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ABSTRAK 
 

Badrut Tamam, 2021, MANAJEMEN KEHUMASAN INKLUSIF PONDOK  

PESANTREN (Studi Multisitus Di Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum, Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul 

Arqom, Balung, Jember). Disertasi Program Doktor 

Manajemen Pendidikan Islam. Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. 

Promotor  Prof. Dr. H. Babun Suharto, M.M,. dan Dr. H. Sofyan Tsauri, 

M.Ag 

Kata kunci : Manajemen Kehumasan, Pondok Pesantren 

Pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan yang menyuguhkan 

kontribusi manajerial yang tergolong unik di antara sistem lembaga pendidikan di 

tanah air. Peran nyata pondok pesantren dalam membangun sumber daya manusia 

memiliki penciri khas berkarakter. Termasuk saat pesantren 

mengimplementasikan manajemen kehumasan. Hal ini tercermin dari sistem 

manajerial humas yang dilaksanakan di dua pesantren yakni PP. Miftahul Ulum, 

Kalisat dan PP. Baitul Arqom, Balung, Jember.. Fokus penelitian ini untuk 

mengungkap: pertama, bagaimana perencanaan manajemen kehumasan inklusif 

dalam membangun citra pondok pesantren? kedua, bagaimana pelaksanaan 

manajemen humas dalam membangun citra pondok pesantren? ketiga, bagaimana 

pengawasan dan evaluasi manajemen humas dalam membangun citra pondok 

pesantren?  

Ketiga fokus penelitian tersebut diteliti dengan teori Frank Jefkins, Ronald 

D. Smith dan Cutlip and Centers serta beberapa teori yang relevan. Jenis 

penelitian ini menggunakan studi multisitus. Penggalian data melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan 

beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis 

data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data dan menarik 

kesimpulan-verifikasi.  

Temuan penelitian ini adalah: pertama, perencanaan kehumasan dilakukan 

melalui a. proses Identifikasi perencanaan disandarkan pada awal pendirian 

pondok karena adanya kepercayaan dan kebutuhan masyarakat. Prinsip 

kemandirian dan percaya diri diinternalisasi dalam tiap unit lembaga. b. 

keterlibatan aktor ditemukan adanya brainstorming planning dan top down 

planning. c. substansi perencanaan diklasifikasi dengan adanya identifikasi 

keadaan berupa kekuatan-kelemahan (streght and weakness) dan beberapa 

indikator seperti ability to communicate, ability to organize, ability to get on with 

people. kedua, pelaksanaan kehumasan ditemukan adanya a. pembentukan tim 

teknis (Majlis kiai, Humas, Expert internal & eksternal), persiapan. b. pelaksanaan 

humas ditunjukan dengan membangun jaringan komunikasi dan koordinasi, 

Menyiapkan protokol kiai, berkoordinasi dengan narasumber, Komunikasi 

internal, Menyiapkan peralatan & pendelegasian kerja. c. substansi manajemen 

humas sesuai indikator Communication Ability ditunjukan dengan mengelola 

pelayanan interpersonal, mengelola website & media sosial lembaga, berkhidmah 

dan mencari jalan barokah. Organizing Ability ditunjukan dengan mengelola 
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strategi membangun opini, pembagian tugas kehumasan, optimalisasi anggaran. 

Ability To Get On With People ditunjukan dengan membangun sistem koordinasi 

dengan pimpinan serta unit di lembaga, membangun relasi dengan media 

online/cetak, mengedepankan prinsip khidmah. Ketiga, pengawasan dan evaluasi 

dilakukan secara berkala dan istikomah melalui mentoring di forum rapat terpadu 

evaluasi koordinasi mingguan dan rapat majlis kiai, tindak lanjut dilakukan 

dengan landasan inklusif berpaham amanah, khidmah, barokah.      
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ABSTRACT 

Badrut tamam, 2021, INCLUSIVE PUBLIC RELATIONS MANAGEMENT OF  

ISLAMIC BOARDING SCHOOL (Multisite Study of 

Miftahul Ulum Islamic Boarding School, Kalisat and Baitul 

Arqom Islamic Boarding School, Balung, Jember). 

Dissertation on Islamic Education Management Study 

Program. Postgraduate of State Islamic University of KH. 

Achmad Siddiq Jember. 

Promoter  Prof. Dr. H. Babun Suharto, M.M,. dan Dr. H. Sofyan Tsauri, 

M.Ag 

Keywords : Public Relations Management, Islamic Boarding School 

Islamic boarding schools have become educational institutions that offer 

managerial contributions that are unique among the educational system in the 

country. The real role of Islamic boarding schools in building human resources 

has its own characteristics and characteristics. This includes when Islamic 

boarding schools implement inclusive public relations management. As reflected 

in the public relations managerial system implemented in two pesantren, namely 

PP. Miftahul Ulum, Kalisat and PP. Baitul Arqom, Balung, Jember. The focus of 

this research is to reveal: first, how is public relations management planning in 

building the image of Islamic boarding schools? second, how is the 

implementation of public relations management in building the image of the 

Islamic boarding school? third, how is the supervision and evaluation of public 

relations management in building the image of Islamic boarding schools? The 

purpose of this study is to describe, analyze the planning, implementation, 

monitoring and evaluation of public relations management in PP. Miftahul Ulum 

and PP. Baitul Arqom. 

The three research focuses were examined by the theory of Frank Jefkins, 

Ronald D. Smith and Cutlip and Centers as well as several relevant theories. This 

type of research uses case studies. Data mining through observation, interviews 

and documentation. Furthermore, the data were analyzed using several steps 

according to the theory of Miles, Huberman and Saldana, namely analyzing the 

data with three steps: data condensation, data presentation and drawing 

conclusions-verification. 

Based on the data and analysis it was found that: inclusive public relations 

management Islamic boarding school is a development of the theory of Frank 

Jefkins, Ronald D. Smith and Cutlip & Centers, namely the existence of the 

principles of trust, khidmah and barokah which can be described as follows: first, 

public relations management planning is carried out through the identification 

process. planning to the establishment of the cottage because of the trust of the 

community. Trust is built from small, simple, simple but meaningful things. There 

is a community need for quality Islamic education. The principles of 

independence and self-confidence are internalized in every unit of the institution. 

According to the involvement of actors, it was found that there was brainstorming 

planning and top down planning. While the substance of planning is classified by 

the identification of circumstances in the form of strengths and weaknesses and 

several indicators such as the ability to communicate, ability to organize, ability to 
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get on with people. second, the implementation of public relations management 

found the formation of a technical team (kiai assembly, public relations, internal 

& external experts), preparation and implementation of public relations was 

shown by building communication and coordination networks, preparing kiai 

protocols, coordinating with resource persons, internal communication, preparing 

equipment & work delegation . The implementation of the substance of public 

relations management according to the Communication Ability indicator is shown 

by managing interpersonal services, managing the institution's website & social 

media, praying and seeking blessings. Organizing Ability is shown by managing 

the strategy to build opinions, division of public relations tasks, optimization of 

the budget. Ability To Get On With People is demonstrated by building a 

coordination system with leaders and units in the institution, building 

relationships with online/print media, prioritizing the principle of khidmah. Third, 

monitoring and evaluation are carried out regularly and consistently through 

mentoring, monitoring through integrated weekly coordination evaluation forums 

and kiai assembly meetings. 
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 مستلخص البحث
 

إدارة العلاقات العامة الشاملة )دراسة متعددة المواقع في مدرسة مفتاح  0202بدر التمام ، 
، كاليسات ومدرسة بيت الأرقم الداخلية الإسلامية ، بالونج ، العلوم الداخلية الإسلامية 

   جمبر(
رسالة الدكتوراة بقسم إدارة التربية الإسلامية برنامج الدراسات العليا بجامعة اكياىي الحاج أحمد 

( الدكتور الحاج باب سوحرطوا الداجستر 1صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الإشراف : )
 لحاج سفيان الثوري الداجستير( الدكتور ا2)

  
 الكلمات الرنيسية : إدارة العلاقات العامة ، الددرسة الداخلية الإسلامية

 
أصبحت الددارس الداخلية الإسلامية مؤسسات تعليمية تقدم مساهمات إدارية فريدة من نوعها بين 

في بناء الدوارد البشرية لو النظام التعليمي في الدولة. الدور الحقيقي للمدارس الداخلية الإسلامية 
خصائصو وخصائصو. بما في ذلك عندما تنفذ الدؤسسة إدارة العلاقات العامة الشاملة. كما ينعكس 
في نظام إدارة العلاقات العامة الدطبق في مدرستين إسلاميتين داخليتين ، هما مدرسة مفتاح العلوم 

سلامية الداخلية ، بالونج ، مببر. يرك  ىذا الإسلامية الداخلية ، ومدرسة كاليسات وبيت الأرقم الإ
البحث على الكشف عن: أولًا ، كيف يتم تخطيط إدارة العلاقات العامة في بناء صورة الددارس 
الداخلية الإسلامية؟ ثانياً ، كيف يتم تطبيق إدارة العلاقات العامة في بناء صورة الددرسة الداخلية 

اف على إدارة العلاقات العامة وتقييمها في بناء صورة الددارس الإسلامية؟ ثالثاً ، كيف يتم الإشر 
الداخلية الإسلامية؟ الغرض من ىذه الدراسة ىو وصف وتحليل التخطيط والتنفيذ والدراقبة والتقييم 
لإدارة العلاقات العامة في مدرسة مفتاح العلوم الإسلامية الداخلية ومدرسة بيت الأرقم الإسلامية 

 .الداخلية
 

فحص لزاور البحث الثلاثة من خلال نظرية فرانك جيفكين  ورونالد د. سميث وكوتليب والدراك  تم 
بالإضافة إلى العديد من النظريات ذات الصلة. يستخدم ىذا النوع من البحث دراسات الحالة. 
انات التنقيب عن البيانات من خلال الدلاحظة والدقابلات والتوثيق. علاوة على ذلك ، تم تحليل البي
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، وىي تحليل البيانات بثلاث  ميلس و حبرمان و سالدانا  باستخدام عدة خطوات وفقًا لنظرية
 .التحقق -خطوات:  تكثيف البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج 

 
بناءً على البيانات والتحليلات تبين أن: مدرسة داخلية إسلامية شاملة إدارة العلاقات العامة ىي 

ة فرانك جيفكين  ورونالد د. يمكن وصفها على النحو التالي: أولًا ، يتم تنفيذ تخطيط تطوير لنظري
إدارة العلاقات العامة من خلال عملية تحديد الذوية.التخطيط لإنشاء الكوخ بسبب ثقة المجتمع. 
الثقة مبنية من أشياء صغيرة وبسيطة وبسيطة ولكنها ذات مغ ى. ىناك حاجة لرتمعية للتعليم 

لامي الجيد. يتم استيعاب مبادئ الاستقلال والثقة بالنفس في كل وحدة من وحدات الدؤسسة. الإس
وفقًا لدشاركة الجهات الفاعلة ، وجد أن ىناك تخطيطاً للعصف الذىني وتخطيطاً من أعلى إلى 

أسفل. بينما يتم تصنيف مادة التخطيط من خلال تحديد الظروف في شكل نقاط القوة والضعف 
من الدؤشرات مثل القدرة على التواصل والقدرة على التنظيم والقدرة على التواصل مع  والعديد

، علاقات عامة ، خبراء  الناس. ثانيًا ، وجد تنفيذ إدارة العلاقات العامة تشكيل فريق تقني )مبعية
داخليين وخارجيين( ، تم عرض إعداد وتنفيذ العلاقات العامة من خلال بناء شبكات الاتصال 

، والتنسيق مع الدوارد الأشخاص والاتصال الداخلي وتجهي  الدعدات  التنسيق ، وإعداد بروتوكولاتو 
وتفويض العمل. يظهر تنفيذ جوىر إدارة العلاقات العامة وفقًا لدؤشر قدرة الاتصال من خلال إدارة 

تماعي ، الخدمات الشخصية ، وإدارة موقع الدؤسسة على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاج
والصلاة وطلب البركات. تظهر القدرة على التنظيم من خلال إدارة الإستراتيجية لبناء الآراء ، 

وتقسيم مهام العلاقات العامة ، وتحسين الدي انية. تظهر القدرة على التواصل مع الناس من خلال 
لإعلام عبر الإنترنت بناء نظام تنسيق مع القادة والوحدات في الدؤسسة ، وبناء علاقات مع وسائل ا

/ الدطبوعة ، وإعطاء الأولوية لدبدأ الخدمة. ثالثاً ، يتم إجراء الدراقبة والتقييم بشكل منتظم ومتسق 
من خلال التوجيو والرصد من خلال منتديات التقييم التنسيقية الأسبوعية الدتكاملة واجتماعات 

 . مبعية كياىي.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. KONTEKS PENELITIAN 

Arus keterbukaan informasi menjadi kunci utama yang menandakan 

peradaban dunia semakin maju.
1
 Diskursus dan begitu cepatnya 

perkembangan media informasi membawa pengaruh yang sangat signifikan 

bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mobilitas informasi yang 

begitu dahsyat membawa perubahan positif dan negatif dalam manifestasi 

kehidupan baik secara pribadi maupun kelembagaan. 

Dengan adanya keterbukaan informasi sebagaimana terlihat saat ini 

secara personal, masyarakat semakin sadar akan kebutuhan dan pemenuhan 

atas hak pribadinya dalam mendapatkan pendidikan yang baik dan 

berkualitas. Masa saat ini, masyarakat terlihat makin akrab dengan berbagai 

informasi yang didapatnya melalui berbagai kanal media pemberitaan 

maupun media sosial yang dimilikinya. Hal ini barang tentu akan membawa 

persoalan pendidikan karakter dan moralitas yang baru dan berbeda jauh 

dengan persoalan pendidikan masa lampau. 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

memiliki karakter khusus dalam dinamika pendidikan nasional. Ia dituntut 

untuk ambil peran dalam menyikapi persoalan pendidikan dari masa ke masa. 

Apalagi bila melihat posisi pondok pesantren diantara lembaga pendidikan 

yang ada di Indonesia, pesantren merupakan lembaga pendidikan dengan 

                                                           
1
 Daryanto Setiawan, “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Terhadap Budaya,” Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study 4 (9 April 

2018): 62. 
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sistem tertua dan mengandung makna keaslian Indonesia (Indigenous)
2
. 

Pendidikan sebagaimana diselenggarakan dalam sistem pesantren ini telah 

ada dan dimulai sejak kemunculan masyarakat Islam di Nusantara pada awal 

abad ke-13.
3
  

Kehadiran dan asal usul munculnya sistem pesantren hingga 

mewarnai wajah pendidikan di Indonesia telah menimbulkan berbagai 

spekulasi dikalangan para ahli. Terdapat tujuh perspektif  teori yang 

mengemuka antara lain, pesantren merupakan bentuk transformasi dan 

adaptasi dari pendidikan Hindu dan Budha sebelum Islam Nusantara hadir di 

Indonesia. Teori kedua mengatakan pesantren berasal dari India. Teori ketiga 

mengemukakan bahwa model pesantren ditemukan di Baghdad. Teori 

keempat menyebutkan bahwa pesantren berasal dari perpaduan pra Muslim di 

Indonesia dan India. Teori kelima menyatakan bahwa pesantren berasal dari  

kebudayaan Hindu-Budha dan Arab, keenam menyebutkan pesantren berasal 

dari India dan orang Islam di Indonesia dan teori terakhir menilai bahwa 

pesantren yang berkembang di Indonesia berasal dari India, Timur Tengah, 

dan tradisi lokal yang lebih tua.
4
  

Terlepas dari konteks teori yang paling kuat dalam menyatakan asal-

usul pesantren, saat ini lembaga pendidikan tertua di Indonesia itu dihadapkan 

dengan realitas kemasyarakatan yang lebih kompleks dengan kemajuan jaman 

                                                           
2
 Siti Mukaromah, “Pemikiran Nurcholis Majid dan Pengembangan Pendidikan Islam: 

Analisis Spirit Keislaman dan Keindonesiaan,” Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan 

Masyarakat 3 (2019): 125. 
3
 Muhammad Sulthon, Moh Khusnuridlo, dan Zakiyah Tasnim, Manajemen pondok 

pesantren dalam perspektif global (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006), 1. 
4
 Mohammad Hasan, “Perkembangan Pendidikan Pesantren di Indonesia,” TADRIS: 

Jurnal Pendidikan Islam 10, no. 1 (5 November 2015): 55–73. 
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yang menyertainya. Perspektif historis telah menempatkan pesantren pada 

posisi yang cukup istimewa apalagi dengan hadirnya Undang-Undang (UU) 

Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 dan PMA No. 30 tentang pendirian dan 

penyelenggaraan pondok pesantren. Terminologi pesantren dalam Undang-

undang Pesantren sangat jelas, sebagaimana termaktub pada pasal 1 ayat 1 

yang menyatakan bahwa pesantren merupakan lembaga yang berbasis 

masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat 

Islam dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran 

Islam rahmatan lil „alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, 

keseimbangan, dan moderat serta nilai luhur budaya Indonesia lainnya 

melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan 

masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
 

Keunikan pendidikan pesantren dalam UU Pesantren tidak hanya 

berasal dari asal-usulnya saja. Namun, lebih dari itu pendidikan khas 

Indonesia ini memiliki sistem pembelajaran yang sangat berkarakter yakni 

sorogan dan bandongan. Menurut Halim Soebahar
6
, praktik pembelajaran 

sorogan dilakukan karena santri menyorogkan kitabnya satu persatu di 

hadapan kiai. Metode ini menjadi sangat bagus karena intens dibimbing kiai. 

Dari metode ini pernah lahir kiai dan tokoh bangsa yang memimpin pesantren 

besar di Indonesia. Dari segi praktik pendidikan, di pesantren tidak hanya 

                                                           
5
 Nadia Fairuza Azzahra, “Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem 

Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi,” t.t., 9. 
6
 Abd Halim Soebahar, Modernisasi Pesantren: Transformasi Kepemimpinan Kiai dan 

Sistem Pendidikan Pesantren (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2013), 35. 
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sekadar belajar ilmu dan teori namun juga dilangsungkan dengan praktik. 

Praktik pendidikan ala pesantren seperti ini sangat khas dan berbeda. Itulah 

kelebihan sistem pendidikan pesantren. Teori dan praktik diintegrasikan 

dengan sangat baik dan berlangsung 24 jam dengan iklim yang kondusif. 

Posisi penting disertai keunikan inilah yang saat ini banyak 

dimanfaatkan kalangan pesantren untuk berbenah guna menjadi lembaga 

yang ideal dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam 

proses berbenah itu secara intens pesantren membangun pola komunikasi 

kepada masyarakat baik di kalangan internal maupun ke ranah eksternal. Hal 

ini semata-mata demi mendukung tercapainya misi dan visi pesantren 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Pondok.   

Mengelola lembaga seperti pondok pesantren merupakan tugas yang 

sangat kompleks. Salah satu komplekstitas tersebut yakni sistem manajerial 

dalam pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan benar yang sampai 

saat ini diketahui masih menjadi problematika umum yang dihadapi oleh 

pesantren.  

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa lembaga pendidikan pesantren 

telah membentuk kepengurusan guna merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi berbagai kegiatan pesantren yang berhubungan dengan pihak 

internal maupun eksternal melalui beragam kegiatan pengajian, kegiatan 

dakwah, komunikasi, koordinasi, kegiatan pemberdayaan yang berkaitan 

dengan masyarakat dan selanjutnya disebut dengan Public Relation (PR) atau 

Hubungan Masyarakat (Humas). 
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Bila dikaji lebih dalam, menurut Edward L. Bernays seorang pionir 

Austria-Amerika dalam bidang public relation dan dikenal luas sebagai bapak 

hubungan masyarakat mengatakan Humas memiliki setidaknya memiliki tiga 

pengertian yakni usaha sadar dan pemberdayaan secara sistematis dari sebuah 

sistem guna memberi penerangan pada masyarakat melalui manajemen, 

humas juga memiliki arti pemberdayaan sistemis dalam usaha pembujukan 

langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan tindakan, kemudian 

humas merupakan fungsi manajemen yang dilakukan dengan usaha-usaha 

mengintegrasikan sikap dan tindakan.
7
 Dalam usahanya membangkitkan dan 

memberikan penerangan pada masyarakat maka diperlukan berbagai macam 

strategi yang perlu dikembangkan dalam kerja kehumasan. 

Potret kehumasan di lembaga pendidikan seringkali tidak tampak 

dan masuk dalam hidden curriculum. Namun, disisi lain dan tanpa sadar 

keberadaan humas terus difungsikan dan dinarasikan dalam bentuk tindakan 

dan terimplementasi dari sistem manajemen yang berlaku di lembaga. Setiap 

lembaga apapun itu baik yang berlatar belakang negeri maupun swasta 

memiliki unsur kepentingan terhadap pihak eksternal. Kepentingan terhadap 

dunia eksternal itu diindikasi dari visi dan misi lembaga itu sendiri terhadap 

klien, mitra kerja, rekanan, anggota, masyarakat
8
.  

Humas berfungsi sebagai mediator dalam berbagai kegiatan baik 

untuk memberi informasi yakni sebagai sumber informan maupun penerima 

informasi (customer). Edwar L Bernays membagi tugas humas sebagai 

                                                           
7
 Edward L. Bernays, Propaganda, 1 (USA: University of Oklahoma Press, 1928), 145. 

8
 Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, dan Bryan H. Reber, Public Relations: Strategies 

and Tactics, Eleventh edition (Boston: Pearson, 2015), 234. 
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berikut, menyebarkan informasi tentang ide dan gagasan organisassi agar 

diketahui maksud tujuan dan manfaat oleh berbagai pihak eksternal, 

mengkondifikasi dan mempersiapkan bahan guna mengkonsep dan 

mengkomunikasikan pada pimpinan dan masyarakat atau pihak-pihak 

tertentu. Memberi penjelasan tentang informasi yang telah disimpan pimpinan 

pada masyarkat terkait. Menyusun dan mengembangkan rencana yang 

berhubungan dengan pelayanan masyarakat public service yang disampaikan 

pada pimpinan.
9
 

Kegiatan tersebut guna mencapai apa yang menjadi visi lembaga 

secara umum dan tujuan adanya humas secara khusus. Tujuan humas sendiri 

sebenarnya dapat dijelaskan dari apa yang menjadi pengertian tentang humas 

antaranya meningkatkan partisipasi dengan meraih dukungan masyarakat 

terhadap tujuan organisasi. Mengkoordinasi dan mereduksi masyarakat dalam 

menjadi problem solver organisasi. Membangun citra positif bagi organisasi 

terhadap pihak eksternal.
10

 

Di dalam Alquran surat Almaidah ayat 67 dijelaskan bahwa humas 

sebagai berikut: 

                       

                              

 

                                                           
9
 Ronald D. Smith, Strategic Planning for Public Relations, 4th ed (New York: 

Routledge, Taylor & Francis Group, 2013), 321. 
10

 Peter Frans Anthonissen, ed., Crisis Communication: Practical PR Strategies for 

Reputation Management and Company Survival (London ; Philadelphia: Kogan Page, 2008), 325. 
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Terjemah: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) 

kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari 

(gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada 

orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Maidah 67)
11

 

 

Dari kutipan ayat di atas dijelaskan tentang posisi Rosulullah 

Muhammad SAW sebagai humas yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk 

menyampaikan informasi melalui komunikasi yang baik sebagai salah satu 

bentuk amanah. Dari nukilan surah di atas dapat dipahami bahwa rosulullah 

merupakan seorang penyampai infomasi (communicator) yang handal dan 

dapat menjadi suri tauladan yang sangat baik bagi pengembangan manajemen 

humas pesantren.   

Peran Humas atau Publik Relation secara yuridis terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 

dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : Informasi adalah keterangan, 

pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan 

pesan baik data fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar dan 

dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun 

non elektronik.
12

 

Legitimasi yang senada juga terdapat dalam PMA No. 30 tentang 

pendirian dan penyelenggaraan lembaga pesantren dan Undang-undang 

                                                           
11

 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan terjemahan (Jakarta Indonesia: PT. Syaamil, 

2004). 
12

 Afwan Faizin dan Ali Mansur, “Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Studi 

Kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 5, no. 2 (8 

Agustus 2018): 113–38. 
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Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 dan menyebutkan bahwa data dan informasi 

hasil pengelolaan digunakan untuk pengembangan pesantren.
13

 

Pengembangan dan perkembangan sebuah pesantren patut diketahui oleh 

masyarakat sebagai unsur pendukung dalam eksistensi sebuah pesantren.    

Di era globalisasi seperti saat ini, pondok pesantren membutuhkan 

citra dan reputasi di tengah berkembangnya lembaga pendidikan yang 

menyuguhkan modernitas. Citra merupakan persepsi publik tentang seorang 

personal maupun lembaga, sedang reputasi dapat dimaknai sebagai sebuah 

nama baik atau kepercayaan seseorang atau masyarakat kepada lembaga atau 

apapun yang dipercaya dalam upaya mendapatkan penghargaan. Citra dan 

reputasi dibangun oleh arus informasi yang diterima oleh publik, apabila 

informasi yang diterima publik tentang suatu lembaga baik maka citra serta 

reputasi akan baik. Begitu pula sebaliknya bila informasi yang keluar dari 

sebuah lembaga bermuatan negatif maka feedback dari masyarakat akan 

negatif.
14

 Terkecuali masyarakat yang mengerti akan konfirmasi dan 

tabayyun. Citra dan reputasi tidak lahir begitu saja. Ia dikonstruksi dan 

direduksi dalam kegiatan kelembagaan dengan baik melalui tangan PR. 

Lembaga atau organisasi memiliki kemungkinan untuk maju dan 

mundur secara reputasi. Adalah keliru jika lembaga atau organisasi 

pendidikan tidak memerlukan upaya untuk mengembangkan diri dan tumbuh 

                                                           
13

 “UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren [JDIH BPK RI],” diakses 7 November 

2020, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019. 
14

 Nur Izza Afkarina, “Strategi Komunikasi Humas dalam Membentuk Public Opinion 

Lembaga Pendidikan,” Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan 2, no. 1 (30 Juni 2018): 50–63. 
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tanpa dukungan dari masyarakat. Apalagi pesantren disinyalir tumbuh dan 

berkembang oleh masyarakat dan untuk masyarakat.  

Pesantren yang dipimpin oleh seorang ulama dan kiai sejak awal 

membangun dakwahnya dengan cara yang sangat spesial yakni berusaha 

membangun tatanan masyarakat yang adil dan egaliter serta mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ikut membentuknya. 

Keadaan tersebut ternyata mampu menarik perhatian besar dari kalangan 

masyarakat. Mengelola dan mendirikan pondok pesantren bagi mereka adalah 

sebagai sarana dan perjuangan dalam berdakwah dan menanamkan nilai-nilai 

Islam yang senantiasa menanamkan moralitas tinggi, menjunjung harkat 

martabat kemanusiaan dan menghargai heterogenitas.  

Pesantren dengan ciri khas seperti ini di tengah masyarakat dikenal 

dengan pesantren berwajah sejuk dan ramah. Keterbukaan terhadap adanya 

heterogenitas dan keberagaman serta kemandirian yang dibingkai dengan 

kebebasan bertanggungjawab tercermin dalam kehidupan sehari-hari sistem 

pesantren.  

Atas dasar pembiasaan tersebut yang dibingkai dengan konsep Islam 

diharapkan memunculkan sikap terbuka dalam diri santri, toleran atas 

perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang selaras 

dengan ajaran Islam yang mengedepankan prinsip persamaan dalam antar 

sesama.  
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Terjemah : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Alhujurat : 13).
15

 

 

Pesantren di jaman industrialisasi saat ini diharapkan dapat menjaga 

cultural identity dengan mengedepankan sikap-sikap terbuka dengan 

perkembangan jaman. Industrialisasi saat ini perlu dipandang dan direspon 

dengan baik oleh kalangan pesantren hal ini dikarenakan nilai-nilai yang 

berkembang di kalangan pesantren sejak awal berdirinya telah 

menginternalisasi keterbukaan dan sangat compatible dengan jaman.  

Sebagai bagian dari organisasi formal, pesantren juga menginginkan 

seluruh kebijakan dan program serta visi misi dapat dicapai dengan baik 

berdasarkan prinsip efisien dan efektif. Untuk itu, pesantren menerapkan 

pengawasan pada anggotanya yang menjadi lokomotif penggerak dari sistem 

pesantren yang telah dikonstruksi oleh para pendiri. Pengawasan atau 

controlling bagi pesantren sangat dibutuhkan dalam proses dan kinerja 

organisasi. Hal itu dikarenakan dengan pengawasan maka struktur kerja dari 

anggota organisasi akan lebih terjamin sesuai dengan rundown dan kebijakan 

lembaga. Untuk itu pesantren menerapkan berbagai prinsip manajemen 
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seperti perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pengevaluasian dengan harapan besar dapat membantu kinerja manajemen 

dalam meraih hasil yang berkualitas sesuai dengan perintah organisasi. Untuk 

kebutuhan itulah pesantren dituntut untuk melakukan stimulus, memotivasi, 

bersinergi dan melebur bersama anggota organisasi untuk menciptakan 

organisasi yang komit, solid  dengan team work yang tangguh sehingga dapat 

tercipta perilaku organisasi organizational behavior tertentu dari para anggota 

sebagaimana diinginkan.
16

 

Untuk dapat mendekati bagaimana pondok pesantren dalam 

mengatasi permasalahan dan problematika manajemen kehumasannya, maka 

selanjutnya penelitian ini akan menjadikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Sumber Taman Glagahwero, Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul Arqom, 

Balung, Jember, Jawa Timur sebagai subjek penelitian. Dalam hal 

pengembangan baik dari sisi sistem manajerial kelembagaan maupun prestasi 

santri ke dua pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren yang 

sukses dalam membina sistem manajerial humas baik secara kelembagaan 

maupun outcome serta citra (image, reputations) di tengah-tengah 

masyarakat. 

Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum berada di Kecamatan Kalisat Jember dan merupakan 

pesantren yang telah lama berkontribusi membangun dan mencerdaskan 
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kehidupan bangsa. Hingga saat ini Pesantren Miftahul Ulum Kalisat telah 

menginjak usia 78 Tahun
17

. 

Usia 78 tahun merupakan usia yang sangat mapan bagi sebuah 

organisasi lembaga pendidikan. hal ini yang menjadi salah satu titik poin 

peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen kehumasan 

diimplementasikan di pesantren Miftahul Ulum Kalisat ini. Kemudian saat 

observasi awal peneliti melanjutkan wawancara dengan Pengasuh dan 

Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat, Drs. KH. A. Rosyidi 

Baihaqi yang menjelaskan dari awal pendirian pesantren, pondok ini telah 

mengimplementasikan fungsi-fungsi kehumasan. Terbukti dari asal mula 

pendirian pondok yang berasal dari kebutuhan masyarakat Kalisat akan 

pendidikan keagamaan.  

“Berdirinya pesantren panekah lantaran kiprah almarhum aba KH. 

Musyiqon Baihaqi. Dimen, aba panekah epercajeh sareng 

masyarakat Kalisat atas kedeleman elmoh, pemekkeran asareng 

tingkah lakoh epon se eyanggep sae ben cocok kalaben trah 

perjuangan alaben belendeh. Tampilnya almarhum kiai musyiqon 

panekah deddih sanderen masyarakat e delem bennyak hal terutama 

selorunah aspek kehidupan antara epon persoalan sosial, budaya 

kalaben sampek ka urusan politik,” jelas Drs. KH. A. Rosyidi 

Baihaqi dalam bahasa Madura,”
18

. 

 

Terjemahan: pesantren ini berdiri atas kiprah almarhum KH. 

Musyiqon Baihaqi. Beliau dipercaya masyarakat atas keluhuran ilmu dan 

pemikiran serta tindak tanduk beliau yang dianggap baik dan relevan dengan 

konsepsi perjuangan saat melawan penjajah Belanda. Tampilnya pendiri PP 

Miftahul Ulum Kalisat ini menjadi sandaran masyarakat dalam berbagai hal 
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 Hasil observasi dan pengamatan pada profil lembaga Miftahul Ulum Kalisat.  
18

 Wawancara bersama Drs. KH. A. Rosyidi Baihaqi, per tanggal 21 Agustus 2021 di 

kediaman beliau di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat, Jember. 
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dalam segala aspek kehidupan antaralain soal sosial budaya hingga urusan 

perpolitikan. 

Lebih lanjut Drs. KH. A. Rosyidi Baihaqi menyebutkan bahwa peran 

kiai tersebut melahirkan daya tarik tersendiri di tengah masyarakat sehingga 

secara konsensus dan penuh keiklasan masyarakat menitipkan dan mau 

mengantarkan langsung putra putri terbaiknya untuk menuntut ilmu 

pengetahuan agama dan matang secara keilmuan lahir dan batin. Kedekatan 

pesantren dengan masyarakat dilakukan dengan cara-cara yang fleksibel 

antaranya melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti kegiatan 

pengajian, melibatkan masyarakat saat kegiatan haflatul imtihan, istighosah, 

tahlil, takziah, khubah dan lain sebagainya.  

Observasi di situs ke dua yakni penulis lakukan di Pondok Pesantren 

Baitul Arqom, Balung, Jember. Dari hasil observasi diketahui pondok ini 

berada kurang lebih dua puluh kilometer dari pusat Kota Jember dan berada 

di Kecamatan Balung. Pondok Pesantren ini dirintis oleh tiga tokoh kiai 

kharismatik bernama KH. Abdul Mu’id Sulaiman, Kiai Jawahir Abdul Mu’in, 

dan Kiai Mahin Ilyas Hamim pada tahun 1959. Pondok Pesantren yang telah 

lama malang-melintang dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia ini 

telah melahirkan banyak generasi penerus bangsa yang handal dan siap 

berkontribusi membangun bangsa.  Terbukti dengan eksistensi alumni yang 

mampu berkiprah baik di kancah nasional maupun regional. Sebagaimana 

ditunjukan salah satu alumninya yang mampu eksis hingga menjabat sebagai 

Kapolri RI.  
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Kemudian wawancara dilakukan bersama KH. Masykur Abdul 

Mu’id LML selaku Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Arqom. 

Beliau menjelaskan bawa adanya pesantren ini tidak bisa lepas dari adanya 

masyarakat. Masyarakat Balung memiliki kontribusi yang besar dalam keikut 

sertaannya menjaga dan perluasan lahan pondok. Hubungan dengan 

masyarakat sekitar pondok dijalin dengan cara cara yang intens. 

“Pondok Pesantren Baitul Arqom ini memiliki semboyan yang terus 

dijaga yakni berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi 

hubungan pesantren dengan berbagai lapisan masyarakat terus 

dijaga,” jelas KH. Masykur Abdullah Mu’id, LML
19

.    

 

Pernyataan pimpinan dan pengasuh PP Baitul Aqom KH. Masykur 

Abdullah Mu’id LML diperkuat oleh H. Imaduddin, S.H.I. selaku koordinator 

Hubungan Masyarakat ia mengatakan dalam hubungannya ke internal 

maupun eksternal, Pondok Pesantren Baitul Arqom membuat program kerja 

yang dibutuhkan seperti mengadakan pembinaan keagamaan melalui 

pengajian, pengabdian pada masyarakat berupa distribusi qurban saat Idul 

Adha, hadir di acara undangan takziyah maupun walimatul ursy, membentuk 

Ikatan Keluarga Pesantren Baitul Arqom (IKAPBA) sebagai wadah 

silaturahmi bagi para alumni pondok yang tersebar di seluruh lapisan 

masyarakat.  

“Alhamdulillah untuk urusan menjalin hubungan dengan internal 

maupun eksternal pondok. Kami memiliki program kerja tersendiri. 

Diharapkan dengan program kerja ini dapat mendekatkan atau 

memfasilitasi kebutuhan informasi masyarakat atas organisasi 
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lembaga pendidikan di pondok ini,”jelas H. Muhammad 

Imaduddin,
20

.    

 

Berdirinya ke dua pesantren ini tidak lepas dari figur, tokoh agama, 

dan orang-orang yang berada dibalik sosok tokoh dan figur tersebut  dalam 

memperoleh citra dan reputasi dari masyarakat. Kematangan usia serta 

kredibilitas keilmuan yang ditawarkannya menjadi daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat Jember. Hal itu dapat dilihat dengan ketertarikan masyarakat 

dengan datang dan secara konsensus dan penuh keikhlasan menitipkan putra-

putrinya untuk dididik menjadi santri dan memiliki kematangan akhlak dan 

ketinggian ilmu. 

Dalam konteks manajemen kehumasan inklusif, kehadiran Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum, Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul Arqom, 

Balung, Jember menarik untuk diteliti dan dikaji secara signifikan. Pemilihan 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kalisat, Jember sebagai objek penelitian 

dilatar belakangi oleh kesesuaian karakteristik objek penelitian dengan 

kebutuhan serta tujuan penelitian ini.  

Umumnya ketika berbicara tentang manajemen kehumasan terlebih 

di lingkungan pondok pesantren maka masyarakat akan melekatkannya pada 

sosok sentral di pondok yakni kiai sebagai central figure dan moral force. 

Kiai dengan otoritas serta kekuatan dalam memimpin lembaga seperti pondok 

pesantren didukung dengan pengetahuan team work organization yang 

mumpuni mempunyai pandangan tersendiri tentang kualifikasi seorang 
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Balung Lor, Balung, Kabupaten Jember, 



16 

 

 

praktisi hubungan masyarakat guna meningkatkan citra lembaga yang 

dipimpinnya.  

Menariknya di kalangan pesantren intuisi seorang kiai dalam 

menentukan dan memilih personal dalam memegang amanah sebagaimana 

kualifikasi humas terkadang masih bersifat intuitif dengan pendekatan dan 

berbasis spiritual. Sehingga dalam perjalanannya saat mengemban amanah, 

praktisi humas memiliki kekuatan secara psikologis. Kekuatan ini selanjutnya 

berimplikasi saat praktisi humas memainkan perannya dalam mengorganisir 

kegiatan. 

Ia menjadi penghubung lembaga dengan publik internal maupun 

eksternalnya secara komprehensif. Hal tersebut tercermin dari praktisi humas 

di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul 

Arqom, Balung, Jember yang dalam mempraktikkan kinerja kehumasan 

dalam perannya sebagai boundary role atau peran di perbatasan sebagaimana 

memposisikan satu pijakan di dalam sedang pijakan satu lagi di luar 

organisasi.  

Meski ditunjuk berdasarkan pertimbangan intuitif seorang kiai dan 

memiliki kualifikasi di luar jalur pendidikan kehumasan yang formal namun 

praktisi humas mampu memainkan perannya sebagai komunikator yang baik, 

organisatoris yang handal, memiliki kemampuan membangun relasi serta 

personal integrity yang diikuti dengan imajinasi yang kuat dan mumpuni 
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sehingga dipandang mampu berkembang dan eksistensinya di kalangan 

pondok pesantren sebayanya tergolong pesantren maju dan modernis.
21

 

Praktisi Humas di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kalisat dan 

Pondok Pesantren Baitul Arqom, Balung, Jember dengan pondok 

seperjuangan lainnya meski sama bergerak dengan program kerja humasnya 

yang ada namun terdapat beberapa hal perlu dipandang dan diapresiasi dari 

sepak terjangnya dalam membangun organisasi yang baik yakni: 

Integrative, perkembangan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat 

dan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember didukung dengan 

manajemen humas yang mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam 

kehidupan masyarakat dan arus globalisasi yang tidak dapat dihindari ini. 

Meski secara utuh pergerakan serta eksistensi pesantren berada di bawah 

kendali seorang kiai sebagaimana disampaikan Geertz
22

 yang mengatakan 

bahwa kiai mempunyai posisi sentral dalam membangun pesantren dengan 

segala identitasnya dalam menentukan sistem pendidikan. Kiai menjadi pusat 

ketahanan pesantren dan keberadaannya menjadi suatu esensi yang tidak 

terbantahkan sehingga pertumbuhan pesantren sangat tergantung pada sosok 

kiai. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Halim Soebahar
23

 yang menyebutkan bahwa kiai bagi pesantren adalah dua 
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sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan, ia saling membutuhkan dan 

salingmendukung satu sama lain.     

Kreatif dan Inovatif, humas Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember dianggap 

berhasil menghadirkan wajah pesantren yang sejuk atas berbagai prestasi 

yang diukir oleh santri-santriwatinya. Selain prestasi akademik seperti 

alumninya diterima di perguruan tinggi favorit melalui jalur prestasi dan 

tanpa tes, prestasi yang cukup prestisius juga ditunjukan saat santri dan 

santriwati menunjukan karya-karyanya yang gemilang saat terlibat dalam 

proses shooting video dokumenter pondok hingga didapuk sebagai juara satu 

dalam perlombaan yang diadakan oleh Kementerian Agama juga saat haflatul 

imtihan yang terselenggara dengan meriah dengan aspek kreatifitas andalan 

yang berasaskan inovasi kekinian.
24

     

Komunikatif, praktisi Humas di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember secara kualifikasi 

telah mampu memerankan peranan humas yakni sebagai komunikator yang 

baik. Hal itu ditandai dengan diimplementasikannya dengan baik fungsi 

komunikasi seperti sumber informasi, sosialisasi, motivasi, pendidikan, dan 

kebudayaan berbasis integrasi dan inovasi. Selain itu prinsip-prinsip 

komunikasi dipegang teguh oleh praktisi humas dua pesantren tersebut 

antaranya tentang respect each other atau prinsip menghargai, empati, 

audible atau memahamkan, prinsip clarity atau jelas serta humble atau rendah 
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hati dan ramah. Maka dari itu dengan dipegangteguhnya prinsip tersebut 

pesan yang hendak disampaikan kepada stakeholder ataupun masyarakat 

dapat tersampaikan dengan baik.
25

 Pesan dalam bentuk publikasi 

diinternalisasi dalam bentuk visual dan virtual yakni media sosial maupun 

website.     

