguruan Pencak Silat Di Kota 
Yogyakarta,” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, mbm 2014), h. 16. 
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b. Atlet 

Seorang atlet merupakan individu yang memiliki ciri-ciri unik, bakat 

khusus, serta menunjukkan pola perilaku dan kepribadian yang khas. Latar 

belakang kehidupan mereka juga mempengaruhi kepribadian dan 

karakteristik mereka dengan cara yang khusus. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, atlet dijelaskan sebagai seseorang yang berkompetisi dalam 

perlombaan atau pertandingan olahraga, dengan penekanan pada kekuatan, 

keterampilan, dan kecepatan.41 

Kepercayaan diri merupakan elemen penting dalam kepribadian 

manusia. Orang yang memiliki kepercayaan diri yakin dengan kemampuan 

mereka dan memiliki harapan realistis. Meskipun tidak semua harapan 

tercapai, mereka tetap berpikiran positif dan menerima hasilnya dengan 

lapang dada. Pada atlet, kepercayaan diri dan motivasi berprestasi sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian maksimal dalam olahraga. Kurangnya 

kepercayaan diri dan motivasi sering kali disebabkan oleh kurangnya 

pengalaman dalam menghadapi tekanan di lapangan pertandingan. 

Seorang atlet yang ingin berhasil meraih prestasi akan memiliki ciri-ciri 

motivasi berprestasi sebagai berikut:42 

1) Memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi tugas- 

tugas yang bersifat kompetitif. 

2) Memiliki sikap yang lebih bertujuan dan berorientasi pada masa 

depan. 

 
 

41 Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2008), h. 11. 

42 Rika Sri Masdawaty. ”Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dan Motif Berprestasi 
Dengan Gejala Somatisasi Saat Menjelang Pertandingan Pada Atlet Softball Vanderfull Club 
Medan”. Skripsi ( Medan: Fak. Psikologi Universitas Medan Area, 2006). 
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3) Lebih suka pada pekerjaan yang tingkat kesulitannya sedang dan 

adanya tanggungjawab. 

4) Tidak suka membuang-buang waktu dan kreatif. 

 
5) Memiliki teman yang kemampuannya dan ketangguhannya dalam 

mengerjakan tugas seimbang. 

6) Bersifat terbuka dan mudah bergaul dengan siapa saja. 

Agar dapat mencapai ketiga aspek tersebut, seorang atlet perlu 

memiliki tingkat dedikasi dan disiplin yang tinggi dalam menjalani program 

latihan. Latihan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan fisik dan 

keterampilan teknis yang diperlukan dalam perlombaan, tetapi juga untuk 

membentuk karakter dan disiplin yang baik. Selama proses latihan, atlet 

belajar nilai-nilai seperti kedisiplinan, kepatuhan pada jadwal, fokus, 

komitmen, menjaga pola makan dan tidur yang sehat, serta sikap sopan 

terhadap pelatih dan rekan setim. 

E. Pola Komunikasi Pelatih dan Atlet dalam Pandangan Islam 

 
Salah satu atribut utama yang harus dimiliki oleh seorang utusan 

adalah kemampuan dalam menyampaikan pesan, yang dikenal sebagai sifat 

tabligh. Sifat tabligh Rasulullah sebagai seorang pemimpin diinterpretasikan 

sebagai kepribadian yang ramah, cerdas, mampu bekerja sama dalam tim, 

responsif, dan bersemangat. Seperti halnya para utusan lainnya, Rasulullah 

juga diberkati dengan sifat tabligh untuk menjadi perantara dalam 

menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah 

diharapkan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Menurut Diana 

Ariswanti Triningtyas, dalam konteks menyampaikan hadits, komunikasi ini 

bisa dianggap sebagai komunikasi dari atas ke bawah, di mana pesan berasal 



45 Departemen Agama RI,( Alquran dan Terjemahannya Kamenag, 2019). h. 159 

46 

 

 
dari tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki kelompok atau organisasi. 

Meskipun demikian, pesan tersebut tetap memerlukan umpan balik yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi.43 

Hal itu karena tujuan komunikasi beliau adalah menyampaikan ajaran 

tauhid agar umat bertakwa kepada Allah.44 Prinsip ini selaras dengan misi 

Rasulullah dalam firman-Nya dalam QS. Ali Imran ayat 159: 
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Terjemahnya : 

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh 

karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk 

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan 

(penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, 

bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang- 

orang yang bertawakal.”45 

Ayat tersebut mencerminkan pentingnya seorang pelatih menjaga 

komunikasi dan keharmonisan dengan atletnya. Pelatih yang efektif dan dapat 
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berkomunikasi dengan baik juga seharusnya memiliki sifat tanggung jawab 
 

43 Diana Ariswanti Triningtyas, Komunikasi Antar Pribadi, (Magetan: Ae Media 
Grafika, 2016), h. 20. 

44 Rachmat Kriyanto, Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya 
Serta Perspektif Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 347. 
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dan ketegasan, sehingga dapat menjadi panutan bagi atlet yang dilatihnya. 

Konsep ini dikenal sebagai komunikasi partisipasi, yang menggambarkan 

keterlibatan seseorang dalam mencapai tujuan bersama dan berbagi tanggung 

jawab dalam proses tersebut. Strategi semacam ini juga diterapkan oleh 

Rasulullah Saw. dalam berdakwah, mengingat bahwa tindakan dan 

perilakunya menjadi contoh bagi umat Islam. 

Seseorang pemimpin harus mampu mengarahkan mendorong 

seseorang agar dapat mencapai tujuan sesuai yang diinginkan dan diusahakan. 

Seperti dalam Q.S As-Sajdah ayat 24 sebagai berikut: 
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Terjemahnya : 

“Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka bersabar. 

Mereka selalu meyakini ayat-ayat Kami.”46 

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pelatih yang memberikan arahan 

atau petunjuk harus memiliki kemampuan yang superior dibandingkan rata- 

rata atlet yang dilatihnya. Pelatih harus mampu membimbing atlet menuju 

arah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Dalam melaksanakan 

tugasnya, seorang pelatih perlu memiliki sifat kesabaran dan karisma agar 

atlet dapat mempercayakan tujuan mereka kepada pelatih dengan sepenuh 

hati. 