Berdasarkan paparan, fakta-fakta tersebut maka peneliti tertarik 

untuk mendeskripsikan, mengkaji, menganalisis serta mengeksplor lebih 

dalam tentang Manajemen Kehumasan Inklusif Pesantren Studi Pada Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul Arqom 

Balung Jember.  

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka peneliti 

memfokuskan penelitian ini pada: 

1. Bagaimana perencanaan kehumasan inklusif dalam membangun citra 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul 

Arqom Balung Jember? 

2. Bagaimana pelaksanaan kehumasan inklusif dalam membangun citra di 

Pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul Arqom 

Balung?    

3. Bagaimana pengawasan dan evaluasi kehumasan inklusif dalam 

membangun citra Pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok Pesantren 

Baitul Arqom Balung? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan kehumasan 

inklusif dalam membangun citra Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat 

dan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kehumasan dalam 

membangun citra Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok 

Pesantren Baitul Arqom Balung Jember. 

3. Untuk mengeksplor dan menganalisis pengawasan dan evaluasi 

kehumasan dalam membangun citra Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Bagi pengembangan keilmuan  

a. Memperkaya konsep tentang manajemen kehumasan inklusif dalam 

pengembangan pesantren. 

b. Membangun teori menajamen kehumasan inklusif pondok pesantren 

terutama yang berkaitan dengan pengembangan pesantren. 
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c. Menambah hasanah keilmuan manajemen pendidikan Islam dalam 

hubungannya dengan manajemen kehumasan inklusif dalam 

pengembangan pesantren.  

2. Secara praktis 

a. Bagi peneliti : dapat meningkatkan kemampuan dan kecakapan serta 

keterampilan dalam melakukan penelitian lanjutan dalam 

mengemukakan konsep manajemen kehumasan inklusif dalam 

pengembangan pesantren. 

b. Bagi pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul 

Arqom Balung diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan pesantren yang nantinya bisa berdampak pada 

kemajuan dan perkembangan pesantren kedepannya dan bisa lebih 

meningkatkan kreatifitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

mengevaluasi pengembangan pondok pesantren melalui humas secara 

inklusif. 

c. Bagi masyarakat  diharapkan dapat menjadi kunci dalam membuka 

wacana tentang konsep manajemen kehumasan inklusif dalam 

pengembangan pesantren dan dapat pula menjadi bahan kajian dan 

evaluasi positif di kalangan pesantren.  

E. DEFINISI ISTILAH 

Untuk menghindari kesalahan arti dan interpretasi maka perlu 

dijelaskan istilah yang dipakai dalam judul penelitian dengan 

mendefinisikannya sebagai berikut: 
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Hubungan Masyarakat (Humas) Inklusif 

Definisi dari Hubungan Masyarakat sangat beragam, karena itu 

penulis mengindentifikasi dengan jalan mengambil benang merah dari 

istilah humas. 

Kehumasan merupakan pengimplementasian fungsi manajemen 

yang memperkenalkan berbagai kebijakan dan prosedur dari suatu 

individu atau organisasi berdasarkan kepentingan lembaga dan publik, 

dengan membuat perencanaan (plan), pelaksanaan (do), pemeriksaan 

(check) dan tindak lanjut (act/adjust) suatu program kerja secara kontinu 

dari sistem manajerial untuk memperoleh goodwill (itikad baik), mutual 

understanding (saling pengertian) dari publik internal maupun publik 

eksternal. 

Kehumasan merupakan bentuk adjective atau kata sifat dari 

humas. Penggunaan kata kehumasan juga sudah baku digunakan sebagai 

sebuah bentuk aktifitas dari humas sebagaimana dibuktikan melalui 

proses pencarian kata kehumasan di kamus besar bahasa Indonesia yang 

berarti perihal hubungan masyarakat.  

Sedangkan Inklusif merupakan karakter dalam memposisikan diri 

ke dalam kesetaraan dengan kelompok lain dengan cara memahami 

perspektif karakter kelompok lain dalam memahami dan menyelesaikan 

sebuah paradigma. Inklusif tidak menutup diri pada sesuatu yang datang 

dari luar seperti modernitas, sekaligus menjadi penjaga tradisi yang 

bernilai baik. 



23 

 

 

لَحِ الُمحافََظةَُ عَلَى القَدِيْمِ الصَالِحِ وَالَ  ََدِدمدِ الَلم ُ  ِاِ  ِِ خْذم

 
Artinya : mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan menginovasi  

nilai-nilai baru yang lebih baik. 

 

Jadi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah 

pengimplementasian fungsi manajemen yang memperkenalkan berbagai 

kebijakan dan prosedur dari suatu individu atau organisasi berdasarkan 

kepentingan lembaga dan publik, dengan membuat perencanaan (plan), 

pelaksanaan (do), pemeriksaan (check) dan tindak lanjut (act/adjust) suatu 

program kerja secara kontinu dari sistem manajerial dengan jalan 

mempertahankan nilai lama yang baik dan menginternalisasi nilai-nilai 

baru yang lebih baik untuk memperoleh goodwill (itikad baik), mutual 

understanding (saling pengertian) dari publik internal maupun publik 

eksternal. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Secara sistematis penulisan dari studi lapangan akan diklasifikasikan 

pada beberapa bab sesuai panduan yakni : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang konteks penelitian, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan 

sistematika pembahasan. 
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BAB II KAJIAN TEORI 

Pada bab kajian teori meliputi tentang penelitian terdahulu, kajian teori 

yang membahas tentang manajemen kehumasan, pesantren inklusif dan 

kerangka konseptual penelitian. 

 BAB III METODO PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian berisi tentang metode penelitian yang 

terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran 

peneliti, subjek penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian. 

 BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS 

Pada bab paparan dan data analisis berisi tentang hasil analisis dan 

paparan hasil penelitian yang membahas tentang deskripsi objek penelitian, 

paparan data dan temuan penelitian. 

BAB V PEMABAHASAN 

 Pada bab pembahasan berisi tentang pembahasan temuan penelitian yang 

meliputi bagaimana peran manajemen kehumasan inklusif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi dalam membangun citra pesantren. 

BAB VI PENUTUP 

Bab penutup berisi tentang  kesimpulan implikasi dan berupa saran-

saran serta harapan-harapan dari seluruh rangkaian penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang konsen 

dengan manajemen hubungan masyarakat (pubic relations). Untuk memperkaya 

literatur kajian juga menyinggung tentang manajemen kehumasan dalam 

pendidikan kemudian dilanjutkan dengan kajian tentang implementasi serta 

strategi dan komunikasi. Kajian diakhiri dengan telaah terhadap pesantren sebagai 

latar belakang penelitian. Lebih lanjut kajian pustaka diuraikan sebagai berikut: 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang saat ini penulis lakukan membidik bagaimana 

Manajemen Kehumasan Inklusif Pesantren (Studi multikasus di Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum. Kalisat, dan Pondok Pesantren Baitul Arqom, 

Jember). Pada bagian tertentu dalam penelitian ini, peneliti merinci beberapa 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai upaya 

untuk memposisikan fokus penelitian yang penulis inginkan. Beberapa 

penelitian yang dilakukan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Parhan (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) melakukan penelitian 

tentang Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Mengembangkan 

Lembaga Pendidikan Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Thohir 

Yasin Lendang Nangka Kecamatan Mastabik Kabupaten Lombok Timur 

Provinsi NTB)
26

. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui perencanaan 
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humas, memahami strategi pengelolaan humas dan untuk mengetahui 

dampak humas terhadap pengembangan pondok pesantren. Dari penelitian 

ini diperoleh hasil bahwa perencanaan humas dilakukan dengan jalan rapat 

pengurus dan merencanakan program hingga pengaplikasian visi dan misi 

lembaga. Kemudian strategi yang dilakukan yakni menggunakan dua 

pendekatan kerjasama dengan masyarakat, pendekatan keagamaan, hingga 

pendekatan sosial ekonomi kemasyarakatan. Dampak peran humasnya 

sendiri tercermin dari adanya hubungan baik dan saling sinergi antara 

lembaga dengan masyarakat hal ini dampak dari komunikasi positif yang 

dibangun bersama. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

penulis lakukan yaitu sama-sama menjadikan humas sebagai fokus pada 

penelitian namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait situs 

hingga pada fokus penelitian. Fokus penelitian yang dilakukan Parhan 

kepada tiga hal yakni perencanaan, strategi hingga dampak dari manajemen 

humas sedang peneliti fokus pada kontribusi humas dalam penguatan 

power and authority, peran humas dalam team work organisasi hingga 

dampaknya pada citra pondok pesantren.     

2. Rosalina Nuriza Andi (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018) berjudul 

Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Menarik Minat Masyarakat di 

SMK Negeri 2 Ponorogo
27

. Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa 

terdapat tiga hal yang menjadi fokus yakni bagaimana strategi penguatan 

lembaga humas, selanjutnya bagaimana strategi humas dalam menarik 
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minat masyarakat serta bagaimana model pengelolaan humas dalam 

menarik minat masyarakat di SMK Negeri 2 Ponorogo. Adapun hasilnya 

yakni penguatan lembaga humas disuport penuh oleh pimpinan lembaga 

dengan jalan mendukung semua kegiatan humas melalui pendanaan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah ke 

duanya memiliki kesamaan topic yakni tentang manajemen humas dan 

sama-sama memilih satu situs untuk dikaji secara mendalam. Sedangkan 

perbedaannya sendiri terletak pada variabel pendukungnya dalam hal 

menarik minat masyarakat. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada 

fokus penelitian, fokus yang dilakukan Rosalina terkait tiga hal 

sebagaimana dipaparkan diatas sedang fokus penulis sendiri tiga hal 

sebagaimana terdapat dalam pembahasan fokus penelitian yang penulis 

tulis sebelumnya. 

3. Agus Suyanto, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) Manajemen 

Hubungan Masyarakat dalam Membangun Citra di Universitas Islam 

Malang
28

. Terdapat tiga fokus yakni untuk mengetahui perencanaan, 

pelaksanaan hingga evaluasi humas dalam membangun citra, ke dua untuk 

mengetahui strategi humas dalam membangun citra dan ke tiga untuk 

mengetahui citra Universitas Islam Malang. Hasil penelitiannya 

mengungkap telah dilakukan manajemen kehumasan berupa perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi, kemudian strategi yang digunakan yaitu 

penguatan branding merk, penguatan distingsi lembaga hingga komunikasi 
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yang baik kepada masyarakat. Citra Universitas Islam Malang di mata 

masyarakat tercermin dari eksistensi komunikasi positif yang dibangun ke 

duanya sehingga lahirlah citra lembaga yang baik. Penulis mengidentifikasi 

persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dengan penulisan pada 

penelitian ini yakni persamaannya terletak pada manajemen humas dalam 

membangun citra lembaga. Pada poin ini terlihat apa yang menjadi 

ketertarikan penulis memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Agus Suyanto namun bila digali lebih dalam pada fokus penelitian 

ternyata apa yang diinginkan penulis memiliki perbedaan yang signifikan. 

Yakni Agus suyanto fokus pada aspek strategi, kemudian manajemen yang 

dilakukan serta mengukur citra. Sedang penulis sendiri fokus pada tiga hal 

yakni bagaimana kontribusi humas dalam penguatan power and authority, 

penguatan team organisasi hingga penguatan citra.  

4. Mohammad Mashudi berjudul Strategi Hubungan Masyarakat untuk 

Memperbaiki Citra Lembaga Pendidikan
29

. Penelitian ini mengkaji definisi 

public relation dan meriset dampak positif-negatif hingga langkah-langkah 

analisis strategi persuasive dan kontributif dalam membangun citra 

lembaga pendidikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagai fungsi 

dari manajemen, hubungan masyarakat menjalin komunasi dua arah antara 

lembaga dengan pihak internal dan eksternal. Hubungan ini dijalin dalam 

prinsip agar membantu manajemen dalam mengatasi segala propaganda 

hingga dinamika yang terjadi di lembaga. Pengaruh atau citra negatif 
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diakibatkan karena adanya penyalah gunaan etika dalam melaksanakan 

fungsi manajemen oleh humas dalam berinteraksi baik ke internal maupun 

eksternal. Langkah-langkah strategi persuasive dan kontributif dalam 

membangun citra lembaga dengan jalan meningkatkan kualitas layanan 

humas pada internal-eksternal serta menerima sumbangsih saran kritik 

membangun demi pengembangan lembaga. Terdapat kesamaan dan 

perbedaan saat penelitian ini disandingkan dengan yang saat ini menjadi 

konsen peneliti. Pertama, memiliki kesamaan dalam memilih topic yakni 

manajemen kehumasan dan perannya dalam membangun citra lembaga. 

Meski demikian perbedaan yang cukup signifikan dapat diketahui saat 

melihat fokus penelitan yang dikemukakan.   

5. Akhmad Khatib (Universitas Negeri Malang, 2019) Penelitian berjudul 

Manajemen Hubungan Masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin 

Darmista, Lenteng Sumenep
30

. Dari penelitian ini dapat diperoleh informasi 

antara lain kepercayaan masyarakat pada pondok sebagaimana dimaksud 

semakin meningkat dan bertransformasi secara evolutif namun 

fundamental. Pelan namun pasti berkat dukungan masyarakat yang positif 

penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lancar. hal ini dilatar belakangi 

karena dukungan masyarakat dan kepemimpinan kiai yang merupakan 

tonggak utama keberhasilan transformasi. Kemudia dari penelitian ini juga 

didapatkan informasi bahwa manajemen hubungan masyarakat di pesantren 

sebagaimana disebut dilakukan dengan dua jalur yakni formal dan 
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informal. Kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada 

manajemen humas di lembaga pendidikan berbasis Islam seperti pondok 

pesantren. Namun signifikan perbedaan ditemui saat menganalisis fokus 

penelitian. Akhmad Khatib memilih fokus kepada proses transformasi yang 

dilakukan humas sedang fokus penelitian yang penulis lakukan ada tiga hal 

yakni manajemen kehumasan dalam kontribusinya pada penguatan power 

and authority. 

6. Ahmad Fauzi (UIN Maulana malik Ibrahim Malang, 2016)  Model 

manajemen hubungan Masyarakat dalam perspektif konstruksi sosial Kiai 

di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur
31

. 

Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah: 1) bagaimana peran kiai 

sebagai sentral figur dalam pengelolaan hubungan masyarakat, 2) 

bagaimana peran kiai sebagai pemimpin informal dalam pengelolaan 

hubungan masyarakat, 3) bagaimana peran kiai sebagai pemimpin spritual 

dalam pengelolaan hubungan masyarakat. Penelitian ini menghasilkan 

temuan: pertama, peran sentral kiai, dibangun melalui proses ekternalisasi 

sebagai sistem nilai yang bersumber pada al-Qur‘an, hadits dan kitab 

kuning. Proses tersebut melahirkan objektivasi kelembagaan pesantren dan 

internalisasi berupa sistem nilai-nilai dan menjadi magnet sosial dalam 

kehidupan masyarakat. Selanjutnya, sistem nilai ini menjadi modal utama 

(social capital) bagi kiai atau lebih dikenal dengan kiai sebagai social 

capital pesantren dalam pengelolaan model hubungan masyarakat. Kedua, 
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peran kiai sebagai pemimpin informal, secara tidak langsung telah 

membawa nama pondok pesantren. Ketenaran pesantren berbanding lurus 

dengan nama besar seorang kiai, melalui keterlibatan kiai dalam berbagai 

kepemimpinan informal dan menjadi proto-type ideal pengelolaan 

hubungan masyarakat di Pesantren Zainul Hasan Genggong dan pendidikan 

Islam pada umumnya. Ketiga, peran kiai sebagai pemimpin spritual, 

melalui konstruksi sosial kiai atas nilai-nilai spiritual berupa: kewalian, 

kekaromahan, kharismatik dan kebarokahan kiai.Telah membawa 

perubahan signifikan dari dimensi keduniawian kepada dimensi keilahian, 

sekaligus menjadi model baru dalam pengelolaan hubungan masyarakat di 

Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Ketiga konstruksi nilai-nila 

tersebut, melahirkan temuan teori tentang model pengelolaan hubungan 

masyarakat dengan istilah development Public Relation base spiritual 

model atau model public relation berbasis spiritual.Teori ini tentu berbeda 

dengan teori manajemen hubungan masyarakat (public relation) yang 

digagas oleh Edwin Emery, Rachmadi dan Coulsin-Thomas. Perbedaan 

dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pendekatan 

penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, Ahmad Fauzi 

menggunakan teori konstruksi sosial (social construction) Peter L. Berger 

dan Thomas Luckman, dengan pendekatan fenomenologis dan jenis 

penelitian kualitatif. 

7. Ja‘far Shodiq (UIN Malang, 2019) berjudul Manajemen humas pesantren 

muadalah dalam meningkatkan minat masyarakat di Pondok Pesantren 
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Mamba‟ul Hikam Blitar
32

. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk 

mengetahui perencanaan manajemen humaspesantren muadalah dalam 

meningkatkan minat masyarakat di Pondok Pesantren Mamba‘ul Hikam 

Blitar. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen humaspesantren 

muadalah dalam meningkatkan minat masyarakat di Pondok Pesantren 

Mamba‘ul Hikam Blitar. (3) Untuk mengetahui evaluasimanajemen 

humaspesantren muadalah dalam meningkatkan minat masyarakat di 

Pondok Pesantren Mamba‘ul Hikam Blitar. Dari hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa perencanaan manajemen humaspesantren muadalah dalam 

meningkatkan minat masyarakat telah dibahas pada rapat awal tahun yang 

membahashumas, dan dilanjutkandenganmenyusun program kerjahumas. 

Pelaksanaan manajemen humas pesantren muadalah yang meliputi 

pelaksanaan kegiatan: pelaksaanaan kurikulum pesantren, pelaksanaan 

pendekatan masyarakat dengan alumni, pelaksanaan PPL, Pengelolaan 

BWM, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Evaluasi 

humasyang berupa evaluasi Program kerja dan evaluasi target humas.Pada 

peningkatan minat masyarakat di Pondok Pesanten Mamba‘ul Hikam 

ditunjukkan dengan jumlah santri yang meningkat dalam tiap tahunnya. 

Dan partisipasi masyarakat terhadap Pondok Pesantren dalam segala 

kegiatan yang diwujudkan dengan dukungan moral atau material. 

8. Karwanto, 2014 berjudul Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Upaya 

Peningkatan Pencitraan Sekolah dalam jurnal Inspirasi vol. 4 No. 4. 
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Lembaga pendidikan tumbuh dan berkembang melalui tindakan aktif dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu keberadaan 

manajemen kehumasan dalam pembangunan lembaga pendidikan menjadi 

sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan konsep 

teknologi manajemen kehumasan yang sedang dikembangkan oleh Institut 

Pendidikan Indonesia, bagaimana cara mengaplikasikannya, permasalahan 

yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memperluas visi pengelola lembaga pendidikan, 

memungkinkan terselenggaranya program kehumasan secara efektif dan 

efisien, serta mewujudkan pembangunan lembaga pendidikan dalam arti 

yang luas. Untuk meningkatkan citra sekolah di SMK, perencanaan 

kehumasan melibatkan seluruh pengurus sekolah, merencanakan kegiatan 

dengan mengatur semua hubungan masyarakat yang baik dan rinci serta 

melalui musyawarah perencanaan tahunan. Pelaksanaan hubungan 

masyarakat di sekolah kejuruan berjalan sesuai rencana sebagaimana tugas 

humas yang menginformasikan seluruh kegiatan sekolah untuk diketahui 

oleh public. 

9. Mukhtar, Risnita, Citra Juniarni, 2020 berjudul Public Relation 

Management in Developing Organizational Behavior dalam International 

Journal of Education Review
33

 Vol. 2 No. 1 2020. Penelitian ini pada 

dasarnya mendeskripsikan konsep manajemen humas, sehingga 

menentukan bagaimana manajemen humas mengembangkan perilaku 
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organisasi. Penelitian ini bertempat di Sekolah Menengah Islam Nasional di 

Provinsi Jambi dan beranggotakan MAN 1 Jambi, MAN 1 Batanghari dan 

MAN 1 Tebo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan deskriptif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan model gabungan Miles 

Huberman dan John Creswell. Teknik keabsahan data menggunakan 

triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen humas 

dapat dilihat dari implementasi rencana komunikasi kelompok, pelaksanaan 

acara khusus dalam kehumasan, penggunaan media, dan evaluasi rencana 

madrasah. Perilaku organisasi dapat dilihat dari komunikasi timbal balik 

dengan masyarakat, penyesuaian kebutuhan publik, dukungan masyarakat 

dan target yang jelas. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

manajemen humas dapat mengembangkan perilaku organisasi pada SMA 

Islam Negeri di Provinsi Jambi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa manajemen humas dapat mengembangkan perilaku organisasi. 

10. Patricia Curtin 2009, dengan judul penelitian Reevaluating Public 

Relations Information Subsidies: Market-Driven Journalism and Agenda-

Building Theory and Practice
34

 dalam Jurnal of Public Relation Research 

Vol. 11, No.1999 Praktisi PR memberikan subsidi informasi kepada media 

atas nama klien mereka untuk mempengaruhi agenda media dan berpotensi 

mempengaruhi opini publik. media berita menggunakan lebih banyak 

subsidi informasi PR untuk menahan biaya dan meningkatkan keuntungan. 
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Melalui wawancara mendalam dan survei nasional, studi tentang persepsi 

editor tentang fenomena tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya 

kendala ekonomi telah menyebabkan peningkatan penggunaan materi PR 

hanya dalam kasus tertentu yang sering tidak mendukung tujuan 

pembangunan agenda dari organisasi sponsor. 

11. Pam Creedon dan Mai Al Khaja 2019.  ―An overview of Middle East 

public relations practice, education, and research from isolation to 

globalization‖
35

  dalam jurnal Journal of Public Relations Research publish 

online Nov. 2019.  Hubungan masyarakat memainkan peran kunci dalam 

menyelesaikan perbedaan budaya dan memperluas ruang lingkup 

penelitian. Analisis praktik, pendidikan, dan penelitian di Timur Tengah 

memberikan contoh perlunya penelitian akademis dari disiplin ini untuk 

bergeser dari isolasi global ke inklusivitas budaya. Tinjauan beasiswa saat 

ini mencatat keunggulan teori "Barat". Melakukan penelitian melalui 

penelitian koperasi budaya di media,Budaya, teknologi, dan masyarakat 

dibutuhkan untuk memberikan perspektif global. Artikel ini percaya bahwa 

untuk disiplin untuk mencapai inklusivitas global, diperlukan lima langkah 

dalam langkah berikutnya: Memperkuat kerjasama penelitian-penelitian 

kolaboratif budaya di media, budaya, teknologi dan masyarakat diperlukan 

untuk memberikan perspektif global dalam disiplin. Berurusan dengan teori 

hubungan masyarakat-beasiswa dwibahasa membutuhkan pengakuan atas 

berbagai tradisi dan metode. Jurnal penelitian membutuhkan anggota 
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dewan editorial guru Timur Tengah dan perlu mengeksplorasi opsi 

terjemahan. Menyelaraskan penelitian dengan profesionalisme-dalam skala 

global, penelitian PR membutuhkan pemahaman kualitatif. Perbedaan 

budaya biasanya menyebabkan analisis kuantitatif jatuh kembali ke makna 

yang tidak berarti baik bagi teori maupun praktik. Menilai globalisasi 

kurikulum-pendidik perlu meningkatkan konten budaya kurikulum. 

Dibutuhkan buku teks yang mencerminkan globalisasi bidang ini dari 

berbagai sudut. Pengembangan standar sertifikasi internasional - diperlukan 

model sertifikasi yang didasarkan pada pekerjaan dwibahasa, global dan 

kontemporer dalam mata pelajaran tersebut. Tim lokasi sertifikasi 

internasional harus menyertakan anggota dwibahasa. 

12. Ruth Ann Weaver-Lariscy,Glen T. Cameron &Duane D. Sweep, 2009. 

Dengan judul“Women in Higher Education Public Relations: An Inkling of 

Change
36

?” dalam jurnal of Public Relation. Kami menggunakan survei 

nasional terhadap 371 petugas hubungan masyarakat di perguruan tinggi 

dan universitas untuk memeriksa kendala lingkungan, gaya penelitian, dan 

karakteristik pribadi tertentu untuk menentukan apakah mereka 

membedakan praktisi wanita dan pria. Pertama, berkenaan dengan kendala, 

petugas humas wanita kemungkinan besar akan menempati apa yang kami 

sebut sebagai hati nurani dari peran organisasi, sedangkan rekan pria 

mereka mencirikan posisi orang dalam yang dominan. Kedua, tidak ada 

perbedaan dalam penggunaan atau gaya penelitian yang ditemukan 

                                                           
36

 Ruth Ann Weaver-Lariscy, Glen T. Cameron, dan Duane D. Sweep, ―Women in Higher 

Education Public Relations: An Inkling of Change?,‖ Journal of Public Relations Research 6, no. 
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berdasarkan gender. Meskipun hal ini menggembirakan, tampak jelas 

bahwa masih ada kendala lingkungan — terutama ekspektasi administrator 

— yang perlu diatasi. Pendidikan tinggi dipilih sebagai konteks untuk 

belajar karena di sinilah kami mendidik calon praktisi. Berkenaan dengan 

harapan stereotip terkait gender, perguruan tinggi dan universitas tidak 

mempraktikkan di kantor hubungan masyarakat mereka apa yang mereka 

ajarkan di ruang kelas mereka. Temuan dibingkai dan didiskusikan dari 

perspektif individu, liberal-feminis dan kolektif, sosialis-feminis. 

Tabel 2.1 

Orisinalitas penelitian 

 

No Nama, judul dan 

tahun penelitian 

Persamaan Perbedaan  Orisinalitas 

penelitian 

1 Parhan (UIN 

Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 

2017) melakukan 

penelitian tentang 

Manajemen 

Hubungan 

Masyarakat dalam 

Mengembangkan 

Lembaga Pendidikan 

Pesantren (Studi 

Kasus di Pondok 

Pesantren Thohir 

Yasin Lendang 

Nangka Kecamatan 

Mastabik Kabupaten 

Lombok Timur 

Provinsi NTB) 

Pemanfaatan 

fungsi humas 

dalam 

manajemen 

Fokus pada 

pengimplementasian 

fungsi humas, 

strategi dan 

komunikasi di 

pondok pesantren  

Penelitian ini 

spesifik 

bersifat 

menguatkan 

terkait 

manajemen 

kehumasan 

inklusif 

pesantren. 

Selain itu 

penelitian ini 

menekankan 

pada 

implementasi, 

strategi 

hingga model 

komunikasi 

dalam 

pencitraan 

pesantren   

 

2 Rosalina Nuriza 

Andi (UIN Maulana 

Malik Ibrahim, 

2018) berjudul 

Pemanfaatan 

fungsi humas 

dalam 

manajemen 

Fokus pada 

pengimplementasian 

fungsi humas, 

strategi dan 

Penelitian ini 

spesifik 

bersifat 

menguatkan 
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No Nama, judul dan 

tahun penelitian 

Persamaan Perbedaan  Orisinalitas 

penelitian 

Manajemen 

Hubungan 

Masyarakat dalam 

Menarik Minat 

Masyarakat di SMK 

Negeri 2 Ponorogo 

komunikasi di 

pondok pesantren  

terkait 

manajemen 

kehumasan 

inklusif 

pesantren. 

Selain itu 

penelitian ini 

menekankan 

pada 

implementasi, 

strategi 

hingga model 

komunikasi 

dalam 

pencitraan 

pesantren   

3 Agus Suyanto, (UIN 

Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 

2016) Manajemen 

Hubungan 

Masyarakat dalam 

Membangun Citra di 

Universitas Islam 

Malang 

Pemanfaatan 

fungsi humas 

dalam 

manajemen 

Fokus pada 

pengimplementasian 

fungsi humas, 

strategi dan 

komunikasi di 

pondok pesantren  

Penelitian ini 

spesifik 

bersifat 

menguatkan 

terkait 

manajemen 

kehumasan 

inklusif 

pesantren. 

Selain itu 

penelitian ini 

menekankan 

pada 

implementasi, 

strategi 

hingga model 

komunikasi 

dalam 

pencitraan 

pesantren   

4. Mohammad 

Mashudi  berjudul 

Strategi Hubungan 

Masyarakat untuk 

Memperbaiki Citra 

Lembaga Pendidikan 

Pemanfaatan 

fungsi humas 

dalam 

manajemen 

Fokus pada 

pengimplementasian 

fungsi humas, 

strategi dan 

komunikasi di 

pondok pesantren 

Penelitian ini 

spesifik 

bersifat 

menguatkan 

terkait 

manajemen 

kehumasan 

inklusif 
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No Nama, judul dan 

tahun penelitian 

Persamaan Perbedaan  Orisinalitas 

penelitian 

pesantren. 

Selain itu 

penelitian ini 

menekankan 

pada 

implementasi, 

strategi 

hingga model 

komunikasi 

dalam 

pencitraan 

pesantren   

5. Akhmad Khatib 

(Universitas Negeri 

Malang, 2019) 

Penelitian berjudul 

Manajemen 

Hubungan 

Masyarakat Pondok 

Pesantren Sabilul 

Muttaqin Darmista, 

Lenteng Sumenep 

Pemanfaatan 

fungsi humas 

dalam 

manajemen 

Fokus pada 

pengimplementasian 

fungsi humas, 

strategi dan 

komunikasi di 

pondok pesantren 

Penelitian ini 

spesifik 

bersifat 

menguatkan 

terkait 

manajemen 

kehumasan 

inklusif 

pesantren. 

Selain itu 

penelitian ini 

menekankan 

pada 

implementasi, 

strategi 

hingga model 

komunikasi 

dalam 

pencitraan 

pesantren   

6. Ahmad Fauzi (UIN 

Maulana malik 

Ibrahim Malang, 

2016)  Model 

manajemen 

hubungan 

Masyarakat dalam 

perspektif konstruksi 

sosial Kiai di 

Pondok Pesantren 

Zainul Hasan 

Genggong 

Pemanfaatan 

fungsi humas 

dalam 

manajemen 

Fokus pada 

pengimplementasian 

fungsi humas, 

strategi dan 

komunikasi di 

pondok pesantren  

Penelitian ini 

spesifik 

bersifat 

menguatkan 

terkait 

manajemen 

kehumasan 

inklusif 

pesantren. 

Selain itu 

penelitian ini 

menekankan 
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No Nama, judul dan 

tahun penelitian 

Persamaan Perbedaan  Orisinalitas 

penelitian 

Probolinggo Jawa 

Timu 

pada 

implementasi, 

strategi 

hingga model 

komunikasi 

dalam 

pencitraan 

pesantren   

7. Amin Haris 

(Universitas Negeri 

Malang, 2011) 

Implementasi 

Program Humas 

dalam Pencitraan 

Perguruan Tinggi 

(Studi Multikasus 

pada Tiga Perguruan 

Tinggi di Kota 

Wisata Indrayana 

Pemanfaatan 

fungsi humas 

dalam 

manajemen 

Fokus pada 

pengimplementasian 

fungsi humas, 

strategi dan 

komunikasi di 

pondok pesantren  

Penelitian ini 

spesifik 

bersifat 

menguatkan 

terkait 

manajemen 

kehumasan 

inklusif 

pesantren. 

Selain itu 

penelitian ini 

menekankan 

pada 

implementasi, 

strategi 

hingga model 

komunikasi 

dalam 

pencitraan 

pesantren   

8. Ja‘far Shodiq (UIN 

Malang, 2019) 

berjudul Manajemen 

humas pesantren 

muadalah dalam 

meningkatkan minat 

masyarakat di 

Pondok Pesantren 

Mamba‟ul Hikam 

Blitar 

Pemanfaatan 

fungsi humas 

dalam 

manajemen 

Fokus pada 

pengimplementasian 

fungsi humas, 

strategi dan 

komunikasi di 

pondok pesantren  

Penelitian ini 

spesifik 

bersifat 

menguatkan 

terkait 

manajemen 

kehumasan 

inklusif 

pesantren. 

Selain itu 

penelitian ini 

menekankan 

pada 

implementasi, 

strategi 

hingga model 
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No Nama, judul dan 

tahun penelitian 

Persamaan Perbedaan  Orisinalitas 

penelitian 

komunikasi 

dalam 

pencitraan 

pesantren   

9 Karwanto, 2014 

berjudul Manajemen 

Hubungan 

Masyarakat dalam 

Upaya Peningkatan 

Pencitraan Sekolah 

Pemanfaatan 

fungsi humas 

dalam 

manajemen  

Fokus pada 

pengimplementasian 

fungsi humas, 

strategi dan 

komunikasi di 

pondok pesantren  

Penelitian ini 

spesifik 

bersifat 

menguatkan 

terkait 

manajemen 

kehumasan 

inklusif 

pesantren. 

Selain itu 

penelitian ini 

menekankan 

pada 

implementasi, 

strategi 

hingga model 

komunikasi 

dalam 

pencitraan 

pesantren   

10 Mukhtar, Risnita, 

Citra Juniarni, 2020 

berjudul Public 

Relation 

Management in 

Developing 

Organizational 

Behavior dalam 

International Journal 

of Education Review 

Pemanfaatan 

fungsi humas 

dalam 

manajemen  

Fokus pada 

pengimplementasian 

fungsi humas, 

strategi dan 

komunikasi di 

pondok pesantren 

Penelitian ini 

spesifik 

bersifat 

menguatkan 

terkait 

manajemen 

kehumasan 

inklusif 

pesantren. 

Selain itu 

penelitian ini 

menekankan 

pada 

implementasi, 

strategi 

hingga model 

komunikasi 

dalam 

pencitraan 

pesantren   
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No Nama, judul dan 

tahun penelitian 

Persamaan Perbedaan  Orisinalitas 

penelitian 

11 Patricia Curtin 2009, 

dengan judul 

penelitian 

Reevaluating Public 

Relations 

Information 

Subsidies: Market-

Driven Journalism 

and Agenda-

Building Theory and 

Practice 

Pemanfaatan 

fungsi humas 

dalam 

manajemen  

Fokus pada 

pengimplementasian 

fungsi humas, 

strategi dan 

komunikasi di 

pondok pesantren 

Penelitian ini 

spesifik 

bersifat 

menguatkan 

terkait 

manajemen 

kehumasan 

inklusif 

pesantren. 

Selain itu 

penelitian ini 

menekankan 

pada 

implementasi, 

strategi 

hingga model 

komunikasi 

dalam 

pencitraan 

pesantren   

12 Pam Creedon dan 

Mai Al Khaja 2019.  

―An overview of 

Middle East public 

relations practice, 

education, and 

research from 

isolation to 

globalization 

Pemanfaatan 

fungsi humas 

dalam 

manajemen  

Fokus pada 

pengimplementasian 

fungsi humas, 

strategi dan 

komunikasi di 

pondok pesantren  

Penelitian ini 

spesifik 

bersifat 

menguatkan 

terkait 

manajemen 

kehumasan 

inklusif 

pesantren. 

Selain itu 

penelitian ini 

menekankan 

pada 

implementasi, 

strategi 

hingga model 

komunikasi 

dalam 

pencitraan 

pesantren   
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Dari paparan beberapa kajian terdahulu di atas, penulis 

mendapatkan beberapa persamaan dan perbedaan. Secara umum 

persamaan beberapa kajian di atas dengan penelitian ini adalah terletak 

pada objek penelitian yang sama-sama menyoroti tentang manajemen 

kehumasan atau public relations. Sementara itu perbedaan yang 

mengemuka dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, fokus 

penelitian. 

Beberapa kajian terdahulu hampir secara keseluruhan 

menggambarkan manajemen hubungan masyarakat dalam perspektif 

fungsi kehumasan. Dengan demikian peneliti menyimpulkan hingga saat 

ini belum dilakukan satupun penelitian yang secara khusus mendalami 

tentang aspek manajemen kehumasan berkaitan dengan pondok pesantren 

sebagaimana dua situs yang penulis angkat. Berpijak pada hal tersebut 

diatas itulah kajian tentang manajemen kehumasan Pesantren studi multi 

situs pada pondok pesantren Miftahul Ulum Kalisat Jember dan pondok 

pesantren Baitul Arqom Balung Jember ini selanjutnya akan disorot 

dengan elemen-elemen manajemen kehumasan yang lebih komprehensif 

dan mendalam. Diharapkan dari masing-masing parameter akan diperoleh 

data yang beragam sehingga memperkaya tawaran konsep mengenai aspek 

kajian ini. 
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B. Kajian Teori 

1. Manajemen Public Relations / Hubungan Masyarakat 

a. Definisi Public Relations/Hubungan Masyarakat Menurut Ahli dan 

Praktisi  

Public Relations atau Hubungan Masyarakat, dan seringkali 

disingkat dengan Humas mendapatkan interpretasi yang cukup luas 

dari para ahli. Apalagi saat humas dihubungkan dengan dunia 

pendidikan, maka secara umum banyak yang menyampaikan bahwa 

humas merupakan jalinan komunikasi dua arah antara lembaga dengan 

pemakai jasa lembaga yakni masyarakat. Lantas bagaimana memaknai 

pengertian humas itu sendiri agar mendapat pemahaman yang 

komprehensif?  

Dalam dunia hubungan masyarakat atau public relation (PR), 

Ivy Ledbetter Lee
37

 dikenal sebagai bapak hubungan masyarakat 

global, praktisi awal, dan bahkan pelopor metode hubungan 

masyarakat.  

Ivy Ledbetter Lee yang akrab disapa Ivy Lee adalah putra 

seorang pendeta bernama James Widerman Lee dan anak sulung dari 

dua bersaudara. Selanjutnya, Lee diterima dan menyelesaikan studinya 

di Universitas Princeton. Selama studinya di Princeton, ia 

meningkatkan keterampilan menulisnya dengan bergabung dengan 

media jurnalistik di kampusnya. Keterampilan menulisnya kemudian 
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terasah degan baik dan membantunya menjadi reporter bisnis untuk 

New York Daily News. 

Pada tahun 1903, ia mulai mengabdikan dirinya pada dunia 

kehumasan (humas) yang masih asing pada saat itu. Hal ini dilakukan 

oleh banyak wartawan yang ada saat itu, karena kecewa dengan upah 

yang rendah dan jam kerja yang panjang yang harus dilakukan 

wartawan. Meski mulai berkecimpung di bidang humas, ia tidak 

meninggalkan dunia jurnalistik sepenuhnya. 

Ivy Lee dan rekannya George Parker mendirikan sebuah firma 

hubungan masyarakat bernama Parker & Lee. Ini adalah salah satu 

perusahaan hubungan masyarakat pertama yang didirikan di Amerika 

Serikat. Dengan ini, ia berhasil menjadi salah satu tokoh berpengaruh 

di bidang humas saat itu. Mereka juga merumuskan deklarasi prinsip 

untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas jurnalistik. 

Pernyataan ini merupakan kontribusi dari Lee, yang telah bertahan 

dalam karirnya sebagai praktisi hubungan masyarakat. 

Deklarasi prinsip-prinsip ini dikeluarkan pada tahun 1906. Saat 

itu, Amerika Serikat sedang mengalami pemogokan pekerja batu bara, 

sehingga Lee dan rekan-rekannya mengusulkan bagaimana mereka 

harus menanggapi pemogokan tersebut. Pernyataan ini mengandung 

prinsip keterbukaan dan tidak ada penyembunyian data dan fakta. 

Tujuan diterbitkannya prinsip ini adalah untuk mengimbangi atau 

setidaknya memadamkan permusuhan yang semakin meningkat yang 
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ditunjukkan oleh beberapa editor surat kabar dan wartawan kepada 

praktisi humas yang membuat siaran pers. 

Berikut isi pernyataan declaration of principles:  

"Ini bukan biro berita rahasia. Semua pekerjaan kami dilakukan 

dalam suasana terbuka. Tujuan kami adalah menyediakan berita. Ini 

bukan perusahaan periklanan; jika menurut Anda jenis teks ini tidak 

cocok untuk kantor Anda, tolong jangan menggunakannya.  Tulisan 

kami akurat. Informasi lebih rinci tentang topik apa pun yang dibahas 

akan segera diberikan, dan kami akan dengan senang hati membantu 

editor mana pun untuk memverifikasi pernyataan fakta secara 

langsung. Rencana kami sopan dan terbuka untuk menyediakan media 

Amerika dan publik dengan informasi yang tepat waktu dan akurat 

tentang topik yang dianggap publik berharga dan menarik." 

Kesuksesan Ivy Lee serta kiprahnya dalam menyelesaikan 

konflik perusahaan serta terbangunnya kepercayaan sehingga mampu 

mengangkat citra perusahaan menjadikannya dikenal sebagai bapak 

Public Relations dunia. Deklarasi pemberian gelar bapak public 

relations dunia untuk Ivy Lee  diinisiasi oleh Fraser P. Seitel
38

. Dengan 

tegas ia menyebut Ive Leedbetter Lee sebagai A father of modern 

public relations di berbagai karyanya yang selanjutnya diikuti oleh 

para pakar dan praktisi humas lainnya. 
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Berikut interpretasi dan definisi public relations atau humas 

menurut para ahli dan organisasi : Wilcox dan Cameron
39

  

―Public relations is the management function which evaluates 

public attitudes, identifies the policies and procedures of an 

individual or an organization with the public interest, and plans 

and executes a program of action to earn public understanding 

and patience.” 

 

Dalam pernyataannya Wilcox dan Cameron menjelaskan bahwa 

Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, 

mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individu atau organisasi 

dengan kepentingan publik, dan merencanakan dan melaksanakan 

program tindakan untuk mendapatkan pengertian dan kesabaran 

publik.  

Pengertian lainnya diungkapkan oleh Scott Cutlip and Allen 

Center yang menyatakan sebagai berikut: 

 “Public relations is the management function that identifies, 

establishes, and maintains mutually beneficial relationships 

between an organization and the various publics on whom its 

success or failure depends
40

.” 

 

Scott Cutlip dan Allen Center, menyatakan, Hubungan 

masyarakat adalah fungsi manajemen yang mengidentifikasi, 

membangun, dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan 

antara organisasi dan berbagai publik yang menjadi sandaran 

keberhasilan atau kegagalannya. 

                                                           
39
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and Tactics, Eleventh edition (Boston: Pearson, 2015), 46. 
40
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Sementara itu James E. Grunig dan Todd sesuai pernyataannya 

memaparkan bahwa  Hubungan Masyarakat (Humas) adalah 

manajemen komunikasi antara organisasi dan publiknya. Public 

relations is the management of communication between an 

organization and its publics
41

 

Public Relations Society of America (PRSA) yang merupakan 

asosiasi perdagangan nirlaba untuk profesional hubungan masyarakat 

dan berkantor pusat di New York City mendefinisikan humas sebagai 

berikut: 

“Public relations is influencing behaviour to achieve objectives 

through the effective management of relationships and 

communications.” (British Institute of Public Relations, whose 

definition has also been adopted in a number of Commonwealth 

nations) “Public relations practice is the art and social science 

of analyzing trends, predicting their consequences, counseling 

organization leaders, and implementing planned programs of 

action which serve both the organization‟s and the public‟s 

interest.” (1978 World Assembly of Public Relations in Mexico 

City and endorsed by 34 national public relations 

organizations
42

. 

 

Asosiasi tersebut diatas mengakuisisi pernyataan yang 

dipaparkan oleh British Institute of Public Relations sebagaimana 

disebutkan bahwa humas merupakan Praktek hubungan masyarakat 

yang berasal dari seni dan ilmu sosial dalam menganalisis trend, 

memprediksi konsekuensi mereka, memimpin organisasi konseling, 

dan mengimplementasikan program rencana tindakan yang melayani 

baik organisasi dan keinginan publik serta mempengaruhi perilaku 

                                                           
41
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untuk mencapai tujuan melalui manajemen hubungan dan komunikasi 

yang efektif. 

Howard Bonham berkedudukan sebagai wakil ketua Palang 

Merah Nasional Amerika Serikat menyatakan bahwa Publik relation 

merupakan suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih 

baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang 

atau organisasi tertentu. 

Maria menjelaskan bahwa public relation adalah sebuah fungsi 

manajemen yang khusus membantu menumbuhkan dan memupuk 

komunikasi bersama, dukungan, pengertian, dan kerja sama di antara 

sebuah organisasi dan masyarakat. Disini public relation melibatkan 

tentang manajemen, merespon opini masyarakat, menjelaskan dan 

mempertegas tanggung jawab pemimpin guna melayani masyarakat, 

membantu manajer agar memantau serta mendayagunakan perubahan, 

sebagai alarm, dan menggunakan teknik berkomunikasi sepantasnya. 

Frank Jefkins dalam karyanya Modern Marketing 

Communications mengungkapkan public relations practice is the 

planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and 

mutual understanding between an organisation and its publics
43

. 

Bahwa public relations adalah sekumpulan bentuk komunikasi 

terencana intra dan ekstra organisasi yang berfungsi untuk mencapai 

sebuah tujuan yaitu terciptanya pengertian bersama. Jefkins dan Daniel 
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Yadin menginterpretasi public relation dengan sebuah sistem 

komunikasi yang berfungsi menumbuhkan niat baik. definisi awalnya 

dikemukakan oleh Jefkins, kemudian disempurnakan oleh Daniel 

Yadin dalam bukunya Public Relations edisi kelima. 

Edward L. Bernays
44

 melansir bahwa Public relation adalah 

usaha yang bertujuan memberi informasi pada masyarakat, membujuk 

masyarakat untuk mengubah tindakan dan sikapnya, dan berbagai 

usaha untuk mengintegrasikan tindakan dan sikap dari masalah dengan 

manusia dan dari manusia terhadap masalah. Upaya awal Bernays 

dalam mendefinisikan public relation ialah pada bukunya yang 

berjudul Propaganda dan Crystallizing Public Opinion. Ia 

mendapatkan perhatian khusus karena ia berhasil menteorisasikan 

bidang humas dan mendefinisikannya.  

Kemudian Scott M. Cutlip dan Allen H. Center, keduanya 

menyatakan bahwa:  

“Public relations is the distinctive management function which 

helps establish and maintain mutual lines of communication, 

understanding, acceptance and cooperation between an 

organization and its publics; involves the management of 

problems or issues; helps management to keep informed on and 

responsive to public opinion; defines and emphasizes the 

responsibility of management to serve the public interest; helps 

management keep abreast of and effectively utilize change, 

serving as an early warning system to help anticipate trends; 

and uses research and sound and ethical communication as its 

principal tools
45

. 

 

                                                           
44

 Edward L. Bernays, Propaganda, 1 (USA: University of Oklahoma Press, 1928), 36. 
45

 Scott M. Cutlip, Effective Manajement Public Relations (Prentice-Hall,: Englewood 

Cliffs, 1971), 28. 



51 

 

 

Humas adalah sebuah fungsi manajemen khusus yang 

membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi, pengertian, 

penerimaan, dan kerja sama timbal balik antara organisasi dan 

publiknya yang melibatkan pengelolaan dari masalah guna membantu 

dan menilai sikap masyarakat, melakukan identifikasi kebijakan 

sebuah organisasi untuk mementingkan kepentingan orang banyak, 

serta merencanakan dan melaksanakan berbagai program kegiatan 

guna mendapatkan pengetahuan dan dukungan dari masyarakatnya 

J. C. Seidei
46

 mendefinisikan humas sebagai sebuah proses 

berkesinambungan yang terdiri dari berbagai usaha manajemen agar 

itikad baiknya didengar oleh pelanggan, karyawan, dan masyarakat 

umum sehingga manajemen perusahaan tersebut mendapatkan 

pengertian dari mereka. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana 

caranya definisi tersebut bisa berjalan dengan baik di sebuah 

organisasi? caranya ialah menganalisis dan mengevaluasi kinerja serta 

membuat pernyataan yang diplomatis.  

W. Emerson Reck
47

 seorang direktur humas Universitas 

Colgate, ia mendefinisikan bahwa public relations adalah sebuah 

bentuk pelaksanaan dari penetapan kebijakan, pelayanan, dan sikap 

yang disesuaikan dengan keperluan masyarakat atau segolongan 

masyarakat agar organisasi tersebut mendapat kepercayaan dari 

mereka. 
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Coulsin dan Thomas
48

 definisi humas menurut keduanya adalah 

usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja, guna 

membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara 

organisasi dan masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa 

public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan 

untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi.  

Alma
49

 menyatakan bahwa Public relation ialah kegiatan 

komunikasi yang dimaksudkan untuk membangun citra yang baik 

terhadap perusahaan 

Robert T. Relly
50

, Public relation adalah seni dan ilmu sosial 

dalam menganalisis tren, memprediksi konsekuensinya, memimpin 

organisasi konseling, dan mengimplementasikan program aksi yang 

terencana yang melayani baik organisasi maupun kepentingan publik. 

Di atas merupakan  definisi public relation menurut para ahli 

yang dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan definisi humas 

secara umum. Selain itu definisi itu nantinya dapat digunakan untuk 

menerangkan tugas serta fungsi dari public relations. 

Definisi lain dirumuskan berbagai organisasi. Ada beberapa 

institusi yang ikut serta mendefinisikan public relation. Tentunya 

mereka mendefinisikan pasti melihat rujukan dari para ahli. 
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Menurut masyarakat Public Relations America (IPRA), Public 

relations adalah suatu tindakan pengelolaan organisasi agar organisasi 

tersebut bisa saling beradaptasi dengan publik dengan cara yang saling 

menguntungkan. Selain itu, public relation juga dapat diartikan sebagai 

sebuah usaha untuk mendapatkan dukungan dan kerja sama dari 

masyarakat.
51

 

Menurut the British Institute of Public Relation
52

, Public 

relation menurut institusi tersebut adalah usaha yang terencana dan 

berkelanjutan dalam menjaga itikad baik dan keselarasan pengertian 

bersama antara organisasi dan masyarakat.  

Menurut International Public Relation Association
53

, hubungan 

masyarakat didefinisikan, Public relations is a management 

function of continuing and planned character, through which 

public and private organizations and institutions seek to win 

and retain the understanding, sympathy, and  support  of those  

with  whom they are  or my  be concerned  by evaluating 

public opinion about themselves, in order to achieve by 

planned and more efficient fulfilment of their common interest.  

 

Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa hubungan 

masyarakat menjadi kunci bagi fungsi manajemen dalam mewujudkan 

rencana berkelanjutan yang didalamnya terdapat lembaga publik yang 

berusaha untuk mendapatkan pemahaman, simpati dan dukungan dari 

publik dengan jalan melakukan evaluasi guna mendapatkan 
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pemenuhan kepentingan yang lebih tersistem dan memperhatikan 

aspek efisiensi dan efektifitas. 

Public relations is distinctive management function which help 

establish  and  maintain  mutual  lines  of  communications, 

understanding, acceptance, and cooperation between and 

organization and its public;   involves the management of 

problems or issue; helps management to  keep informed on 

annd responsive to public opinion; defines  emphasiszes the  

responsibility  of  management  to  serve  the public interest  

helps  management  keep  abreast  of  and  effectively utilize 

change, serving as an early warning system to help anticipate 

trends, and uses research and sound and ethical 

communication techniques as its principal tool‟s.
54

   

 

Pernyataan diatas diungkap Fraser P. Seitel yang 

mendefinisikan hubungan masyarakat sebagai fungsi manajemen yang 

mereduksi realisasi komunikasi yang memiliki interdependensi 

sehingga tercipta saling pengertian, dukungan antara organisasi dengan 

publiknya dalam usahanya mewujudkan apa yang menjadi tujuan 

bersama dengan cara menyelesaikan permasalahan secara integrative 

dan holistic dalam memaknai isu dan dinamika yang terjadi dalam 

badan organisasi. 

Melihat definisi di atas menempatkan humas untuk aktif dalam 

membangun komunikasi yang solid dalam rangka menjadi jembatan 

penghubung antara dua instrumen organisasi guna mewujudkan visi 

dan misi. Fungsi manajemen yang dijalankan humas bila menelaah 

pengertian di atas maka akan mencakup tugas idenfitikasi, menjaga 
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citra, menyusun program, dan mengevaluasinya sehingga mampu 

tercipta perbaikan baik di internal lembaga maupun luar lembaga. 

Humas sangat indentik dengan komunikasi sebagaimana 

sebagaimana dengan ungkapan Philiph Kotler
55

 bahwa humas 

dikonstruksi dengan sistem komunikasi yang terencana baik ke internal 

lembaga maupun eksternal hal ini dalam rangka untuk mewujudkan 

organisasi yang maju. Pengertian diatas diperkuat lagi oleh Frank 

Jefkin
56

 yang mengatakan bahwa seorang humas diperlukan memiliki 

kemapanan dalam komunikasi karena akan melayani customer yang 

lahir dari berbagai kultur. 

Interpretasi tentang definisi humas juga datang dari para 

praktisi humas dunia. Kiranya definisi ini turut melengkapi 

pemahaman tentang humas dari sisi praktisi yang dianggap telah 

sukses dalam menjalankan profesi sebagai humas di berbagai 

perusahaan atau lembaga profit maupun non profit.  

Bagi Jason Falls
57

 salah seorang penulis artikel ia 

mengungkapkan bahwa media sosial adalah tanggung jawab hubungan 

masyarakat. Dan apa yang paling jitu dalam upaya media sosial? Ia 
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menjawab pesannya. Falls menggarisbawahi bahwa hingga lima tahun 

dari sekarang dirinya memprediksi bahwa pemasaran media sosial 

merupakan domain yang hampir eksklusif dari para profesional 

hubungan masyarakat.  

Danielle Hibbert, seorang senior proyek manager di agensi PR 

konsumen yang berbasis di Belfast, Clearbox. Menyatakan bahwa  

Pada tahun 2006, baginya humas ialah hanya upaya tentang 

membangun dan mengelola reputasi merek – bagaimana perusahaan 

atau personal dipersepsikan dan bagaimana setiap kebijakan dapat 

diterima dengan baik. Dan pada tahun 2016, sepanjang karirnya 

sebagai senior manager  dengan tegas ia menyatakan bahwa reputasi 

masih menjadi jantung praktisi humas, tetapi jalannya lebih panjang 

dan memiliki lebih banyak liku-liku. Hari ini, baginya praktik 

kehumasan adalah tentang seni berkomunikasi, menciptakan debat, 

membentuk kepribadian, hubungan influencer, menghasilkan konten 

berkualitas. Baginya jejak digital sama pentingnya dengan tujuan 

dalam kampanye humas. 

Jordan Townley
58

, Spesialis humas & CSR dari Kolombia  

Baginya, definisi humas adalah manajemen reputasi. Dengan adanya 

manajemen ini akan memastikan bahwa merek memiliki pesan yang 

jelas dan humas yang sukses memastikan bahwa pesan diwakili dan 
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ditafsirkan secara efektif kepada audiens yang tepat. Humas yang 

efektif adalah tentang bersikap proaktif, bukan hanya reaktif terhadap 

situasi atau merek/aktivitas bisnis. Dengan munculnya PESO (Paid, 

Earned, Shared, and Owned), kebutuhan humas untuk fokus pada 

konten dengan transparansi adalah kuncinya. 

Charlie de Mierre
59

, Direktur Kreatif di Porter Novelli London 

menyatakan praktik humas merupakan seni meyakinkan orang lain 

(konsumen, media, influencer, dll.) tentang relevansi perusahaan, 

merek, atau produk, daripada sekadar memberi tahu mereka. Agen 

humas selalu bekerja untuk memberi klien mereka alasan untuk 

dibicarakan dan untuk membantu mereka mengidentifikasi dan 

mengomunikasikan tujuan dalam kehidupan customer. Ini adalah satu-

satunya cara untuk menarik perhatian penonton tanpa membayarnya. 

Dan di dunia digital yang berkembang pesat, inilah yang 

semakin dituntut oleh konsumen. Mereka menjadi kecewa dengan 

perusahaan yang hancur di hadapan transparansi sosial dan digital dan 

sekarang secara proaktif memilih merek yang benar-benar memihak 

mereka. Mereka menginginkan merek dengan tujuan, merek yang 

memberi pelanggan alasan yang baik dan relevan untuk memilih 

mereka. Dan itulah mengapa humas menjadi disiplin yang semakin 

kuat. 
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Stephen Waddington
60

, Chief Engagement Officer di Ketchum, 

baginya Humas adalah praktik memahami tujuan organisasi dan 

hubungannya dengan masyarakat. Ini adalah aktivitas keterlibatan 

yang direncanakan dan berkelanjutan antara kedua pihak untuk 

mempengaruhi perubahan perilaku, dan membangun saling pengertian 

dan kepercayaan. Keterlibatan antara organisasi dan publiknya adalah 

inti dari praktik humas. Komunikasi humas terjadi dua arah dimana 

organisasi berkomunikasi dengan publiknya dan sebaliknya. 

Kristen Tischhauser
61

, Managing Partner di talkTECH, 

mengatakan humas adalah tindakan menyebarkan kesadaran atas nama 

perusahaan, produk, merek, atau individu. Humas melakukan ini untuk 

klien mereka dengan mengumpulkan liputan media, menciptakan 

kemitraan, strategi konten yang dimiliki. 
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Grzegorz Miller
62

, Blogger di Social-pr.pl, ia mengatakan 

bahwa humas ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk menciptakan 

atau mempertahankan citra publik dalam kelompok sasaran tertentu. 

Subjek dari aktivitas ini dapat berupa produk, perusahaan, atau 

departemennya, individu, atau ide. Kelompok sasaran bisa sempit 

(untuk produk khusus) dan juga sangat luas (misalnya seluruh 

kelompok sosial). Humas dilakukan dengan berbagai alat – baik 

tradisional, seperti hubungan media, advokasi, atau branding pemberi 

kerja, dan modern, seperti hubungan media sosial. 

Sebastian Hejnowski
63

, CEO, Eropa Tengah dan Timur di 

MSLGROUP, ia menjelaskan kompleksitas realitas yang mengelilingi 

humas, ia membantu merek mengomunikasikan target dan misi 

perusahaan secara efektif dan efisien.
64

 

b. Interkoneksi teori-teori tentang hubungan masyarakat 

Berikut hal pokok dalam proses konstruksi interkoneksi teori 

tentang humas sebagaimana diramu dari pengertian di atas. a) 

keberadaan humas sebagai fungsi manajemen menjadikan ia ada dan 

eksis dalam manajemen apapun, b) humas mengkonstruksi komunikasi 

yang sistematis dan terukur antara organisasi dengan masyarakat 
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pengguna jasa, c) humas membangun relasi yang ideal dalam rangka 

saling memberi kebermanfaatan, c) relasi yang baik dirancang dan 

dibangun dengan cara komunikasi yang baik, d) humas secara 

konsisten membangun saling pengertian, e) sumber keberhasilan 

organisasi atau lembaga yakni publik organisasi itu sendiri dengan 

sistem manajemen yang terarah.  

Dengan begitu humas dapat menjalankan kinerjanya terutama 

dalam mengevaluasi public interest dan menangani berbagai dinamika 

yang terjadi sehingga dapat terwujud citra positif yang berkaitan 

dengan good image atau citra yang luhur, good will atau itikad yang 

baik, mutual understanding saling memahami, mutual confidence 

saling pengertian, mutual appreciations saling menghargai, dan mutual 

tolerance saling bertoleransi. 

Pemahaman di atas sebagai isyarat bahwa hubungan organisasi 

dengan publiknya lebih banyak kepada pemenuhan aspek kebutuhan 

publik atau masyarakat apalagi bila disangkutkan dengan lembaga 

pendidikan. Lebih dalam lagi pemahaman di atas mengarahkan pada 

pola hubungan yang harmonis dalam melayani kebutuhan masyarakat 

tentang berbagai hal kebijakan yang diambil lembaga. 
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Edward L. Bernays
65

 dikutip Suriansyah memaparkan bahwa 

humas memiliki keterkaitan khusus dengan masyarakat dalam 

membangun komunikasi yang baik antaranya : 

1) Transparansi informasi 

2) Monitoring opini masyarakat dalam rangka menggiring pandangan, 

sikap dan orientasi masyarakat. 

3) Membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan 

dalam memperoleh manfaat bersama secara integral dengan sikap 

serta nilai-nilai lembaga yang baik. 

Pemahaman di atas sebagai pondasi awal bagi lembaga agar 

mampu merekonstruksi visi misi yang sesuai dan jelas secara 

perspektif dengan program kerja yang transparan agar public dapat 

memperoleh pemahaman yang utuh terhadap tujuan lembaga dan 

dinamika serta kendala yang akan melingkupi lembaga sehingga 

masyarakat dengan mudah dapat mengambil sikap dan terlibat dalam 

mengambil peran untuk membantu. Pemahaman ini tentu akan sangat 

membantu dan mendorong lahirnya dukungan dan bantuan baik secara 

moril maupun materiil terhadap kebutuhan lembaga. 

c. Perangkat Tugas dan Kewajiban Hubungan Masyarakat 

Tugas inti seorang humas dalam organisasi yakni menafsirkan 

target publik terhadap suatu kegiatan dan mengurus fungsi-fungsi 

organisasi seperti menghadapi media komunikasi dan konsumen. 
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Kemudian tugas humas atau lebih dikenal dengan publik relations juga 

dituntut untuk mempublikasikan kepada seluruh masyarakat yang 

berkaitan dengan organisasi agar organisasi atau sebuah lembaga yang 

dipimpin dikenal oleh masyarakat selain itu juga sangat diperlukan 

komunikasi yang baik. 

Menurut Hadari Nawawi
66

 bahwa tugas hubungan masyarakat 

yakni melakukan publisitas tentang kegiatan organisasi kerja yang 

perlu diketahui oleh pihak luar secara luas kegiatan tersebut dilakukan 

dengan menyebarluaskan informasi atau memberikan penerangan 

kepada masyarakat luar agar dalam diri mereka tercipta pemahaman 

yang baik mengenai tugas dan fungsi yang diemban oleh organisasi 

termasuk kegiatan yang sudah dan sedang dan akan dikerjakan 

berdasarkan volume dan beban kerja humas.
67

 

Sasaran humas sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyadi
68

, 

dalam rangka menjalankan sasaran publik relation ada dua yang 

pertama internal publik dan eksternal publik . Internal public yang 

dimaksud disini adalah orang-orang atau person yang berada di dalam 

ataupun yang tercakup dalam organisasi sedangkan eksternal publik 

yang dimaksud adalah orang-orang yang berada di luar organisasi yang 
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ada hubungannya dan yang diharapkan ada hubungannya dengan 

organisasi tersebut. 

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas humas maka perlu 

memperhatikan kedisiplinan dan etika-etika dalam organisasi dan etika 

dalam masyarakat. Karena kedisiplinan dan ketertiban serta etika 

dalam manajemen humas sangat perlu ditekankan agar tugas humas 

dalam sebuah organisasi tersebut dapat berjalan dengan tertib aman 

dan lancar serta mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. 

Dalam menjalankan humas juga memiliki ciri-ciri yang perlu diketahui 

sebagaimana yang diungkap oleh Effendi
69

 kegiatan humas meliputi: 

1) Komunikasi yang dilancarkan berlangsung dua arah secara timbal 

balik Jadi yang diharapkan dengan komunikasi dua arah tersebut 

antara komunikan dan komunikator saling bersinergi dan saling 

membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.   

2) Dilakukan terdiri dari penyebaran informasi, kegiatan persuasi, dan 

pengkajian pendapatan umum.  

3) Tujuan yang hendak dicapai yakni tujuan organisasi tempat humas 

menginduk. 

4) Sasaran yang dituju adalah masyarakat di dalam organisasi atau 

publik internal dan masyarakat di luar organisasi atau public 

eksternal.  
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5) Efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis 

antara organisasi dan masyarakat. 

Prinsip-prinsip dasar humas yakni terdapat dalam tiga prinsip 

dalam membangun relasi yakni Telling The Truth (menyampaikan 

kebenaran), building trust (membangun kepercayaan) Dan pada 

akhirnya akan bermuara pada sikap persuasi yakni mampu 

mempengaruhi orang lain. 

Prinsip dalam humas sangat dibutuhkan dalam proses 

manajemen apalagi menyangkut manajemen humas. Inti dari sebuah 

hubungan masyarakat merupakan komunikasi yang baik antara satu 

dengan yang lainnya hubungan masyarakat tidak bisa terlepas dari 

unsur komunikasi. Karena melalui komunikasi maka akan ditemukan 

hubungan dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang akan 

diterjemahkan dalam satu sistem manajemen. Selain itu pula 

komunikasi memiliki arti atau makna sama atau bersama. 

Humas merupakan dasar-dasar dan prinsip yang dapat 

mengimplementasikan apa yang terjadi di lembaga dan dapat 

mengarahkan fungsi manajemen sehingga komunikasi berjalan efektif 

Oxley merumuskan prinsip-prinsip tersebut seperti dibawah ini.  

1) Humas lebih berfungsi sebagai teknik ketimbang ilmu pendekatan 

rasional dalam perencanaan humas lebih menjamin efektivitas 

public relation 
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2) Pendekatan yang sistematis dalam perencanaan humas berarti 

tindakan untuk kemajuan  

3) Humas merupakan fungsi manajemen  

4) Humas yang efektif adalah komunikasi yang efektif pula 

menPrinsip humas yang dikemukakan di atas tidak terlepas dari 

fungsi manajemen sebagai pondasi awal dalam penerapan humas 

karena manajemen humas merupakan satu kesatuan dalam sebuah 

sistem kehumasan atau lebih dikenal dengan hubungan masyarakat 

untuk menciptakan hubungan yang harmonis tidak lepas dari 

komunikasi yang efektif dan efisien yang nantinya akan 

diterapkan
70

. 

Selain kaidah di atas, dalam Islam terdapat Prinsip dan kaidah 

humas sebagaimana terdapat dalam Alquran dan hadis sebagai berikut: 

1. Mengajak dengan prinsip kebaikan, bahasa yang bijak, jelas, 

ringkas, mudah dimengerti dan lemah lembut. 

                           

                       

        

Terjemah: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S. An Nahl: 

125).  

                                                           
70

 Iriantara Y, Public relations writing: pendekatan teoretis dan praktis. (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2006), 24. 
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Di dalam ayat Alquran di atas mengandung perintah untuk 

mengajak serta membimbing manusiasecara bijaksana berdasarkan 

prinsip kebenaran dan ilmu pengetahuan. Juga membantah hal 

yang tidak sesuai dengan syariat dengan cara yang humanis dan 

musyawarah. Maka seorang praktisi humas harus mampu melihat 

kondisi masyarakat mengajaknya kepada kebaikan dengan cara 

yang bijak.  

                   

Terjemah: maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata 

yang lemah lembut, mudah mudahan ia ingat atau takut (Q.S. 

Thaha:44). 

Perkataan lemah lembut artinya humas dalam 

berkomunikasi seharusnya diimbangi dengan prinsip dan perilaku 

yang baik, dalam melayani penuh dengan kelembutan dan dengan 

bahasa yang baik.  

                            

                         

             

Terjemah : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu 

jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di 

antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
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mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (Q.S: 

Al Israa‘: 23). 

Ungkapan qoulan karima dalam ayat di atas dalam konteks 

humas seharusnya diimplementasikan dengan prinsip perkataan 

yang mulia, penuh penghormatan dan penghargaan kepada setiap 

komunikan.    

راً أَوْ ليَِصْمُتْ   وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ اْلآخِرِ فلَيَ قُلْ خَي ْ

―Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir 

maka katakanlah perkataan yang baik atau jika tidak maka 

diamlah.‖ (HR. Al-Bukhari no. 6018 dan Muslim no. 47). 

Dari hadis di atas seorang praktisi humas diharapkan dapat 

melaksanakan dan mengimplementasikan kebaikan saat sedang 

melaksanakan tugasnya dalam jurnalistik maupun saat melayani 

masyarakat dengan pemilihan diksi kata yang baik dan perkataan 

yang baik. 

2. Dikonstruksi dari prinsip kerjasama 

                       

                

Terjemah : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S. Almaidah 2). 

 

Kaitannya dengan kehumasan maka ayat ini menerangkan 

pada kita tentang tujuan humas itu baik adanya dan tidak sama 

sekali bertentangan dengan prinsip syariah. Demi tercapainya 

tujuan humas maka diperlukan kerjasama yang komprehensif 
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artinya setiap bagian dari tim humas seharusnya saling membantu 

dalam kebaikan.  

3. Musyawarah mufakat 

                       

                      

                      

 

Terjemah: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya (Q.S. Ali Imron: 159). 

Bagi praktisi humas musyawarah sangat penting dalam 

mengambil keputusan bersama demi pembangunan kinerja yang 

baik di internal humas sehingga kebermanfaatan humas akan 

dirasakan oleh lembaga dan public internal maupun eksternal. 

d. Kualifikasi Praktisi Hubungan Masyarakat di Lembaga 

Pendidikan 

Sebelum membahas kualifikasi praktisi humas, berikut penajaman 

tentang humas bila dilihat dari spesifikasi sebagaimana diinterpretasi 

dari Undang-undang No. 18 Tahun 2019 yakni: 
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Humas Formal yakni humas yang secara resmi dipilih dan ditugasi 

oleh lembaga guna melaksanakan fungsi kehumasan dan menempati 

struktural dalam lembaga atau organisasi contohnya tim humas. 

Humas informal yakni humas yang secara formal berada dan 

berafiliasi dengan lembaga dan mengimplementasikan fungsi 

kehumasan secara sukarela karena panggilan jiwa ikut serta menjaga 

citra organisasi contohnya guru, tenaga kependidikan.  

Humas non formal duta lembaga dalam mengimplementasikan 

fungsi kehumasan secara sukarela karena adanya keterikatan batin 

ataupun pernah mengenyam pendidikan di lembaga dan secara ikhlas 

ikut serta menjaga nama baik lembaga dan menginformasikan citra 

baik lembaga contohnya masyarakat umum. 

Kualifikasi adalah kriteria penting yang harus dipenuhi sebelum 

melakukan tugas tertentu. Kualifikasi mengacu pada definisi 

persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk melakukan tugas yang 

dipercayakan kepada seseorang. Disebutkan bahwa kelayakan 

seseorang bergantung pada kemampuannya dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan kualifikasinya. Frank Jefkins
71

 menyebutkan bahwa 

kualifikasi dasar yang harus dimiliki oleh seorang praktisi atau 

profesional Public Relation  yakni:  
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1) Kemampuan Komunikasi/ Communication Ability 

Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa latin 

―Communis‖ atau ―Communicatio‖, yang disebut ―umum‖ dalam 

bahasa Inggris yang artinya sama. Komunikasi berarti berusaha 

mewujudkan kesamaan (commonality) makna atau makna.
72

 

Schiffman dan Kanuk
73

 mendefinisikan bahwa komunikasi 

mentransmisikan pesan dari pengirim ke penerima melalui media 

transmisi. Berarti komunikasi mengacu pada transmisi pesan dari 

pengirim ke penerima melalui media transmisi. Menurut definisi 

diatas terdapat beberapa unsur komunikasi yaitu pengirim pesan 

(sender), penerima pesan (receiver), pesan (message) dan saluran 

atau media pesan (channel) dan umpan balik (feedback). : 

a) Pengirim pesan (sender) 

Komunikasi dimulai dengan pihak yang berkepentingan 

untuk  menjalin komunikasi (pengirim / komunikator). Dapat 

dikomunikasikan antar individu dan antar organisasi / institusi. 

Desain komunikasi harus membuat penerima pesan (penerima / 

komunikator) menarik dan mudah dipahami. 
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 Dedi Sahputra, ―Manajemen Komunikasi Suatu Pendekatan Komunikasi,‖ JURNAL 
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b) Penerima pesan (receiver) 

Alur komunikasi dari pengirim atau komunikator pesan 

ke komunikator harus dibangun secara wajar untuk 

memfasilitasi pemahaman. Informasi yang dikemas dengan 

baik akan mempengaruhi komunikator sehingga meningkatkan 

simpati, pengertian dan kerjasama dengan komunikator. 

c) Saluran komunikasi (medium) 

Ketepatan dalam penggunaan saluran komunikasi 

indikatornya adalah   sejauh   mana   efektivitas   media   yang   

digunakan mencapai sasaran yang diharapkan. Pilihan media 

juga harus mengingat segmen penerima pesan, biaya, dan 

audiens yang akan  dijangkau  berdasarkan  geografisnya  

(dekat  atau  jauh, cakupan lokal atau nasional). 

d) Pesan (message) 

Ada beberapa macam pesan dalam dunia komunikasi 

yaitu :  

1) Pesan verbal 

Pesan verbal adalah pesan yang disampaikan dengan 

suara (wicara) langsung kepada penerima pesan tanpa 

melaui media. Contohnya petugas humas yang bertatap 

muka langsung dengan pelanggan di ruang kerjanya 

menyampaikan informasi yang dibutuhkan pelanggan 

tersebut. Pesan verbal dapat dilakukan dalam komunikasi 
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baik internal seperti pidato di depan umum, malam 

kekeluargaan, dikusi panel, kunjungan pimpinan ke bagian-

bagian maupun  komunikasi eksternal seperti siaran melalui 

media massa elektronik, pameran, hubungan sosial dengan 

masyarakat, pertemuan dengan donatur dan lainnya. 

2) Pesan nonverbal 

Pesan nonverbal  adalah  pesan  yang disampaikan  

kepada penerima pesan dengan tidak langsung sehingga 

media digunakan   dalam   komunikasi   jenis   ini.   Media   

yang digunakan antara lain brosur, pamflet, radio, televisi, 

internet, forum dan lainnya. 

3) Kombinasi 

Kombinasi dilakukan dengan menggunakan dua 

macam pesan yaitu verbal dan nonverbal tergantung dari 

kebutuhan dengan pertimbangan efektivitasnya terhadap 

sasaran yang akan dicapai. Contohnya untuk meningkatkan 

citra baik organisasi/lembaga dapat diadakan press release, 

open house, forum musyawarah, siaran radio, dan televisi, 

streaming video youtube, dan lainnya. Komunikasi 

kombinasi dapat dilaksankan secara formal untuk 

kepentingan eksternal seperti dengan masyarakat dan 

pelanggan maupun secara informal untuk kepentingan 

internal antar pribadi dalam organisasi/lembaga sehingga 
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terhindar dari kesan kaku tetapi dengan meminimalisasi hal 

yang menjurus desas-desus, fitnah, dan sejenisnya. 

4) Umpan balik (feedback) 

Umpan balik merupakan respon apakah pesan yang 

disampikan sukses diterima dan dipahami atau belum. 

Umpan  balik  pesan  verbal  dapat  langsung  dilihat  dari 

mimik dan tanggapan positif atau negatif penerima pesan 

sedangkan umpan balik untuk pesan nonverbal dapat 

diketahui dari angket,  post box, inbox e-mail, complaint 

box, pesan pada kronologi facebook, surat pembaca pada 

media cetak, dan peningkatan partisipasi komunitas orang 

tua/wali santri serta lainnya. 

Adapun fungsi dari komunikasi
74

 antara lain sebagai: 

1) Informasi 

Komunikasi berfungsi untuk mengumpulkan dan 

menyimpan data, fakta, pesan, dan opini sehingga dapat 

diketahui  keadaan  yang  terjadi.  Kejadian  tersebut 

merupakan informasi yang berhaga misalnya tentang 

keluhan masyarakat terhadap pesantren. 

2) Sosialisasi 

Fungsi lain komunikasi adalah alat sosialisasi yang 

memudahkan interaksi antarpersonal. Komunikaasi yang 
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 Nurhalima Tambunan, ―Pengaruh Komunikasi Massa Terhadap Audiens,‖ JURNAL 

SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study 4, no. 1 (9 April 2018): 24–31. 



74 

 

 

efektif memudahkan proses sosialisasi    misalnya dari 

seorang ustadz kepada calon orang tua santri. 

3) Motivasi 

Komunikasi dapat mendorong seseorang 

berperilaku tertentu. Komunikasi yang baik dapat 

mensugesti seseorang untuk mengikuti apa yang telah 

dilakukan komunikator misalnya mendaftarkan anaknya     

menjadi     santri setelah mendengar kisah sukses santri 

pada pesantren tetentu. 

4) Pendidikan 

Komunikasi menunjang kemajuan pendidikan dan 

tanpa komunikasi yang baik dunia pendidikan tidak bisa 

berkembang. Komunikasi yang terbangun antarindividu 

dalam jejaring media sosial misalnya grup whatsapp 

pimpinan  pesantren  sedikit  –  banyak  akan  akan 

berpengaruh pada pemikiran dan inovasi dimana inspirasi 

bisa diperoleh melaui jejaring media sosial sebagai saluran 

komunikasi tersebut. 

5) Kebudayaan 

Komunikasi menunjang kebudayaan misalnya 

media massa pesantren menampilkan berita kegiatan ekstra 

kurikuler santri berupa marawis, rebana, pencak silat, 

kaligrafi, tilawatil Qur‘an dan lainnya. Dengan tersebar 
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luasnya suatu produk budaya maka memungkinkan untuk 

dikenal luas di masyarakat   sehingga   dapat   berkembang   

lebih   baik. Minimal maasyarakaat yang tidak tahu menjadi 

tahu dan mengenalkan pada anggota keluarganya. 

6) Hiburan 

Komunikasi yang menyenangkan akan membawa 

suasana komunikator dan komunikan terhibur. Sesekali   

tiap individu membutuhkan relaksasi dari suasana yang 

formal, menegangkan, dan cenderung menjenuhkan 

sehingga komunikasi yang menyenangkan dibutuhkan 

untuk menetralisasikan diri dari stres. 

7) Integrasi 

Komunikasi mampu menjembatani perbedaan 

antarindividu sehingga dicapai kesepakatan dalam sebuah 

kesadaran bersama menuju kepentingan yang lebih besar. 

8) Inovasi 

Komunikasi mendorong lahirnya teknologi yang 

membawa umat manusia pada kesejahteraan lahiriah dan 

batiniah dengan terpenuhinya kebutuhan dengan  

munculnya hightech pada teknologi informasi dan 

komunikasi. Proses komunikasi adalah kegiatan kontinyu  

yang dilakukan oleh setiap individu baik sebagai pribadi 

maupun sebagai petugas atau praktisi humas dalam sebuah 
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orgaanisasi/lembaga. Komunkasi sebagai proses 

memerlukan   beberapa   komponen   yang   harus terpenuhi 

untuk berlangsungnya komunikasi. Harold D. Lasswell
75

 

merumuskan formula Lasswell untuk mengorganisasikan 

komunikasi dan menggambarkan komponen dalam proses 

komunikasi sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

 Pengorganisasian dan Komponen dalam Proses Komunikasi 

 

WHO 
(siapa) 

SAYS 

WHAT 
(berkata apa) 

IN WHICH 

CHANNEL 
(melalui saluran 

apa) 

TO WHOM 

(kepada siapa) 

WITH 

WHAT 

EFFECCT 
(dengan efek apa) 

Komunikator Pesan Media Penerima Efek 

Control Studies 
Analisis 

Pesan 
Analisis Media 

Analisis 

Khalayak 
Analisis Efek 

 

Keterangan : 

What   : komunikator 

Says what  : informasi, opini, sikap, dan pesan 

In which channel : media 

To whom  : komunikan atau audiens 

With what effect : efek atau umpan balik 

 

Komunikasi   efektif
76

   harus   didasari   oleh   prinsip   –   prinsip 

diantaranya: 
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a. Menghargai (respect) 

Prinsip pertama dalam komunikasi adalah memberikan rasa 

hormat dan saling menghargai. Setiap orang ingin dihargai dan 

dihormati maka jika seorang petugas/praktisi humas dapat 

melakukannya dengan baik maka imbasnya dapat dicapai kerja sama 

yang dikuatkan sinergi  yang berdampak pada efektivitas kinerja yang 

menguntungkan organisasi/lembaga. 

b. Empati (empathy) 

Empati adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi atau 

kondisi   yang   dihadapi   seseorang.   Prasyarat   untuk   bisa 

berempati pada komunikan adalah kemampuan untuk memahami atau 

mengerti apa yang diungkapkan komunikan. Dengan memahami 

komunikan sama artinya dengan investasi membangun kepercayaan 

yang merupakan modal awal untuk memulai kerjasama dan 

membangun sinergitas dengan komunikan. 

c. Memahamkan (audible) 

Maksudnya dapat dipahami dan dimengerti. Setelah seorang 

petugas/praktisi   humas   mampu   berempati   pada   audiens sehingga 

tumbuh kepercayaan dan terbangun kerja sama maka sinergitas dapat 

diwujudkan dengan lebih mudah karena apa yang disampaikan 

petugas/praktisi humas akan lebih didengar dan dimengerti oleh 

audiens. 
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d. Jelas (clarity) 

Pesan tidak boleh ambigu; multitafsir sehingga 

membingungkan komunikan. Supaya pesan dapat sejelas – jelasnya 

diterima komunikan makan pesan yang baik adalah transparan dan 

terbuka (clarity) tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan sehingga 

menjadikan pesan menjadi kabur dan multitafsir. Pesan yang 

menimbulkan multitafsir tidak akan memberikan umpan balik yang 

diharapkan sehingga bedampak buruk pada kinerja organisasi/lembaga. 

e. Rendah hati (humble) 

Rendah hati merupakan faktor yang sangat penting yang harus 

ada pada karakter petugas/praktisi humas karena rendah hati 

merupakan magnet yang menarik simpati komunikan untuk 

mendengarkan apa yang disampaikannya sehingga kesempatan 

komunikator (petugas humas/praktisi humas) lebih terbuka untuk 

membentuk opini publik tentang diri pribadi dan organisasi/ 

lembaganya. 

Respon komunikan dalam proses komunikasi ada kalanya tidak 

sesuai dengan target semula. Hal ini disebabkan komunikasi tidak 

terlepas dari berbagai kendala yang menimbulkan hambataan (barrier) 

baik komunikasi pribadi seorang petugas/praktisi humas di luar 

organisasi/lembaga antara lain: 
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1) Hambatan komunikasi pribadi 

Komunikasi menjadi tidak efektif karena munculnya hambatan- 

hambatan dalam komunikasi pribadi misalnya perbedaan persepsi,   

kesalahan   penyerapan   pesan,   perbedaan   bahasa, kurang 

perhatian, perbedaan kondisi emosional, dan perbedaan latar 

belakang pendidikan. 

2) Hambatan komunikasi organisasi 

Komunikasi di dalam organisasi membawa misi penting tujuan 

organisasi. Komunikasi di dalam organisasi dapat dilakukan 

dengan formal maupun secara informal. Fokusnya tentu saja 

membahas hal –hal terkait kedinasan dalam organisasi. Namun 

terkait komunikasi di dalam organisasi ada beberapa hambatan 

yang harus diatasi seperti terlalu banyak informasi/pesan yang 

disampaikan,   tingkat   kerumitan   pesan,   penerimaan   pesan 

ganda, perbedaan status, kurangnya kepercayaan, komunikasi tidak 

terstruktur, kesalahan pemilihan media, iklim komunikasi tertutup, 

komunikasi yang tidak etis, komunikasi tidak efektif, hambatan 

bersifat fisik. 

Hambatan komunikasi menurut Cangara
77

  pada tabel di bawah 

ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel  2.3 

Hambatan Komunikasi 
 

Hambatan Penjelasan 

Gangguan Teknis Hambatan karena spesifikasi 

teknis, misalnya gangguan server, 

stasiun tv atau radio, kerusakan 

pada alat komunikasi, dan 

kerusakan media cetak 

Gangguan Semantik Hambatan karena kesalahan 

bahasa yang digunakan misalnya 

kata-kata yang banyak 

menggunakan jargon bahasa asing, 

bahasa yang berbeda, struktur 

bahasa yang tidak tepat 

Hambatan Psikologis Hambatan karena persoalan dalam 

diri individu seperti rasa curiga, 

keadaan berduka, dalam keadaan 

emosi atau gangguan kejiwaan 

Hambatan Fisik atau 

Organik 

Hambatan dikarenakan letak 

geografis misalnya letak suatu 

tempat yang terpencil sehingga 

sulit dijangkau sarana 

telekomunikasi baik tertulis via 

pos maupun jaringan kabel 

telepon, tower BTS seluler 

Hambatan Status Hambatan yang terjadi karena 

perbedaan status sosial misalnya 

antara pimpinan dan staf, antara 

dosen dan mahasiswa. 