Sebagai individu yang ingin berhasil tentu saja tidak harus serta merta 
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bergantung kepada seorang pemimpin. Seorang individu harus berusaha 
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semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya. Seperti dalam Q.S Ar-Ra’d 

ayat 11 sebagai berikut: 
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Terjemahannya: 

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya 

secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu 

kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. 

Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak 

ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia.”47 

Ayat ini menunjukkan bahwa atlet harus memiliki prinsip yang kuat 

pada dirinya. Pelatih merupakan sosok panutan bagi atlet, namun tidak 

membuat seorang atlet harus seluruhnya mengikuti pelatih. Seorang atlet yang 

ingin berhasil harus memiliki inisiatif yang tinggi untuk membentuk dan 

membangun skill nya untuk mencapai prestasi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi penelitian 

 
1. Jenis Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan cara 

komunikasi yang digunakan oleh Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas 

Islam Negeri untuk mendorong atlet dalam mencapai prestasi. Oleh karena itu, 

jenis penelitian yang paling cocok adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut melalui 

pengumpulan data. 

2. Lokasi Penelitian 

Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam Negeri 

Makassar adalah salah satu UKM yang dimiliki oleh UIN Alauddin Makassar 

yang dibentuk oleh beberapa alumni yang bernama Sabeum Syahriri Utuh, dan 

Irwanuddin. Dalam perkembangannya UKM Taekwondo UIN Alauddin 

Makassar telah melewati beberapa zaman periode kepengurusan mulai dari 

tahun 1996-1998 sebagai ketua pertama Sabeum Abdillah Mustari dan hinnga 

saat ini tahun 2023 dipimpin oleh seorang mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam yang bernama Ikhwan Ali Yusuf Angkatan 2020. Seiring 

berjalannya waktu UKM Taekwondo UIN Alauddin Makassar sudah berusia 32 

Tahun namun masih tetap eksis dan diminati oleh setiap kalangan. 

UKM Taekwondo UIN Alauddin Makassar telah meraih sangat banyak 

prestasi dan itu semua terbukti dari banyak nya koleksi piala yang telah 
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diperoleh. Semua itu tak lepas dari usaha, latihan, dan kerja keras para angota 

UKM Taekwondo UIN Alauddin Makassar. Kerja sama yang terus terjalin dan 

terawat mulai dari pengurus, pelatih, senior, atlet, serta anggota lainnya yang 

membuat nama UKM Taekwondo UIN Alauddin cukup disegani. Telah terbukti 

banyak atlet berpretasi yang berhasil, baik dikanca nasioanal maupun 

internasional. Salah satunya ialah atlet UKM Taekwondo UIN Alauddin 

Makassar atas nama Sahril Dzakariyah yang berhasil lolos dan mewakili 

Sulawesi Selatan di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang diadakan di 

Papua pada tanggal 1-5 Oktober 2021. Berdasarkan judul penelitian, lokasi 

penelitian adalah Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, yang berlokasi di Jl. Sultan Alauddin No.63, 

Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 

Pemilihan lokasi ini disebabkan oleh perannya sebagai tempat latihan utama 

bagi anggota UKM Taekwondo di UIN Alauddin Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

menerapkan metode survei. Dalam konteks penelitian kualitatif, fokusnya 

adalah memberikan deskripsi terperinci mengenai proses komunikasi antara 

Pelatih UKM Taekwondo UINAM dan atletnya dalam upaya memotivasi mereka 

untuk meraih prestasi. Proses ini melibatkan analisis data dan penyusunan 

kesimpulan, dengan mempertimbangkan aspek kecenderungan, tanpa 

menggunakan perhitungan numerik, serta mengamati situasi secara 

deskriptif, termasuk teknik observasi. Peneliti melakukan analisis terhadap 

makna, narasi, dan hasil survei, lalu menyajikan temuan dalam bentuk 

deskripsi kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan atau 
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mengembangkan teori atau model yang ada, serta menjelaskan realitas melalui 

penjelasan deskriptif dalam kalimat. 

C. Sumber Data 

 
Penelitian ini mengunakan dua jenis sumber data, yakni data primer 

yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan 

informan-informan terkait, dan data sekunder yang berasal dari dokumentasi 

serta referensi dari sumber lain sebagai pendukung dalam analisis data. 

1. Data Primer 

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti 

langsung dari lokasi penelitian. Data ini berasal dari wawancara dengan 

informan-informan yang terlibat terkait interaksi dalam meningkatkan 

prestasi seperti Kepala Pelatih (Saebumnim) dan seluruh mahasiswa aktif yang 

menjadi atlet di Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Informasi ini menjadi sumber utama dalam penelitian 

untuk memahami dan membangun motivasi berprestasi di dalam organisasi 

tersebut. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada sebelumnya dan 

dikumpulkan oleh pihak lain, yang kemudian digunakan sebagai dokumen 

pendukung. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder meliputi semua 

informasi yang berasal dari sumber eksternal, seperti dokumen, referensi 

buku, jurnal, internet, dan sumber lainnya. Tujuan penggunaan data sekunder 

ini adalah untuk memberikan dukungan dan melengkapi data primer selama 

proses analisis data. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 
Penelitian kualitatif ini memiliki karakteristik deskriptif, di mana 

sumber data utamanya adalah pelatih yang melakukan tindakan dan atlet yang 

menerima tindakan tersebut. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan melalui pengamatan khusus dan pencatatan 

sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Observasi ini mencerminkan 

pengamatan situasi yang sebenarnya tanpa upaya yang disengaja untuk 

mempengaruhi atau mengatur. Dalam konteks penelitian ini, peneliti 

melakukan observasi langsung terhadap metode latihan yang diterapkan oleh 

pelatih kepada para atlet, dengan fokus untuk memahami bagaimana metode 

tersebut dapat membangun motivasi berprestasi. Teknik observasi yang 

digunakan adalah observasi non partisipan, di mana peneliti tidak terlibat 

langsung dalam kegiatan, tetapi hanya mengamati dan mencatat aktivitas yang 

terjadi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dengan objektif dan mudah 

dipahami. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah dialog yang bertujuan tertentu, melibatkan dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan fokus 

penelitian, dan terwawancara yang memberikan tanggapan terhadap 

pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan 

adalah wawancara terstruktur, di mana serangkaian pertanyaan diajukan 

secara sistematis dan telah direncanakan sebelumnya. Peneliti melakukan 
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wawancara awal dengan pelatih untuk mengeksplorasi pola komunikasi yang 

diterapkan dalam latihan serta upaya meningkatkan prestasi bagi para atlet. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi, sebagai salah satu teknik pengumpulan data, 

dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah ada 

sebelumnya. Data yang terkumpul berupa foto-foto latihan, kejuaraan, dan 

hasil wawancara, yang diperoleh dari pengurus UKM Taekwondo UIN Alauddin 

Makassar, disusun secara sistematis dan obyektif untuk mendukung proses 

penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

 
Instrumen penelitian kualitatif melibatkan peneliti sebagai instrumen 

utama. Peneliti harus memiliki keterampilan untuk mencatat data terkait 

tingkah laku atau penampilan sumber data tanpa menyertakan tafsiran, 

pendapat, atau sudut pandang pribadi. 

Instrumen penelitian kualitatif melibatkan peneliti sebagai instrumen 

utama, didukung oleh instrumen lain seperti pedoman wawancara dan 

observasi. Peneliti menjadi instrumen utama karena hanya mereka yang dapat 

bertindak sebagai alat dan merespons realitas dengan kompleksitasnya. 

Dengan informasi awal yang diperoleh, peneliti melakukan observasi 

mendalam melalui wawancara dengan pelatih dan atlet, serta mengamati 

efektivitas komunikasi dalam proses latihan. 

Peneliti berperan sebagai perencana, pengumpul data, analisis, penafsir 

data, dan pelaporan hasil penelitian. Instrumen penelitian dianggap sebagai 

elemen penting karena mencakup segala aspek atau mewakili keseluruhan 

proses penelitian. Fungsinya sebagai alat pengumpul data. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 
Penelitian kualitatif deskriptif melibatkan analisis data, yang 

melibatkan: 

1. Reduksi Data 

Sebagai suatu proses pemulihan, fokus, perhatian, penyederhanaan, 

abstraksi, dan transformasi data awal yang berasal dari catatan-catatan 

lapangan. Dengan demikian, data tersebut dapat memberikan gambaran yang 

lebih rinci tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

2. Penyajian Data 

Informasi ini bisa disampaikan dengan menggunakan berbagai bentuk, 

seperti membuat matriks, grafik, gambar, skema, jaringan kejadian, teks 

naratif, tabel, dan lain sebagainya. Dengan menyajikan data menggunakan 

berbagai representasi tersebut, akan lebih mempermudah pemahaman 

tentang situasi atau peristiwa yang terjadi, serta membantu dalam 

perencanaan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang 

diperoleh dari data tersebut. 

3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi 

Pada tahap awal, penarikan kesimpulan bersifat provisional, belum 

memiliki kepastian yang kuat, tetap terbuka terhadap keraguan, dan bersifat 

skeptis, dan masih mungkin mengalami perubahan seiring dengan penemuan 

bukti-bukti yang lebih kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Kesimpulan akhir akan diambil setelah semua data terkumpul. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 
Dalam penelitian kualitatif, validitas data merupakan konsep dasar 

yang menentukan sejauh mana data dalam penelitian tersebut benar dan 
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relevan. Validitas data ditegakkan melalui pemeriksaan dan evaluasi dengan 

mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Ada empat aspek kevalidan 

 

data, yakni ketertarikan, ketergantungan, kepercayaan, dan kepastian. Pada 

penelitian kualitatif, bukan hanya jumlah informan yang menjadi penentu 

validitas data, melainkan faktor-faktor seperti metode wawancara, observasi, 

kecocokan informan, dan dokumen juga mempengaruhi sejauh mana data 

dianggap valid atau tida 



 

 
BAB IV 

POLA KOMUNIKASI PELATIH UNIT KEGIATAN MAHASISWA DALAM 

MEMBANGUN MOTIVASI BERPRESTASI ATLET DI UNIVERSITAS ISLAM 

NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

A. Pola Komunikasi Pelatih dan Atlet Dalam Meningkatkan Prestasi di 

UKM Taekwondo Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan proses 

komunikasi interpersonal yang diterapkan oleh pelatih dan atlet, peneliti 

melakukan wawancara dengan pihak terkait serta memanfaatkan data 

tambahan seperti dokumen UKM Taekwondo Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Data tambahan tersebut mencakup informasi tentang 

profil organisasi dan data lain yang mendukung penelitian ini. 

Pada tahap awal penelitian, peneliti secara langsung melakukan 

observasi tentang intreaksi komunikasi antara pelatih dan atlet dalam 

meningkatkan prestasi di UKM Taekwondo Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Selama proses penelitian, peneliti menerima tanggapan positif dari 

pengurus UKM, meskipun mereka tengah sibuk dengan pelaksanaan program 

kerja dan persiapan latihan untuk mengikuti kejuaraan. 

Informan dalam penelitian ini yaitu kepala pelatih (sabeumnim) dan 

ketua umum, dan kader-kader atau atlet yang rutin serta aktif mengikuti 

latihan dan kejuaraan. 
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No. Informan Jabatan 
1. Sofyan Nebo S.E Kepala Pelatih 
2. Agung Taufiq Islam S.Pd Asisten Pelatih 
3. Ikhwan Ali Yusuf Ketua Umum 
4. Ainul Yaqin Madeira Atlet 
5. Andi Cakra Wangsa Daksana A.M Atlet 
6. Nur Halidza Atlet 
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Dalam berkomunikasi, pelatih dan atlet umumnya menggunakan pola 

komunikasi semua saluran. Pola semua saluran mengacu pada bentuk 

komunikasi yang memberikan kebebasan bagi atlet dan pelatih untuk 

menyampaikan informasi. Penjelasan ini disampaikan oleh informan 2: 

“ kami sebagai atlet diberi kebebasan untuk menyampaikan informasi 

dan bertukar pikiran dengan pelatih. Contohnya tentang materi apa 

yang cocok untuk latihan kami dan terkadang membahas tentang 

perkembangan taekwondo serta berbagi pengalaman dari pelatih.”1 

Dalam proses peningkatan prestasi di UKM Taekwondo UIN Alauddin 

Makassar para atlet memulai dengan tahap latihan kemudian mengaplikasikan 

hasil latihannya dengan mengikuti sebuah kejuaraan. Pelatih memberikan 

peluang kepada atlet untuk mengemukakan ide-ide kreatif atau masalah yang 

dihadapi selama latihan. Tidak ada pembatasan dalam berkomunikasi antara 

atlet dan pelatih dengan tujuan mencapai peningkatan prestasi UKM. 