Hambatan Kerangka 

Berfikir 

Hambatan yang terjadi karena 

perbedaan pola pikir misalnya 

karena pengalaman petugas atau 

praktisi humas senior dan petugas 

atau praktisi baru, antara dosen 

dan mahasiswa 

Hambatan Budaya Hambatan yang terjadi karena 

perbedaan norma, adat kebiasaan, 

dan nilai-nilai misalnya nada 

bicara orang Batak dan Jawa, cara 

menunjuk dengan jempol pada 

orang Jawa dan dengan jari 

telunjuk pada orang Sunda atau 

suku lain 
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Hambatan   dalam   komunikasi   harus   diatasi   karena   jika 

dibiarkan  tanpa  solusi  kinerja  humas  tidak  maksimal  dan bahkan 

gagal dalam menjembatani kepentingan organisasi/lembaga dengan 

publiknya baik internal maupun eksternal. Untuk mengatasi hambatan 

komunikasi menurut menurut Boove dan Thill dikutip Nurdiati
78

 dapat 

ditempuh langkah : 

1) Memelihara iklim komunikasi terbuka. Sikap terbuka yang 

dilandasi kejujuran akan memudahkan umpan balik yang 

diharpakan. Iklim komunikasi terbuka merupakan kombinasi nilai, 

tradisi, dan kebiasaan. Iklim komunikasi terbuka hendaknya 

dibangun pada lingkup publik internal maupun eksternal sehingga 

organisasi/ lembaga akan tumbuh menjadi institusi yang dipercaya 

masyarkat. 

2) Bertekad memegang teguh etika berkomunikasi 

3) Etika akan menuntun perilaku individu dalam membawa diri di 

tengah publik baik sebagai pribadi petugas/praktisi humas maupun 

atas nama organisasi/lembaga dalam dinas dan kegiatan. 

4) Memahamai kesulitan komunikasi antarbudaya. Kemajuan 

teknologi yang membawa pada era informasi dimana sekat – sekat 

geografis, suku, ras, dan lainnya menjadi tidak kentara maka 

dampaknya seorang petugas/praktisi humas dituntut dapat 
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 Nurdianti. 
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memahami latar belakang, pengetahuan, dan persepsi antarbudaya 

sehingga dapat melancarkan tugasnya. 

5) Pendekatan komunikasi berpusat pada penerima 

6) Komunikasi dijalin tetap dengan penuh empati dan kepedulian  

terhadap komunikan. Suasana  yang memusatkan perhatian pada 

komunikan dalam komunikasi akan menyebabkan komunikan 

merasa nyaman dan diperhatikan sehingga kepentingan organisasi/ 

lembaga dapat lebih mudah dijembatani dengan komunikan. 

7) Menggunakan  teknologi  secara  bijak  dan  bertanggung jawab. 

Penggunaan teknologi secara bijak dan bertangggung jawab akan 

membantu proses komunikasi yang efektif karena bagaimanapun 

juga setiap audiens akan menilai sikap tanggung jawab dan bijak 

sebagai sesuatu yang penting dan harus  dimiliki  komunikator  

untuk  mendapat kepercayaannya. 

8) Menciptakan dan memproses pesan efektif. Untuk dapat 

menciptakan dan memproses pesan efektif harus maka 

petugas/praktisi humas harus memahami penerima pesan, 

menyesuikan pesandengan penerima, mengembangkan dan 

menghubungkan gagasan, porsi pesan disesuikan sehingga tidak 

berlebihan, memilih media yang tepat, dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi. 

Di dalam organisasi/lembaga komunikasi ditujukan antara lain 

untuk menjaga hubungan baik dengan publiknya baik internal 
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maupun eksternal. Public internal seperti para guru, santri dan 

tenaga kependidikan. Komunikasi ke publik ekternal antara lain 

pada masyarakat khusus misalnya untuk pesantren adalah orang tua 

santri dan stakeholder terkait seperti desa, kecamatan, MUI, 

Kementerian Agama dan untuk masyarakat luas pada umumnya. 

Sebagaimana diungkap Ronald D Smith bahwa terdapat tiga 

aspek guna menciptakan komunikasi yang effektif yakni 

kredibelitas, charisma dan control. Sebagaimana ditunjukan bagan 

di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Effective communication Ronald D. Smith 

 

Masyarakat khusus utamanya orang tua santri adalah 

pelanggan yang harus terus – menerus dipantau perkembangan 



84 

 

 

ekspektasinya pada  pesantren  sehingga  diperlukan  teknik  

komunikasi yang khusus pula yakni teknik komunikasi. 

2) Kemampuan mengorganisasi /organize ability  

Kemampuan mengorganisasikan dapat diartikan sebagai 

kemampuan yang dapat mengelola program humas mulai dari 

pengumpulan data rencana mengkomunikasikan hingga evaluasi. 

Kemampuan ini juga berarti mampu mengantisipasi masalah di 

dalam dan di luar organisasi atau lembaga pendidikan. Tidak hanya 

itu mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatannya masuk 

dalam membuat rencana anggaran kemampuan mengorganisasikan 

membuat seorang humas selalu berpikir kreatif membuat rencana, 

pelaporan dan mengevaluasi setiap program kerja yang telah 

dijalankan oleh humas. 

Dalam melakukan aspek manajerial ini tentu sangat didukung 

dengan pola pikir yang jernih dan sikap positif ketika menghadapi 

problema dalam praktik kehumasan. 

3) Kemampuan bergaul atau membina relasi/to get on with people 

ability 

Kemampuan menjalin relasi dapat dimaknai sebagai 

kemampuan menciptakan networking atau jaringan dengan 

berbagai pihak yang berkaitan dengan organisasi berbagai unsur 

publik.  
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Tentunya menciptakan hubungan yang lebih dalam dan akrab 

sehingga para relasi dapat mendukung berbagai program humas 

dalam membina relasi ini terjalin take and give antara keduanya 

dan terjadi hubungan yang bersinergi antara humas dengan 

berbagai unsur.   

Dan tetap berlandaskan integritas profesi humas misalnya untuk 

profesi pers seorang humas mengenal lebih akrab dan tidak hanya 

mengenal wartawan kalau perlu redaktur dan pemimpin redaksinya 

begitupun publik lain seperti pejabat tinggi pemerintah tokoh 

masyarakat pejabat legislative, Tokoh agama lembaga swadaya 

masyarakat dan berbagai lembaga lainnya yang bisa dijadikan relasi 

dan dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan humas. 

Kemampuan ini tentunya memerlukan keuletan kefleksibelan 

dalam bergaul dan selalu mencerminkan simpati dan welcome 

terhadap orang lain sehingga saat bekerja sama dengan baik. 

4) Kemampuan berkepribadian jujur dan utuh atau memiliki 

integritas/ personal integrity 

Berkepribadian utuh atau berintegritas kejujuran harus tetap 

dilandasi dengan utuh. Dengan integritas tinggi seseorang yang 

memiliki integritas tinggi dalam profesinya dapat menjamin 

keberlangsungan organisasi yang diusungnya.  

Aspek integritas dapat membentuk kredibilitas atau kepercayaan 

publik terhadap praktik kehumasan dan lembaga. Banyak kasus 
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yang mengakhiri kredibilitas seseorang dalam berbagai profesi 

termasuk profesi humas karena melupakan aspek integritas.  

Dengan integritas pula yang dapat membentuk kepribadian yang 

utuh bagi seseorang sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat. 

5) Kemampuan kreatifitas dan imajinasi/ imagination ability 

Memiliki imajinasi dan kreativitas yang kokoh profesi humas 

menuntut seseorang memiliki gagasan atau ide-ide cemerlang 

dengan landasan kreativitas yang tinggi dalam memecahkan 

berbagai problem yang ditemukan ketika sedang menjalankan 

fungsi-fungsi humas. Dengan adanya kemampuan imajinasi dan 

kreativitas yang tinggi maka seorang humas dapat merencanakan 

dengan baik apa yang akan dilakukannya ke depan. Kreativitas dan 

imajinasi yang kuat dari seorang humas akan melahirkan inovasi-

inovasi terbaru, inovasi ini dapat menjadi corong manfaat maupun 

instrumen bagi sebuah lembaga untuk membuat gebrakan ataupun 

menjadi penarik bagi masyarakat untuk melihat lebih jauh lembaga 

yang sedang di diusungnya untuk diangkat citranya di media. 

e. Fungsi, Tujuan dan Sasaran Hubugan Masyarakat di Lembaga 

Pendidikan    

Fungsi pokok manajemen humas hampir sama dengan fungsi 

manajemen secara umum yang meliputi planning atau perencanaan 

organisasi atau pengorganisasian, actuating atau pergerakan dan 

coordinating atau pengordinasian. Namun saat guna mencapai tujuan 



87 

 

 

yang diinginkan fungsi-fungsi tersebut ditambah dengan beberapa hal 

yakni pengarahan motivating atau motivasi, facilitating atau fasilitas, 

empowering atau pemberdayaan, evaluating atau evaluasi dan 

communication atau komunikasi dalam konteks kegiatan di lembaga 

pendidikan. 

1) Fungsi perencanaan (planning) 

Perencanaan diartikan sebagai hal-hal cara atau hasil kerja 

merencanakan fungsi perencanaan meliputi Kegiatan apa yang 

diinginkan tercapai, Bagaimana mencapai berapa lama, Berapa 

orang yang diperlukan dan berapa jumlah biaya yang diperlukan 

dalam jangkauan waktunya, perencanaan dibagi menjadi tiga 

yakni: 1. Perencanaan jangka pendek 2. Perencanaan jangka 

menengah 3. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan merupakan 

syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen atau administrasi 

sebab tanpa perencanaan kegiatan atau pelaksanaan akan 

mengalami kesulitan bahkan kegagalan jadi perencanaan adalah 

Jumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya dalam rangka 

mencapai tujuan. Perencanaan dalam perspektif Islam disebut niat. 

2) Fungsi pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas 

kepada orang lain yang terlibat dalam lembaga pendidikan tujuan 

pengorganisasian yakni menentukan siapa yang akan 

melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan 
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fungsi pengorganisasian meliputi pembagian tugas untuk 

membentuk bagian, mendelegasikan, menetapkan wewenang dan 

tanggung jawab, sistem komunikasi, serta mengatur kerja Setiap 

karyawan. 

Prinsip-prinsip pengorganisasian: 

a) Memiliki tujuan yang jelas 

b) Ada satuan tujuan, tindakan dan pikiran.  

c) Ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab 

d) Pembagian tugas sesuai kemampuan keahlian dan bakat 

sehingga dapat tercipta kerjasama yang harmonis dan 

kooperatif. 

3) Fungsi penggerakan (actuating) 

Penggerakan diinterpretasi sebagai sebuah proses pemberian 

motivasi kerja kepada anggota organisasi agar mereka mampu 

bekerja dengan gigih demi mencapai tujuan yang diinginkan 

organisasi. Fungsi penggerakan dilakukan untuk menstimulasi para 

anggota organisasi agar melaksanakan tugas dengan giat. Dalam 

hal ini humas perlu memperhatikan koordinasi yang baik antara 

anggota sesuai dengan keahliannya masing-masing dalam 

penggunaan waktu juga sinkronisasi antara lembaga gerakan ini 

dilakukan pemimpin organisasi lembaga pendidikan seperti kepala 

sekolah kepala pondok pesantren. 

4) Fungsi pengoordinasian (coordinating) 
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Koordinasi berarti menjaga agar masing-masing tugas yang 

telah diberi wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai 

aturan atau standar operasional.  

5) Fungsi pengarahan (leading)  

Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama-

sama tetap melalui jalur yang ditetapkan sesuai Standar 

Operasional Prosedur (SOP) tidak terjadi penyimpangan yang 

menimbulkan terjadinya kesalahan dan pemborosan atau tidak 

efisien. Pengawasan diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk 

mengetahui realisasi lembaga pendidikan secara umum 

pengawasan dikaitkan dengan upaya pengendalian. 

6) Fungsi pengawasan (controlling)  

Pengawasan didefinisikan sebagai Membina dan meluruskan 

sebagai upaya pengendalian kualitas pendidikan secara sistematis 

dalam Islam controlling diidentikkan dengan mulahazhoh dan 

muraqabah 

7) Fungsi motivasi (motivating) 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

efektivitas kegiatan dan efisiensi waktu secara umum motivasi 

dapat didefinisikan sebagai faktor-faktor yang menggerakkan dan 

mengarahkan tingkah laku motivasi merupakan satu penggerak dari 

dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai tujuan 

motivasi sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan 
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dan menghindari kegagalan seseorang yang mempunyai motivasi 

berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh 

kesuksesan motivasi dapat pula dikatakan sebagai energi untuk 

membangkitkan dorongan dalam diri 

8) Fungsi fasilitas (facilitating) 

Fungsi fasilitas merupakan semua hal yang dibutuhkan oleh 

praktisi humas dalam meningkatkan mutu manajemen kehumasan 

sekaligus untuk memacu serta mengupayakan terwujudnya fungsi 

manajemen humas yang terbaik bagi lembaga pendidikan. 

9) Fungsi pemberdayaan (empowering) 

Pemberdayaan merupakan proses untuk memberikan daya atau 

tenaga kepada seseorang baik berupa lahiriah maupun batiniah 

untuk menjadikan lembaga tersebut menjadi lebih maju secara 

kualitas maupun kuantitas untuk itu humas dalam memberdayakan 

manajemen perlu menjadikan pendidikan sebagai praktik 

pemberdayaan. dengan kata lain menjadikan manusia sebagai basis 

utama atau titik Sentral maka hal ini perlu direkonstruksi secara 

mendasar. 

10) Fungsi evaluasi (evaluating) 

Kinerja humas dapat dievaluasi dengan menggunakan dua 

kriteria utama efisiensi dan efektifitasnya. yakni sejauh mana 

tujuan telah tercapai misalnya apakah memang masyarakat sudah 

masuk terlibat dalam masalah yang dihadapi oleh lembaga 
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pendidikan semisal Pesantren. Apakah mereka mau memberikan 

masukan perbaikan. sebagai efisiensi yakni sampai seberapa jauh 

sumber yang telah digunakan pada diri humas dan berpotensi untuk 

digunakan dengan baik demi kepentingan kegiatan masyarakat. 

Proses evaluasi ini dilakukan ketika humas sedang mengerjakan 

program dan ketika program telah dikerjakan adapun dalam 

perspektif Islam evaluasi disebut muhasabah yakni menilai apa 

yang telah dikerjakan dan Apakah pekerjaan tersebut memberikan 

manfaat atau bahkan tidak sama sekali. 

―Evaluation is user and situation dependent. Evaluation 

should be undertaken according to the objectives and criteria 

that are relevant to the organization and campaign concerned. 

It is a function of public relations management to understand 

the organization‘s expectations of public relations activity. 

Having managed those expectations, the activity then needs 

to be evaluated in the context of them. It is also a 

management function to assess the objectives level 

appropriate to the campaign concerned and to implement it 

accordingly
79

.‖ 

 

Tugas pokok humas menurut M sobry Sutikno
80

 pertama 

memberikan informasi dan gagasan kepada masyarakat atau pihak-

pihak lain yang menjadi sasaran. Kedua menjadi perantara 

pemimpin dalam bersosialisasi dan memberikan informasi kepada 

masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkan. Ketiga 

Membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan yang 

berhubungan dengan permasalahan dan informasi yang akan 
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diberikan kepada masyarakat. Keempat membantu pemimpin 

mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berkaitan 

dengan pelayanan terhadap masyarakat luar untuk menumbuhkan 

harapan penyempurnaan kegiatan yang telah dilakukan lembaga 

pendidikan. 

Jadi kesimpulan dari berbagai pengertian di atas bahwa fungsi 

humas pada lembaga pendidikan Islam pertama mampu menjadi 

mediator dalam penyampaian komunikasi secara langsung. Kedua 

mendukung dan menunjang kegiatan yang berkaitan dengan 

publikasi lembaga pendidikan. Ketiga menciptakan Citra positif 

lembaga pendidikan. Keempat membantu mencari solusi dan 

menyelesaikan masalah antar lembaga dalam masyarakat.  

Oleh karena itu tugas dan fungsi humas di lembaga pendidikan 

harus dibangun dengan manajemen yang profesional. Selain itu, 

penting untuk melakukan komunikasi langsung dengan elemen 

serta stakeholder guna membangun dan memperkuat silaturahmi. 

program program humas yang biasanya dilakukan adalah 

memperkenalkan visi misi tujuan program kegiatan-kegiatan yang 

akan dan sudah dilaksanakan serta prestasi-prestasi yang berhasil 

dicapai dalam kurun waktu tertentu. 

f. Manajemen Strategi Public Relations/ Hubungan Masyarakat 

Manajemen strategi dalam bahasa manajemen sering disebut 

Rencana Strategis (Renstra) atau akrab juga disebut dengan rencana 
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jangka panjang. Suatu lembaga atau organisasi dalam merancang 

rencana strategis dan menetapkan garis-garis besar biasanya akan 

dilakukan estimasi berlakunya dalam kurun waktu tertentu di masa 

yang akan datang. Dan untuk berapa lama waktu yang akan dicakup 

tentu amat sangat bervariasi tergantung visi dan misi Lembaga dan 

organisasi tersebut. 

Dahulu para ahli menyebutkan untuk menetapkan rencana 

strategis bisa dalam durasi 25 tahun akan tetapi belakangan ini sudah 

banyak sekali lembaga atau organisasi yang menetapkan arahnya 

hanya sampai 5 tahunan saja menyesuaikan perkembangan jaman. 

Lebih jauh Rhenald Kasali
81

 menyebutkan rencana panjang 

inilah yang akan menjadi pegangan bagi praktisi hubungan masyarakat 

atau public relations untuk menyusun berbagai rencana teknis dan 

langkah-langkah komunikasi yang akan diambil dalam berkegiatan 

sehari-hari. Bertindak mengikuti petunjur rencana strategis dalam 

kegiatan public relations juga harus menyatukannya dengan visi dan 

misi organisasi atau lembaga. Sama seperti bagian divisi lain di dalam 

sebuah lembaga untuk memberi kontribusi kepada rencana kerja 

jangka panjang, praktisi public relations atau hubungan masyarakat 

dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyampaikan fakta dan opini baik yang beredar di dalam maupun 

di luar organisasi. Bahan-bahan itu dapat diperoleh dari kliping 
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media massa dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan 

penelitian terhadap naskah naskah pidato pimpinan, melakukan 

penelitian bahan yang dipublikasikan lembaga atau organisasi, 

serta melakukan wawancara tertentu dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan atau dianggap penting. 

2) Menelusuri dokumen resmi lembaga atau organisasi yang dan 

mempelajari perubahan yang terjadi secara historis. Perubahan 

umumnya membidik sikap lembaga terhadap publiknya atau 

sebaliknya.  

3) Melakukan analisis SWOT atau strength atau kekuatan, 

weaknesses/ kelemahan, opportunities atau peluang dan threats 

atau ancaman. Meski tidak perlu menganalisis hal-hal yang berada 

diluar jangkauannya seorang praktisi humas atau public relations 

perlu melakukan analisis yang berbobot mengenai persepsi dari 

luar dan dalam lembaga. SWOT biasanya menyangkut masa depan 

organisasi yang ditekuni,  Citra yang dimiliki lembaga atau 

organisasi, kultur yang dimiliki serta potensi lain yang dimiliki 

oleh lembaga atau organisasi 

Pearce dan Robinson
82

 mengembangkan langkah-langkah strategi 

manajemen sebagai berikut: 

1) Menentukan mission organisasi termasuk di dalamnya adalah 

pernyataan yang umum mengenai maksud pendirian organisasi 
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secara filosofis, dan sasaran atau goal yang ingin dicapai oleh 

lembaga 

2) Mengembangkan company profile yang mencerminkan kondisi 

internal organisasi dan kemampuan yang dimilikinya. 

3) Assessment layanan terhadap lingkungan eksternal lembaga atau 

organisasi baik dari segi semangat kompetitif maupun secara 

umum. 

4) Analisis terhadap peluang yang tersedia. 

5) Identifikasi atas pilihan yang dikehendaki yang tidak dapat 

digunakan untuk memenuhi tuntunan misi organisasi. 

6) Pemilihan strategi yang objektif secara jangka panjang dan garis 

besar strategi yang membutuhkan untuk mencapai objektif 

tersebut. 

7) Mengembangkan objektifitas kelembagaan durasi tahunan dan 

rencana jangka pendek yang selaras dengan objektifitas  jangka 

panjang dan garis besar strategi. 

8) Implementasi atas hasil hal-hal di atas dengan menggunakan 

sumber yang tercantum pada anggaran dan menginternalisasikan 

nya dengan rencana SDM. 

9)  Review dan evaluasi atas hal-hal yang telah dicapai dalam setiap 

periode jangka pendek sebagai suatu proses untuk melakukan 

controlling dan sebagai input bagi pengambilan keputusan di masa 

depan.  
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Public relations atau hubungan masyarakat dapat memberikan 

kontribusinya dalam proses penyusunan strategic management melalui 

dua cara: Pertama, melakukan tugasnya sebagai bagian dari strategic 

manajement keseluruhan organisasi dengan melakukan survei atas 

lingkungan dan membantu serta mendefinisikan misi, sarana dan 

prasarana.  

Objektifitas organisasi atau lembaga dalam public relation atau 

humas dalam proses keseluruhan akan memberi manfaat yang besar 

bagi lembaga dan organisasi sekaligus humas itu sendiri khususnya 

pada tingkat korporat. 

 Kedua, humas atau public relation dapat berperan dalam strategi 

manajemen dengan mengelola kegiatannya secara strategis artinya 

bersedia mengorbankan kegiatan jangka pendek demi arah lembaga. 

Dua sumbangsih humas itu akan dapat dimengerti bila didasari 

bahwa strategi manajemen mempunyai area kegiatan dalam beberapa 

lapisan yakni satu lapisan organisasi secara menyeluruh seperti 

pimpinan organisasi.   

Idealnya posisi hubungan masyarakat berkedudukan pada posisi di 

lapisan inti artinya humas atau public relation diberi tugas yang amat 

strategis dan mempunyai jalur yang langsung kepada pimpinan 

organisasi atau top eksekutif dan masyarakat. 

Ketiga, lapisan fungsional terdapat seperti keuangan, akunting, 

sumber daya manusia serta pemasaran. Bahkan public relations pada 
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lapisan ini lah seringkali dalam praktek humas ditempatkan sehingga 

tidak sesuai kedudukannya dengan peranannya terutama di masa-masa 

lalu. Seringkali terlihat humas atau public relation tidak dapat 

menjalankan perannya secara strategis. kedudukan humas atau public 

relations pada lapisan terakhir menjadi sangat serba salah ia dituntut 

menjalin hubungan dengan pihak-pihak strategis dan sering dianggap 

sebagai juru bicara. Tetapi sebenarnya ia tak lebih dari sekadar 

pelaksana biasa yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapisan 

atas dan bahkan tidak tahu apakah yang dilakukannya itu sesuai 

dengan aspirasi mereka.  

Oleh karena itu efektivitas pekerjaan humas atau public relations 

amat bergantung pada persepsi pemimpin atau organisasi yang 

tercermin dari penempatan dan ruang lingkup pekerjaan yang 

didelegasikan kepadanya. 

Kasali
83

 mengemukakan model strategis manajemen dalam 

kegiatan humas melalui 7 tahapan dimana tiga tahapan pertama 

mempunyai cakupan luas sehingga lebih bersifat analisis 4 langkah 

selanjutnya merupakan penjabaran dari tiga tahap pertama yang 

ditetapkan pada unsur yang berbeda-beda yakni: 

1) Tahap stakeholder, sebuah organisasi mempunyai hubungan 

dengan public apabila perilaku organisasi tersebut mempunyai 

pengaruh terhadap stakeholdersnya atau sebaliknya humas atau 
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hubungan masyarakat harus melakukan survei untuk terus 

membaca perkembangan lingkungannya dan membaca perilaku 

organisasinya serta menganalisis konsekuensi yang akan timbul. 

Komunikasi yang dilakukan secara kontinu dengan stakeholders ini 

membantu organisasi untuk tetap stabil. 

2) Tahap public, tahap ini terstruktur ketika organisasi menyadari 

adanya problem tertentu. Pendapat ini berdasarkan hasil penelitian 

Grunig dan Huntyang menyimpulkan bahwa public muncul 

sebagai akibat adanya problem dan bukan sebaliknya dengan kata 

lain public selalu eksis bilamana ada problem yang mempunyai 

potensi akibat konsekuensi terhadap mereka. Public bukanlah suatu 

kumpulan massa umum biasa mereka sangat efektif dan spesifik 

terhadap suatu kepentingan tertentu dan problem tertentu. Oleh 

karena itu humas atau public relations perlu terus-menerus 

mengidentifikasi publik yang muncul. Terhadap berbagai problem 

biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam pada suatu fokus 

grup. 

3) Tiga isu, tahap tahap isu akan muncul sebagai konsekuensi dari 

adanya problem.  Mengorganisasi dan menciptakan isu yang 

dimaksud bukanlah isu dalam arti kabar burung atau kabar tak 

resmi yang berkonotasi negatif melainkan suatu tema yang 

dipersoalkan. Mulanya pokok persoalan demikian luas dan 

mempunyai banyak pokok tetapi kemudian akan terjadi kristalisasi 
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sehingga pokoknya tersebut menjadi lebih jelas karena pihak-pihak 

yang terkait saling melakukan diskusi humas mengantisipasi dan 

responsif terhadap isu-isu tersebut langkah ini dalam manajemen 

dikenal dengan issues manajemen.  

Pada tahap ini media memegang peranan sangat penting karena 

media akan mengangkat suatu pokok persoalan kepada masyarakat 

dan masyarakat akan menanggapinya. Media mempunyai peranan 

yang sangat besar dalam perluasan itu dan bahkan dapat 

membelokkan yang sesuai dengan persepsinya. Media dapat 

melunakkan sikap atau sebaliknya meningkatkan perhatian publik 

khususnya bagi hot isue yakni yang menyangkut kepentingan 

publik yang lebih luas. Isu manajemen pada tahap ini perlu 

dilakukan secara simultan dan cepat dengan melibatkan 

komunikasi personal dan sekaligus komunikasi dengan media 

massa humas atau public relations. Melakukan program 

komunikasi dengan kelompok stakeholders atau publik yang 

berbeda-beda pada ketiga tahap diatas. 

4) Humas atau public relations perlu mengembangkan objektifitas 

formalnya seperti komunikasi akurasi, pemahaman persetujuan dan 

perilaku tertentu terhadap program-program kampanye 

komunikasinya. 

5) Humas mengembangkan program resmi dan kampanye komunikasi 

yang jelas guna menjangkau objektifitas di atas. 
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6) Humas khususnya para pelaksana harus memahami permasalahan 

dan dapat menerapkan kebijakan kampanye komunikasi. Humas 

harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan 

tugasnya untuk memasuki pencapaian objektif dan mengurangi 

konflik yang muncul di kemudian hari. 

Tahap 1 sampai 3 di atas adalah tahapan strategis sedangkan empat 

tahap selanjutnya merupakan tahap reguler yang biasanya dilakukan 

oleh praktisi humas. 

g. Manajemen komunikasi praktisi hubungan masyarakat 

1) Pengertian komunikasi  

 Komunikasi merupakan sebuah Proses penyampaian pesan 

kepada orang lain yang berisi tentang informasi pemberitahuan, 

keterangan, ajakan, bahkan provokasi kepada pihak lain. 

Komunikasi berasal dari bahasa latin yakni communicare yang 

artinya membuat kesamaan pengertian atau kesamaan persepsi. 

Akar kata latin lainnya adalah communicatus atau taman dalam 

bahasa Inggris yang berarti sama-sama memiliki makna.  Adapun 

akar kata lain yakni communico yang artinya membagi gagasan ide 

atau pikiran. Kamus Besar Bahasa Indonesia komunikasi diartikan 

sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua 

orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 

Kamus lain yakni di Oxford english dictionary mengatakan 

komunikasi sebagai importing conveying or exchange of ideas 
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information. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan 

penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga 

pesan yang dimaksud dapat dipahami.   

 Menurut teori seperti yang dikutip oleh Nasution
84

 

menyebutkan bahwa manajemen memiliki 5 jenis komunikasi 

sebagaimana dibawah ini:  

a) Komunikasi formal komunikasi formal dilakukan di dalam 

organisasi formal yang memiliki wewenang dan tanggung 

jawab, misalnya instruksi dalam bentuk tertulis dan lisan sesuai 

dengan prosedur secara fungsional yang berlaku dari atas ke 

bawah atau sebaliknya. 

b) Komunikasi non formal komunikasi nonformal dilakukan 

diluar jalur formal secara fungsional, misalnya hubungan 

pribadi dengan orang lain seperti instruksi dalam bentuk tertulis 

dan lisan sesuai prosedur secara fungsional yang berlaku dari 

atas ke bawah atau sebaliknya. 

c) Komunikasi informal komunikasi informal dilakukan karena 

terjadi kontak hubungan antar manusia terkait aspek-aspek 

kejiwaan, sensitif, dan Sentimental. Komunikasi ini banyak 

digunakan pihak-pihak kepegawaian untuk mengetahui aspek 

psikologi karyawan secara mendalam. 
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d) Komunikasi teknik komunikasi teknis dapat dipahami oleh 

tenaga kerja tertentu misalnya komunikasi di bidang pekerjaan 

teknik mesin industri, program komputerisasi, internet dan 

sebagainya. 

e) Komunikasi prosedural komunikasi prosedural lebih dekat 

dengan komunikasi formal misalnya pedoman teknis, peraturan 

lembaga pendidikan, dan sebagainya. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil beberapa 

pengertian komunikasi yaitu satu dalam komunikasi terjadi 

penyampaian pengertian dari seseorang kepada orang lain. 

Penyampaian tersebut merupakan proses untuk mencapai suatu 

tujuan dan penyampaian menggunakan lambang Jadi dapat 

disimpulkan, bahwa komunikasi ialah penyampaian pengertian dari 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-

lambang dan penyampaiannya dianggap sebagai proses. 

Beberapa unsur dalam komunikasi
85

, diantaranya:  

a) Sender atau sumber atau resource 

Pengirim adalah individu kelompok atau organisasi 

yang berperan mengalihkan atau transferring pesan. ia harus 

memahami situasi dan kondisi lawan komunikannya untuk 

meminimalisir kesalahpahaman. salah satu tanggung jawab 

Komunikator adalah menyampaikan informasi dengan jelas 
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sebagaimana dikemukakan oleh Lestari dan Maliki bahwa : 

sender harus mengirim pesan dengan jelas. b. Sender harus 

memiliki media yang tepat untuk mengirim pesan. c. Sender 

harus memiliki kejelasan bahwa pesan adalah diterima dengan 

baik. Tanggung jawab tersebut menuntut komunikator untuk 

lebih jeli memahami dan memanfaatkan. 

b) Komunikan atau receiver atau penerima 

Komunikasi adalah seseorang yang menerima pesan 

atau berita dan tanggung jawabnya adalah memahami berita 

yang disampaikan oleh komunikator. Selain itu, komunikan 

harus memberikan umpan balik terkait pesan yang telah 

diterima. pastikan bahwa keduanya memiliki pemahaman yang 

sama agar tidak terjadi miskomunikasi.  

hal ini penting jika keduanya melakukan komunikasi 

secara lisan. maka, yang terjadi adalah komunikasi dua arah 

atau two ways flow of communication. Biasanya komunikasi ini 

memberikan hasil yang lebih baik.  

c) Channel atau saluran atau mediamedia 

Orang yang dipilih dalam menyampaikan pesan juga 

berpotensi dipengaruhi oleh kegaduhan atau distorsi. Apakah 

dalam percakapan tatap muka, komunikasi melalui email atau 

memorandum kegaduhan juga dapat terjadi untuk 

mengatasinya para manajer kepala sekolah harus benar-benar 



104 

 

 

menyadari bahwa media akan lebih memadai bagi pesan 

tertentu titik dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses 

komunikasi dapat terjadi jika didukung dengan sumber pesan 

media dan efek yang dapat diartikan sebagai elemen atau 

komponen komunikasi. 

2) Proses pemberian informasi.  

Proses pemberian informasi dalam komunikasi merupakan 

pertukaran informasi antara pengirim dan penerima., Didalamnya 

terdapat proses timbal balik karena pengirim penerima saling 

mempengaruhi. Pengirim pesan adalah seseorang yang memiliki 

satu paket ide untuk disampaikan kepada orang lain dengan 

harapan pesannya dapat dipahami oleh penerima pesan sesuai 

dengan yang dimaksud. Dapat berupa informasi, ajakan, cara kerja, 

pertanyaan, dan tanggapan.  

Bahasa pesan bertujuan untuk menyingkat pola pikir 

pengirim pesan ke dalam bentuk bahasa, kode, atau lambang 

lainnya sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. 

Pemimpin atau manajer menyampaikan pesan dalam bentuk kata-

kata dan gerakan anggota badan tujuan penyampaian pesan ini 

adalah untuk mengajak atau membujuk, mengubah sikap atau 

perilaku ke arah tujuan tertentu. Telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa pesan dapat disampaikan melalui media, tetapi harus 

disesuaikan dengan isi pesan, jumlah penerima pesan, situasi dan 
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sebagainya. Yang dapat digunakan antara lain telepon, Radio, 

televisi, microphone, komputer, foto, dan papan pengumuman, 

pertemuan, lokakarya, seminar, rapat kerja, penerbitan.  

Setelah pesan diterima penerima pesan harus dapat 

mengartikan bahasa isyarat sesuai dengan isi pesannya dimaksud. 

Penerima pesan ialah orang yang dapat memahami pesan si 

pengirim walaupun dalam bentuk sandi tanpa mengurangi arti 

pesan yang dimaksudkan dan ia juga wajib memberikan umpan 

balik. Dalam hal ini, balikan adalah isyarat atau Tanggapan yang 

berisi pesan dari si penerima pesan ke pengirim pesan dalam 

bentuk verbal maupun nonverbal. Tanpa balikan, pengirim pesan 

tidak pernah mengetahui dengan pasti apakah pesannya dapat 

diterima sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses ini terjadi 

komunikasi dua arah untuk menghindari kesalahpahaman atau 

miscommunication sehingga dapat diketahui bahwa penerima 

pesan telah memahami pesan. 

3) Dampak komunikasi 

 Komunikasi yang dilakukan seseorang tentu memiliki dampak 

bagi lingkungan sekitar, baik dampak positif maupun negatif. 

Berkaitan dengan hal tersebut akan menguraikan dampak-dampak 

yang ditimbulkan oleh komunikasi sebagaimana dibawah ini:  

a) Menciptakan persepsi tentang dunia di sekitar kita. Persepsi 

dunia kita berhubungan dengan dunia luar dan hal-hal yang ada 
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di lingkungan sekitar yang mendeskripsikan hubungan antara 

situasi dan tindakan pada intinya komunikator ingin 

menyinkronkan persepsi tentang dunia dengan yang ada dalam 

pikirannya dengan kenyataan yang ada titik jika persepsi dalam 

pikiran tidak sesuai dengan kenyataan maka Komunikasi tidak 

akan menimbulkan dampak titik menentukan agenda detik 

gagasan dari Walter lippman tentang dampak media ada. 

b) Konsep untuk menentukan agenda. Dalam public relations: a) 

Isu silent artinya keutamaan dan penetrasi isu terhadap audiensi 

atau seberapa baik isu itu dengan masing-masing public. b) 

kognitif training artinya pengalaman personal dan hubungan 

seseorang dengan isu. 

c) Penyebaran informasi dan inovasi. Penyebaran informasi dan 

inovasi menyangkut ide-ide yang lebih mudah diadopsi oleh 

audiens apabila lebih menguntungkan daripada situasi 

sekarang, kompatibel dengan pengalaman sebelumnya dan 

situasi lainnya, sederhana, mudah dicoba, mudah diamati 

melalui hasil. 

d) Mendefinisikan dukungan sosial dukungan sosial. Sesuai 

dengan teori spiral keheningan atau Spiral Of Silence yaitu 

seseorang akan merespon fiksi dan realitas dengan cara yang 

sama kuatnya dan dalam banyak kasus. mereka membantu 

menciptakan fiksi yang kemudian mereka tanggapi titik teori 
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ini menyatakan bahwa pendapat pribadi bergantung pada Apa 

yang dipikirkan dan diharapkan orang lain. individu cenderung 

menghindari pengucilan dengan melihat lingkungan sekitar, 

pandangan yang dominan, dan akhirnya berani 

mengekspresikan atau sebaliknya. 

4) Sistem komunikasi. 

 Seorang manajer yang membidangi public relations atau 

hubungan masyarakat harus melakukan komunikasi untuk 

menciptakan relasi dengan siapapun. Begitupun dalam lembaga 

pendidikan, maka pihak yang bertanggung jawab sebagai 

Hubungan Masyarakat hendaknya lebih aktif melakukan 

komunikasi dengan masyarakat. hal tersebut dilakukan untuk 

mempertahankan citra baik dalam masyarakat dan meminimalisir 

anggapan negatif dari masyarakat.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi 

public relation 1. Mendapatkan perhatian dari publik sasaran 2. 

menstimulasi minat dalam isi pesan 3. Membangun keinginan dan 

niat untuk bertindak berdasarkan pesan 4. Arahkan tindakan dari 

mereka yang berperilaku konsisten dengan pesan. 

Dalam berkomunikasi praktisi humas diharapkan dapat 

memanfaatkan situasi, kondisi, dan perhatian serta gaya bicara agar 

dapat menarik simpati dari masyarakat atau publik dengan 

maksimal. Komunikasi Public relations dikatakan berhasil apabila 
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masyarakat mempunyai kesadaran untuk memiliki dan memelihara 

lembaga layaknya milik sendiri sehingga model komunikasi yang 

dibangun adalah komunikasi terbuka. 

2. CITRA-IMAGE LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN 

a. Citra, Image & Reputation Pondok Pesantren 

1) Eksplanasi dan definisi Citra-Image  

Eksistensi sebuah lembaga pendidikan seperti pondok 

pesantren sangat dipengaruhi adanya masyarakat. Masyarakat 

dalam hal ini dapat diinterpretasi sebagai santri dan wali Santri. 

Tanpa adanya masyarakat eksistensi pesantren tidak akan 

berlangsung. Karena bagaimanapun santri dan masyarakat 

merupakan satu kesatuan dari unsur-unsur pembangun pesantren. 

Sebuah lembaga tanpa adanya Santri maka ia tidak layak disebut 

sebagai sebuah lembaga pesantren. Hal ini sesuai dengan peraturan 

dan perundangan tentang pesantren Nomor 18 tahun 2019 yang 

mana dinyatakan dengan tegas bahwa unsur-unsur Pesantren itu 

terdiri dari beberapa hal Salah satunya adalah adanya Santri.  

Begitupun  Pesantren perlu menjaga citra dan memperoleh 

citra dari masyarakat guna memperoleh santri baru. Pencitraan bagi 

sebuah pondok pesantren sangat penting atau urgent untuk 

dilakukan agar dapat eksis dan terus berkembang menjadi suatu 

institusi serta mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini 

diperkuat oleh wijatno tahun 2009 yang menyatakan bahwa 
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pencitraan lembaga pendidikan perlu dilakukan agar mampu 

bertahan dan berkembang menjadi sebagai suatu institusi. 

Paradigma lama menganggap pencitraan pondok pesantren 

merupakan suatu hal yang ambigu dalam artian adanya pencitraan 

tidak terlalu penting. Malah ada yang mengasumsikan bahwa 

masyarakatlah yang membutuhkan pondok pesantren. Tapi kini 

anggapan tersebut perlu digarisbawahi kembali bahwa lembaga 

seperti pondok pesantren berdiri dari dan untuk masyarakat. 

Pernyataan tersebut identik dengan ilustrasi yang pernah 

dikemukakan oleh Saleh
86

bahwa customer tidak tergantung pada 

lembaga organisasi namun sebaliknya organisasilah yang 

tergantung pada customer atau pelanggan semata mata demi 

berkelanjutan hidup organisasi. Paham lama menganut sistem lebih 

banyak menunggu bola daripada menjemputnya. namun saat ini 

tidaklah demikian adanya sebuah lembaga atau institusi apalagi 

yang bergerak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia 

harus menjemput bola datang dan merangkul masyarakat itu 

sendiri. Kalau perlu ia harus satu-satu datang dengan cara manual. 

Dengan kata lain hubungan masyarakat atau humas harus kreatif 

dalam melihat peluang yang ditawarkan oleh masyarakat harus 

kreatif dalam melihat pangsa pasar dan kebutuhan masyarakat saat 

ini, proaktif dalam menghadapi berbagai kemajuan yang semakin 
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hari semakin pesat dan juga semakin hari semakin tajam dalam 

berkompetisi.  

Humas dalam melakukan pencitraan lembaga pendidikan 

seperti pesantren saat ini bukan lagi soal menjaga nama baik akan 

tetapi mulai melihat bagaimana ia bisa menjaring sebanyak-

banyaknya sehingga unsur kemanfaatan dapat terasa dan dirasakan 

semua lapisan. 

 Sebagai upaya pencitraan organisasi bidang humas di 

lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan menyangkut 

hubungannya dengan berbagai pihak internal maupun eksternal, 

maka humas bukan sekedar relation tapi ia harus berperan dengan 

sangat besar dalam melaksanakan fungsi-fungsi kehumasan. 