1. Tahap Latihan 

Latihan merupakan pondasi awal dan hal penting bagi seorang atlet 

demi mencapai sebuah prestasi. Pelatih menjadi seorang yang memberikan 

arahan kepada para atlet yang dilatihnya. Materi yang diberikan pelatih pun 

bermacam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atlet. 

Sarana dan prasarana juga menjadi faktor pendukung dalam peningkatan prestasi. 

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan latihan, 

mencakup peralatan dan perlengkapan tempat latihan. Oleh karena itu, keberadaan 

sarana dan prasarana menjadi suatu kebutuhan esensial dalam menjalankan proses 

 

 

1 Ikhwan Ali Yusuf (21 Tahun), Atlet taekwondo uinam, wawancara, (10 Januari 2024) 
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latihan untuk meningkatkan prestasi olahraga. UKM Taekwondo UIN Alauddin 

Makassar memiliki berbagai macam sarana atau latihan, yaitu: 

a. Target, ialah alat latihan yang berfungsi melatih tendangan 

 
b. Body, ialah alat latihan yang berfungsi untuk melindungi badan dan 

mengurangi efek tendangan ketika latihan 

c. Box, ialah alat latihan yang berfungsi melatih tendangan. Fungsi nya 

mirip dengan target hanya berbeda bentuk 

d. Protector, ialah alat latihan berupa pelindung lengan dan kaki dari efek 

benturan atau tendangan 

e. Helm, ialah alat latihan yang berfungsi mengurangi efek benturan yang 

mengarah kepada kepala dan terbuat dari bahan khusus. 

f. Matras, ialah alat latihan yang menjadi dasar atau pijakan kaki selama 

proses latihan. 

Namun dalam latihan tidak serta merta hanya harus berhasil di materi 

taekwondo saja, melainkan komunikasi antara pelatih dan atlet juga harus 

berhasil. Melalui komunikasi yang efektif, pelatih dan atlet akan menjalin rasa 

emosional dan saling percaya satu sama lain yang sangat berpengaruh dalam 

latihan. 

a. Komunikasi dari atas ke bawah 

Komunikasi ini mencakup pesan yang disampaikan dari pihak 

pimpinan atau atasan ke bawahan, baik berupa perintah, arahan, atau 

instruksi. Penjelasan ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh 

narasumber 1: 
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“semua proses latihan atlet berupa materi-materi latihan seperti apa 

yang harus dikerjakan atlet dalam peningkatan kemampuan, semuanya 

berasal dari arahan dan perintah seorang pelatih dan semuanya harus 

sesuai dengan bidang yang ditekuni atlet seperti Kyurugi dan 

Poomsae”2 

Dalam wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelatih memegang 

peran penting dalam proses latihan sebagai pemimpin yang memberikan 

arahan serta intruksi kepada atlet agar bisa mencapai prestasi. Namun tidak 

serta merta segala keputusan diambil alih oleh kepala pelatih. Seperti yang di 

jelaskan oleh narasumber 2: 

“kepala pelatih memang seorang sosok panutan bagi kami para atlet 

ketika latihan dan mengikuti kejuaraan. Namun pelatih sering meminta 

pendapat kepada kami tentang proses latihan untuk mengoreksi apa 

yang harus dirubah”3 

Sebagai sosok panutan bagi para atlet-atlet yang dilatihnya. Seorang 

pelatih tidak boleh arogan dan egois ketika melatih. Pelatih yang baik harus 

bisa berbaur dan membangun emosional antara dirinya dengan atletnya, agar 

proses latihan berjalan maksimal dan mencapai hasil yang memuaskan. 

Seperti yang di jelaskan oleh narasumber 1: 

 
“sering sekali para atlet itu mengalami masalah dan mengeluh ketika 

latihan. Di saat itulah sosok pelatih dibutuhkan untuk membantu para 

atlet dalam mengatasi masalahnya. Dengan cara pelatih bertanya apa 

akar masalahnya kemudian kita berdiskusi untuk menemukan 

solusinya.”4 

 

2 Sofyan Nebo (35 tahun), pelatih ukm taekwondo uinam,wawancara, (10 januari 2024) 
3 Ikhwan Ali Yusuf (21 Tahun), Atlet taekwondo uinam, wawancara, (10 Januari 2024) 
4 Sofyan Nebo (35 tahun ), pelatih ukm taekwondo uinam,wawancara, ( 10 Januari 2024) 
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Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas, pelatih yang baik tidak hanya 

menguasai materi latihan. Namun pelatih juga harus mengetahui kondisi para 

atlet yang dilatihnya dan bekerja sama untuk meningkatkan prestasi di UKM. 

Dijelaskan diatas bahwa setiap atlet akan memberikan informasi- 

informasi baru terkait proses latihan kepada pealtih dan pertukaran informasi 

itu sering terjadi ketika selesai latihan. Dalam hal ini pola komunikasi yang 

diterapkan adalah pola roda yang menempatkan seorang pelatih sebagai pusat 

bagi para atlet yang dilatihnya. Pesan yang disampaikan oleh para atlet baik itu 

berupa saran serta keluhan disampaikan kepada pelatih. 

b. Komunikasi dari bawah ke atas 

Komunikasi dari bawah ke atas merujuk pada proses komunikasi yang 

terjadi dari pihak bawahan menuju atasan. Jenis komunikasi ini berupa 

pemberian saran atau informasi mengenai tugas yang diberikan kepada 

atasan. Dalam hal ini atlet yang memberikan informasi kepada pelatih tentang 

proses lattihannya. Seperti yang dijelaskan narasumber 4: 

“saya sebagai atlet sering bertanya dan mengeluh kepada pelatih 

tentang proses latihan, karena terkadang materi latihan sangat berat 

bagi saya.”5 

Seorang atlet bisa saja menyampaikan keluhan ataupun pertanyaan 

serta saran kepada pelatih agar menjadi introspeksi agar bisa diubah menjadi 

yang lebih baik. Seperti yang di jelaskan oleh narasumber 5: 

“saya sering bertanya kepada pelatih, baik itu tentang materi latihan 

maupun hal diluar latihan. Seperti curhat tentang masalah-masalah 

 

 

5 Andi Cakra Wangsa Daksana A.M (17 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara, 

(10 Januari 2024) 
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yang terjadi selama kuliah. Dan pelatih pun mendengarkan kami dan 

memberikan solusi.”6 

Kebebasan berinteraksi yang terjadi antara pelatih dan atlet selama 

latihan memiliki peran yang sangat efektif bagi penigkatan skill individu dan 

pembentukan karakter yang kompak dalam bekerjasama sebagai sebuah tim. 

Dari sekian banyak nya keluhan dari atlet selama latihan. Sarana dan 

prasarana menjadi hal yang sering menjadi kendala bagi atlet maupun pelatih 

dalam proses latihan. Seperti yang dijelaskan narasumber 2: 

 
“kurangnya jumlah alat latihan terkadang menganggu proses latihan 

kami, karena jumlah yang datang latihan lebih banyak daripada alat 

latihan. Terkadang juga tempat latihan sering dipakai oleh ukm lain, jadi 

kami harus latihan diluar tanpa matras dan itu menyusahkan kami 

karena lapangan panas yang membuat kaki sering terkelupas”7 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat, bahwa para atlet diberikan 

kebebasan dalam mengutarakan isi hati serta memberikan pandangan dan 

saran kepada pelatih terkait latihan maupun hal diluar latihan. 

c. Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal merujuk pada proses pertukaran pesan antara 

individu yang memiliki tingkat otoritas atau hierarki yang sejajar di dalam 

suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 3: 

 
“ ketika latihan terkadang pelatih berhalagan datang untuk melatih. 

Maka asisten pelatih yang mengambil alih latihan.”8 

 

 

6 Nur Halidza (22 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara (10 Januari 2024) 

7 Ikhwan Ali Yusuf (21 tahun), atlet taekwondo uinam, wawancara, (10 Januari 2024) 

8 Nur Halidza (22 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara (10 Januari 2024) 
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Proses latihan tidak selalu harus pelatih yang melatih. Ketika pelatih 

berhalangan datang, maka asisiten pelatih yang mengambil alih proses latihan. 

Penentuan materi pun harus selaras antara pelatih dan asisten pelatih, guna 

perkembangan skill atlet secara teratur dan signifikan. Seperti yang di jelaskan 

narasumber 4: 

“saya dengan kepala pelatih sering bertukar pendapat mengenai materi 

apa saja yang harus di berikan kepada atlet. Penentuan materi pun 

harus disesuaikan dengan perkembangn dunia taekwondo serta 

kebutuhan dan kemampuan atlet.”9 

Hal ini menjelaskan bahwa pola komunikasi yang terjadi antara pelatih 

dan asisten pelatih ialah pola lingkaran. Dimana anggota memiliki posisi sama, 

memiliki otoritas yang setara untuk memengaruhi kelompok. Dalam hal ini, 

semua proses latihan di pegang penuh oleh pelatih dan asistenya. Mulai dari 

penentuan materi dan penerapan materi serta peningkatan individu pada diri 

atlet. 

2. Tahap Kejuaraan 

Kejuaraan merupakan tempat bagi para atlet untuk mengaplikasikan 

hasil latihannya. Setelah melalui latihan yang berat, atlet yang ingin meraih 

pretasi sudah pasti akan mengikuti kejuaran. Baik itu atlet Kyurugi maupun 

Poomsae harus mengerahkan sebuah kemampuannya. Pengalaman menjadi 

aset penting bagi diri seorang atlet, karena atlet bisa mengukur sudah sejauh 

mana dirinya berkembang dan hal apa yang kurang dari dirinya. Seperti yang 

dijelaskan informan 4: 

 

 

9 Agung Taufiq Islam (23 tahun), asisten pelatih ukm taekwondo uinam, wawancara ( 
10 januari 2024) 
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“saya sudah mengikuti banyak kejuaraan dan meraih juara. Pertama 

ikut kejuaraan saya tidak langsung juara karena masih sabuk kuning 

dan gugup serta takut, tapi lama-lama saya mulai terbiasa. Itu semua 

karena pengalaman saya mengikuti banyak kejuaraan, jadi saya bisa 

belajar dan latihan lebih keras lagi.”10 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa atlet yang hebat 

adalah atlet yang berlatih dengan giat dan mengaplikasikan hasil latihannya 

dalam sebuah kejuaraan. Pengalaman menjadi kunci keberhasilan atlet dalam 

meraih prestasi. Kerja sama antara pelatih dan atlet juga sangat penting, 

dimana komunikasi tidak hanya terjadi dalam latihan melainkan dalam 

kejuaraan juga. 

Komunikasi yang terjalin antara pelatih dan atlet berupa intruksi. Atlet 

akan maju bertanding diatas matras kemudian pelatih atau sering disebut 

coach akan membantu atlet yang ia bawa bertanding. Pelatih akan 

memperhatikan pertandingan dan melihat apa kekurangan dan kelebihan dari 

lawan atletnya yang kemudian akan di instruksikan kepada atlet. Seperti yang 

dijelaskan narasumber 1: 

 
“ketika seorang pelatih membawa atletnya bertanding. Bukan Cuma 

atlet saja yang bertanding, tetapi pelatih juga ikut bertarung. Pelatih 

harus membantu atletnya seperti memberikan arahan yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan atlet ketika bertarung diatas matras.”11 

Dalam hal ini keberhasilan atlet tidak hanya dilihat dari kehebatannya 

ketika bertanding. Terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama 

lain. Arahan atau instruksi dari pelatih sangat berguna bagi atlet. Karena hal 

 

10 Andi Cakra Wangsa Daksana A.M (17 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara, 

(10 Januari 2024) 
11 Sofyan Nebo (35 tahun ), pelatih ukm taekwondo uinam,wawancara, ( 10 Januari 2024) 
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yang tidak disadari atlet tentang lawannya akan di sadari oleh pelatihnya dan 

kemudian disampaikan kepada. Seperti yang disampaikan narasumber 3: 

 
“arahan dari pelatih ketika bertanding sangat berguna bagi saya. 