Humas di masa saat ini tidak cukup hanya menjual senyum dan 

penawaran yang biasa-biasa saja apalagi melakukan propaganda 

dengan tujuan memperoleh kemenangan sendiri atau mendekati 

pers dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemberitaan. Humas 

di lembaga seperti Pesantren harus mengandalkan strategi ini 

bagaimana organisasi dan institusi ini disukai oleh banyak pihak 

yang berhubungan baik internal maupun eksternal. Pihak yang 

berhubungan dengan organisasi dan institusi ini disebut dengan 

stakeholders atau mereka yang mempertaruhkan hidupnya pada 

dan untuk organisasi. Mereka juga disebut target publik organisasi. 

Mereka semua membentuk opini di dalam masyarakat dan dapat 
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mengangkat atau menjatuhkan citra dan reputasi organisasi dan 

institusi. 

 Humas di lembaga Pesantren lebih proaktif dan mampu 

mengantisipasi perubahan yang terjadi dengan cepat, baik di 

bidang teknologi informasi, ekonomi, hukum maupun politik 

nasional dan internasional. Tujuan Sentral hubungan masyarakat 

yang hendak dicapai secara teratur logis tidak hanya berfungsi 

sebagai globe atau peta yang menunjukkan arah melainkan juga 

menunjukkan bagaimana operasional konsep dan strategi 

komunikasinya.  

Strategi dalam komunikasi humas merupakan perpaduan 

antara communications planning dan management communication. 

Ardianto
87

 mengemukakan bahwa praktisi hubungan masyarakat 

dalam melakukan pencitraan terhadap pesantren atau lembaga 

pendidikan harus dapat berkomunikasi dengan efektif dan tepat 

dalam menyampaikan pesan dan informasi kepada sasaran. Untuk 

dapat berkomunikasi secara efektif dan tepat terhadap sasaran 

maka diperlukan syarat : 1) Pesan yang dibuat sedemikian rupa dan 

selalu menarik perhatian. 2) Pesan dirumuskan yang mencakup 

pengertian dan diimbangi dengan lambang-lambang yang dapat 

dipahami oleh publiknya. 3) Pesan menimbulkan kebutuhan 
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pribadi penerima pesan. 4) pesan merupakan kebutuhan yang dapat 

dipenuhi sesuai dengan situasi komunikasi. 

Nasution
88

 secara lugas menyampaikan alasan mendasar 

pentingnya pencitraan di lembaga pendidikan seperti pondok 

pesantren yang dilakukan oleh humas disebabkan:  1) Pengelolaan 

lembaga pendidikan masa yang akan datang semakin otonom, 

sehingga Pimpinan dan pengasuh pondok pesantren selalu 

menghasilkan kebijakan yang terkait dengan kelembagaannya. 

Dalam hal ini diperlukan suatu bagian yang dengan intensif dan 

terprogram mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada 

masyarakat baik di tingkat internal maupun eksternal. 2) terjadinya 

persaingan yang sehat dan dinamis antar sesama lembaga 

pendidikan dalam merebut Animo dan calon santri untuk menimba 

ilmu di lembaga pendidikan tersebut, sehingga dituntut agar 

diperlukan unit. 3) Perkembangan media massa di daerah semakin 

meningkat baik media televisi swasta lokal atau daerah, radio 

maupun media cetak khususnya media online. Hal ini sudah pasti 

selalu mencari informasi yang aktual di lembaga pendidikan seperti 

pesantren untuk itu Pesantren perlu membina hubungan yang 

harmonis dengan media massa tersebut agar informasi atau berita-

berita tentang lembaga pendidikan Pesantren selalu baik dan 

positif.  
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Oleh sebab itu, fungsi humas dalam pencitraan Pesantren 

dituntut untuk selalu profesional dalam mengelola informasi 

sehingga terwujudnya citra positif Pesantren bersangkutan. Hal ini 

dikarenakan peran komunikasi yang dibangun melalui jaringan 

komunikasi kehumasan sangatlah penting bagi lembaga 

pendidikan. Di samping itu dalam melakukan pencitraan pondok 

pesantren ini praktisi dan staf kehumasan harus mengembangkan 

sikap proaktif dalam menyerap opini publik di dalam maupun 

eksternal mitra kerja dari humas untuk dipergunakan sebagai bahan 

masukan dalam mengambil keputusan bagi pimpinan.  

2) Membangun branding atau image atau Citra di pondok pesantren 

Citra organisasi-organisasi pendidikan dapat dimulai dari 

tampilan organisasi dan tampilan nama institusi yang meliputi: 

laporan tahunan, company profile, interior pondok, media 

relations, iklan, pemberitaan media, advetorial, logo organisasi. 

Identitas non fisik yang meliputi: produk dan layanan, tingkah laku 

karyawan, tanggung jawab sosial, keberadaan pondok pesantren, 

fasilitas, dan komunikasi karyawan. Melalui pemberitaan media 

maka humas dituntut untuk membina hubungan baik dengan media 

pers dari setiap media pers. 

Humas dapat membangun jaringan sehingga dapat 

meningkatkan citranya selain itu dengan hubungan baik dengan 

pers akan mempermudah pihak humas dalam melakukan publikasi 
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dan pemberitaan setiap ada informasi atau kebijakan baru dari 

Pondok Pesantren. Selain itu melalui pemberitaan informasi 

berbagai media juga dapat dilakukan pembangunan citra merk 

organisasi sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai perusahaan 

untuk membangun merek atau brandingnya. Nasution
89

  

menyatakan bahwa untuk membangun citra suatu perusahaan atau 

lembaga dapat dilakukan melalui membangun merek. Yakni citra 

merek dibangun dengan memasukkan kepribadian atau citra ke 

dalam produk atau jasa, untuk kemudian dimasukkan ke dalam 

alam bawah sadar konsumen.  

Merk merupakan salah satu elemen penting dalam tema 

periklanan, untuk menunjukkan apa yang bisa diberikan oleh 

pemilik merek kepada pasar. Seni dalam membangun merek dan 

mengelola merek disebut brand management.  

Brand yang disebutkan di atas telah menjadi elemen krusial dan 

sangat penting dalam kontribusi terhadap kesuksesan sebuah 

lembaga publik, jasa, dan organisasi lokal maupun global.  

Memiliki branding yang kuat merupakan aspek vital bagi 

setiap institusi. Branding berperan penting dalam mengemas suatu 

strategi dan taktik bagi praktisi dan profesi humas untuk 

mentransformasi informasi, peningkatan mutu pelayanan Informasi 

Publik, akuntabilitas dan transparansi institusi. Itu dalam 
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meningkatkan brand image suatu pondok pesantren, harus 

memasarkan & menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan 

dengan jasa yang ditawarkannya. 

Merek pada pondok pesantren biasanya terdiri dari nama, 

logo dan seluruh elemen visual lainnya seperti gambar, tipografi, 

warna, dan simbol. merek juga merupakan visualisasi dari citra 

yang ingin ditanamkan di benak konsumen dalam konteks lain 

merek sering menggunakan kata trade mark atau merek dagang.  

Karena citra adalah kesan yang timbul berdasarkan 

pemahaman akan pemahaman suatu kenyataan, pemahaman ini 

muncul karena adanya informasi yang ditangkap oleh seseorang. 

Berdasarkan uraian di atas kiranya akan terwujud citra positif 

organisasi institusi di benak konsumen. Hal ini disebabkan karena 

citra merupakan pancaran atau produksi jati diri seorang benda atau 

organisasi. Bagi lembaga pendidikan seperti Pesantren dapat 

diartikan bahwa persepsi publik terhadap Pesantren bersangkutan. 

Persepsi masyarakat terhadap Pesantren didasarkan pada apa yang 

mereka ketahui atau mereka kira tentang lembaga yang 

bersangkutan.  

Bagi publik, citra positif suatu pesantren atau produk yang 

dihasilkan menjadi salah satu dasar untuk menentukan pilihan 

terbaik, sehingga citra suatu Pesantren perlu dipertahankan dan 
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ditingkatkan.  Armstrong dan Kotler
90

 mengemukakan bahwa citra 

organisasi merupakan citra individu atau kelompok dalam 

memandang suatu organisasi. Orang yang berbeda dapat 

mempunyai citra yang berbeda pula dalam memberikan persepsi 

terhadap nilai positif suatu lembaga pendidikan. 

Sedangkan Sukatendel dalam Ardianto
91

 mengemukakan 

citra merupakan image the impression of The Feeling The concept 

which the public has Company, a consciously created impressions 

of an object persons or organization. Citra merupakan kesan, 

perasaan, gambaran diri publik terhadap lembaga institusi kesan 

yang sengaja diciptakan dari suatu objek atau organisasi.  

Larkin sebagaimana dilansir oleh Soetta
92

 memberikan 

pengertian citra atau reputasi yakni merefleksikan bonafiditas atas 

suatu lembaga menurut pandangan lembaga atau kelompok tertentu 

yang berkepentingan terhadap organisasi tersebut. Citra dan 

reputasi suatu organisasi sebagai hasil proses suatu organisasi yang 

mengirimkan sinyal-sinyal karakteristik kunci kepada konstituen 

sehingga lembaga atau organisasi dapat memaksimalkan status 

sosialnya. Selanjutnya, Agus Kuncoro
93

 mengemukakan bahwa 
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citra suatu lembaga pendidikan merupakan faktor dalam 

meningkatkan daya saing. Citra juga menjadi sumber dari pencipta 

kondisi keunggulan daya saing berkelanjutan atau sustainable 

competitive advantage suatu organisasi. Citra tersebut diperoleh 

melalui serangkaian kemampuan dan pengalaman terakumulasi, 

sehingga pondok pesantren tersebut memiliki kinerja terbaik bagi 

stakeholders. 

Jefkins
94

 kembali mengutarakan citra merupakan cerminan 

dari suatu organisasi secara keseluruhan. Jadi bukan sekedar citra 

atas produk dan pelayanan. Citra organisasi ini terbentuk dari hal 

sejarah atau riwayat hidup organisasi yang gemilang, keberhasilan 

dan stabilitas di bidang keuangan, kualitas produk, keberhasilan 

ekspor hubungan industri yang baik reputasi sebagai pencipta 

lapangan kerja, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial, 

dan komitmen mengadakan riset. Citra itu sendiri abstrak dan tidak 

dapat diukur secara matematis, terwujudnya Citra bisa dirasakan 

dari hasil penilaian baik atau buruk. seperti penerimaan tanggapan 

baik positif maupun negatif yang khususnya datang dari public 

sasaran dan masyarakat luas pada umumnya. Alma
95

 memberikan 

keterangan Citra dibentuk berdasarkan impresi pengalaman yang 

dialami seseorang terhadap sesuatu, sehingga akhirnya membangun 

satu sikap mental. sikap mental ini nanti dipakai sebagai 

                                                           
94

 Jefkins, Public Relations, 58. 
95

 Hurriyati Alma, B., R., Manajemen Corporate & Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan 

(Bandung: Alfabeta, 2008), 78. 



118 

 

 

pertimbangan untuk mengambil keputusan, karena citra atau image 

dianggap mewakili totalitas pengetahuan seseorang terhadap 

sesuatu dalam membangun citra positif. Ia menyatakan Citra 

lembaga pendidikan atau organisasi terbentuk dari bagaimana 

organisasi melaksanakan kegiatan operasionalnya, yang 

mempunyai landasan utama pada segi layanan. Namun demikian, 

sasaran utama humas di lembaga pendidikan seperti Pesantren 

adalah menanamkan suatu image positif kepada public nya Dalam 

rangka mempertahankan dan meningkatkan citra organisasi yang 

bertujuan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sehingga 

akan diperoleh suatu iktikad baik, saling pengertian, saling 

mempercayai, saling kerjasama, saling memberikan keuntungan 

bagi organisasi dan masyarakatnya.  

3) Proses, teknik dan prosedur pembentukan citra-image di pondok 

pesantren 

Berangkat dari citra dan kesan yang baiklah suatu lembaga 

pendidikan seperti Pesantren akan mampu bersaing dan 

berkembang di era global. Citra Pesantren bisa saja positif dan bisa 

juga negatif namun semua orang atau organisasi ingin dicitrakan 

positif hanya dengan citra positif suatu organisasi akan mampu 

bertahan hidup di tengah-tengah Kancah persaingan yang 

kompetitif.  
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Lembaga pendidikan seperti Pesantren diharuskan untuk 

mengikuti aturan pemerintah dalam hal kepemimpinan serta 

pengelolaan aset dan sumber daya manusia tidak dikenakan sanksi. 

Begitu juga keadaan perekonomian nasional baik dalam kondisi 

inflasi, deflasi atau resensi, harus selalu dimonitor oleh Pesantren, 

karena hal ini merupakan faktor eksternal yang akan 

mempengaruhi kebijaksanaan dan strategi yang disusun termasuk 

dalam perkembangan pesantren. 

Strategi komunikasi dalam upaya meningkatkan citra 

pesantren dapat melalui : 1) Pelayanan yang baik: 2) penyebaran 

informasi. 3) Penggunaan media. 4) pengembangan sumber daya 

manusia. 5) Kerjasama dengan instansi lain. 6) Kepedulian sosial. 

Dari berbagai hasil strategi tersebut praktisi humas diharapkan 

terlibat di dalamnya. Praktisi Humas perlu memberi perhatian yang 

cukup kepada publiknya dalam membangun citra yang 

menguntungkan bagi organisasi atau institusi. Humas dituntut bisa 

meyakinkan publiknya bahwa citra positif yang dimilikinya 

merupakan esensial dan kesuksesan organisasi yang semestinya 

dipertahankan secara berkelanjutan untuk hidup lembaga. 

Rahmat soemirat dan Ardianto
96

 menyatakan bahwa 

pembentukan citra bersumber dari sikap organisasi kognitif pada 

informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Tidak akan ada teori 

                                                           
96

 Ardianto E., Public Relations Praktis (Bandung: widya padjadjaran, 2009), 56. 



120 

 

 

organisasi sikap atau aksi sosial yang tidak didasarkan pada 

penyelidikan tentang dasar-dasar kognitif. Efek kognitif dari 

komunikasi sangat mempengaruhi proses pembentukan Citra 

seseorang. Pembentukan citra suatu lembaga pendidikan 

didasarkan pada pengetahuan dan informasi-informasi yang 

diterima seseorang. Komunikasi yang dilakukan secara langsung 

memberikan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi 

cara dalam mengorganisasikan citra pada lingkungan. 

Praktisi humas digambarkan sebagai input output, proses 

intern dalam model ini adalah pembentukan citra, sedangkan input 

adalah stimulus yang diberikan, sedangkan output adalah 

tanggapan atau perilaku tertentu. Citra itu sendiri digambarkan 

melalui persepsi kognisi, motivasi dan sikap. lebih lanjut 

Danusaputra dalam Soemirat dan Ardianto
97

 mengemukakan 

bahwa proses psychodynamics yang berlangsung pada individu 

konsumen berkisar antara komponen-komponen persepsi kognisi, 

motivasi, dan sikap konsumen terhadap produk. Ke empat 

komponen tersebut diartikan sebagai mental representation atau 

citra dari adanya stimulus.  

Model pembentukan Citra menunjukkan Bagaimana 

stimulus yang berasal dari luar organisasi dan mempengaruhi 

respons. stimulus yang diberikan pada individu dapat diterima atau 
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ditolak. Jika stimulus ditolak proses selanjutnya tidak akan 

berjalan, hal ini menunjukkan bahwa stimulus tersebut tidak 

efektif. Disebut tidak efektif karena tidak ada perhatian dari 

individu sebaliknya, jika stimulus itu diterima oleh individu, berarti 

terdapat komunikasi dan terdapat perhatian dari organisme dengan 

demikian proses selanjutnya dapat berjalan. 

Jika stimulus mendapat perhatian, individu akan berusaha 

mengerti tentang stimulus tersebut. Persepsi diartikan sebagai hasil 

pengamatan terhadap unsur yang dikaitkan dengan suatu proses 

pemaknaan. Dengan kata lain, individu akan memberikan makna 

terhadap stimulus berdasarkan pengalamannya. Kemampuan 

Mempersepsi itulah yang dapat melanjutkan proses pembentukan 

Citra.  

Persepsi atau pandangan individu akan positif apabila 

informasi yang diberikan oleh stimulus dapat memenuhi kognisi 

individu. Kognisi merupakan suatu keyakinan diri dari individu 

terhadap stimulus. keyakinan ini akan muncul apabila individu 

telah mengerti stimulus tersebut, sehingga individu harus diberikan 

informasi-informasi yang cukup yang dapat mempengaruhi 

kognisinya. Motivasi dan sikap akan menggerakkan respon seperti 

yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Motivasi adalah keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. 



122 

 

 

Sementara sikap adalah kecenderungan bertindak, persepsi, 

berpikir, merasakan dalam menghadapi objek,, situasi, atau nilai. 

Sikap memiliki daya dorong seperti motif motivasi. 

Sikap memiliki pembentukan citra dalam pesantren akan 

berorientasi pada pro dan kontra dalam menentukan sesuatu yang 

diinginkan atau disukai dan bahkan yang diharapkan. Sikap 

mengandung aspek evaluatif artinya mengandung nilai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dari proses 

pembentukan citra akhirnya menghasilkan sikap, pendapat atau 

perilaku tertentu dari sasaran organisasi. 

Penilaian atau tanggapan masyarakat tersebut dapat 

berkaitan dengan timbulnya rasa hormat, respect, kesan-kesan yang 

baik dan menguntungkan terhadap suatu citra organisasi atau 

barang dan jasa pelayanannya yang diwakili. 

Spurred both by regulation and customer demand, 

organizations must be accountable to their publics. Most 

publics are increasing their expectations for quality 

performance and open communication. Organizations are 

successful in the long run only to the extent that they have 

high performance, delivering quality products and services. 

All organizations operate in a competitive environment. 

Publics besought by rivals will remain loyal to those 

organizations that earn loyalty consistently and 

continuously.
98

 

 

Proses akumulasi dari amanah kepercayaan yang telah 

diberikan oleh individu tersebut akan mengalami suatu proses 
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cepat atau lambat untuk membentuk suatu opini publik yang lebih 

luas, yaitu sering dinamakan citra.  

Secara logika, kalau suatu lembaga pendidikan Islam 

Tengah mengalami krisis kepercayaan dari publik atau masyarakat 

umum maka akan membawa dampak negatif terhadap citranya. 

bahkan akan terjadi penurunan Citra pada titik yang paling rendah 

atau loss of image. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka pencitraan Pesantren 

dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha yang diformulasikan ke 

dalam bentuk kegiatan praktisi humas dalam menampilkan 

berbagai kebijakan pesantren dan modal disiplin keilmuan kepada 

masyarakat sehingga masyarakat dan public Pesantren baik internal 

maupun eksternal memiliki nilai value bergaining serta image yang 

positif terhadap lembaga. Sebagaimana telah diungkap Soemirat 

dan Ardianto yang menyatakan pencitraan merupakan sasaran 

publik relation dalam organisasi yang ditujukan kepada setiap 

orang yang diakumulasikan melalui komunikasi dan penampilan-

penampilan berdasarkan norma dan etika. 

Dapat dikemukakan bahwa upaya untuk memahami 

pencitraan pondok pesantren sesungguhnya dapat dianalisis dari 2 

aset. Pertama, ketika sebuah Pesantren ingin berkembang yang 

perlu diperhatikan adalah aset fisik (tangible assets) yaitu 

mencakup berbagai sarana fisik dan sumber daya yang dimiliki 
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dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Kedua, aset non fisik 

(intangible assets) meliputi persepsi, penilaian, dan pengetahuan 

yang terbangun dari aktivitas yang dijalankan oleh pesantren. 

Dengan demikian citra dan reputasi termasuk kedalam 

kategori aset non fisik. Argenti
99

 membuat kajian tentang korelasi 

antara citra, identitas dan reputasi. Ia mendefinisikan citra sebagai 

penilaian terhadap perusahaan dilihat dari kacamata perusahaan. 

Citra perusahaan merupakan sebuah fungsi bagaimana publik 

perusahaan menilai organisasi berdasarkan pada semua pesan yang 

dikirim perusahaan melalui nama dan logo presentasi diri, 

termasuk pernyataan dari visi perusahaan.  

Reputasi memiliki pengertian yang lebih luas daripada citra 

dan proses terbentuknya reputasi membutuhkan waktu yang lama 

dari proses pembentukan citra. Reputasi di sini adalah merupakan 

ketidaksesuaian aplikasi dari visi dan misi perusahaan yang 

tertuang dalam identitas yang terwujud dalam aktivitas keseharian 

pondok terwujud dalam internal maupun eksternal. 

Untuk pencitraan di lembaga pendidikan seperti Pesantren 

melalui humas harus memiliki strategi memasarkan berbagai 

kebijakan baru untuk menjawab tantangan pasar, kebijakan dapat 

dilakukan dalam bentuk memasarkan berbagai keunggulan yang 

                                                           
99

 Prayudi Prayudi, Manajemen Isu: Public Relations (Jakarta Indonesia: Pustaka 

Adipura, 2008), 59. 



125 

 

 

ada pada Pesantren. Trackman
100

 mengemukakan bahwa humas 

untuk melaksanakan tugasnya di suatu lembaga harus dapat 

menempatkan seseorang yang ahli di bidangnya. Lebih lanjut dapat 

dikemukakan bahwa untuk membangun citra suatu pondok 

pesantren dapat dilakukan melalui aliansi kerjasama antar lembaga 

dalam hal ini humas bertindak sebagai fasilitator sekaligus 

mediator dalam mendukung terwujudnya kerjasama tersebut. 

―The most important factor in making a message source 

effective is expertise, which means that the source knows 

what he or she is talking about. The perception of expertise 

can be intensified by using a message source who has 

experience, knowledge, intelligence, occupational or 

professional background, or the wisdom that comes with 

age. Of course, this must be relevant to the topic being 

addressed—a physician may be very credible on the issue 

of health but not particularly so on a political topic. 

Entertainers and athletes who make political 

pronouncements, for example, may find that they are 

ignored, even ridiculed, when they leap beyond their level 

of competence‖
101

. 

 

Citra yang baik itu tidak hanya terletak pada bentuk 

gedung, presentasi, publikasi, dan seterusnya. tetapi terletak pada 

bagaimana organisasi bisa mencerminkan organisasi yang 

dipercayai memiliki kekuatan, berkembangan secara 

berkesinambungan yang selalu terbuka untuk terkontrol dan 

dievaluasi. Dapat dikatakan bahwa citra merupakan gambaran 

komponen yang kompleks tidak mungkin citra atau image 

menunjukkan adanya suatu yang jelas saja. Dengan demikian, 
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dalam dunia kehumasan di pesantren tujuan utama, Sekaligus 

merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai oleh 

organisasi. sehingga citra Pesantren merupakan sumber daya 

organisasi yang dapat menjadi penentu dalam pembentukan 

keunggulan daya saing dan profitabilitas pesantren. 

4) Klasifikasi citra-image yang dibutuhkan pondok pesantren 

Frank Jefkins, Paul Baines mengklasifikasi beberapa jenis 

citra diantaranya:  

a) Citra Bayangan (mirror image) 

“Mirror image is how internal management think outsiders 

see the organization. From the confines of the chief 

executive‟s office or the boardroom, it is assumed that 

outsiders have a particular view of the organization. This 

may be based on top management‟s pride or self-

confidence, or on a situation that once existed. In public 

relations, however, nothing can be taken for granted or can 

be expected to last forever. The alert practitioner has to be 

sceptical about any information supplied by an inside 

source
102

. 

 

Dari pernyataan di atas, Frank Jefkin mengungkapkan 

bahwa citra ini melekat pada orang dalam atau anggota 

organisasi. Biasanya adalah pemimpinnya terkait tanggapan 

pihak luar tentang organisasinya dengan kata lain, citra 

bayangan dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar 

terhadap organisasinya. Citra ini seringkali kurang tepat, 

bahkan sekadar ilusi bagi akibat dari tidak memadainya 
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informasi pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki 

anggota organisasi terkait pendapat atau pandangan dari pihak 

luar. 

b) Citra yang Berlaku (current image) 

“An aim of the situation analysis is to establish the current 

image. This is the one actually held by outsiders, and this 

may well conflict with the illusionary internal mirror 

image. The current image is a consensus of people‟s 

perceptions based on what they may or may not know, or 

on their good or bad experiences. It is quite possible for 

different images to exist among different publics. The 

community, staff, distributors, consumers, stockbrokers, 

academics and politicians may each hold quite separate 

images of the organization. Apublic relations campaign 

should be planned after analysing trends and (to quote 

from the Mexican Statement) predicting their 

consequences, in relation to all the different current images 

of the various publics. For example, the image of a motor 

car manufacturer may be very different depending on 

whether you are a sales agent, an owner, a motoring 

correspondent, a motor insurance assessor, a service 

mechanic or an investment analyst. The relevance of the 

current image, and its disparity with the mirror image, will 

have great bearing on how a public relations programme 

should be planned”
103

. 

 

Citra ini adalah kebalikan arti Citra bayangan. Curent image 

adalah pandangan yang melekat pada pihak luar mengenai 

organisasi atau perusahaan tertentu. Namun Sama halnya 

dengan citra bayangan, citra ini tidak selamanya bahkan jarang 

sesuai dengan kenyataan karena hanya terbentuk dari 

pengalaman atau pengetahuan orang-orang luar. biasanya citra 

ini cenderung negatif citra ini ditentukan oleh banyak tidaknya 
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informasi yang dimiliki oleh penganut atau mereka yang 

mempercayainya. Oleh karena itu salah satu tugas pokok 

pejabat humas adalah menginterpretasikan sikap siap sikap 

pihak luar terhadap pihak pimpinan atau manajemen yang 

mungkin juga salah menebak pandangan halayak terhadapnya. 

c) Citra Harapan (wish image) 

“If the PR programme is designed for a new and 

unknown organization or an organization that is going 

through a process of repositioning itself in the 

marketplace, the aim may be to create a wish image in 

the minds of our publics. There are numerous examples 

of organizations who, 

sometimes quite dramatically, reposition themselves. 

Recent examples include „New Labour‟ as a centre-left 

party and BP as an environmentally friendly company. 

The danger here is the temptation to project a biased or 

overenthusiastic image
104

. 

 

Citra arapan adalah yang diinginkan oleh manajemen. Citra 

ini juga tidak sama dengan citra yang sebenarnya. Biasanya 

citra harapan lebih baik daripada citra yang ada walaupun 

dalam kondisi tertentu citra yang terlalu baik juga dapat 

merepotkan. Namun secara umum yang disebut citra harapan 

adalah sesuatu yang berkonotasi baik. Citra harapan biasanya 

dirumuskan dan diperjuangkan untuk menyambut hal baru 

misalnya ketika publik belum memiliki informasi yang 

memadai. 
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d) Citra Perusahaan (corporate image) 

“Finally, there is the corporate image which, as mentioned 

above, is the way the organization itself is perceived by 

outsiders. This should not be confused with corporate 

identity, although the terms are sometimes used 

interchangeably. According to Harrison (2000), corporate 

image can be represented as a jigsaw comprising of 

corporate identity, personality, reputation and values. An 

organization‟s corporate identity lies in its physical 

manifestation (e.g. its logo, company colours, house styles, 

etc.). Personality is the sum of its characteristics as 

perceived by the outside world and is often described in 

terms of human characteristics (fun, dynamic, dull, 

benevolent, etc.)
105

 

 

Citra Perusahaan atau lembaga adalah citra dari organisasi 

secara keseluruhan jadi bukan hanya citra atas produk dan 

pelayanan. Citra ini terbentuk oleh banyak hal hal-hal positif 

yang dapat meningkatkan citra lembaga, antara lain sejarah 

atau riwayat hidup lembaga yang gemilang dan keberhasilan 

keberhasilan di bidang apapun yang pernah diraihnya. 

e) Citra Majemuk (multiple image) 

“We may also have to consider the multiple image and 

its implications. The multiple image can be a great 

handicap. It occurs when representatives of the 

organization each create a personal image of the 

organization so that there are as many images as there 

are people. In situations where there is personal contact 

between the customer and the salesman, the customer‟s 

image may depend on whether that representative is 

smart or untidy, punctual or late, obliging or unhelpful, 

and so on. This is a particular problem in service 

industries, where the delivery of the service involves a 

high degree of interface with staff with a range of 

experience,capability and backgrounds. The answer to 

that dilemma is sales train- ing to develop uniformly 
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good behaviour. It is also one reason why chain stores, 

banks, supermarkets and building societies are given 

identicallooking premises, and a corporate image 

identity scheme is introduced so that, through the use of 

a logo, house colour, vehicle livery, uniforms or dress 

and other standard physical appearances, a common 

image is created. This is done particularly well by 

airlines that establish an identical image wherever and 

however they operate on the ground or in the air. The 

physical corporate identity scheme contributes to the 

mental corporate image and reduces the threat of a 

confusing multiple image
106

” 

 

Setiap organisasi tertentu pasti memiliki banyak unit atau 

pegawai atau anggota. masing-masing unit dan individu 

tersebut memiliki peranan dan perilaku tersendiri sehingga 

secara sengaja atau tidak pasti memunculkan citra yang belum 

tentu sama dengan citra organisasi atau lembaga secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa citra 

adalah pandangan serta norma persepsi yang orang lain 

asumsikan terhadap organisasi atau lembaga itu tersendiri. 

Citra merupakan harta bagi lembaga manapun dan baik 

buruknya lembaga ditentukan oleh lembaga itu sendiri. Dengan 

kata lain pencitraan adalah upaya pembentukan opini publik 

sesuai dengan harapan pihak yang melakukan pencitraan. Yang 

melakukan pencitraan adalah orang yang bersangkutan tetapi 

juga dilakukan dengan bantuan Tim Sukses atau orang atau 

sering disebut praktisi humas public relation.  
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5) Sasaran Pencitraan Lembaga Pendidikan Pesantren 

Setiap lembaga tentu memiliki badan atau divisi yang 

tujuannya membangun citra positif yakni badan humas. Ia menjadi 

corong lembaga yang memegang peranan penting untuk mencapai 

tujuan lembaga. Karena memegang peranan penting untuk 

mencapai tujuan lembaga, maka ia juga membangun dan 

mempertahankan hubungan baik bermanfaat antara organisasi 

dengan publik.  

Dalam fungsi operasionalnya, humas berupaya membina 

hubungan yang harmonis Antara lembaga dengan public Scott M. 

Cutlip
107

 mengemukakan bahwa fungsi humas adalah:  

a)  Menunjang kegiatan manajemen dalam pencapaian tujuan 

organisasi.  

b) Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik 

intern dan eksternal. 

c) Menciptakan kombinasi dua arah menyebarkan informasi dari 

organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada 

organisasi. 

d) Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi 

kepentingan umum 

Melalui fungsi tersebut, Humas dapat melakukan upaya-

upaya untuk membangun citra lembaga yang bertujuan melakukan 
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pembinaan hubungan baik dengan sebagian besar segmen pasar 

atau calon konsumen. Selain itu, Iya dapat menangkal dampak atau 

persepsi negatif masyarakat yang dapat merugikan organisasi atau 

lembaga. 

Pada umumnya, kegiatan humas ditunjukkan pada dua jenis 

sasaran publik yaitu publik internal dan eksternal sebagaimana 

penjabaran yang diungkapkan Onong
108

. 

a) Publik Internal 

Humas tersendiri adalah terdiri dari orang-orang yang 

bergiat dalam organisasi lembaga dan sebagainya serta yang 

secara fungsional mempunyai tugas pekerjaan, dan kewajiban 

tertentu. Sebagai public intern terdiri dari kelompok-kelompok 

tertentu yang tidak selalu sama jenisnya untuk organisasi satu 

dengan yang lainnya. dalam organisasi berbentuk pondok 

pesantren, misalnya publik internal meliputi santri, kiai ustad. 

b) Publik Eksternal 

Humas eksternal terdiri atas orang-orang atau anggota 

masyarakat di luar organisasi, baik yang ada kaitannya dengan 

organisasi maupun yang diharapkan atau diduga ada kaitannya 

dengan organisasi atau lembaga. Faktanya, publik eksternal di 

suatu organisasi atau lembaga tersendiri terdiri atas orang-
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orang yang kepentingannya berbeda-beda. Oleh sebab itu 

teknik pembinaan hubungannya pun berbeda-beda.  

Berkaitan dengan teknik pembinaan hubungan, para ahli 

hubungan mengategorikan teknik-teknik itu ke dalam beberapa 

kelompok:  

(1) Hubungan dengan pelanggan atau customer relations bagi 

lembaga pelanggan atau customer adalah faktor terpenting 

sebab maju mundurnya perusahaan ditentukan oleh 

pelanggan.  

(2) Hubungan dengan komunitas atau community relations 

Hubungan dengan komunitas sebagai fungsi 

hubungan masyarakat yang berpartisipasi dalam rencana 

program lembaga secara aktif dan continue untuk 

memelihara dan membina lingkungannya demi keuntungan 

kedua belah pihak lembaga dan komunitas. hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan dengan komunitas 

berorientasi  kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, yang 

dalam hal ini humas sebagai pelaksanaannya yang bersifat 

partisipatif. Maka keuntungannya bukan hanya pada 

organisasi atau lembaga melainkan juga lingkungan 

sekitarnya. Dalam hal ini, lembaga tidak dapat berfungsi 

dan berhasil tanpa dukungan komunitas mencakup 
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kebutuhan bagi kegiatan konstruktif dan kepentingan umum 

yang meliputi hubungan masyarakat yang berhasil. 

(3) Hubungan dengan pemerintah (government 

relationsrelations) 

Pelaksana humas dengan pemerintah mempunyai dua 

jenis kegiatan. Pertama: menguasai peraturan-peraturan 

pemerintah semua lembaga merupakan subsistem dari 

pemerintahan tempat ia beroperasi. maka, subsistem 

organisasi harus menyesuaikan diri kepada sistem. Kedua: 

melaksanakan hubungan dengan pemerintah atau 

government relations. 

Kegiatan ini adalah membina hubungan dengan 

instansi pemerintah. Artinya, mengakrabkan diri dengan 

pimpinan instansi pemerintah setempat. Pembinaan 

bertujuan untuk melancarkan hubungan kerja jika suatu saat 

diperlukan, mempermudah permohonan jika sewaktu-

waktu diajukan, dan mempermudah pemecahan masalah 

jika suatu saat terjadi kesalahpahaman. 

Instansi pemerintah terdiri dari berbagai jenis, yakni 

kantor pemerintahan, Kantor Pajak Departemen Agama, 

Diknas kantor polisi, dan lain-lain. Pembinaan hubungan 

dengan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan 

berbagai jalan dan karya seperti mengirimkan kalender 
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agenda berkala, bahan publikasi, dan kartu lebaran serta 

mengucapkan selamat mengucapkan bela sungkawa, 

menyelenggarakan olahraga persahabatan dan lain-lain. 

dengan demikian humas di organisasi akan dikenal bahkan 

dianggap sahabat karena telah menunjukkan perhatian 

kepada pemerintah. 

(4) Hubungan dengan media massa atau media relations 

Di zaman seperti saat ini peranan media massa begitu 

besar dalam memperluas informasi maka dari itu media 

tidak mungkin diabaikan oleh humas. Sebab kegiatan-

kegiatan humas tidak akan berhasil tanpa dukungannya. 

Istilah hubungan dengan media massa mengandung makna 

terbinanya hubungan kehumasan dengan orang-orang 

media massa seperti direktur surat kabar atau majalah, 

wartawan radio, reporter televisi. Kepala humas perlu 

membina hubungan yang akrab dengan orang-orang media 

massa agar penyebaran informasi kepada publik eksternal 

berjalan lancar. 

Disamping itu, apabila ada informasi yang bisa 

merugikan organisasi atau lembaga, kemungkinan 

wartawan yang memperoleh informasi tersebut terlebih 

dahulu menanyakannya kepada kepala humas terkait 

kebenarannya sebelum menyebarluaskan informasinya. Jika 
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sebelumnya antara wartawan dan kepala humas tidak 

memiliki hubungan yang akrab maka informasi yang 

didapat akan langsung disebarluaskan. 

Dalam hal pengembangan citra positif, sasaran kegiatan 

humas adalah lingkungan eksternal. sebab tanpa dukungan 

publik eksternal, keberhasilan organisasi atau lembaga akan 

sulit tercapai. Hal ini memberikan konsekuensi bagi lembaga 

untuk dapat menarik perhatian dan simpati lingkungan eksternal 

lembaga sehingga mereka mau bekerja sama atau menggunakan 

produk dan jasa lembaga. Menurut Yulianita
109

 citra yang baik 

adalah lembaga mampu menciptakan public understanding atau 

pengertian publik dan memiliki public confidence atau adanya 

kepercayaan publik terhadap lembaga dan memiliki public 

support dan memiliki unsur dukungan dari publik serta 

memiliki publik cooperations, adanya kerjasama dari publik 

terhadap lembaga atau institusi. 

6) Strategi Pengembangan Citra Lembaga Pendidikan Pesantren 

Usaha pencitraan lembaga dianggap sebagai upaya 

pembentukan opini publik sesuai dengan yang diinginkan praktisi 

humas. Umumnya yang melakukan pencitraan adalah orang yang 

bersangkutan atau bisa juga tim Sukses atau orang terdekat. Ada 
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beberapa hal yang dilakukan humas sebagai upaya membangun 

dan mengembangkan citra lembaga: 

a) Analisis kondisi awal organisasi. 

Hidup dalam sistem yang saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi. kemampuan organisasi untuk bertahan hidup 

sangat ditentukan oleh perubahan dan penyesuaian lembaga 

dengan perubahan lingkungan dengan menjalin komunikasi 

yang baik kepada semua pihak. maka yang untuk 

mempertahankan eksistensinya, organisasi perlu mengenali dan 

menguasai berbagai informasi lingkungannya. Untuk 

mendapatkan strategi yang tepat dan valid perlu dilakukan 

analisis lingkungan strategik. Artinya kondisi situasi keadaan 

peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan sekeliling 

organisasi yang berdampak pada kehidupan organisasi berupa 

kekuatan internal dan kelemahan internal peluang eksternal dan 

tantangan eksternal. 

(1) Lingkungan Internal  

(a) Kekuatan (Strength)  

Lingkungan internal adalah situasi dan kemampuan 

internal yang bersifat positif serta yang memungkinkan 

organisasi memenuhi keuntungan strategi dalam 

mencapai visi dan misi. 
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(b) Kelemahan atau weakness di lingkungan internal adalah 

situasi dan faktor-faktor yang masih dalam sifatnya 

negatif dan menghambat organisasi mencapai atau 

mencapai visi dan misi. 

(2) Lingkungan eksternal 

(a) Peluang atau opportunity adalah situasi dan faktor-

faktor luar organisasi yang bersifat positif dan 

membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui 

visi dan misi. 

(b) Tantangan atau ancaman threat adalah faktor-faktor 

luar organisasi yang bersifat negatif dan mengakibatkan 

organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi. 

b) Strategi Humas 

Citra positif lembaga dapat ditentukan oleh berbagai faktor 

seperti sejarah atau riwayat lembaga, manajemen yang baik, 

hubungan lembaga yang bersangkutan dengan lembaga yang 

lainnya, mampu menghasilkan output yang berkualitas dan 

peduli dengan lingkungan. Untuk melaksanakan hubungan 

dengan masyarakat secara optimal agar mendapatkan Citra 

positif sebaiknya ditempuh beberapa strategi berlapis dan yang 

bersifat usaha internal maupun eksternal.  

1) Strategi institusi dalam menjalin hubungan antar warga atau 

internal public. 
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Strategi tersebut meliputi sebagai berikut: 

a. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan opini 

masyarakat public opinion dengan melihat beberapa 

program sekolah yang mendukung kegiatan santri baik 

program yang menunjang proses belajar maupun 

keterampilan santri misal Pramuka PMR dan lain 

sebagainya. 

b. Berkemah 

Merupakan program sekolah yang dimaksudkan 

untuk memenuhi kegiatan peserta didik dalam 

mengikuti perkembangan masyarakat yang berubah 

secara cepat. Berkemah akan mengembangkan 

pemahaman atas benda-benda peristiwa, lingkungan 

sosial lingkungan alam, dan realistis dan konkret. Dalam 

berkemah siswa dilatih untuk mandiri kreatif disiplin 

kuat kita fisiknya berani.  

c. Karya Wisatawisata 

Karya Wisata Travel trip dalam pengertian 

pendidikan adalah peserta didik pergi keluar lembaga 

untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian 

integral dari kegiatan kurikulum lembaga. Dengan kata 

lain karya wisata adalah kunjungan ke tempat-tempat di 
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luar kelas yang dilaksanakan sebagai bagian integral 

dari seluruh kegiatan akademis terutama dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan. 

d. Musyawarah dengan para guru dan karyawan 

Musyawarah para dan karyawan adalah 

komunikasi untuk membina hubungan yang harmonis 

memelihara pengertian bersama, meningkatkan 

kepercayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

pembicaraan non formal antar seluruh guru dan 

karyawan. 

e. Praktek Kerja Lapangan 

Kerja lapangan atau pengalaman ini 

memungkinkan Didik memperoleh pengalaman praktis 

sebagai persiapan hidup bermasyarakat di masa yang 

akan datang titik kerja pengalaman dimaksudkan untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

melakukan aktivitas dalam kondisi aktual titik dengan 

kata lain, kerja atau praktik lapangan yang dilakukan 

peserta didik untuk memperoleh keterampilan dan 

kecakapan khusus. 
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2) Strategi lembaga dalam menjalin hubungan masyarakat 

dengan pihak eksternal atau eksternal public: 

Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal di luar 

lembaga pendidikan maka pihak humas atau Pimpinan 

lembaga dapat menjalin hubungan melalui berbagai 

instrumen salah satu instrumennya antara lain: 

a. Raport, Laporan Kepada Orang Tua 

Laporan tentang kemajuan perkembangan peserta didik 

adalah usaha untuk membangun hubungan antara 

lembaga dengan orang tua atau masyarakat secara 

tertulis. laporan ini diberikan kepada orangtua setiap 

akhir semester. Isi laporan ini menjelaskan hasil kerja 

peserta didik selama satu semester. Laporan yang baik 

tidak hanya menjelaskan angka, melainkan dapat 

berfungsi sebagai diagnosis yang melibatkan kelebihan 

dan kelemahan yang ada pada diri peserta didik. Selain 

itu, laporan juga berfungsi untuk memberikan motivasi 

dan kesan pesan selama peserta didik mengikuti proses 

pembelajaran. 

b. Pameran Lembaga 

Kegiatan semacam ini dimaksudkan untuk 

memperlihatkan hasil karya peserta didik misalnya 

kecakapan khusus seperti pidato ceramah kerajinan 
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tangan dan lain sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan 

di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan ini membuat 

peserta didik tidak hanya dibekali disiplin ilmu 

melainkan juga keterampilan-keterampilan lain.  

c. Open House 

Open house diharapkan dapat memberi kesempatan 

kepada masyarakat untuk mengikuti program dan 

kegiatan lembaga. Tentu saja dalam kesempatan itu 

perlu menonjolkan program-program yang menarik 

orang tua.  

d. Home visit atau kunjungan ke rumah peserta didik. 