Karena bisa membantu saya untuk menang. Contohnya pelatih akan 

memberi tahu saya tendangan apa yang harus saya lakukan dan harus 

selalu melindungi badan serta kepala saya.”12 

Proses terjadinya komunikasi antara pelatih dan atlet berlangsung 

dalam dua bagian. Pertama pelatih akan memberikan arahan atau instruksi 

kepada atlet ketika istirahat atau ronde telah selesai. Para atlet akan menuju 

ke sudut nya masing-masing untuk beristirahat sejenak sembari mendapat 

arahan dari pelatih. Kedua pelatih bisa memberikan arahan ketika 

pertandingan berlangsung. Dalam hal ini pelatih memakai dua cara ya yaitu 

berteriak dan memberikan kode. Seperti yang disampaikan narasumber 4: 

“terkadang selama pertandinga berlangsung, pelatih sering 

memberikan arahan kepada saya dengan cara berteriak atau gerakan 

tangan seperti bagaimana cara bertahan, pelatih akan berpose seperti 

memegang perutnya dan ketika tangannya terkepal artinya harus 

melakukan pukulan ke arah body lawan.”13 

Arahan ataupun intruksi tidak hanya bisa dilakukan oleh pelatih saja, 

tetapi atlet juga bisa memberikan arahan kepada pelatih ketika pertandingan 

berlangsung. Seperti yang dijelaskan narasumber 2: 

 
 
 
 
 
 

 
2024) 

12 Ainul Yaqin Madeira (26 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara, (10 Januari 

 
13 Andi Cakra Wangsa Daksana A.M (17 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara, 

(10 Januari 2024) 
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“terkadang saya juga memerikan arahan kepada pelatih. Contohnya 

ketika ada tendangan dari saya yang masuk dan tidak terdeteksi oleh 

sensor, maka saya akan mengakatkan tangan saya kepada pelatih untuk 

melakukan pengecekan oleh wasit.”14 

Dari hasil wawancara diatas, bisa disimpulkan bahwa komunikasi 

sangat berperan penting dalam proses kejuaraan. Pelatih dan atlet harus saling 

mempercayai satu sama lain demi mencapai sebuah prestasi. 

B. Hambatan Komunikasi antara Pelatih dan Atlet UKM Takwondo 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Dalam Meningkatkan 

Prestasi 

1. Hambatan Komunikasi dalam Latihan 

Komunikasi adalah suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan 

yang muncul dalam proses berkomunikasi. Terutama dalam dunia beladiri 

seperti taekwondo, komunikasi memiliki peran penting dalam melaksanakan 

latihan dan menghadapi kejuaraan untuk meningkatkan prestasi. Berikut 

adalah beberapa hambatan komunikasi antara pelatih dan atlet yang dihadapi 

di UKM Taekwondo Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam upaya 

meningkatkan prestasi, terutama dalam konteks latihan. 

Dalam berkomunikasi, terdapat hambatan-hambatan yang dapat 

timbul selama proses komunikasi. Hambatan-hambatan tersebut mencakup 

kesulitan dalam pengiriman pesan, kendala dalam penyandian atau 

penggunaan simbol, hambatan yang berkaitan dengan media komunikasi, 

kesulitan dalam penggunaan bahasa, kendala yang muncul pada penerima 

pesan, dan kendala dalam memberikan umpan balik. 

 

14 Ikhwan Ali Yusuf (21 tahun), atlet taekwondo uinam, wawancara, (10 Januari 2024) 
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Dalam proses latihan sering terjadi hambatan komunikasi yang 

mempengaruhi proses latihan. Seperti tidak tersampaikannya pesan dari 

pelatih kepada atlet secara utuh dikarenakan suara atau arahan yang diberikan 

tidak terdengar oleh beberapa atlet. Semua itu disebabkan banyaknya jumlah 

atlet yang ikut latihan sehingga keadaan tempat latihan ramai yang membuat 

arahan dari pelatih terkadang tidak terdengar oleh beberapa atlet. Seperti 

yang dijelaskan oleh informan 3: 

 
“sering sekali terjadi arahan dari pelatih tidak saya dengar karena 

banyaknya anggota yang hadir dalam latihan dan membuat suasana 

ramai. Terutama bagi anggota yang masih kecil, mereka terkadang 

sangat ribut ketika latihan”15 

Bagi seorang pelatih harus memiliki kesasbaran dan ketegasan dalam 

melatih. Sedangkan untuk para atlet harus tekun, teliti, serta fokus dalam 

latihan. Hambatan-hambatan yang sering terjadi bukan sebuah alasan bagi 

atlet untuk bermalas-malasan dalam latihan. 

Dalam suatu organisasi, terkadang terdapat hambatan komunikasi 

seperti perbedaan bahasa, seperti halnya kesalahpahaman antara pelatih dan 

atlet. Kesalahpahaman ini umumnya muncul selama proses latihan karena 

adanya perbedaan pendapat, seperti yang diungkapkan oleh narasumber 1: 

 
“terkadang beberapa atlet berbeda pendapat dengan saya ketika 

latihan. Beberapa atlet terkadang terlalu cepat menyerah, mereka 

selalu mengeluh sudah kelelahan tetapi saya sebagai pelatih tidak 

memberikan mereka waktu istirahat. Semua itu bukan tanpa tujuan, 

 

 

15 Ainul Yaqin Madeira (26 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara, (10 Januari 

2024) 
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namun agar para atlet bisa berkembang baik dari segi fisik, stamina 

serta teknik”16 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya 

kesalahpahaman antara pelatih dan atlet yang sedang dilatih. Dari sekian 

banyaknya hambatan yang terjadi tentu saja ada solusi untuk 

menyelesaikannya demi tujuan bersama untuk meningkatkan prestasi UKM 

Taekwondo Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berikut pernyataan 

dari pelatih tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang sering 

terjadi ketika latihan. Seperti yang dijelaskan oleh informan 4: 

“untuk membentuk sebuah tim yang hebat diperlukan saling 

mempercayai. Hal ini bisa dibentuk dengan cara komunikasi antara 

atlet dan pelatih harus sering terjadi agar membangun hubungan 

emosinal, memberikan motivasi di sela-sela latihan, memberikan 

pujian serta terbuka guan membentuk kerjasama”17 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa peran penting 

komunikasi dan koordinasi dalam menciptakan kerjasama antara pelatih dan 

atlet. Dengan demikian, kerjasama yang efektif dapat membantu 

pengembangan dan peningkatan prestasi UKM Taekwondo Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. Dalam proses berkomunikasi, hal yang tak kalah 

penting adalah kemampuan kita untuk memahami lawan bicara. Jika kita tidak 

mampu memahami siapa yang berkomunikasi dengan kita, kemungkinan 

 
 

 

16 Agung Taufiq Islam (23 tahun), asisten pelatih ukm taekwondo uinam, wawancara 
( 10 januari 2024) 

17 Andi Cakra Wangsa Daksana A.M (17 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara, 

(10 Januari 2024) 
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besar akan terjadi kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan 

ketidaksepahaman. 

2. Hambatan dalam kejuaraan 

Kejuaraan merupakan wadah bagi para atlet untuk mengaplikasikan 

hasil dari latihannya. Olahraga beladiri taekwondo tergolong sebagai olahraga 

yang populer, bukan hanya ditingkat nasional namun di tingkat internasional 

yang membuat banyak nya kejuaraan yang dibuat oleh beberapa 

Dojang/tempat latihan. Dalam setahun bisa terdapat minimal 9 kejuaraan dan 

inilah tempat yang tepat bagi para atlet untuk meningkatkan prestasi. 

Untuk mengikuti sebuah kejuaraan harus memenuhi beberapa syarat 

yang ditetapkan oleh penyelenggara. Contohnya harus membayar biaya 

registari, menjalani latihan dengan rutin, berat badan sesuai dengan kategori 

yang ingin diikuti, dan lainnya. Dari beberapa persyaratan, sering sekali atlet 

yang ingin ikut kejuaraan jadi terhambat. Seperti yang dijelaskan informan 5: 

 
“terkadang saya sangat ingin ikut kejuaraan, tetapi terkendala biaya. 

Maklum karena saya adalah mahasiswa yang masih bergantung kepada 

orang tua dan belum punya penghasilan sendiri”18 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk 

berpartisipasi dalam suatu kejuaraan, diperlukan persiapan yang cermat, baik 

dari segi kesiapan fisik maupun persiapan materi. Namun untuk mengatasi 

hambatan ini, UKM tidak hanya diam melihat anggotanya yang mempunyai 

semangat bertanding. Dengan cara meringankan biaya admistrasi yang 

ditanggung oleh UKM, beberapa atlet yang terkendala biaya masih bisa ikut 

kejuaraan. Seperti yang dijelaskan informan 2 : 

 

18 Nur Halidza (22 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara (10 Januari 2024) 
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“kami dari pengurus UKM tidak tinggal diam ketika melihat ada kader 

yang ingin ikut kejuaraan namun terkendala biaya. Kami berusaha 

membantu perihal persyaratan biaya ini dengan cara memotong biaya 

admistrasi, kami selalau mendukung atlet yang ingin ikut kejuaraan 

karena itu akan meningkatkan prestasi, baik untuk atlet maupun 

UKM”19 

Dari hasil wawancara di atas, bahwa pengurus UKM sangat berperan 

dalam menyelesaikan hambatan yang dialami atlet yang ingin ikut kejuaraan. 

Hal ini membuat rasa aman dan nyaman bagi para atlet untuk tetap berada dan 

berproses di UKM Taekwondo Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Hambatan Semantik 

Hambatan yang dimaksud adalah kendala yang memiliki arti ganda, 

seperti perbedaan pendapat dan bahasa antara pelatih dan atlet. Seperti yang 

diketahui, bahasa merupakan kemampuan manusia untuk berkomunikasi 

dengan sesama, memungkinkan mereka menerima pesan yang disampaikan 

dan terjadi interaksi balik. 

Dalam beladiri Taekwondo, proses latihan menggunakan bahasa Korea, 

karena Taekwondo adalah beladiri yang berasal dari Korea. Hal ini menjadi 

sebuah hambatan bagi atlet, khususnya yang masih baru. Seperti yang 

dijelaskan Infroman 3: 

 
“awal saya masuk di Taekwondo UINAM, saya merasa bingung. Karena 

bahasa yang digunakan oleh pelatih bukan bahasa Indonesia tetapi 

 
 
 

 

19 Ikhwan Ali Yusuf (21 tahun), atlet taekwondo uinam, wawancara, (10 Januari 2024) 
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bahasa Korea. Semua nama gerakan nya menggunakan bahasa Korea, 

jadi saya hanya mengikuti gerakan senior.”20 

Hal ini menjadi kewajaran bagi semua kader baru yang ikut bergabung 

dalam UKM Taekwondo Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sosok 

pelatih dan senior sangat berperan penting untuk mengatasi hambatan ini, 

dengan perlahan dan kesabaran dalam menuntun kader baru agar paham 

tentang intruksi-intruksi yang menggunakan bahasa Korea. Hal ini juga 

menjadi sebuah tantangan bagi kader untuk mempelajari dan mengatasi 

hambatan bahasa. Untuk mencapai sebuah hasil yang memuaskan memang 

diperlukan perjuangan dan usaha lebih. Seperti yang dijelaskna Informan 4: 

 
“Semua anggota baru yang bergabung di UKM Taekwondo UINAM 

pernah merasakannya, bahkan saya sendiri. Saya bingung dan tidak 

paham apa yang disampaikan pelatih, karena saya tidak tahu bahasa 

Korea. Tapi itu semua cuman terjadi di awal saja, lama-kelamaan saya 

sudah mulai terbiasa dan mengerti arahan berkat bantuan pelatih dan 

senior di UKM”21 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, perbedaan dalam bahasa 

memiliki dampak yang cukup signifikan. Namun, semua ini dapat diatasi 

melalui kerjasama antara pelatih dan atlet dalam proses latihan. Pelatih 

memberikan penjelasan secara perlahan-lahan sambil atlet belajar. 