Kunjungan ke rumah peserta didik merupakan teknik 

yang sangat efektif dalam mengadakan hubungan antara 

sekolah dengan orang tua agar dapat mengetahui latar 

belakang hidup peserta didik titik banyak masalah-

masalah yang dapat dipecahkan dengan teknik ini 

misalnya ketidak hadiran peserta didik, pekerjaan rumah 

yang seringkali tidak dapat dipecahkan, kurangnya 

perhatian orang tua tentang sekolah, dan sebagainya. 

Orang tua memperoleh informasi yang jelas tentang 

sekolah tersebut dan hal itu menimbulkan Citra positif 

bagi lembaga. 
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e. Organisasi Perkumpulan Alumni. 

Organisasi ini adalah alat yang sangat baik untuk 

dimanfaatkan dalam memelihara serta meningkatkan 

hubungan antara lembaga dan masyarakat. adanya 

hubungan ini juga akan meningkatkan Citra positif sebab 

lembaga yang menghasilkan lulusan atau alumni yang 

berkualitas akan selalu diminati masyarakat. 

f. Proyek pelayanan terhadap masyarakat. 

Proyek pelayanan adalah mengabdi kepada 

masyarakat kegiatan ini bisa melalui berbagai kegiatan 

antaranya buka puasa bersama berkurban bersama, bakti 

sosial dan lain sebagainya. 

7) Membenahi Citra Lembaga Menurut Tuntunan Alquran.  

Citra positif mengandung arti kredibilitas organisasi atau 

lembaga di mata public. Di sini mencakup kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan, harapan, maupun kepentingan publik dan 

kepercayaan untuk tetap komitmen menjaga kepentingan bersama 

dan mewujudkan investasi sosial yaitu program-program yang 

ditunjukkan untuk mendukung kesejahteraan sosial.  

Citra lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren bukan 

hanya dilakukan oleh orang-orang humas, melainkan semua yang 

tergabung dalam stakeholder, baik publik internal maupun 

eksternal. Dengan kata lain citra lembaga pendidikan Islam adalah 
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citra keseluruhan yang dibangun dari semua komponen, seperti 

kualitas lulusan, keberhasilan pengelolaan lembaga, kesehatan 

keuangan, perilaku anggota organisasi, tanggung jawab sosial, dan 

lain sebagainya.  

Citra positif terhadap suatu lembaga merupakan langkah 

penting menggapai reputasi maksimal lembaga di mata 

publik. Citra lembaga pendidikan Islam dimulai dari identitas yang 

tercermin melalui pimpinannya, nama lembaga, tampilan lain 

seperti pemanfaatan media publikasi baik visual, audio, maupun 

audio visual. Identitas dan citra lembaga juga tercermin dalam 

nilai-nilai dan filosofis yang dibangun pelayanan, gaya kerja, dan 

komunikasi internal maupun eksternal.  

Hal tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa 

upaya atau rencana yang strategis. hal ini sebagaimana yang 

dikatakan sahabat Ali radiallahu'anhu. 

 الحق بلا نظام يغلبه الباطل بالنظام   

Artinya: Kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh 

kebatilan yang terorganisir. 

 

 Praktisi humas sebagai penyalur aspirasi bagi lembaganya 

harus mempunyai strategi sebagaimana petunjuk dalam Alquran 

Surah Annahl Ayat 125. 
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Berdasarkan ayat diatas terdapat tiga strategi yang bisa 

digunakan pertama, hikmah yakni lembaga pendidikan harus 

mempunyai dampak baik terhadap lingkungan sekitarnya sehingga 

keberadaan lembaga dapat dirasakan oleh masyarakat dan semua 

lingkungan eksternal lembaga pendidikan. Kedua, Mauidhah 

Hasanah praktisi humas harus mempunyai keahlian dalam 

menyampaikan aspirasi lembaga dengan bahasa yang baik dan 

tanpa ada kebohongan ataupun menyeleksi dan memahami opini 

masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Strategi ini sesuai 

dengan Alquran  Thaha 44. 

                   

Ketiga, jihad mempertahankan diri. Jika masyarakat telah memiliki 

anggapan miring terhadap lembaga maka lembaga dapat 

memanfaatkan media untuk mengklarifikasi berita yang tersebar 

tersebut. 
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C. Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konseptual adalah hubungan antara teori atau konsep yang 

mendukung penelitian dan digunakan sebagai pedoman untuk pengembangan 

penelitian yang sistematis. Kerangka konseptual dapat digunakan sebagai 

pedoman bagi peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian. 
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Gambar 2.2 kerangka konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif (Qualitatif 

research). Disebut penelitian kualitatif karena penelitian ini lebih menekankan 

pada proses sosial atau social process yang terjadi di Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember. 

Terlebih lagi proses sosial yang terjadi di dalam aktifitas kehumasan dalam 

kontribusinya penguatan dan pengembangan citra, image, reputations lembaga 

pendidikan berupa pondok pesantren. Penelitian ini dikembangkan secara 

alamiah dan proses penarikan kesimpulannya dilakukan dengan tipikal 

induktif yang berangkat dari fokus penelitian yang menekankan pada berbagai 

proses yang berlaku
110

. 

Penelitian ini menggunakan studi kasus terkait dengan suatu gejala 

atau kejadian yang sedang berlangsung di lembaga pesantren disebut dengan 

ex post facto. Sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada individu atau 

kelompok dari lingkungan pesantren yang diteliti disebut dengan unit of 

analysis. 

Selain itu sebagaimana penjelasan Suprayogo bahwa penelitian ini 

dikategorikan dalam penelitian kualitatif karena bersifat understanding atau 

memahami terhadap fenomena bukan explanation menerangkan atau 

                                                           
110

 Robert Bogdan dan Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education: An 

Introduction to Theories and Methods (Pearson A & B, 2007), 4. Menurut Bogdan dan Biklen 

pada penelitian kualitatif terdapat karakteristik tersendiri yakni naturalistik naturalistic, deskriptif 

descriptive, perhatian pada proses concern with process,induktif inductive, dan perhatian pada 

makna meaning. 
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menjelaskan. Peneliti dalam penelitian ini ingin memahami how to understand 

masalah yang diteliti bukan menjelaskan how to explain hubungan sebab 

akibat sebagaimana penelitian kualitatif oleh karenanya peneliti 

memperlakukan masyarakat sebagai subjek bukan objek dari penelitian. 

Sedangkan jenis penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Studi 

fenomenologis mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu 

terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau 

fenomena. Peneliti bertujuan untuk mereduksi pengalaman idividu pada 

fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal. 

Dalam penelitian kualitatif dengan jenis multikasus, pengumpulan data 

secara alamiah natural setting merupakan sumber data langsung didapat oleh 

peneliti dari lapangan. Fenomena yang terjadi di setiap objek yang diteliti 

perlu diungkap secara rinci dan mendalam untuk menemukan gambaran yang 

utuh dalam mendeskripsikan manajemen kehumasan di situs 1 dan situs 2 

yang sama sama dilakukan di lingkungan pondok pesantren.  

Akhir dari penelitian ini bukan hanya lingkup temuan secara 

substantive berdasarkan fokus yang diteliti namun dikembangkan pada tataran 

temuan yang bersifat formal atau disebut dengan thesis statement. Dengan 

demikian proses pendekatan awal diawali dengan studi pendahuluan sebagai 

studi penjajakan dan observasi di Pesantren Miftahul Ulum Kalisat jember dan 

Pesantren Baitul Arqom. Penelitian dimulai pada tahun 2021 guna 

mendapatkan informasi awal terkait manajemen kehumasan yang diterapkan 

di pesantren. 
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Penelitian multikasus ini merupakan inkuiri secara empiris melakukan 

investigasi terhadap fenomena yang bersifat sementara yang ada di dalam 

konteks yang nyata real life context, ketika tidak terlihat antara batas 

fenomena dan konteks serta sumber fakta ganda. Sebagaimana yang diungkap 

oleh Bogdan dan Biklen
111

: multicase studi oriented more toward developing 

theory and they usually require many sites or subject rather than two or three. 

Adapun karakteristik penelitian multikasus sebagai berikut: a) 

Melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu 

keutuhan, data diperoleh sepenuhnya dari setting alami yang berlangsung 

dalam kehidupan sehari-hari. b) Peneliti sendiri tidak dibantu orang lain, ia 

merupakan instrumen kunci untuk pengumpulan data utama. Karena itu 

peneliti dalam penelitian kualitatif disebut key instrument. c) Penelitian 

kualitatif menggunakan metode kualitatif untuk memudahkan peneliti 

menyesuaikan diri bila berhadapan dengan kenyataan ganda, dan 

memudahkan melakukan hubungan langsung antara peneliti dan responden 

sehingga memberi peluang kepekaan untuk melihat pengaruh lain, termasuk 

pola-pola nilai yang dipakai oleh responden pada setiap situasi. d) Penelitian 

kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. e) Penelitian kualitatif 

lebih mengarah ke penyusunan teori subtantif yang berasal dari data. f) Data 

yang dikumpulkan bersifat deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan bukan 

angka-angka. g) Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada 

hasil, karena proses mampu menjelaskan lebih rinci bagian-bagian dari yang 
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diamati. h) Penelitian kualitatif mensyaratkan adanya batas penelitian yang 

ditentukan dengan fokus penelitian terhadap masalah yang muncul. i) 

Penelitian kualitatif menyaratkan adanya kriteria khusus untuk keabsahan 

data. j)  Desain penelitian selalu bersifat sementara, dan secara terus menerus 

disesuaikan dengan kenyataan lapangan. h) Hasil interpretasi penelitian 

kualitatif dirundingkan untuk disepakati bersama-sama dengan responden 

(orang yang menjadi sumber data). 

Menurut Muhajir
112

 studi situs dipergunakan untuk keperluan 

penelitian dalam mencari kesimpulan dan diharapkan dapat ditemukan pola 

dan arah yag dapat membuat perkiraan untuk masa depan. Selain itu penelitian 

ini berusaha untuk membuat dan menemukan makna dalam menyelidiki suatu 

aktifitas yang berbasis proses dalam mencari pemahaman dan pengertian 

mendalam dari individu ataupun kelompok dengan segala situasi yakni di 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul Arqom 

Balung Jember. sedangkan pada penelitian kualitatif yang penulis lakukan ini 

akan cocok dan sesuai bila dilakukan pendekatan fenomenologis naturalis. 

Dalam pandangan penelitian fenomenologis akan membuat penulis berusaha 

mengkaji dan menganalisis peristiwa secara mendalam sehingga akan 

membawa makna dalam berbagai situasi. Menurut Bogdan
113

 agar dapat 

memahami peritiwa secara utuh dan bermakna maka digunakan orientasi 

teoritis dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan dari latar yang 

                                                           
112

 H. Noeng Muhadjir, Metodologi penelitian kualitatif: pendekatan positivistik, 

rasionalistik, phenomenologik, dan realisme metaphistik, telaah studi teks dan penelitian agama 

(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 62. 
113

 Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education, 34. 
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alami natural setting sebagai sumber data langsung. Paradigm naturalistic 

digunakan karena memungkinkan digunakan oleh peneliti agar menemukan 

makna dari setiap fenomena sehingga diharapkan dapat menemukan kearifan, 

tradisi dan teori dari subjek penelitian.  

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Pondok Pesanten Miftahul Ulum 

Kalisat Jember yang beralamat di Jalan Pesantren Miftahul Ulum Krajan 1, 

Glagahwero, Kalisat Kabupaten Jember, Jawa Timur dan Pondok Pesantren 

Baitul Arqom Balung Jember Jawa Timur  68193. 

Ketertarikan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan kedua 

pesantren cukup berhasil dalam mengembangkan prinsip-prinsip manajemen 

kehumasan. Deskripsi tentang hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kalisat, Jember. 

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kalisat terletak di Jalan 

Pesantren Nomor 117 Dusun Krajan I RT 3 RW 8, Desa Glagahwero, 

Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Terletak 

tidak jauh di utara dari Kantor Kecamatan Kalisat. Masuk ke Gang 

Pesantren sejauh 200 meter menuju madrasah. 

Letak Geografisnnya berdekatan dengan Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Kalisat di sebelah utara, MTs Miftahul Ulum Kalisat serta 

gumuk di sebelah timur, persawahan di sebelah selatan dan perumahan 

warga di sebelah barat. Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kalisat terletak 

pada koordinat 8o07‟58‟‟ LS – 113o48‟34‟‟ BT. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 pada Bab 3 

Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren pada pasal 5 yang menyebutkan 

berbagai indikator dan tipe pesantren maka melalui hasil observasi dan 

dokumentasi serta wawancara maka Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Kalisat termasuk dalam Pesantren Terintegrasi yang menyelenggarakan 

pendidikan dalam bentuk yang terintegrasi dengan pendidikan umum. 

Sampai saat ini telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan 

formal, di antaranya;  

Lembaga yang dimiliki PP. Miftahul Ulum 

PAUD-Play group 
Madrasah Diniyah Putra Miftahul 

Ulum (Awwaliyah dan Wustho) 

TK Nurul Huda  
Madrasah Diniyah Putri Miftahul 

Ulum (Awwaliyah dan Wustho) 

MI. Nurul Huda Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) 

SMP Plus Miftahul Ulum  Pendidikan Tahfidzil Qur‟an (PTQ) 

MA. Miftahul Ulum  
Lembaga Pengembangan Bahasa 

Asing (LPBA)
114

 

Tabel 3.1 daftar lembaga PP. Miftahul Ulum 

Terkait dengan profesionalisme dalam manajemen humas berikut 

beberapa media sosial official yang dimiliki PP. Miftahul Ulum sebagai 

corong lembaga untuk mempublikasikan segala kebijakan lembaga.  

Media Publikasi PP. Miftahul Ulum 

Fanpage 

di Fb 

3.820 Pengikut/Bintang 5  

https://www.facebook.com/mifulkalisat 

Konten : 

Pembangunan, 

Pengumuman, 

Prestasi guru 

dan santri, 

Ceramah dll 
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Media Publikasi PP. Miftahul Ulum 

Twitter https://twitter.com/pp_mifulkalisat Konten : 

Pembangunan, 

Pengumuman, 

Prestasi guru 

dan santri, 

Ceramah, 

Ziarah 

Maqbaroh dll 

Youtube 1,09 rb subscriber Konten : Profil 

sejarah dan 

perkembangan, 

haflah imtihan, 

Prestasi dan 

karya guru dan 

santri, Ceramah. 

Website  Underconstructions - 

Instagra

m  

1,089 pengikut : 

https://www.instagram.com/pesantrenku.mi

ful/ 

Konten: prestasi 

santri, 

maklumat, 

ucapan-ucapan, 

informasi 

pendaftaran 

santri baru  

Tabel 3.2 daftar media publikasi PP. Miftahul Ulum 

2. Pondok Pesantren Baitul Arqom, Balung, Jember. 

Pesantren Baitul Arqom, berdasarkan hasil dokumentasi, bahwa 

terdapat tiga orang pendiri, yaitu: KH. Abdul Mu‟id Sulaiman, Kiai 

Jawahir Abdul Mu‟in dan Kiai Machin Ilyas Hamim, sebagai alumni 

Pondok Modern Gontor Ponorogo. Mereka merasa terpanggil untuk 

mengamal-jariyahkan sebagian harta milik yang dimilikinya, terutama 

ilmu yang telah diperoleh selama di pesantren tersebut kepada umat Islam 

melalui jalur pendidikan. 
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Data-data lembaga-lembaga tersebut di atas menurut tahun 

berdirinya adalah sebagai berikut: 

a. MTs tahun berdiri   : 1959 

b. MA tahun berdiri   : 1969 

c. SMP tahun berdiri   : 1971 

d. SMA tahun berdiri   : 1979 

e. MMI tahun berdiri   : 1986 

f. MMaI tahun berdiri   : 1989
115

 

Panca Jiwa Pesantren: Keikhlasan, Kesederhanaan, Ukhuwah 

Islamiyah, Kemandirian, Kebebasan. 

Moto Pesantren: Berbudi Tinggi, Berbadan Sehat, Berpengetahuan 

Luas, Berpikiran Bebas. 

Visi Pesantren Baitul Arqom, adalah:  

“Sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat, 

menjadi tempat ibadah thalab al-„ilmi, serta menjadi sumber ilmu 

pengetahuan Islam, bahasa al-Quran, dan ilmu pengetahuan umum dengan 

tetap berjiwa pesantren.”  

Misi Pesantren Baitul Arqom, adalah: a)  Membentuk generasi yang 

unggul menuju terbentuknya khaira ummah. b) Mendidik dan 

mengembangkan generasi mukmkin muslim yang berbudi tinggi, berbadan 

sehat, berpengatahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada 

masyarakat. c) Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara 
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seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek. d) Mewujudkan 

warga Negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah.  

Bila melihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 pada Bab 3 

Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren pada pasal 5 yang menyebutkan 

berbagai indikator dan tipe pesantren maka melalui hasil observasi dan 

dokumentasi serta wawancara maka Pondok Pesantren Baitul Arqom  

termasuk dalam tipikal Pesantren Ashriyah yang menyelenggarakan 

pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan 

Muallimin. 

Berikut media publikasi milik PP. Baitul Arqom 

Media Publikasi PP. Miftahul Ulum 

Fanpage 

di Fb 

5.629 Pengikut/Bintang 4,9  

https://www.facebook.com/p

ondokpesantrenbaitularqom 

Konten : Pembangunan, 

Pengumuman, Prestasi guru 

dan santri, dll 

Twitter https://twitter.com/PP_BAIT

ULARQOM 

Konten : Pembangunan, 

Pengumuman, Prestasi guru 

dan santri, Ceramah, Ziarah 

Maqbaroh dll 

Youtube Underconstructions - 

Website  https://www.baitularqom.id/ Konten: berita, sejarah, profil, 

alumni, belanja 

Instagra

m  

2.129 pengikut : 

https://www.instagram.com/

baitularqom/ 

Konten: prestasi santri, 

maklumat, ucapan-ucapan, 

informasi pendaftaran santri 

baru  

Tabel 3.3 daftar media publikasi PP. Baitul Arqom 

https://www.facebook.com/pondokpesantrenbaitularqom
https://www.facebook.com/pondokpesantrenbaitularqom
https://twitter.com/PP_BAITULARQOM
https://twitter.com/PP_BAITULARQOM
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Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan beberapa persamaan 

dan perbedaan dua situs sebagaimana ditunjukan dalam listing berikut: 

No Pesamaan 

1. Sama-sama lembaga pendidikan islam indigenous Indonesia 

2. Sama-sama mengaplikasikan manajemen kehumasan inklusif 

3. Sama dalam mengembangkan karakter bangsa melalui pendidikan 

pesantren 

4. Sama-sama menjadi pesantren dengan usia matang dan memenuhi 

prasyarat lembaga pesantren.  

5. Sama-sama memiliki home base dan daya pengaruh yang cukup 

tinggi di tengah masyarakat 

6. Sama-sama memiliki alumni yang telah banyak berkiprah di tingkat 

nasional maupun tingkat pedesaan sebagai guru ngaji dan mundzirul 

qoum 

  

 

No 

Perbedaan  

PP. Miftahul Ulum PP. Baitul Arqom 

1. Tipe Pesantren Terintegrasi -Tipe Pesantren Ashriyah 

2. Awal mula berdiri karena 

adanya kepercayaan masyarakat 

-Diawali adanya kebutuhan 

pendidikan yang berkualitas 

masyarakat 

3. Masih mempertahankan tradisi -Modernis 
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tradisionalis dalam pembelajaran 

(wetonan, bendongan, klasikal)  

4. Berafiliasi dengan pesantren 

Annuqoyah Guluk-Guluk 

Sumenep 

-Berafiliasi dengan pesantren 

Darussalam Gontor Ponorogo 

5. Memiliki semua media sosial 

kecuali website 

(underconstructions)  

-Memiliki semua media sosial 

kecuali youtube (masih 

dipertimbangkan) 

6. Melibatkan expert eksternal -Memiliki expert internal sendiri 

 

C. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian kualitatif peneliti diharuskan hadir di lapangan 

penelitian hal ini dikarenakan peneliti merupakan instrument penelitian utama 

atau instrument kunci. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup 

rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, 

analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian. 

Karena itu ketika memasuki lapangan peneliti harus bersikap hati-hati 

terutama dengan informan kunci agar tercipta suasana yang saling mendukung 

demi keberhasilan dalam proses pengumpulan data. Sehubungan dengan itu, 

peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Peneliti menjalin silaturahmi serta memohon izin kepada Pimpinan dan 

Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pimpinan Pondok 

Pesantren Baitul Arqom Balung Jember  
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2. Peneliti bersilaturahim dan menghadap wakil pimpinan dan pengasuh 

pondok, humas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru dan 

santri secara bergantian dan berkesinambungan. 

3. Merencanakan jadwal kegiatan observasi dan jadwal wawancara pada 

pihak terkait di Pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok Pesantren 

Baitul Arqom Balung Jember guna mendapatkan data yang penulis 

inginkan sehingga dapat diolah, dibahas dan dikaji lebih dalam terkait 

fenomena yang melekat pada objek penelitian. 

4. Melakukan silaturahim secara istikomah dan konsisten demi melengkapi 

data sebagaimana jadwal yang sudah disusun dan disepakati bersama 

narasumber. 

D. Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini subjek penelitian memiliki kedudukan yang sangat 

sentral lantaran data tentang gejala suatu masalah yang diteliti berada pada 

subjek penelitian
116

. Menurut Moleong
117

 subjek penelitian merupakan 

informan atau narasumber pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam 

penelitian ini subjek penelitian adalah para pelaku sasaran pengamatan dalam 

penelitian ini. Dalam hal ini peneliti yang merupakan perencana, pelaksana, 

pengumpul data, penafsir data dan menyusun semua laporan hasil penelitian. 

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti menjelaskan bahwa subjek peneltian 
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117
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dalam penelitian ini adalah para pelaku yang merupakan sasaran pengamatan 

atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh peneliti.  

E. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang dihimpun melalui penelitian ini adalah data yang sesuai 

dengan fokus penelitian. Merriam dan tisdell
118

 menjelaskan bahwa sumber 

data dalam penelitian kualitatif merupakan a) kata-kata berupa kutipan 

langsung dari narasumber tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan 

pengetahuan yang diperoleh melalui wawancara mendalam. b) deskripsi 

rinci tentang aktifitas, perilaku dan tindakan yang direkam dalam proses 

observasi, dan 3) kutipan langsung yang disarikan dari berbagai jenis 

dokumen. 

Jenis data berupa kata-kata yang terkait langsung dengan manajemen 

kehumasan inklusif Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok 

Pesantren Baitul Arqom Balung Jember diperoleh dari pimpinan dan 

pengasuh pondok, koordinator humas, para kepala sekolah, para wakil 

kepala sekolah, dewan guru, tenaga pendidik dan kependidikan serta santri, 

alumni, walisantri dan unsur-unsur lainnya yang terkait dengan Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul Arqom 

Balung Jember. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para 

narasumber kemudian didokumentasikan, direduksi dan diolah sebagai 

bahan informasi data primer. 
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Data berupa aktifitas, perilaku, tindakan diperoleh dari proses 

pendidikan dan pembelajaran di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat 

dan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember melalui proses 

observasi yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini aktifitas perilaku 

serta peristiwa dan fenomena adalah berupa realitas sosial yang 

berhubungan dengan manajemen kehumasan inklusif Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember 

antaranya: kegiatan rapat kepengasuhan, kegiatan dialog santri bersama 

kiai, kegiatan pembelajaran, kegiatan pengembangan pondok, kegiatan 

safari dakwah kiai, kegiatan pengajian online, kegiatan dialog dengan 

walisantri, kegiatan perencanaan program unggulan, kegiatan ekstra 

kurikuler, kegiatan penguatan eco pesantren, kegiatan pembekalan santri 

menjelang liburan pertengahan tahun dan akhir tahun. Kegiatan manajerial 

oleh pimpinan dan pengasuh, kegiatan kepala sekolah, para asatidz, tenaga 

pendidik dan kependidikan, kegiatan kesantrian, kegiatan interaksi antara 

pimpinan dengan tenaga pendidik dan kependidikan sampai pada tingkat 

implementasi pada proses pembelajaran santri hingga feedback dari 

masyarakat. 

Data yang nantinya diekstrak melalui berbagai dokumen akan digali 

dengan menganalisis data-data berupa dokumen profil pesantren, rencana 

strategi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok Pesantren 

Baitul Arqom Balung Jember, Foto kegiatan, Media mainstream dan sosial 
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media yang digunakan dalam proses publikasi, video kegiatan maupun 

arsip lainnya yang mendukung penelitian ini.  

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni 

manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai 

subjek atau informan kunci dan yang diperleh melalui informan berupa 

dokumen yang relevan dengan fokus peneltian seperti gambar, foto, catatan 

tulisan yang ada kaitan dan mendukung dengan fokus penelitian. Data yang 

diperoleh bersifat hard data dan softfile. 

Penentuan informan dalam penelitian ini berlandaskan pada 

karakteristik sebagai berikut. 

a. Informan dan narasumber cukup lama dan intensif menyatu dengan 

medan aktifitas yang menjadi sasaran penelitian 

b. Informan dan narasumber masih aktif terlibat dalam proses dan fokus 

penelitian 

c. Informan dan narasumber memiliki waktu untuk digali dan dimintai 

informasi oleh peneliti. 

d. Informan dan narasumber dapat memberikan informasi yang sebenar-

benarnya. 

Pemilihan informan dilakukan dengan cara teknik sampling purposive 

teknik ini digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan 

kebutuhan melalui penyeleksian dan pemilihan informan yang benar-benar 

menguasai informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya 
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menjadi sumber data yang komprehensif. Dengan teknik ini dalam 

menentukan informan maka sebagai sumber datanya antara lain adalah  

pimpinan dan pengasuh pondok, koordinator humas, para kepala sekolah, 

para wakil kepala sekolah, dewan guru, tenaga pendidik dan kependidikan 

serta santri, alumni, walisantri dan unsur-unsur lainnya yang terkait dengan 

fokus penelitian di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat dan Pondok 

Pesantren Baitul Arqom Balung Jember. Selanjutnya bila telah diperoleh 

data dari informan kunci maka dapat dikembangkan untuk mendapatkan 

informan lainnya dengan teknik snowballing sampling atau teknik bola 

salju. 

Tabel 3.4 

Sumber data situs 1 

 

No.  Nama Jabatan 

1. Drs. KH. Ach. Rosyidi Baihaqi Pimpinan dan Pengasuh 

Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum, Kalisat, 

Jember.   

2. Moh. Isomuddin, S.Pd Kepala sekolah SMP 

Plus 

3. Yusrizal Nouwaril Huda Koordinator bidang 

Kehumasan  

4. M. Rival Azizi Humas bidang publikasi 

5. Andrianto  Humas bidang 

Multimedia & 

Videografi 

6. Alfan khaironi Humas Media Sosial 

7. Ikrom Jailani Humas Tata Usaha 

8. M. Thoha Wali santri 

9. Dzulhimam Masyarakat 

10 Dardiri Masyarakat  
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Tabel 3.5 

Sumber data situs 2 

 

No.  Nama Jabatan 

1. KH. Masykur Abdul Mu‟id LML 

 

Pengasuh dan Pimpinan 

Pondok Pesantren Baitul 

Arqom, Balung, Jember. 

2. Drs. Mukhlis Wahidi Wakil Direktur MMaI 

3. H. Muhammad Imaduddin, M.H.I Koordinator Bidang 

Hubungan Masyarakat/ 

Informasi dan 

Dokumentasi 

4. Muhammad Chatur Ramdhani Praktisi humas bidang 

dokumentasi dan 

fotografy & protokol  

5. Achmad Aminullah Praktisi humas 

administrasi dan tata 

usaha 

6. Alfandi Ahmad Praktisi humas 

perlengkapan dan 

alumni 

7. Musthofa Kemal Wali santri 

8. Zaini Afifi Masyarakat 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang valid dan relevan, 

maka peneliti menggunakan beberapa teknik selama proses penelitian. Ini 

dimaksudkan agar antara teknik yang satu dengan yang lain saling 

berhubungan dan melengkapi. Sesuai dengan karakter penelitian kualitatif, 

penelitian merupakan instrumen kunci dalam mendapatkan data. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, 

dokumentasi dan catatan arsip. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengamati, 

mencatat, melihat, dan mendengar. Teknik ini terutama diterapkan untuk 
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konfirmasi data seputar perilaku dan tindakan kiai atau pondok pesantren 

tentang sentimen kehumasan inklusif. Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik observasi non partisipan. Maksudnya peneliti tidak terlibat 

langsung dalam proses kegiatan di lapangan akan tetapi hanya sebatas 

melakukan pengamatan dan mempelajari dalam rangka mengamati, 

memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti tentang aktivitas 

manajemen kehumasan inklusif pondok pesantren. 

Menurut Guba dan Lincoln, observasi dilakukan dengan alasan:  a) 

pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung, b) Teknik 

pengamatan tidak memungkinkan peneliti dapat melihat dan mengamati 

sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian bagaimana yang terjadi 

pada keadaan sebenarnya. c) Pengamatan dapat digunakan untuk mengecek 

keabsahan data. d)  Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu 

memahami situasi situasi yang rumit. e) dalam kasus-kasus tertentu dimana 

penggunaan teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, maka 

pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat
119

. 

Pengamatan di pondok pesantren Miftahul Ulum Kalisat Jember dan 

Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember, peneliti berusaha 

mengikuti jadwal yang telah ditentukan atau sesuai kesepakatan dari 

pimpinan dan pengasuh maupun koordinator kehumasan ditiap pondok 

pesantren. Peneliti dalam hal ini selalu proaktif dengan informan. Yang 

dilakukan peneliti terbatas pada pengamatan yang relevan dengan fokus 

                                                           
119

 Licoln, naturalistic Inquiri (New Delhi: Sage Publications, Inc, 1995), 124 
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penelitian. Adapun hal pokok yang diamati dari penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.6 

Situasi yang diamati 

 

No. Situasi Yang Diamati 

1. Kondisi lingkungan pondok 

2. Tata kelola pondok 

3. Pola perawatan peralatan humas 

4. Media sosial milik pondok 

5. Kondisi santri 

6. Kondisi asatidz 

7. Kondisi masyarakat 

 

2. Wawancara 

Teknik penting dalam penggalian data adalah wawancara. Data 

utama dikumpulkan melalui wawancara survei atau survey interview 

karena lebih relevan untuk menggali kehumasan. Dalam penelitian ini 

model wawancara yang relevan digunakan adalah indept interview. Cara 

ini diarahkan untuk memperoleh gambaran konsep manajemen kehumasan 

yang diterapkan sekaligus tentang Bagaimana sistem komunikasi 

kehumasan.  

Untuk memperoleh fokus, wawancara dilangsungkan berdasarkan 

instrumen pengumpulan data dengan pola semi terstruktur. Wawancara 

semi terstruktur adalah wawancara dengan pelaksanaan yang lebih 

fleksibel dalam menggali data terkait fokus kajian. Selain menggunakan 

wawancara semi terstruktur peneliti juga menggunakan wawancara tidak 

terstruktur.  
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Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana 

peneliti hanya menggunakan garis-garis besar pertanyaan sebagai 

pedoman dalam wawancara dan peneliti bebas mengembangkan 

pertanyaan manakala masih diperlukan. Wawancara semi terstruktur 

digunakan untuk mendapatkan data dari pengasuh yaitu Kiai Ahmad 

Rasyidi Baihaqi Pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum 

Kalisat Jember dan Kiai Haji Maskur Abdul Mu‟id LML pengasuh dan 

pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember. Adapun 

wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mendapatkan data dari 

praktisi kehumasan, wali santri dan masyarakat.  

Adapun data yang diperoleh melalui wawancara adalah semua data 

yang berkaitan dengan manajemen kehumasan pondok pesantren. Mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Data yang diperoleh 

melalui wawancara secara Intens dan mendalam kepada para informan 

kunci. Dan para informan pendukung adalah semua data yang berkaitan 

dengan pelaksanaan manajemen kehumasan pondok pesantren. 

Proses wawancara diawali dengan membuat kesepakatan terlebih 

dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat 

melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan 

beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. 

Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang 

terdapat di pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian. 

Informasi dari wawancara dengan informan direkam oleh peneliti 
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menggunakan alat perekam suara pada ponsel, disamping itu peneliti juga 

melakukan pencatatan hal-hal penting yang disampaikan oleh informan 

dalam wawancara. Wawancara pada setiap subjek penelitian berbeda-beda, 

ada yang satu kali wawancara dan ada yang lebih dari satu kali wawancara 

tergantung kejelasan informasi yang diberikan dan data yang dibutuhkan 

peneliti. 

Penggunaan teknik ini tetap memperhatikan enam hal, yaitu: 

a. Pewawancara (interviewer) harus terus memelihara hubungan 

psikologis dengan responden, sehingga kesiapan responden untuk 

bekerjasama dengannya menjawab pertanyaan secara jujur, dapat tetap 

terjaga dan terpelihara. 

b. Mewaspadai agar responden tidak bereaksi secara positif atau negatif, 

karena reaksi demikian akan mengurangi kemurnian jawaban. 

c. Menjaga situasi wawancara agar tetap berlangsung secara jujur dan 

objektif. Karena itu pewawancara harus memperhatikan cara 

berpakaian dan berbahasanya, keduanya sangat mempengaruhi situasi 

tersebut. 

d. Menggunakan “probe question”, (pertanyaan mendalami) untuk 

pertanyaan yang jawabannya tidak mengenai sasaran yang diinginkan 

oleh pewawancara. 

e. Memperhatikan penuh jawaban responden, sehingga responden merasa 

dihargai, dan pewawancara mengetahui kalau terjadi pengalihan 

pembicaraan oleh responden. 
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f. Pewawancara hendak bertindak sebagai seorang yang ingin tahu, 

seorang yang ingin belajar, dan tidak bertindak sebagai menggurui.  

 Fokus penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Data wawancara 

No Fokus Uraian 

1 Bagaimana perencanaan (plan) 

kehumasan dalam membangun citra 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum, 

Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul 

Arqom, Balung, Jember? 

a. Perencanaan Manajemen 

Humas 

b. Aktor yang terlibat 

Perencanaan Manajemen 

Humas 

c. Substansi Perencanaan 

Manajemen Humas 

 Identifikasi keadaan, 

kekuatan (strength) dan 

kelemahan (weakness) 

 Communication Ability 

 Organizing ability 

 Ability to get on with 

people 

2. Bagaimana pelaksanaan (do) 

manajemen kehumasan dalam 

membangun citra di Pesantren Miftahul 

Ulum, Kalisat dan Pondok Pesantren 

Baitul Arqom, Balung?    

a. Pembentukan tim teknis 

manajemen humas 

b. Persiapan dan pelaksanaan 

humas 

c. Pelaksanaan Substansi 

Manajemen Humas 

 Communication Ability 

 Organizing ability 

 Ability to get on with 

people 

3. Bagaimana pengecekan dan tindak 

lanjut (check &act) kehumasan dalam 

membangun citra Pesantren Miftahul 

Ulum, Kalisat dan Pondok Pesantren 

Baitul Arqom, Balung? 

a. Communication Ability 

b. Organizing ability 

c. Ability to get on with people 

 

Indikator dari fokus penelitian tersebut kemudian oleh peneliti 

dijabarkan menjadi sebuah pertanyaan dengan metode wawancara semi 
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terstruktur dan tidak terstruktur kepada sumber-sumber yang telah peneliti 

tetap kan sebelumnya. 

3. Dokumentasi 

Untuk lebih memperkaya data observasi dan wawancara, data juga 

digali melalui metode dokumentasi. Metode ini digunakan terutama untuk 

menghubungkan pemikiran informan dengan Hasanah teoritis menyangkut 

manajemen kehumasan inklusif pondok pesantren. Hal ini dimaksudkan 

sebagai proses konfirmatif dan klarifikatif untuk memudahkan penentuan 

tawaran konsep manajemen kehumasan. Dalam penelitian ini peneliti akan 

mempertimbangkan ragam dokumentasi dari berbagai sumber pondok 

pesantren Miftahul Ulum Kalisat Jember dan Pondok Pesantren Baitul 

Arqom Balung Jember 

Tabel 3.8 

Jenis dokumen  

 

No. Jenis Dokumen 

1. Profil Pondok Pesantren  

2. Visi dan misi pondok pesantren 

3. Struktur organisasi pondok pesantren 

4. Program Kepesantrenan 

5. Sarana dan prasarana 

6. Agenda  

 

Dokumen penelitian digunakan untuk acuan selain bahan atau 

rekaman yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu 

seperti surat-surat, catatan, naskah pidato, buku pedoman pendidikan. 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya 

dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Patton memberinya arti 
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yang signifikan terhadap analisis menjelaskan pola uraian dan mencari 

hubungan di antara dimensi uraian. 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan 

induktif dalam menarik kesimpulan melalui data yang ada. Peneliti berangkat 

dari sebuah fakta, informasi dan data empiris untuk membangun teori atau 

bisa juga peneliti berangkat dari situasi atau kasus yang bersifat khusus 

berdasarkan pengalaman nyata untuk kemudian dirumuskan menjadi sebuah 

model konsep kategori dan definisi yang bersifat umum. 

Sebelum menganalisis data peneliti terlebih dahulu mengolah data 

secara ringkas namun jelas dan sistematis yang didapat dari pengamatan 

observasi, wawancara, hasil rekam dan hasil data lainnya yang mendukung 

penelitian pada fokus penelitian. Untuk mendapatkan data  yang valid maka 

analisis data selalu dilakukan terus menerus semenjak peneliti memulai 

melakukan penelitian. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 

Sugiyono
120

 bahwa analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian 

berlangsung. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dipersiapkan dan dilakukan 

sejak sebelum terjun ke lapangan, observasi pendahuluan, observasi lanjutan 

selama pelaksanaan penelitian dan setelah selesai observasi dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir data yang diperoleh ke 

dalam sebuah kategori dan kemudian dijabarkan ke dalam unit tertentu. Dalam 

menganalisis data yang disusun maka penyajian data harus sesuai dengan 

                                                           
120

 Pinton Setya Mustafa dkk., Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga (Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Malang, 2020), 43. 
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masalah dan fokus penelitian sehingga laporan dan dalam menarik kesimpulan 

dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. 

Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah 

sebagaimana disampaikan Milles and Huberman
121

 yakni menganalisis data 

dengan tiga langkah: 

 Kondensasi data (data condensation) 

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan selecting, pengerucutan 

focusing, penyederhanaan simplifying, peringkasan abstracting, dan 

transforming data. 

 Menyajikan data (data display) 

 Dan menarik kesimpulan atau verifikasi  (conclusion drawing and 

verification).  

1. Analisis Situs Individu 

Sesuai dengan bentuk dan kriteria dan jenis penelitian agar supaya 

mudah dalam proses analisis data maka peneliti mendesain kerangka 

penelitian. Peneliti menggunakan model pendekatan interaktif dari Miles 

and Huberman
122

 sebagai analisis data hasil penelitian. Aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas sehingga data benar-benar menemui 

kejenuhan. Adapun model interaktif yang dimaksud penulis sebagai 

berikut: 

                                                           
121

 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Qualitative Data 

Analysis (New York, United State of America: SAGE, 2014), 8. 
122

 Miles, Huberman, dan Saldana, 8–10. 
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Gambar 3.1  

 Model Interaktif Analisis Data 

 

2. Analisis Lintas Situs 

Analisis data lintas situs dimaksudkan sebagai proses membandingkan 

temuan-temuan yang diperoleh dari masing-masing situs sekaligus sebagai 

proses memadukan antara situs. Adapun langkah-langkah dalam analisis 

data lintas situs diuraikan sebagai berikut: 

a. Langkah teoretis 

Secara teoritis langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis 

lintas situs ini meliputi: 

1) Menggunakan pendekatan komparatif yang dilakukan dengan 

membandingkan dan memadukan temuan konseptual dari masing-

masing situs tunggal. 

2) Yang dijadikan dasar untuk menyusun pernyataan konseptual atau 

proposisi-proposisi lintas situs. 

3) Mengevaluasi kesesuaian proposisi dengan fakta yang menjadi 

acuan. 

 

Pengumpulan data 

 

Penyajian data 

 

Kesimpulan : penarikan 

atau verifikasi 

 

Kondensasi data 
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4) Konstruksi ulang proposisi-proposisi yang sesuai dengan fakta dari 

masing-masing situs tunggal.  

5) Mengulangi proses ini sesuai keperluan, sampai batas kejenuhan. 

b. Langkah teknis dalam penelitian 

Secara teknis langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis 

lintas situs Dalam penelitian ini meliputi: 

1) Pada temuan yang diperoleh dari pondok pesantren Miftahul Ulum 

Kalisat Jember disusun kategori dan tema, dan dianalisis secara 

induktif konseptual, Dan dibuat penjelasan naratif yang tersusun 

menjadi proposisi tertentu yang selanjutnya dikembangkan menjadi 

temuan substantif 1. 

2) Sedangkan temuan yang diperoleh dari Pondok Pesantren Baitul 

Arqom Jember disusun kategori dan tema, dianalisis secara 

induktif konseptual Dan dibuat penjelasan naratif yang tersusun 

menjadi proposisi tertentu yang selanjutnya dikembangkan menjadi 

temuan substantif 2. 

3) Proposisi-proposisi dan temuan substantif 1 selanjutnya dianalisis 

dengan cara membandingkan dengan proposisi-proposisi dan 

temuan substantif 2 itu pula untuk menemukan perbedaan 

karakteristik dari masing-masing situs sebagai konsepsi teoritik 

berdasarkan perbedaan. 

4) Pada tahap akhir dilakukan analisis secara simultan untuk 

merekonstruksi dan menyusun konsep tentang persamaan situs 1 
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dan situs 2 secara sistematis. Analisis akhir ini dimaksudkan untuk 

menyusun konsep sistematis berdasarkan hasil analisis data dan 

interpretasi teoritik yang bersifat naratif berupa proposisi-proposisi 

lintas situs yang selanjutnya dijadikan bahan untuk 

mengembangkan teman substantif secara umum sesuai dengan 

fokus penelitian. 

Analisis secara induktif konseptual dibuat penjelasan naratif 

yang tersusun menjadi proposisi tertentu dengan temuan substantif satu 

dari situ satu, dan situs2 dengan temuan substantif 2. Langkah 

selanjutnya membandingkan temuan yang ada antar teman situs, dan 

Langkah terakhir analisis secara simultan dengan merekonstruksi dan 

menyusun konsep tentang persamaan situs 1 dan situs 2 secara 

sistematis. 

Analisa data lintas situs atau cross site adalah dimaksudkan 

proses membandingkan temuan-temuan yang diperoleh di masing-

masing situs yang sekaligus memadukan antar dua situs (pondok 

pesantren Miftahul Ulum Kalisat Jember dan Pondok Pesantren Baitul 

Arqom Jember) dengan demikian, temuan yang diperoleh dari situs 1 

dibandingkan dengan temuan pada situs dua untuk menemukan 

keunikan, perbedaan, serta persamaan karakteristik dari masing-

masing situs sebagai konsepsi teori. Selanjutnya pada tahap akhir 

analisis, peneliti melakukan analisis secara simultan untuk 

merekonstruksi dan menyusun konsepsi tentang persamaan secara 
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sistematis. Analisis akhir ini dimaksudkan untuk menyusun konsepsi 

tentang persamaan secara sistematis. Untuk menyusun konsep 

sistematis berdasarkan analisis data dan interpretasi teoritik yang 

bersifat naratif berupa proposisi-proposisi lintas situs selanjutnya 

dijadikan bahan untuk mengembangkan substansi. Adapun rangkaian 

kegiatan analisis lintas situs dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Analisis lintas situs 

 

 

H. Keabsahan Data 

Sementara itu, untuk menguji keabsahan data dilakukan tiga cara: 

pertama Trianggulasi: difokuskan pada penempatan tiga metode pengumpulan 

Situs tunggal 1 

 (PP. Miftahul Ulum) 

Situs tunggal 2  

(PP. Baitul Arqom) 

Temuan Situs 1  Temuan Situs 2  

Temuan Penelitian 

Menyusun Proposisi 

Temuan Akhir 

Analisis data  
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data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan 

sebagai proses konfirmasi klarifikasi atas data yang dihasilkan lewat observasi 

dan kajian dokumentasi demikian juga sebaliknya. Untuk memperkaya 

validitas data dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kedua, 

kecukupan referensial: diterapkan untuk pengayaan data hasil dokumentasi. 

Ketiga, pengayaan dengan melibatkan sejawat: digunakan untuk mengoreksi 

data memperkaya detail sekaligus mempertajam analisis data. Ketiga teknik 

pengabsahan data ini dipakai untuk menjamin validitas data yang diperoleh 

dan hasil olahan berupa deskripsi, kategorisasi, analisis, interpretasi dan 

simpulan penelitian.  

I. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari proses penelitian maka 

dalam penelitian ini dibagi dalam tiga tahapan yaitu: 

1. Tahapan persiapan 

a. Menyusun rancangan penelitian titik penelitian dilakukan berangkat 

dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus 

berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat 

berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam 

konteks kegiatan orang-orang atau organisasi. 

b. Memilih lokasi penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan 

sebagai sumber data yaitu pondok pesantren Miftahul Ulum Kalisat 

dan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember.  
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c. Mengurus perizinan. Sebelum peneliti melakukan kegiatan penelitian 

di lapangan terlebih dahulu peneliti mengurus berbagai hal yang 

diperlukan untuk kelancaran penelitian atau surat izin penelitian.  

d. Menjajaki dan melihat keadaan proses penjajakan lapangan dan 

sosialisasi diri dengan keadaan, karena peneliti lah yang menjadi alat 

utamanya maka peneliti lah yang akan menentukan apakah lapangan 

merasa terganggu atau tidak. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan ketika peneliti menjajaki dan 

mensosialisasikan diri di lapangan, Ada hal penting lainnya yang perlu 

peneliti lakukan yakni menentukan narasumber. narasumber Dalam 

penelitian ini adalah para pengasuh praktisi kehumasan masyarakat, 

Ustad, Santri. 

f. Menyiapkan instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti 

adalah ujung tombak sebagai pengumpul data atau instrumen. peneliti 

terjun secara langsung untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang 

diperlukan. Dalam rangka kepentingan pengumpulan data teknik yang 

digunakan dapat berupa observasi wawancara dan studi dokumentasi. 

2. Tahapan lapangan 

a. Memahami dan memasuki lapangan 

Mengamati latar penelitian secara terbuka orang berinteraksi 

sehingga peneliti berinteraksi secara langsung dengan orang. 

penampilan peneliti menyesuaikan dengan kebiasaan adat, tatacara, 

dan budaya latar penelitian titik pengenalan hubungan peneliti di 
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lapangan, bertindak Netral dengan peran serta dalam kegiatan dan 

berhubungan akrab dengan subjek. jumlah observasi waktu study 

pembatasan waktu melalui keterpenuhan informasi yang dibutuhkan. 

b. Aktif dalam kegiatan pengumpulan data. 

Peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data 

jadi peneliti harus berperan aktif dalam pengumpulan data melalui 

Sumber data. 

3. Tahapan Pengolahan Data 

a. Analisis datadata 

Melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan, 

peneliti dapat dalam hal ini melakukan interpretasi dari data yang 

didapatkan di lapangan 

b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. 

Dari kegiatan-kegiatan penelitian sebelumnya langkah 

selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi sumber 

apakah data tersebut valid atau tidak 

c. Narasi hasil analisis 

Langkah terakhir adalah pelaporan hasil penelitian dalam 

bentuk tulisan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode 

deskriptif analisis. secara detail tahapan penelitian penulis sampaikan 

dalam bentuk gambar dibawah ini. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS 

Berdasarkan survei terhadap lokasi penelitian, di bawah ini digambarkan 

Bagaimana deskripsi objek penelitian. Paparan Data tersebut diperoleh dari tiga 

proses metode penggalian informasi antaranya: observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Pada akhir paparan, penulis akan membuat kondensasi temuan 

berdasarkan fokus kajian yang berbasis pada data data yang didapatkan. 

A. Paparan data 

Dalam konteks penelitian Sebagaimana telah dijelaskan di awal pada 

bab terdahulu, bahwa manajemen kehumasan Pesantren pada praktiknya akan 

terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pondok. 

Proses perencanaan pelaksanaan serta evaluasi humas sangat berkaitan 

erat dengan upaya pendayagunaan sumber daya manusia. Selain itu Hubungan 

Masyarakat bertujuan untuk saling membantu, saling mengisi demi 

tercapainya tujuan organisasi atau lembaga yang dalam penelitian ini institusi 

pondok pesantren. 

Peran hubungan masyarakat dalam institusi sangat linier dan berkaitan 

erat dengan tujuan utama dan fungsi manajemen institusi. Fungsi dasar 

manajemen adalah proses kegiatan apa tujuan pokok yang umumnya 

berhubungan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh 

institusi tersebut.  
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Kegiatan pokok hubungan masyarakat dalam merepresentasikan 

lembaga dan mewakili pimpinan disebut dengan kegiatan two ways 

communications sebab fungsi humas adalah source of information dan channel 

of information.  

1. Paparan data kasus 1 Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat Jember. 

a. Perencanaan Manajemen Kehumasan Pondok Pesantren.  

Perencanaan merupakan salah satu langkah yang sangat urgent 

dalam setiap proses dan langkah-langkah manajemen yang sangat 

menentukan dan menjadi pondasi dasar terhadap proses selanjutnya. 

Manajemen kehumasan tidak dapat dipungkiri menjadi penyokong 

besar dalam hal proses tumbuh kembangnya citra pondok pesantren. 

Keberadaan humas meski kadang tidak terlalu diperhatikan, akan tetapi 

keberadaannya menjadi tolak ukur bagaimana sebuah institusi seperti 

pesantren berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal 

tersebut peneliti paparkan perencanaan manajemen kehumasan dalam 

kerangka Bagaimana berikut: 

1) Proses Perencanaan Manajemen Kehumasan Pondok Pesantren.  

Pondok pesantren Miftahul Ulum Kalisat Jember memiliki 

kekhasannya tersendiri dibanding pondok pesantren lainnya. Cikal 

bakal berdirinya pesantren ini berdasarkan penuturan dari 

Pimpinan sekaligus Pengasuh Pondok, Drs. KH. Ahmad Rosyidi 

Baihaqi diperoleh informasi bahwa awal mula berdirinya pondok 

pesantren Pondok pesantren Miftahul Ulum Kalisat Jember karena 
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adanya kepercayaan oleh masyarakat Kalisat kepada sosok alm. 

Kiai Ahmad Baihaqi atau masyarakat akrab memanggil beliau Kiai 

Musikan. 

“Asal mula pondok pesantren Miftahul Ulum panekah 

lantaran bedenah kepercajeen deri masyarakat Kalisat dek 

sosok almarhum kiai Ahmad Baihaqi. Awal mulanah 

perintisan ponduk panekah deri halaqah e delem pelajeren 

alquran asareng pengajian kitab koneng dek masyarakat 

sekitar. Salastarenah panekah, Kiai Musikan eparenge 

waqaf berupa tana bekas pemandien jeman belendeh deri 

paman sepopo epon Haji Idris. Nah, tana waqof panekah se 

deddih cikal bakal pendirian epon ponduk Miftahul Ulum 

Kalisat”
123

.   

 

“Pada awal perintisan pesantren ini masih belum berupa 

lembaga pondok pesantren, tetapi hanya berupa halaqah 

pengajaran al-Quran dan bimbingan ibadah kepada 

masyarakat sekitar.  Tak selang berapa lama, beliau lalu 

mendapatkan waqaf tanah bekas pemandian umum zaman 

Belanda dari paman sepupunya yang bernama Haji Idris. 

Inilah yang kemudian menjadi area Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Glagahwero Kalisat Jember, atau yang lebih 

dikenal dengan nama “Pondhuk Taman”. 
 

Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa memang 

sedari awal berdirinya PP. Miftahul Ulum, salah satu unsur yang 

menjadi ujung tombak berdirinya pesantren hingga saat ini adalah 

adanya unsur kepercayaan dari masyarakat yang mempercayai 

sosok kiai Musikan dan kepercayaan tersebut dijaga hingga sampai 

saat ini. Sehingga kepercayaan dari masyarakat dapat dilihat 

dengan feedback yang diberikan masyarakat atas penyelenggaraan 

pendidikan di pondok ini dengan secara konsensus dan ikhlas 

mengantarkan putra-putri tercintanya untuk menimba ilmu di 

                                                           
123

 Wawancara bersama Drs. KH. Ahmad Rosyidi Baihaqi selaku Pimpinan dan Pengasuh 

PP. Miftahul Ulum Kalisat, Jember, 15  Juni 2021. 
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pondok pesantren ini. Lebih lanjut terkait dengan manajemen 

kehumasan di PP. Miftahul Ulum, Drs. KH. Ahmad Rosyidi 

Baihaqi menyebutkan perencanaan manajemen humas di dalam 

menjaga kepercayaan tersebut dimulai dari hal-hal yang kecil dan 

sederhana.  

“Kepercayaan masyarakat bagi pondok merupakan hal yang 

sangat dijaga oleh pondok dari dulu hingga seterusnya. Dari 

awal berdirinya pondok ini, kepercayaan tersebut dijaga 

dengan dan melalui hal-hal yang sangat sederhana. 

Antaranya dengan mendidik santri yang diantarkan oleh 

orang tuanya dengan budi pekerti yang baik. Akhlak se 

nomer settong. Kami percaya bahwa al adabu fauqol ilmi. 

Adab sopan santun itu posisinya berada di atas ilmu. Jadi 

sepandai dan sepintar apapun santri kami kalau tidak ada 

akhlaknya maka kami tidak akan bangga. Namun sebaliknya 

kami para pengasuh di pondok ini akan merasa sangat 

bangga bila mempunyai santri-santri yang akhlaknya bagus 

namun memiliki keilmuan yang mendalam terhadap 

pengetahuan agama. Selain itu adab sopan santun inilah 

yang kelak akan membawa santri PP. Miftahul Ulum dapat 

terus eksis di tengah-tengah masyarakat. Bisa amanfaat e 

tengga-tengga masyarakat kalaben akhlaqul karimah. 

Untuk itu satu tahun pertama santri baru yang mondok di 

PP. Miftahul Ulum Kalisat di sini kami kondisikan dalam 

penguatan pengetahuan terkait adab sopan santun dan tradisi 

yang melekat dalam pondok pesantren”. 

 

Pernyataan Pimpinan dan Pengasuh PP. Miftahul Ulum 

tersebut diamini oleh Muhammad Isomuddin, Kepala Sekolah SMP 

Plus Miftahul Ulum yang juga pengasuh pondok tahfiz yang 

mengatakan bahwa satu tahun pertama santri baru PP. Miftahul 

Ulum tidak dihadapkan dengan pelajaran-pelajaran yang terlalu 

berat melainkan fokus pada pembelajaran adab sopan santun dan 

memahami tradisi kepesantrenan. Berkaitan dengan perencanaan 
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manajemen humas di PP. Miftahul Ulum, Kiai muda yang akrab 

disapa kiai Isom ini mengatakan dengan melihat perkembangan 

jaman yang semakin modern, maka pondok dalam merencanakan 

kinerja humas dengan tetap mempertahankan tradisi lama yang 

masih bagus dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik. Seperti 

melibatkan pihak professional dari luar dalam mengolah dan 

menjalankan fungsi humas. Hal ini semata-mata agar santri tidak 

dianggap hanya mahir dalam membaca kitab kuning, tapi santri 

saat ini juga mahir membaca kebutuhan masyarakat modern.  

“Prinsip kita di sini di pondok ini ialah senantiasa 

berkembang. Perencanaan humas di pondok ini melibatkan 

pihak eksternal professional dalam dunia perhumasan. Kami 

percaya bahwa melalui humas, segala kebijakan dan 

kebajikan yang ada di pondok dapat dieksplor dan 

dipublikasi dengan baik kepada masyarakat. hal ini semata 

mata bukan karena ingin ujub atau bagaimana tapi memang 

kebutuhan masyarakat akan informasi terkait pondok ini 

cukup besar. Sehingga menuntut kami para pelaksana 

pendidikan di pondok ini untuk menyajikan informasi 

tersebut dalam bentuk-bentruk karya, kreatifitas, jurnalistik, 

audio visual yang menarik, kreatif khas santri dan 

professional.”
124

 

 

2) Aktor yang Terlibat dalam Perencanaan Manajemen Kehumasan 

Pondok Pesantren.  

Kiai Isomuddin juga menyebut dalam perencanaan 

manajemen humas di PP. Miftahul Ulum pihak pondok selain 

melibatkan pengasuh dan beberapa pimpinan tapi juga melibatkan 

eksternal yang membantu dan menyokong sebagai konsultan 

                                                           
124

 KH. Ahmad Rosyidi Baihaqi, wawancara di „dalem kiai, 15 Juni 2021  
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professional seperti videografi dan pengembangan media sosial 

milik pondok. 

“Dalam perencanaan program kerja humas di PP Miftahul 

Ulum Kalisat Jember kita juga melibatkan pihak eksternal 

dalam memberi masukan yang konstruktif dalam 

penyusunan program kerja. Program kerjanya ini dibentuk 

dalam forum kecil tidak terlalu formal dan  hasilnya 

disampaikan ke pimpinan untuk mendapatkan persetujuan 

dan doa restu. Pertimbangan pengasuh sangat penting dalam 

suksesnya segala kegiatan yang dilaksanakan. Di PP. 

Miftahul Ulum kita mempunyai tradisi bahwa setiap 

kegiatan yang ada dan akan dilaksanakan harus 

sepengetahuan pengasuh. Hal ini dalam rangka 

menghormati beliau sebagai pimpinan dan lebih dari itu hal 

ini sebagai bentuk rasa takdim santri kepada sang kiai agar 

mendapat berokah dan bermanfaat di masyarakat 

nantinya”.
125

    

 

Ditemui ditempat terpisah, Andrianto Praktisi Humas 

bidang multimedia dan videografi menegaskan bahwa sebenarnya 

dalam mempelajari kompetensi dan kinerja humas seperti 

pembuatan videograf, dokumentasi, santri PP. Miftahul Ulum 

Kalisat Jember sebenarnya mampu mempelajarinya secara online 

karena bisa dipelajari melalui tutorial-tutorial sebagaimana banyak 

tersebar di Youtube namun apalah arti ilmu kalau tidak ada 

gurunya. Santri butuh guru professional langsung sehingga dapat 

berinteraksi secara langsung dengan guru videografi dalam 

memecahkan masalah yang ditemukan saat proses shooting, 

pengeditan hingga proses publikasi ke media. Diharapkan dengan 

hal tersebut kinerja dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. 

                                                           
125

 K. Isomuddin, wawancara di kediaman kiai, 15 Juni 2021 
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“sebagai salah seorang santri yang telah lama menuntut ilmu 

di PP. Miftahul Ulum ini. Saya pribadi berkeyakinan bahwa 

santri di sini kreatif-kreatif dan mempunyai daya tahan 

dalam menghadapi hidup. Hal itu kami pelajari karena 

prinsip di pondok ini menerapkan prinsip kesederhanaan. 

Untuk hidup sehari-hari saja di pondok ini kami diajarkan 

untuk hidup secara sederhana namun memiliki kedalaman 

ilmu agama yang kuat. Kitab kuning yang dianggap sulit 

saja kami mampu mempelajarinya apalagi mempelajari 

keruwetan dalam proses video editing. Intinya santri disini 

bisa, namun yang dicari santri di sini adalah keberkahan dari 

ilmu itu tersendiri. Dan untuk mendapatkan keberkahan itu 

kami butuh guru yang kompeten dalam membimbing secara 

ruhiyah maupun bathiniah
126

,” ujarnya. 

 

Dalam kesempatan berbeda Yusrizal Nofwaril Huda selaku 

Koordinator Humas PP Miftahul Ulum Kalisat Jember 

menyampaikan bahwa dalam menyusun perencanaan program 

kerja humas. Selain berfokus pada terwujudnya visi dan misi 

pondok, tim humas juga memperhatikan unsur kekuatan, 

kelemahan, metode, serta anggaran yang tersedia. Hal ini demi 

mengetahui sejauh mana potensi dan kompetensi yang dimiliki tim 

humas dalam proses kerja kehumasan nantinya. 

“Pada proses penyusunan perencanaan program kerja humas 

ke depannya kita biasanya coba mengidentifikasi apa yang 

menjadi kekuatan tim humas. Seperti kekuatan kompetensi 

kerja yang dimiliki oleh masing-masing personel dalam tim 

humas, mengetahui alat dokumentasi secanggih  dan 

sebermanfaat seperti apa alat tersebut dapat dimanfaatkan, 

besaran massa dan pengikut maupun abituren yang percaya 

dan peduli terhadap dunia pendidikan di pondok Miftahul 

Ulum
127

,” paparnya terkait mengukur kekuatan.    
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 Andrianto, wawancara di teras pondok, 15 Juni 2021 
127

 Yusrizal Nofwarilhuda, wawancara di pondok, 15 Juni 2021 
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Selanjutnya terkait kelemahan Yusrizal Nofwaril Huda 

menyebutkan bahwa kelemahan yang ditemukan selama ini adalah 

masih perlunya pembenahan kompetensi tim humas, baik dalam 

proses ilmu jurnalistiknya maupun video editingnya.  

“Kekurangan yang selama ini masih terasa dan perlu 

dibenahi dari tim humas adalah penguatan kompetensi 

jurnalistiknya. Kompetensi ini penting guna 

memaksimalkan proses kerja jurnalistik. Dalam mengolah 

informasi di pondok pesantren diperlukan ilmu jurnalistik 

agar tim humas mengetahui apa yang boleh dipublish dan 

mana yang tidak boleh dan cukup dikonsumsi pihak internal 

pondok. Selain itu, kematangan dalam menguasai ilmu 

jurnalistik akan membawa kesan tersendiri bagi publik dan 

masyarakat yang menerima pesan melalui kanal dan media 

informasi milik pondok
128

,” paparnya. 

 

Koordinator Humas tidak menampik bahwa kekuatan, 

kelemahan dalam sebuah organisasi maupun lembaga pendidikan 

seperti pondok pesantren pasti ada. Namun demikian pihaknya 

tidak menyerah untuk selalu mengupgrade kemampuan tim humas 

di PP. Miftahul Ulum Kalisat ini dengan beberapa jalan. Antaranya 

memberikan pelatihan melalui kegiatan ekstrakurikuler pondok 

berupa ekstrakurikuler jurnalistik, desain layout dan ilmu 

videografi. 

“Alhamdulillah saya percaya sampai saat ini bahwa semua 

lembaga di dunia ini mempunyai sisi streingh kekuatan dan 

kelemahannya sendiri-sendiri. Namun kita jangan menyerah 

pada kelemahan tersebut. Kelemahan bisa menjadi kekuatan 

serta power bagi suatu lembaga bila kita bisa 

membenahinya dan memberinya kompetensi sesuai 

kemampuannya sehingga segala potensinya dapat 

berkembang terarah konstruktif dann berhasil secara 
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 Yusrizal Nofwaril Huda, wawancara …. 
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maksimal. Untuk itu untuk membenahi kelemahan tersebut 

kita beri pelatihan esktrakurikuler jurnalistik, videografi dan 

desain layout. Ekstrakurikuler ini banyak diminati oleh 

santri Miftahul Ulum. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini 

santri banyak belajar dan berlatih mengasah kemampuan 

jurnalistiknya. Baik dalam mengoperasinalkan alam-alat 

dokumentasi seperti kamera, video kamera hingga cara 

mengambil anggle yang baik dan benar sehingga bernilai 

seni dan dapat dinikmati dengan indah oleh public
129

,” 

tuturnya. 

 

Diketahui melalui kegiatan ekstrakurikuler ini berbagai 

pencapaian dan torehan prestasi yang gemilang serta prestius 

ditunjukan oleh santri-santri Pesantren Taman antarain pada 

momen hari santri di tahun 2018 santri bisa meraih juara 1 Lomba 

Film santri nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Agama Republik Indonesia. Dokumentasi berikut menunjukan 

penyerahan piagam santri peraih juara 1 Lomba Film Santri 

Nasional kepada Pimpinan dan Pengasuh PP. Miftahul Ulum 

Kaisat Jember, Drs. KH. Achmad Rosyidi Baihaqi 
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Gambar 4.1 

Penyerahan piagam dan piala juara 1 Film Santri Nasional 

 

Pada tahun 2021 ini, prestasi yang sama juga diraih oleh 

Santri Taman sebagai juara 1 tingkat nasional Challenge Selamat 

Hari Santri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI.  
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Gambar 4.2 

Prosesi pengumuman sang juara serta Penyerahan piagam 

Film Santri Nasional di Jakarta. 

 

Selanjutnya terkait anggaran, humas PP. Miftahul Ulum 

Kalisat Jember ternyata diberikan mata anggaran tersendiri dalam 

menunjang kinerjanya.  

Berikut beberapa program kerja humas yang peneliti 

himpun dalam proses observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Tabel 4.1 Program Kerja 

No. Program Kerja 

1 Mempublikasikan informasi di media : website, instagram, fb 

2 Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan-

kegiatan yang layak dipublikasikan 

3 Mengumpulkan, mengelola dan menyampaikan informasi 

tentang kegiatan dan kebijakan di pondok kepada media 

massa 

4 melayani media massa cetak atau elektronik yang ingin 

memperoleh informasi tentang kegiatan atau kebijakan di 

pondok yang layak dipublikasikan  
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5 Menyampaikan segala usul dan saran yang diperoleh dari 

publik internal dan publik eksternal 

6 Meliput dan mendokumentasikan kegiatan di lingkungan 

pondok 

7 Meliput Setiap kegiatan di lingkungan Pondok dengan media 

audio visual dan dipublikasikan di media. 

8 mengkliping berita berita dari media internal atau eksternal 

cetak tentang kegiatan di lingkungan pondok?  

9 menerbitkan kliping berita Pondok 

10 Aktif mencari informasi terkait dengan berita/info di 

lingkungan Pondok 

11 Mempublikasikan atau mengekspos pemikiran para kiyai dan 

asatidz 

12 Melayani public yang mencari informasi melalui sambungan 

telepon, whatsapp, inbox medsos 

 

Setiap program kerja yang terhimpun tersebut 

membutuhkan dana operasional tersendiri. Bagaimanapun 

keadaanya anggaran akan membantu tim humas dalam memanaj 

dan mengelola serta melaksanakan kegiatan kehumasan di PP. 

Miftahul Ulum Kalisat Jember. Dalam konsep manajemen terdapat 

beberapa tahapan dalam menyusun anggaran. Antaranya masing-

masing tim dalam tiap unit merundingkan kebutuhan apa yang 

diperlukan dalam menunjang kegiatan harian, bulanan dan tahunan 

humas. Berkoordiasi dengan atasan guna menelaah unsur 

kemanfaatan anggaran yang diajukan dan terakhir pendistribusian 

anggaran sesuai rencana dan program kegiatan. 
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Pentingnya anggaran bagi perencanaan program humas 

disampaikan oleh Yusril Nowaril Huda yang mengatakan bahwa 

setiap kegiatan memerlukan biaya. Biaya untuk operasional ini 

dapat membantu humas dalam mengurangi hambatan saat bertugas 

dalam melaksanakan fungsi kehumasan.  

“Anggaran untuk operasional tim humas ada tersendiri dan 

mendapat support dari bendahara serta pimpinan. untuk 

besarannya berapa belum bisa saya sebutkan. Namun yang 

jelas peruntukan dari biaya anggaran tersebut seluruhnya 

untuk kepentingan lembaga pesantren. Santri dan para 

praktisi humas di sini semuanya mengedepankan prinsip 

khidmah atau mengabdi saat melakukan tugas kehumasan. 

Namun untuk hal ini yang menyangkut biaya mau tidak mau 

harus diajukan anggaran ke lembaga agar membantu tim 

humas dalam bekerja optimal dan menghasilkan karya yang 

maksimal. Ketika kinerja sudah optimal dan feedback dari 

masyarakat sudah maksimal maka manfaatnya akan 

dirasakan oleh lembaga yang dalam hal ini dapat 

meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat,” 

terangnya. 

 

3) Substansi Perencanaan Manajemen Kehumasan Pondok Pesantren.  

Keterangan Yusril Nowaril Huda tersebut diperkuat oleh 

salah satu tim humas bagian publikasi M. Rival Azizi Menurutnya 

sebagai santri, dirinya memang selalu mengedepankan khidmah 

dan pengabdian pada saat bertugas sebagai humas. Baginya segala 

tenaga dan upaya baik fisik maupun pikiran akan dikonsentrasikan 

dengan baik dalam menjalankan tugas demi khidmah. Harapannya 

dengan khidmahnya ini akan mendatangkan barokah di 

kehidupannya kelak saat berada di tengah masyarakat. 

“Insyaallah kami tim humas akan bertugas sebaik mungkin 

demi pengabdian pada lembaga. Yang kami cari adalah 
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barokah dan doa restu dari para kiai di pondok ini. 

Segalanya akan kami kerahkan demi kebaikan pondok. 

Namun kadang ada tuntutan di luar keberdayaan kami 

sebagai santri yakni saat berkaitan dengan pembiayaan 

yang dibutuhkan saat sedang berkegiatan dan menjalankan 

fungsi humas. Untuk urusan ini kami harus terbuka 

terhadap lembaga dengan meminta anggaran khusus
130

,” 

ujarnya.  

 

Maksud dari tim humas diatas adalah ia mampu sekuat 

tenaga untuk bekerja keras dan bekerja cerdas demi lembaga. 

Namun untuk urusan biaya mereka tidak dapat menyanggupinya 

karena memang terkadang masih terbilang cukup untuk biaya 

hidup selama di pondok.  

Analisis serta identifikasi keadaan melalui analisa SWOT 

merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan 

manajemen organisasi seperti manajemen humas. Terkait sub tema 

identifikasi keadaan ini diperoleh temuan penelitian sebagai 

berikut: 

“Pada proses penyusunan perencanaan program kerja humas 

ke depannya kita biasanya coba mengidentifikasi apa yang 

menjadi kekuatan tim humas. Seperti kekuatan kompetensi 

kerja yang dimiliki oleh masing-masing personel dalam tim 

humas, mengetahui alat dokumentasi secanggih  dan 

sebermanfaat seperti apa alat tersebut dapat dimanfaatkan, 

besaran massa dan pengikut maupun abituren yang percaya 

dan peduli terhadap dunia pendidikan di pondok Miftahul 

Ulum
131

 

 

Pernyataan di atas diperkuat oleh tim humas bagian media 

sosial bernama Alfan Khaironi yang mengatakan: 
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 M. Rival Azizi, wawancara di seretariat pondok, 15 Juni 2021 
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 Ikrom Jailani, humas bagian tata usaha, sekretariat pondok 15 Juni 2021 
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“selama ini masih terasa dan perlu dibenahi dari tim humas 

adalah penguatan kompetensi jurnalistiknya. Kompetensi ini 

penting guna memaksimalkan proses kerja jurnalistik. 

Dalam mengolah informasi di pondok pesantren diperlukan 

ilmu jurnalistik agar tim humas mengetahui apa yang boleh 

dipublish dan mana yang tidak boleh dan cukup dikonsumsi 

pihak internal pondok. Selain itu, kematangan dalam 

menguasai ilmu jurnalistik akan membawa kesan tersendiri 

bagi publik dan masyarakat yang menerima pesan melalui 

kanal dan media informasi milik pondok,
132

 

 

Pernyataan senada juga dilontarkan Andrianto dalam 

kesempatan yang sama sebagai berikut: 

“Namun kita jangan menyerah pada kelemahan tersebut. 

Kelemahan bisa menjadi kekuatan serta power bagi suatu 

lembaga bila kita bisa membenahinya dan memberinya 

kompetensi sesuai kemampuannya sehingga segala 

potensinya dapat berkembang terarah konstruktif dann 

berhasil secara maksimal. Untuk itu untuk membenahi 

kelemahan tersebut kita beri pelatihan esktrakurikuler 

jurnalistik, videografi dan desain layout. Ekstrakurikuler ini 

banyak diminati oleh santri Miftahul Ulum
133

.   

 

Guna memenuhi kualifikasi standar seorang humas, seorang 

praktisi humas diharapkan dapat mampu berkomuniksi dengan baik 

kepada setiap orang. Hal ini lantaran profesi sebagai humas 

menuntut peran sebagai penghubung antara dua instansi baik itu 

lembaga dengan publiknya. Untuk menjadi penghubung tersebut, 

humas dituntut agar memiliki standar komunikasi yang baik. 

Dengan memenuhi standar kualifikasi seorang humas berupa 

keterampilan berkomunikasi yang baik ini maka lembaga akan 

terbantu dalam mengangkat citra di mata masyarakat.  
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 Alfan Khaironi, wawancara di sekretariat pondok 15 Juni 2021 
133

Andrianto  wawancara di sekretariat pondok 15 Juni 2021 
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Terkait dengan sub tema ini diperoleh temuan penelitian 

sebagaimana ditunjukan oleh Ikrom Jailani berikut: 

“Iya saat penerimaan santri baru biasanya kami sudah 

persiapkan segala kebutuhan dan perangkatnya. Baik itu 

brosur untuk melayani kebutuhan informasi calon santri 

baru maupun beberapa formulir berisi data yang diperlukan. 

Selain itu kita juga melayani calon santri baru yang ingin 

bertanya terkait pondok via layanan whatsapp maupun chat 

di media sosial.
134

”  

 

Selanjutnya pernyataan senada juga disampaikan Ardianto 

dengan menyampaikan bahwa humas mencoba mengidentifikasi 

kekuatan yang dimiliki oleh tim humas sebagai berikut:   

“Pada proses penyusunan perencanaan program kerja humas 

ke depannya kita biasanya coba mengidentifikasi apa yang 

menjadi kekuatan tim humas. Seperti kekuatan kompetensi 

kerja yang dimiliki oleh masing-masing personel dalam tim 

humas, mengetahui alat dokumentasi secanggih  dan 

sebermanfaat seperti apa alat tersebut dapat dimanfaatkan, 

besaran massa dan pengikut maupun abituren yang percaya 

dan peduli terhadap dunia pendidikan di pondok Miftahul 

Ulum,”
135

 

 

Bersama teman satu timnya, Ardianto juga mencoba 

merefleksikan apa yang dirasakannya selama ini sebagai berikut: 

“Kekurangan yang selama ini masih terasa dan perlu 

dibenahi dari tim humas adalah penguatan kompetensi 

jurnalistiknya. Kompetensi ini penting guna 

memaksimalkan proses kerja jurnalistik. Dalam mengolah 

informasi di pondok pesantren diperlukan ilmu jurnalistik 

agar tim humas mengetahui apa yang boleh dipublish dan 

mana yang tidak boleh dan cukup dikonsumsi pihak internal 

pondok. Selain itu, kematangan dalam menguasai ilmu 

jurnalistik akan membawa kesan tersendiri bagi publik dan 

masyarakat yang menerima pesan melalui kanal dan media 

informasi milik pondok. 
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 Ikrom Jailani wawancara di sekretariat pondok 15 Juni 2021 
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 Ardianto wawancara di sekretariat pondok 15Juni 2021 
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Penulis mencoba bertanya tentang pelayanan saat 

penerimaan santri baru dan didapatkan data sebagai berikut: 

“Iya saat penerimaan santri baru biasanya kami sudah 

persiapkan segala kebutuhan dan perangkatnya. Baik itu 

brosur untuk melayani kebutuhan informasi calon santri 

baru maupun beberapa formulir berisi data yang diperlukan. 

Selain itu kita juga melayani calon santri baru yang ingin 

bertanya terkait pondok via layanan whatsapp maupun chat 

di media sosial
136

. 

 

Adapun keterangan lebih lanjut disampaikan oleh humas 

bagian publikasi yang mengatakan:  

“Untuk layanan informasi penerimaan santri baru juga 

dilakukan langsung di kantor sekretariat. Jadi disana calon 

walisantri bisa bertanya tentang apa saja terkait program 

maupun ma‟had yang ada di bawah naungan yayasan 

Miftahul Ulum ini.
137

  

 

Untuk menentukan strategi, praktisi humas dapat 

menentukannya dengan melalui beberapa langkah terlebih dahulu 

antaranya : menyampaikan fakta dan opini publik yang beredar di 

dalam maupun di luar lembaga. Fakta dan opini tersebut dapat 

diperoleh tim humas dengan cara mengadakan survei, observasi, 

wawancara hingga penelitian yang berfokus pada kasus tertentu. 

Untuk mendapatkan pandangan maupun opini masyarakat tentang 

lembaga yang tengah ditelitinya tersebut humas bertindak secara 

objektif sehingga dengan begitu hasilnya akan netral dan sesuai 

tujuan awal yakni memperoleh pandangan serta opini yang real 

sebagaimana telah terinternalisasi di tengah-tengah masyarakat. 
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 Moh. Ishomuddin, wawancara di kediamannya 20 Juni 2021 
137

 M. Rival Azizi, wawancara di pondok 20 Juni 2021 
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Pernyataan terkait strategi disampaikan oleh koordinator 

humas yang menyampaikan: 

“Terkadang kita memang harus menangkap apa yang 

sebenarnya menjadi fokus pandangan masyarakat terhadap 

lembaga kita. Dengan mengetahui pandangan yang berada 

di tengah masyaakat tersebut, kita bisa menentukan sikap ke 

depannya agar apa yang diharapkan masyarakat mampu 

terakomodir di salah satu kegiatan di pondok
138

,”. 

 

Untuk mendukung kegiatan tersebut humas menggandeng 

media partner atau media relations sebagai perpanjangan 

komunikasi informasi kegiatan pondok sebagai mana diungkap 

humas bagian tata usaha berikut: 

“Kita biasanya menyambut baik setiap media yang 

menginginkan informasi terkait pondok maupun pandangan 

kiai terhadap problematika tertentu. Tapi secara 

kelembagaan biasanya di PP. Miftahul Ulum ini punya 

relasi yang baik dengan Radar Jember yang merupakan 

media turunan dari jawa pos media grup
139

,”. 

  

Tabel 4.2 

Skema temuan penelitian 

Perencanaan manajemen kehumasan 

pondok pesantren Miftahul Ulum Kalisat Jember. 

                                                           
138

 Yusrizal Nofwarilhuda, wawancara 20 Juni 2021 
139

 Ikrom Jailani, wawancara 20 Juni 2021 

Komponen 

Perencanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

Proses 

Perencanaan 

(Planning) 

Program 

Kehumasan 

 

“Asal mula pondok pesantren 

Miftahul Ulum panekah lantaran 

bedenah kepercajeen deri 

masyarakat Kalisat dek sosok 

almarhum kiai Ahmad Baihaqi. 

Awal mulanah perintisan ponduk 

panekah deri halaqah e delem 

pelajeren alquran asareng pengajian 

kitab koneng dek masyarakat 

sekitar. Salastarenah panekah, Kiai 

Musikan eparenge waqaf berupa 

Identifikasi berdirinya 

pondok karena adanya 

kepercayaan dari 

masyarakat.  
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tana bekas pemandien jeman 

belendeh deri paman sepopo epon 

Haji Idris. Nah, tana waqof 

panekah se deddih cikal bakal 

pendirian epon ponduk Miftahul 

Ulum Kalisat” 

 “Kepercayaan masyarakat bagi 

pondok merupakan hal yang sangat 

dijaga oleh pondok dari dulu 

hingga seterusnya. Dari awal 

berdirinya pondok ini, kepercayaan 

tersebut dijaga dengan dan melalui 

hal-hal yang sangat sederhana. 

Antaranya dengan mendidik santri 

yang diantarkan oleh orang tuanya 

dengan budi pekerti yang baik. 

Akhlak se nomer settong. Kami 

percaya bahwa al adabu fauqol 

ilmi. Adab sopan santun itu 

posisinya berada di atas ilmu. Jadi 

sepandai dan sepintar apapun santri 

kami kalau tidak ada akhlaknya 

maka kami tidak akan bangga. 

Namun sebaliknya kami para 

pengasuh di pondok ini akan 

merasa sangat bangga bila 

mempunyai santri-santri yang 

akhlaknya bagus namun memiliki 

keilmuan yang mendalam terhadap 

pengetahuan agama. Selain itu adab 

sopan santun inilah yang kelak 

akan membawa santri PP. Miftahul 

Ulum dapat terus eksis di tengah-

tengah masyarakat. Bisa amanfaat 

e tengga-tengga masyarakat 

kalaben akhlaqul karimah. Untuk 

itu satu tahun pertama santri baru 

yang mondok di PP. Miftahul 

Ulum Kalisat di sini kami 

kondisikan dalam penguatan 

pengetahuan terkait adab sopan 

santun dan tradisi yang melekat 

dalam pondok pesantren”. 

 

Kepercayaan dibangun 

dari hal yang kecil, 

simple, sederhana namun 

bermakna. 

Aktor-aktor 

yang terlibat 

“Prinsip kita di sini di pondok ini 

ialah senantiasa berkembang. 

Kiai, majlis kiai, 

koordinator humas, 
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dalam 

perencanaan 

manajemen 

kehumasan 

pesantren  

Perencanaan humas di pondok ini 

melibatkan pihak eksternal 

professional dalam dunia 

perhumasan. Kami percaya bahwa 

melalui humas, segala kebijakan 

dan kebajikan yang ada di pondok 

dapat dieksplor dan dipublikasi 

dengan baik kepada masyarakat. 

hal ini semata mata bukan karena 

ingin ujub atau bagaimana tapi 

memang kebutuhan masyarakat 

akan informasi terkait pondok ini 

cukup besar. Sehingga menuntut 

kami para pelaksana pendidikan di 

pondok ini untuk menyajikan 

informasi tersebut dalam bentuk-

bentruk karya, kreatifitas, 

jurnalistik, audio visual yang 

menarik, kreatif khas santri dan 

professional.” 

 

ustadz, santri dan 

professional dari 

eksternal lembaga.  

“Dalam perencanaan program kerja 

humas di PP Miftahul Ulum Kalisat 

Jember kita juga melibatkan pihak 

eksternal dalam memberi masukan 

yang konstruktif dalam penyusunan 

program kerja. Program kerjanya 

ini dibentuk dalam forum kecil 

tidak terlalu formal dan  hasilnya 

disampaikan ke pimpinan untuk 

mendapatkan persetujuan dan doa 

restu. Pertimbangan pengasuh 

sangat penting dalam suksesnya 

segala kegiatan yang dilaksanakan. 