4. Hambatan Psikologis 

Hambatan ini serupa dengan kendala yang muncul dari gangguan 

kondisi mental, seperti menghindar, kecemasan, sikap egois, kurangnya rasa 

 
 

 
2024) 

20 Ainul Yaqin Madeira (26 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara, (10 Januari 

 
21 Andi Cakra Wangsa Daksana A.M (17 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara, 

(10 Januari 2024) 
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percaya diri, dan kecenderungan untuk malas. Hal tersebut sangat 

mempengaruhi atlet ketika latihan maupun mengikuti kejuaraan. Seperti yang 

dijelaskan informan 5: 

 
“Awal masuk dan belajar Taekwondo saya sangat bersemangat dan 

rajin, karena latihan nya seru dan hal baru bagi saya. Namun saya 

pernah merasa bosan dan malas latihan, karena materi latihan nya 

hanya itu-itu saja terus yang diulang. Tapi dengan motivasi dari pelatih 

melalui cerita-cerita seru tentang Taekwondo, perasaan malas latihan 

itu pun mulai hilang”22 

Latihan sangat penting bagi seorang atlet. Tingkat kemampuan dan 

keberhasilan atlet bisa diukur dari porsi latihannya. Untuk menjadi seorang 

juara ditentukan dari latihan. Latihan tidak hanya untuk melatuh teknik dan 

fisik saja, melainkan juga melatih serta membentuk mental seorang agar tidak 

mudah takut dan pantang menyerah. Seperti yang dijelaskan informan 4: 

 
“pertama kali saya ikut turun kejuaraan, saya merasa sangat takut dan 

kurang percaya diri. Apalgi pada saat penimbangan berat badan. Di 

situlah saya melihat semua orang yang akan menjadi lawan saya dan itu 

cukup mempengaruhi mental bertanding saya. Namun itu semua terjadi 

pada pertama kali saya ikut kejuaraan, kejuaraan berikutnya sudah 

tidak takut lagi. Apalagi ada pelatih yang selalu memberikan motivasi 

kepada saya”23 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa atlet 

sering mengalami hambatan psikologis, khususnya rasa gugup, terutama saat 

mengikuti kejuaraan untuk pertama kalinya. Pelatih memegang peran penting 

 

22 Nur Halidza (22 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara (10 Januari 2024) 
23 Andi Cakra Wangsa Daksana A.M (17 tahun), atlet ukm taekwondo uinam, wawancara, 

(10 Januari 2024) 
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dalam mengatasi hambatan ini dengan memberikan dukungan dan motivasi 

secara terus menerus,agar atlet tetap semangat dan tidak menyerah. 

 



 

 
BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasn 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi yang diterapkan melibatkan semua saluran atau 

seluruh anggota tim, di mana pelatih dapat berinteraksi dengan semua atlet 

untuk saling menghargai dan menciptakan semangat latihan demi 

peningkatan prestasi. Ini melibatkan pemberian arahan dan motivasi baik 

selama latihan maupun saat menghadapi kejuaraan. Pola komunikasi juga 

mencakup pola roda dan pola lingkaran pada tahap latihan yang terjadi antara 

pelatih dan atlet. 

Proses komunikasi dari atas ke bawah yang mengalir dari level yang 

lebih tinggi ke level yang lebih rendah melibatkan pelatih yang memberikan 

perintah, arahan, dan instruksi kepada atlet yang dilatihnya. Komunikasi dari 

level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi, pada gilirannya, melibatkan 

penyampaian saran atau informasi terkait tugas yang diberikan. Sementara itu, 

komunikasi horizontal melibatkan pertukaran pesan antara individu yang 

memiliki tingkat otoritas yang sama. 

2. Pelatih dan atlet telah menghadapi berbagai hambatan, termasuk 

kendala dalam proses komunikasi seperti kesulitan dalam pengiriman pesan, 

kendala dalam penyandian simbol, kendala bahasa, dan kesulitan yang 

dihadapi oleh penerima pesan. Selain itu, mereka juga menghadapi hambatan 

dalam latihan, hambatan dalam kejuaraan, hambatan semantik, dan hambatan 

psikologis. 
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B. Implikasi Penelitian 

 
Implikasi penelitian ini dapat digunakan seabagai panduan Unit 

Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

dalam menigkatkan kualitas atlet-atlet untuk mencapai prestasi. 

1. Hasil penelitian ini menujukkan komunikasi yang terjadi antara pelatih 

dan atlet memiliki dampak yang signifikan terhadap pengingkatan 

pertasi di UKM Taekwondo Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar.. Ini terlihat dari hasil-hasil yang telah diraih beberapa atlet 

dalam mengikuti kejuaraan. Faktor-faktor seperti karakter, sikap dan 

sifat pelatih maupun atlet berperan penting dalam proses terjadinya 

komunikasi yang efektif demi mencapai tujuan bersama. 

2. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak aspek-aspek yang 

menghambat proses komunikasi antara pelatih dan atlet masih perlu 

dikembangkan. Perbedaan pendapat, semangat latihan, kondisi fisik 

serta batin menjadi penghambat dalam peningkatan prestasi UKM 

Taekwondo Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oleh karena 

itu pelatih dan atlet harus bisa bekerja sama dengan baik untuk 

menemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. 

Semua masalah yang muncul, baik yang terjadi maupun telah terlewati, 

dapat menjadi pengalaman berharga yang akan membantu dalam 

mengikuti kejuaraan dan perkembangan UKM di masa yang akan 

datang. 
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