Di PP. Miftahul Ulum kita 

mempunyai tradisi bahwa setiap 

kegiatan yang ada dan akan 

dilaksanakan harus sepengetahuan 

pengasuh. Hal ini dalam rangka 

menghormati beliau sebagai 

pimpinan dan lebih dari itu hal ini 

sebagai bentuk rasa takdim santri 

kepada sang kiai agar mendapat 

berokah dan bermanfaat di 

masyarakat nantinya”.    

 

Bottom up planning 
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Identifikasi 

keadaan, 

kekuatan 

(strenght) dan 

kelemahan 

(weakness)  

Substansi 

manajemen 

humas.  

“sebagai salah seorang santri yang 

telah lama menuntut ilmu di PP. 

Miftahul Ulum ini. Saya pribadi 

berkeyakinan bahwa santri di sini 

kreatif-kreatif dan mempunyai daya 

tahan dalam menghadapi hidup. 

Hal itu kami pelajari karena prinsip 

di pondok ini menerapkan prinsip 

kesederhanaan. Untuk hidup sehari-

hari saja di pondok ini kami 

diajarkan untuk hidup secara 

sederhana namun memiliki 

kedalaman ilmu agama yang kuat. 

Kitab kuning yang dianggap sulit 

saja kami mampu mempelajarinya 

apalagi mempelajari keruwetan 

dalam proses video editing. Intinya 

santri disini bisa, namun yang 

dicari santri di sini adalah 

keberkahan dari ilmu itu tersendiri. 

Dan untuk mendapatkan 

keberkahan itu kami butuh guru 

yang kompeten dalam 

membimbing secara ruhiyah 

maupun bathiniah,” 

Self confident, creatifity 

dan barokah.   

“Pada proses penyusunan 

perencanaan program kerja humas 

ke depannya kita biasanya coba 

mengidentifikasi apa yang menjadi 

kekuatan tim humas. Seperti 

kekuatan kompetensi kerja yang 

dimiliki oleh masing-masing 

personel dalam tim humas, 

mengetahui alat dokumentasi 

secanggih  dan sebermanfaat 

seperti apa alat tersebut dapat 

dimanfaatkan, besaran massa dan 

pengikut maupun abituren yang 

percaya dan peduli terhadap dunia 

pendidikan di pondok Miftahul 

Ulum,” 

Identifikasi Streight 

(kekuatan) dan 

kelemahan 

Pengembangkan 

rencana  

“Kekurangan yang selama ini 

masih terasa dan perlu dibenahi 

dari tim humas adalah penguatan 

kompetensi jurnalistiknya. 

Kompetensi ini penting guna 

Brainstorming dan 

upgrading competition in 

public relations team.  
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memaksimalkan proses kerja 

jurnalistik. Dalam mengolah 

informasi di pondok pesantren 

diperlukan ilmu jurnalistik agar tim 

humas mengetahui apa yang boleh 

dipublish dan mana yang tidak 

boleh dan cukup dikonsumsi pihak 

internal pondok. Selain itu, 

kematangan dalam menguasai ilmu 

jurnalistik akan membawa kesan 

tersendiri bagi publik dan 

masyarakat yang menerima pesan 

melalui kanal dan media informasi 

milik pondok,” 

“Alhamdulillah saya percaya 

sampai saat ini bahwa semua 

lembaga di dunia ini mempunyai 

sisi streingh kekuatan dan 

kelemahannya sendiri-sendiri. 

Namun kita jangan menyerah pada 

kelemahan tersebut. Kelemahan 

bisa menjadi kekuatan serta power 

bagi suatu lembaga bila kita bisa 

membenahinya dan memberinya 

kompetensi sesuai kemampuannya 

sehingga segala potensinya dapat 

berkembang terarah konstruktif 

dann berhasil secara maksimal. 

Untuk itu untuk membenahi 

kelemahan tersebut kita beri 

pelatihan esktrakurikuler 

jurnalistik, videografi dan desain 

layout. Ekstrakurikuler ini banyak 

diminati oleh santri Miftahul Ulum. 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini 

santri banyak belajar dan berlatih 

mengasah kemampuan 

jurnalistiknya. Baik dalam 

mengoperasinalkan alam-alat 

dokumentasi seperti kamera, video 

kamera hingga cara mengambil 

anggle yang baik dan benar 

sehingga bernilai seni dan dapat 

dinikmati dengan indah oleh 

public,” 

Penguatan kompetensi 

dengan membentuk 

ekstrakurikuler 

jurnalistik, layout, 

videografi dan 

komunikasi. 

 “Anggaran untuk operasional tim Anggaran penting demi 



203 

 

 

humas ada tersendiri dan mendapat 

support dari bendahara serta 

pimpinan. untuk besarannya berapa 

belum bisa saya sebutkan. Namun 

yang jelas peruntukan dari biaya 

anggaran tersebut seluruhnya untuk 

kepentingan lembaga pesantren. 

Santri dan para praktisi humas di 

sini semuanya mengedepankan 

prinsip khidmah atau mengabdi 

saat melakukan tugas kehumasan. 

Namun untuk hal ini yang 

menyangkut biaya mau tidak mau 

harus diajukan anggaran ke 

lembaga agar membantu tim humas 

dalam bekerja optimal dan 

menghasilkan karya yang 

maksimal. Ketika kinerja sudah 

optimal dan feedback dari 

masyarakat sudah maksimal maka 

manfaatnya akan dirasakan oleh 

lembaga yang dalam hal ini dapat 

meningkatkan citra dan 

kepercayaan masyarakat 

tercapainya tujuan 

lembaga. 

 “Insyaallah kami tim humas akan 

bertugas sebaik mungkin demi 

pengabdian pada lembaga. Yang 

kami cari adalah barokah dan doa 

restu dari para kiai di pondok ini. 

Segalanya akan kami kerahkan 

demi kebaikan pondok. Namun 

kadang ada tuntutan di luar 

keberdayaan kami sebagai santri 

yakni saat berkaitan dengan 

pembiayaan yang dibutuhkan saat 

sedang berkegiatan dan 

menjalankan fungsi humas. Untuk 

urusan ini kami harus terbuka 

terhadap lembaga dengan meminta 

anggaran khusus 

Berkhidmah dan mencari 

jalan barokah.  

 “Iya saat penerimaan santri baru 

biasanya kami sudah persiapkan 

segala kebutuhan dan 

perangkatnya. Baik itu brosur 

untuk melayani kebutuhan 

informasi calon santri baru maupun 

Ability to communicate 



204 

 

 

 

b. Pelaksanaan Kehumasan Pondok Pesantren. 

Langkah berikutnya pasca penetapan perencanaan (planning) 

yakni pelaksanaan (organizing). Pada bab sebelumnya telah diketahui 

bahwa fungsi pengorganisasian dalam manajemen merupakan praktik 

mengatur tugas, tanggungjawab serta wewenang setiap individu dalam 

beberapa formulir berisi data yang 

diperlukan. Selain itu kita juga 

melayani calon santri baru yang 

ingin bertanya terkait pondok via 

layanan whatsapp maupun chat di 

media sosial” 

 “Untuk layanan informasi 

penerimaan santri baru juga 

dilakukan langsung di kantor 

sekretariat. Jadi disana calon 

walisantri bisa bertanya tentang apa 

saja terkait program maupun 

ma‟had yang ada di bawah naungan 

yayasan Miftahul Ulum ini” 

Ability to communicate : 

pelayanan interpersonal  

 “Terkadang kita memang harus 

menangkap apa yang sebenarnya 

menjadi fokus pandangan 

masyarakat terhadap lembaga kita. 

Dengan mengetahui pandangan 

yang berada di tengah masyaakat 

tersebut, kita bisa menentukan 

sikap ke depannya agar apa yang 

diharapkan masyarakat mampu 

terakomodir di salah satu kegiatan 

di pondok” 

Ability to organize 

 “Kita biasanya menyambut baik 

setiap media yang menginginkan 

informasi terkait pondok maupun 

pandangan kiai terhadap 

problematika tertentu. Tapi secara 

kelembagaan biasanya di PP. 

Miftahul Ulum ini punya relasi 

yang baik dengan Radar Jember 

yang merupakan media turunan 

dari jawa pos media grup” 

Ability to get on with 

people 
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manajemen. Organizing menjadi motor penggerak bagi manajemen 

dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam 

manajemen, individu atau SDM yang dimiliki manajemen diberi tugas 

s e s u a i  d en g a n  k a p a s i t a s  k e a h l i a n  d an  k o m p e t e n s i n ya . 

Dengan fungsi pengorganisasian dalam sistem sebuah 

manajemen maka seluruh aktifitas dalam manajemen guna mencapai 

tujuan akan terasa lebih mudah dilaksanakan dan sebagaimana 

diharapkan tujuan lembaga akan tercapai secara maksimal sesuai 

d e n g a n  e f e k t i f i t a s  d a n  e f i s i e n s i  y a n g  d i h a r a p k a n .  

1) Menentukan pembentukan tim yang mengacu pada rencana dan 

tujuan manajemen humas pondok.  

Proses penataan manajemen dimulai dari proses menentukan 

Rencana dan Tujuan yang dikoordinasikan. Proses 

pengorganisasian ini merupakan tahap awal dalam rangka menuju 

tercapainya suatu perencanaan. Dalam tahap ini setiap personil dari 

individu manajemen diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan 

apa yang sudah direncanakan sesuai unit dan kompetensi yang 

dimilikinya. 

Mengawali pelaksanaan sebuah manajemen, suatu lembaga 

biasanya akan mempersiapkan tim di awal. Tim yang sudah 

dikelompokan tersebut merupakan pilihan manajemen dalam 

melaksanakan tugas-tugas manajemen. Secara teknis, tim inilah 

yang nantinya akan menjalankan tupoksi dari unit kerjanya dan 
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akan mempertanggungjawabkan kinerjanya dihadapan manajemen 

lembaga. Deskripsi tentang pelaksanaan manajemen kehumasan di 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat  Jember dapat 

dideskripsikan dari hasil interview dengan Pimpinan dan Pengasuh 

PP. Miftahul Ulum, Drs. KH. Achmad Rosyidi Baihaqi. 

“Dalam pembentukan tim humas di PP. Miftahul Ulum 

Kalisat Jember, selain memohon petunjuk kepada Allah 

SWT melalui panjatan doa kita juga melihat kompetensi 

keahlian yang dimiliki oleh personal kandidat humas. Hal 

ini penting sekali untuk diikhtiarkan karena humas sebagai 

ujung tombak arus keluar masuknya informasi dari internal 

maupun eksternal. Mander mogeh dari duweh panekah kita 

bisa mele humas se teppak ben kompeten e bidangnya. Agar 

bisa membawa kebajikan bagi lembaga dan masyarakat 

Kalisat umumnya
140

,” papar Drs. KH. Achmad Rosyidi 

Baihaqi. 

 

Bagi Kiai Kharismatik di Jember ini, memilih seseorang 

untuk diposisikan di bidang tugas tertentu memang harus 

diistikharakan. Dimintakan kepada Allah yang memiliki petunjuk. 

Karena baginya tugas hamba adalah memohon lewat doa seraya 

berikhtiar untuk mengetahui seberapa besar kompetensi yang 

dimiliki oleh seorang individu. Dalam bahasa agama sering 

disampaikan serahkan pekerjaan kepada ahlinya yang kompeten. 

Bila tidak maka pekerjaan tersebut bisa berakhir sia-sia.  

“Dalam agama kita diajarkan untuk memilih dan 

memberikan amanah pekerjaan kepada yang ahli. 

Sebagaimana tukang kunci, jangan kasih tugas jadi tukang 

las. Pekerjaan tersebut bisa jadi selesai namun bisa jadi 

kurang optimal dan maksimal. Karena tidak memenuhi 

kriteria melakukan las yang baik dan benar. Dalam hadis  

                                                           
140

 Drs. KH. Achmad Rosyidi Baihaqi, wawancara di kediaman 15 Juni 2021  
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Nabi SAW bersabda, Apabila sebuah urusan/pekerjaan 

diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiaplah 

menghadapi hari kiamat" (HR. Bukhari). Dari hadis yang 

diriwayatkan Aisyah r.a. juga disebutkan, sesungguhnya 

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai 

seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara 

profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 

334
141

,”jelas Kiai. 

 

Pernyataan Drs. KH. Achmad Rosyidi Baihaqi Tersebut 

dikuatkan dengan adanya pengakuan oleh coordinator humas 

Yusrizal Nafwarilhuda bahwa sebelum dirinya ditunjuk oleh kiai 

menjadi humas dirinya dipanggil terdahulu dan di beri semacam 

beberapa pertanyaan terkait komitmen dan beberapa pertanyaan 

terkait kompetensi yang dimilikinya.  

“Beberapa waktu sebelum diamanahi menjadi tim humas, 

biasanya kami dipanggil menghadap ke kiai. Ada beberapa 

obrolan dan petunjuk yang beliau sampaikan terkait 

kompetensi dan manfaaat dari kompetensi itu sendiri. Kata 

kiai kompetensi yang kita miliki itu adalah sebuah ilmu 

pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan tersebut tidak 

diamalkan maka akan macet alias tidak bermanfaat. Dan 

saya tidak mau ilmu saya tidak bermanfaat. Makanya saya 

mau untuk menjadi bagian dari tim humas ini
142

,” ujarnya. 

 

Pernyataan tersebut juga diiyakan oleh Andrianto salah satu 

tim humas bagian publikasi bahwa sebelum dirinya diamanahi 

menjadi bagian dari humas PP. Miftahul Ulum Kalisat. Dirinya 

memang senang dengan dunia fotografi. Kesenangan dan 

kegemarannya dalam menekuni dunia foto rupanya mendapatkan 

                                                           
141

 Drs. KH. Achmad Rosyidi Baihaqi, wawancara di kediaman 15 Juni 2021  
142

 Yusrizal Nafwarilhuda, wawancara di secretariat pondok 15 Juni 2021  



208 

 

 

perhatian dari pimpinan selama ini. Sehingga dirinya diberi amanah 

dalam menjadi bagian humas.  

“Saya memang suka dengan foto, kompetensi tentang 

memfungsikan kamera saya dapat dari guru saat di rumah 

dulu. Selanjutnya kegemaran dalam mengoperasikan kamera 

tersebut berkembang setelah berada di PP. Miftahul Ulum 

Kalisat. Di sini saya belajar secara otodidak, tapi ada juga 

petunjuk dari para asatidz sehingga kompetensi saya dapat 

terasah dengan baik,” jelasnya.   

 

Dari penuturan dua praktisi manajemen humas PP Miftahul 

Ulum di atas dapat dipahami bahwa terjadi rekrutment yang 

dilanjutkan dengan pendelegasian tugas individu secara langsung 

dari pimpinan dan pengasuh. Dengan dilakukan brainstorming 

terhadap praktisi dan tim humas tersebut maka secara tidak 

langsung pimpinan memberikan mandat bahwa kinerja yang 

dilakukan ke depan dalam rangka mewujudkan cita-cita lembaga 

sesuai dengan perencanaan di awal.  

Pada tahap ini tugas utama setiap individu menjadi jelas dan 

ditentukan sesuai unit kerja dan kompetensinya. Tugas yang 

diberikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dari 

proses observasi dapat diketahui berikut struktur humas PP. 

Miftahul Ulum Kalisat. 
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Gambar 4.3 struktur oganisasi 

 

Tabel : 4.3 Rincian tugas dan fungsi bidang humas PP. Miftahul Ulum  

Jabatan Tugas dan fungsi 

Koordinator humas 1. Sebagai pengelola bagian humas sesuai 

kebijakan yang telah ditetapkan 

pengasuh 

2. Bertanggungjawab terhadap 

tercapainya rencana dan tujuan humas 

3. Mengadakan konsultasi bersama 

pimpinan pondok secara berkala dan 

berkelanjutan 

4. Menyusun dan mengelola program 

kerja serta pelaksanaannya 

5. Memberikan masukan (saran/kritik) 

kepada pengasuh pondok  

6. Membina hubungan internal-eksternal 

Humas bid. Publikasi 

 

1. Membantu koor mengelola bagian 

humas sesuai kebijakan yang telah 

ditetapkan pengasuh 

2. Bersama Koor bertanggungjawab 

terhadap tercapainya rencana dan 

tujuan humas 

3. Bersama Koor mengadakan konsultasi 

bersama pimpinan pondok secara 

berkala dan berkelanjutan 

4. Membantu Koor dalam menyusun dan 

mengelola program kerja serta 

pelaksanaannya 

5. Memberikan masukan (saran/kritik) 

kepada pengasuh pondok 

6. Membina hubungan internal-eksternal 

 

Humas bidang Tata 

1. Sebagai pengelola administrasi bagian 

humas 

Koordinator Humas 

Humas bid. Publikasi 

Humas bid. Multimedia 

& Videografi 
 

Humas Media Sosial 
 

Humas Tata Usaha 
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Jabatan Tugas dan fungsi 

Usaha 

Sekretariat  

2. Mengelola tata persuratan  

3. Mengarsipkan data 

4. Mengelola keuangan hingga pelaporan 

 

Humas Media Sosial 1. Mempublikasikan kegiatan yang layak 

tayang 

2. Meliput kegiatan pondok dan pimpinan 

3. Berkoordinasi dengan pimpinan terkait 

publikasi di media sosial 

Humas bidang 

multimedia & 

Protokol dan 

pelayanan  

1. Melayani pengasuh saat berkegiatan 

2. Melayani pengasuh saat ada undangan 

3. Berkoordinasi dengan panitia 

pelaksana kegiatan terkait rundown 

acara 

4. Memberikan pelayanan kepada 

pimpinan 

 

     

2) Persiapan dan Pelaksanaan serta mengkoordinasikan semua 

kegiatan  

Tugas sudahlah ditentukan, individu di unit kerja sudah di 

tunjuk. Berikutnya adalah mengkoordinasikan semua kegiatan 

kepada tim dan unit yang diamanahi tanggungjawab kegiatan. 

Melalui koordinasi kegiatan ini diharapkan semua rencana dalam 

kegiatan mampu terlaksana dengan baik dan menghasilkan sesuatu 

yang optimal sehingga feedback dari publik internal-eksternal bisa 

positif. Berkaitan dengan mengkoordinasikan semua kegiatan 

dengan unit kerja ini Koordinator humas menuturkan sebagai 

berikut: 

“Rincian tugas serta tanggungjawab masing-masing unit dan 

individu telah dibentuk. Penunjukan individu tersebut 

melalui pertimbangan panjang. Namun tidak berhenti 

sampai di situ diperlukan koordinasi untuk membangun 

persepsi yang sama dalam melaksanakan program kegiatan 
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yang bersifat dinamis. Kegiatan-kegiatan lembaga baik skala 

harian, bulan maupun tahunan telah disusun dengan rapih. 

Tugas tim serta unit terkait yang akan menjalankan kegiatan 

tersebut sehingga dapat terlaksana
143

,” paparnya. 

 

Informasi serupa disampaikan staf publikasi humas PP 

Miftahul Ulum Kalisat Jember. Ia memberikan keterangan dengan 

mengatakan bahwa fungsi koordinasi sangat penting diketahui oleh 

individu dalam tim sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik 

terkait kebutuhan yang bisa menunjang suksesnya pelaksanaan 

kegiatan. 

“Koordinator humas selalu membimbing kami dalam 

berkoordinasi terkait keperluan publikasi di tiap kegiatan. 

Salah satu contoh kecil, menjelang jadwal dilaksanakannya 

kegiatan, coordinator selalu menyampaikan untuk 

mempersiapkan alat-alat dokumentasi dengan baik. Mulai 

dari video recorder, kamera dan alat alat pendukung 

dokumentasi lainnya. Hal ini terusterang membuat kami 

menjadi lebih siap dalam mengeksekusi kegiatan terutama 

dalam bidang publikasi
144

”. 

 

Memperkuat pernyataan kedua informan tersebut di atas 

dibenarkan oleh staf dokumentasi dengan mengatakan: 

“Dokumentasi yang baik memerlukan kesepakatan, 

kesepahaman dan koordinasi. Hal ini membuat humas dalam 

bekerja menjadi lebih mudah dan hambatan yang dirasa 

akan datang dapat diatasi dan diminimalisir. Dan pentingnya 

lagi dengan koordinasi kami bekerja sesuai dengan 

kebutuhan
145

,”. 

 

                                                           
143

 Yusrizal Nofwarilhuda, wawancara di pondok 20 Juni 2021 
144

 Andrianto, Humas bidang Multimedia & Videografi, wawancara di pondok 20 Juni 

2021 
145

 Alfan khaironi, wawancara bidang Humas Media Sosial, 20 Juni 2021 
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Pernyataan selaras juga salah satu tim humas bidang tata 

usaha Ikrom Jailani yang membenarkan banyaknya kegiatan di 

pondok memerlukan koordinasi dan pembagian tugas yang relevan. 

“Di pondok ini santri berkegiatan 24 jam. Baik pengajaran, 

pendidikan formal non formal dan juga berbagai kegiatan 

ekstra. Pun juga ada kegiatan dalam rangka memperingati 

hari besar dalam Islam. Dalam tiap kegiatan pasti banyak 

pihak yang dilibatkan baik itu santri, asatidz, dewan 

pengasuh, pimpinan lembaga dan kadang menghadirkan 

masyarakat. dengan beragamnya pihak yang dilibatkan ini 

barang tentu perlu komunikasi dan koordinasi antar panitia 

dan pihak penyokong kegiatan seperti humas. Disitulah 

pentingnya berkoordinasi dengan pihak terkait agar saling 

melengkapi dan pekerjaan bisa fokus sehingga apa yang 

menjadi tujuan lembaga mengadakan kegiatan dapat 

terlaksana dengan manfaat yang optimal”.
146

  

   

Dari keterangan narasumber di atas dapat dikatakan bahwa 

adanya koordinasi dari manajemen puncak pada setiap kegiatan 

adalah untuk membantu kerja panitia dalam berkomunikasi, 

menyusun strategi dan meminimalisir hambatan yang akan terjadi 

ke depannya. dengan kata lain segala potensi dari individu 

manajemen dapat berjalan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya.  

3) Pelaksanaan substansi manajemen humas & pendelegasian 

wewenang dari manajemen puncak ke manajemen pelaksana 

Pada lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, unsur 

kekuasaan kiai sebagai manajemen puncak menjadi sangat sakral. 

Kekuasaan kiai bersifat absolut, oleh karenanya pemegang otoritas 

berada di genggaman dan ujung pena kiai. Otoritas atau wewenang 

                                                           
146

 Ikrom Jailani, wawancara humas bidang tata usaha, 20 Juni 2021 
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ini selanjutnya didistribusikan oleh manajemen puncak ke para 

pimpinan di unit-unit lembaga untuk dijalankan sebagaimana 

mekanisme organisasi lembaga. Berkaitan dengan hal ini kiai 

berpesan atas wewenang amanah yang telah diberikan dan 

dipercayakan maka diharapkan pimpinan unit maupun individu 

dalam manajemen dapat memposisikan diri serta menjalan fungsi 

dan tugasnya sebaik mungkin.  

“Pondok ini dalam menjalankan aktifitasnya insyaallah selalu 

mengedepankan amanah guna menjaga kepercayaan yang 

telah diberikan masyarakat sehingga mereka secara 

consensus datang untuk menyerahkan putr-putrinya untuk 

dididik dengan pendidikan agama yang baik sehingga 

menjadi generasi yang muttafaqih fiddin. Untuk menjaga 

amanah itu keikhlasan dalam menjalankan kegiatan dan 

tanggungjawab lembaga harus dijaga dengan baik. Secara 

struktur organisasi semua telah dipetakan sesuai dengan tata 

kerja dan kompetensi di tiap unitnya. Setiap posisi tersebut 

terdapat tanggungjawab untuk menjalankan amanah. Di 

antara amanah dalam wewenang adalah memberikan suatu 

tugas atau jabatan kepada orang yang paling memiliki 

kapabilitas dalam tugas dan jabatan tersebut, sebagaimana 

Hadist Nabi Muhammad S.A.W. bersabda : “Apabila suatu 

urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka 

tunggulah datangnya kehancuran.”  (HR. Al-Bukhari)”
147

 

 

Berkaitan dengan pendelegasian wewenang dari kiai pada 

pelaksana dalam manajemen ini, coordinator humas menyampaikan 

wewenang yang diberikan oleh pimpinan merupakan amanah. 

Apalagi tupoksi pelayanan oleh humas kepada internal dan eksternal 

lembaga bersifat berkesinambungan. Barang tentu hal ini 

memerlukan ketahanan diri dalam bekerja dan bertugas. Pun 
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 KH. Drs. Rosyidi Baihaqi, wawancara di kediaman beliau 15 Juni 2021 
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membutuhkan konsistensi dalam mengikuti arah kebijakan lembaga 

dalam menggiring kegiatan lembaga dalam rangka mencetak 

generasi yang muttafaqih fiddin.   

“Dalam menjalankan fungsi humas kita bergerak dengan 

hati-hati. Sangat hati-hati. Ibarat kata dalam bekerja, tim 

humas di sini harus berpijak pada dua pijakan. Internal dan 

eksternal. Contohnya saat mendistribusikan kebijakan 

vaksinasi kemarin. Humas memposisikan diri bagaimana 

kebijakan lembaga ini diorganisasi dengan baik di internal 

sehingga mendapatkan kesepahaman pentingnya vaksin dan 

di pihak eksternal humas berusaha memberikan penjelasan 

pada masyarakat akan kondisi jaman saat ini dan bagaimana 

pondok menyikapinya,”148 

 

Informasi serupa disampaikan staf humas bagian publikasi 

yang menyampaikan bahwa pendistribusian wewenang biasanya 

diikuti dengan berbagai fasilitas guna mendukung pelaksanaan 

kegiatan. 

“Alhamdulillah fasilitas berupa alat dokumentasi seperti 

kamera dan perangkat desain seperti laptop maupun 

komputer untuk operasional kegiatan humas disediakan oleh 

pondok. Dengan adanya alat serta fasilitas ini humas menjadi 

lebih terbantu dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Setelah 

fasilitas ini diberikan maka berikutnya adalah memanfaatkan 

fungsi fasilitas dan alat tersebut agar berfungsi maksimal 

demi pondok”.
149

 

 

Prosesi pendelegasian wewenang dari kiai sebagai 

manajemen puncak pada palaksana sebagaimana disampaikan staf 

humas bagian protokol menyebutkan bahwa prosesnya melalui 

brainstorming. 
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 Yusrizal Nofwarilhuda, wawancara di pondok 20 Juni 2021 
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 M. Rival Azizi, wawancara humas Humas bidang publikasi 25 Juni 2021 
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“dalam menjalankan amanah sebagai staf humas kami disini 

mendapat motivasi dari kiai langsung. Kata kiai, dalam 

bekerja harus professional. Meski terkadang saya tidak 

terlalu mendalam sampai ekspert tapi saya selalu berusaha 

untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Dan 

kalau saya tidak tahu terkait sesuatu hal saya masih bisa 

menanyakannya pada pimpinan saya. sehingga dalam 

bertugas tidak ada beban terlalu berarti. Apalagi tugas seperti 

ini kan masih terhitung tugas pondok. Amanah kepercayaan 

ini harus dijaga. Apalagi kinerjanya menyangkut dengan 

kepercayaan masyarakat ya”.
150

 

 

Staf humas bagian secretariat juga menyampaikan 

komunikasi sangat membantu dalam proses pendelegasian 

wewenang ini. Karena dengan informasi jalannya pelaporan serta 

evaluasi teknis dapat terlaksana dengan baik.  

“ya di sini kami kan tim. Tiap minggu nya ada rapat. 

Disitulah kami menjalin komunikasi dalam rangka koordinasi 

dengan pihak terkait. Selain itu ada rapat juga di forum yang 

lebih besar yang melibatkan pimpinan di kediaman pengasuh. 

Dari situ biasanya komunikasi dan koordinasi dilakukan 

sepengawasan kiai juga. Nah saat ini juga ada hape, jadi kita 

mudah berkoordinasi juga lewat whatsapp grup. Di dalam 

grup tersebut kita selalu upgrade infotmasi terkini terkait 

jadwal kegiatan pelaksanaan dan apa saja yang harus 

dipersiapkan sebelum acara dilaksanakan.”
151

 ungkapnya. 

 

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas 

dapat dideskripsikan bahwa dalam proses pendelegasian wewenang, 

top manajemen yang dalam hal ini ialah kiai mendelegasikan 

wewenangnya dengan menerapkan prinsip amanah. Kemudian 

wewenang tersebut diinternalisasi di dalam unit lembaga seperti 

lembaga sekolah maupun ma‟had. Dalam wewenang tersebut 
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 Andrianto, Humas bidang Multimedia & Videografi, wawancara di pondok 20 Juni 

2021 
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 Ikrom Jailani, wawancara humas bidang tata usaha, 20 Juni 2021 
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lembaga memberikan rangkain fasilitas guna menunjang tugas dan 

fungsi. Dan tugas serta fungsi tersebut diinternalisasikan melalui 

berbagai jalur komunikasi baik melalui forum rapat, maupun via 

telekomunikasi whatsappgrup sehingga lebih efisien dan flesibel. 

Menyebarluaskan informasi organisasi melalui komunikasi 

interpersonal dilakukan humas dengan setiap masyarakat yang 

datang ke kantor humas. Selain itu, layanan informasi komunikasi 

interpersonal dapat dilayani melalui sambungan telepon maupun 

pesan di media sosial seperti whatsapp maupun direc messege (DM) 

di instagram maupun fanpage. Melalui pelayanan informasi secara 

interpersonal ini, maka humas memperoleh feedback atau tanggapan 

dari masyarakat secara langsung dari public yang melakukan 

komunikasi yang berkomunikasi dengan tim humas.  

Berkaitan dengan pelaksanaan penyebarluasan informasi 

organisasi melalui komunikasi interpersonal ini dapat dikaji lebih 

dalam masa-masa penerimaan santri baru sebagaimana diungkap 

koordinator humas: 

“Dalam menjalankan fungsi humas kita bergerak dengan 

hati-hati. Sangat hati-hati. Ibarat kata dalam bekerja, tim 

humas di sini harus berpijak pada dua pijakan. Internal dan 

eksternal. Contohnya saat mendistribusikan kebijakan 

vaksinasi kemarin. Humas memposisikan diri bagaimana 

kebijakan lembaga ini diorganisasi dengan baik di internal 

sehingga mendapatkan kesepahaman pentingnya vaksin dan 

di pihak eksternal humas berusaha memberikan penjelasan 

pada masyarakat akan kondisi jaman saat ini dan bagaimana 

pondok menyikapinya,”
152
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Pernyataan penguat dari pernyataan di atas disampaikan oleh 

tim humas bidang publikasi : 

“dalam menjalankan amanah sebagai staf humas kami disini 

mendapat motivasi dari kiai langsung. Kata kiai, dalam 

bekerja harus professional. Meski terkadang saya tidak 

terlalu mendalam sampai ekspert tapi saya selalu berusaha 

untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Dan 

kalau saya tidak tahu terkait sesuatu hal saya masih bisa 

menanyakannya pada pimpinan saya. sehingga dalam 

bertugas tidak ada beban terlalu berarti. Apalagi tugas 

seperti ini kan masih terhitung tugas pondok. Amanah 

kepercayaan ini harus dijaga. Apalagi kinerjanya 

menyangkut dengan kepercayaan masyarakat ya”.
153

 

 

Untuk koordinasi sebagai bentuk penguatan tim pernyataan 

menarik disampaikan oleh humas bidang tata usaha sebagai berikut: 

“ya di sini kami kan tim. Tiap minggu nya ada rapat. 

Disitulah kami menjalin komunikasi dalam rangka 

koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu ada rapat juga di 

forum yang lebih besar yang melibatkan pimpinan di 

kediaman pengasuh. Dari situ biasanya komunikasi dan 

koordinasi dilakukan sepengawasan kiai juga. Nah saat ini 

juga ada hape, jadi kita mudah berkoordinasi juga lewat 

whatsapp grup. Di dalam grup tersebut kita selalu upgrade 

infotmasi terkini terkait jadwal kegiatan pelaksanaan dan 

apa saja yang harus dipersiapkan sebelum acara 

dilaksanakan.”
154

 

 

Humas dalam mengembangkan citra positif lembaganya 

dapat dilakukan melalui pelaksanaan program rutin. Program rutin 

ini dilaksanakan oleh humas secara terus menerus berdasarkan 

kebutuhan kegiatan lembaganya. Kegiatan tersebut mulai dari 

kegiataan kiai, kegiatan lembaga unit di bawah yayasan, kegiatan 

asatidz dan santri. Apabila mereka membutuhkan pemberitaan maka 
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panitia atau humas secara aktif mencari informasi. Hasil data 

informasi dari kegiatan tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis 

oleh humas untuk dijadikan berita dan dipublikasikan sebagai bahan 

informasi bagi public internal dan eksternal. 

Keterangan kegiatan rutin humas sebagaimana disebutkan 

diatas di dua kasus dapat ditemukan dari pernyataan informan 

berikut: 

“humas di pondok ini sifatnya fleksibel saja. artinya 

tergantung kebutuhan lembaga dan kiai. Setiap kegiatan 

yang melibatkan lembaga maupun kegiatan kiai humas 

dihadirkan. Kehadiran humas untuk menggali informasi 

yang diperoleh guna diolah menjadi sebuah berita dan 

dipublikasikan bila dibutuhkan,”
155

 

 

Untuk mendukung kinerjanya humas pondok biasanya 

melayani media eksternal yang ingin menggali informasi dari 

pondok: 

“Selain kita layani langsung wartawan yang datang ke 

pondok ini sesuai kapasitas tapi kalau seumpama di luar itu 

kami arahkan ke kiai langsung namun tetap di bawah 

koordinasi humas pondok,”
156

 

 

“Kami punya kontak person wartawan di Jember ini. Meski 

tidak seluruhnya namun kami punya beberapa yang bisa 

dihubungi dan dari wartawan ini kan dia punya komunitas 

teman wartawan lainnya. Nah disitu bisa kita minta untuk 

disebar luaskan informasi tentang pondok,”
157

. 

 

 

 

 

                                                           
155 Andrianto, Humas bidang Multimedia & Videografi, wawancara di pondok 20 Juni 

2021 
156 M. Rival Azizi, wawancara humas Humas bidang publikasi 20 Juni 2021 
157 Ikrom Jailani, wawancara humas bidang tata usaha, 27 Juli 2021 
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Tabel 4.4 

Skema temuan penelitian pelaksanaan manajemen humas Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Kalisat, Jember. 

 

Komponen 

Pelaksanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

Menentukan tugas 

individu yang 

mengacu pada 

rencana dan tujuan 

manajemen humas 

pondok 

“Dalam pembentukan tim humas 

di PP. Miftahul Ulum Kalisat 

Jember, selain memohon petunjuk 

kepada Allah SWT melalui 

panjatan doa kita juga melihat 

kompetensi keahlian yang 

dimiliki oleh personal kandidat 

humas. Hal ini penting sekali 

untuk diikhtiarkan karena humas 

sebagai ujung tombak arus keluar 

masuknya informasi dari internal 

maupun eksternal. Mander mogeh 

dari duweh panekah kita bisa 

mele humas se teppak ben 

kompeten e bidangnya. Agar bisa 

membawa kebajikan bagi 

lembaga dan masyarakat Kalisat 

umumnya 

Mohon petunjuk 

melalui doa dalam 

memilih praktisi humas  

 “Dalam agama kita diajarkan 

untuk memilih dan memberikan 

amanah pekerjaan kepada yang 

ahli. Sebagaimana tukang kunci, 

jangan kasih tugas jadi tukang las. 

Pekerjaan tersebut bisa jadi 

selesai namun bisa jadi kurang 

optimal dan maksimal. Karena 

tidak memenuhi kriteria 

melakukan las yang baik dan 

benar. Dalam hadis  Nabi SAW 

bersabda, Apabila sebuah 

urusan/pekerjaan diserahkan 

kepada yang bukan ahlinya, maka 

bersiaplah menghadapi hari 

kiamat" (HR. Bukhari). Dari 

hadis yang diriwayatkan Aisyah 

r.a. juga disebutkan, 

sesungguhnya Rasulullah s.a.w. 

bersabda: “Sesungguhnya Allah 

mencintai seseorang yang apabila 

bekerja, mengerjakannya secara 

Menyerahkan amanah 

pada ahlinya (expert) 
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Komponen 

Pelaksanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

profesional”. (HR. Thabrani, No: 

891, Baihaqi, No: 334,”jelas Kiai. 

 

 “Beberapa waktu sebelum 

diamanahi menjadi tim humas, 

biasanya kami dipanggil 

menghadap ke kiai. Ada beberapa 

obrolan dan petunjuk yang beliau 

sampaikan terkait kompetensi dan 

manfaaat dari kompetensi itu 

sendiri. Kata kiai kompetensi 

yang kita miliki itu adalah sebuah 

ilmu pengetahuan. Kalau ilmu 

pengetahuan tersebut tidak 

diamalkan maka akan macet alias 

tidak bermanfaat. Dan saya tidak 

mau ilmu saya tidak bermanfaat. 

Makanya saya mau untuk menjadi 

bagian dari tim humas ini,” 

Brainstorming, fit and 

proper test. 

Ilmu yang nafi’ 

 “Saya memang suka dengan foto, 

kompetensi tentang 

memfungsikan kamera saya dapat 

dari guru saat di rumah dulu. 

Selanjutnya kegemaran dalam 

mengoperasikan kamera tersebut 

berkembang setelah berada di PP. 

Miftahul Ulum Kalisat. Di sini 

saya belajar secara otodidak, tapi 

ada juga petunjuk dari para 

asatidz sehingga kompetensi saya 

dapat terasah dengan baik,” 

Memiliki Passion, 

kegemaran dibidang 

humas.  

Manajer puncak 

mengkoordinasikan 

semua kegiatan 

“Rincian tugas serta 

tanggungjawab masing-masing 

unit dan individu telah dibentuk. 

Penunjukan individu tersebut 

melalui pertimbangan panjang. 

Namun tidak berhenti sampai di 

situ diperlukan koordinasi untuk 

membangun persepsi yang sama 

dalam melaksanakan program 

kegiatan yang bersifat dinamis. 

Kegiatan-kegiatan lembaga baik 

skala harian, bulan maupun 

tahunan telah disusun dengan 

Persepsi dibangun 

melalui kegiatan rapat 

berskala harian, 

mingguan, tahunan. 
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Komponen 

Pelaksanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

rapih. Tugas tim serta unit terkait 

yang akan menjalankan kegiatan 

tersebut sehingga dapat 

terlaksana,” 

 “Koordinator humas selalu 

membimbing kami dalam 

berkoordinasi terkait keperluan 

publikasi di tiap kegiatan. Salah 

satu contoh kecil, menjelang 

jadwal dilaksanakannya kegiatan, 

coordinator selalu menyampaikan 

untuk mempersiapkan alat-alat 

dokumentasi dengan baik. Mulai 

dari video recorder, kamera dan 

alat alat pendukung dokumentasi 

lainnya. Hal ini terusterang 

membuat kami menjadi lebih siap 

dalam mengeksekusi kegiatan 

terutama dalam bidang 

publikasi”. 

Fungsi koordinasi 

internal 

 “Dokumentasi yang baik 

memerlukan kesepakatan, 

kesepahaman dan koordinasi. Hal 

ini membuat humas dalam 

bekerja menjadi lebih mudah dan 

hambatan yang dirasa akan 

datang dapat diatasi dan 

diminimalisir. Dan pentingnya 

lagi dengan koordinasi kami 

bekerja sesuai dengan 

kebutuhan,”. 

Kesepahaman 

mempermudah 

pekerjaan. 

 “Di pondok ini santri berkegiatan 

24 jam. Baik pengajaran, 

pendidikan formal non formal dan 

juga berbagai kegiatan ekstra. Pun 

juga ada kegiatan dalam rangka 

memperingati hari besar dalam 

Islam. Dalam tiap kegiatan pasti 

banyak pihak yang dilibatkan 

baik itu santri, asatidz, dewan 

pengasuh, pimpinan lembaga dan 

kadang menghadirkan 

masyarakat. dengan beragamnya 

pihak yang dilibatkan ini barang 

Komunikasi intensif  
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Komponen 

Pelaksanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

tentu perlu komunikasi dan 

koordinasi antar panitia dan pihak 

penyokong kegiatan seperti 

humas. Disitulah pentingnya 

berkoordinasi dengan pihak 

terkait agar saling melengkapi 

dan pekerjaan bisa fokus sehingga 

apa yang menjadi tujuan lembaga 

mengadakan kegiatan dapat 

terlaksana dengan manfaat yang 

optimal”.    

Pendelegasian 

wewenang dari 

manajemen puncak 

ke manajemen 

pelaksana 

 

“Pondok ini dalam menjalankan 

aktifitasnya insyaallah selalu 

mengedepankan amanah guna 

menjaga kepercayaan yang telah 

diberikan masyarakat sehingga 

mereka secara consensus datang 

untuk menyerahkan putr-putrinya 

untuk dididik dengan pendidikan 

agama yang baik sehingga 

menjadi generasi yang muttafaqih 

fiddin. Untuk menjaga amanah itu 

keikhlasan dalam menjalankan 

kegiatan dan tanggungjawab 

lembaga harus dijaga dengan 

baik. Secara struktur organisasi 

semua telah dipetakan sesuai 

dengan tata kerja dan kompetensi 

di tiap unitnya. Setiap posisi 

tersebut terdapat tanggungjawab 

untuk menjalankan amanah. Di 

antara amanah dalam wewenang 

adalah memberikan suatu tugas 

atau jabatan kepada orang yang 

paling memiliki kapabilitas dalam 

tugas dan jabatan tersebut, 

sebagaimana Hadist Nabi 

Muhammad S.A.W. bersabda 

: “Apabila suatu urusan 

diserahkan kepada orang yang 

bukan ahlinya, maka tunggulah 

datangnya kehancuran.”  (HR. Al-

Bukhari)” 

Mengedepankan 

prinsip amanah dalam 

melaksanakan tugas 

humas 

 “Dalam menjalankan fungsi Two ways 
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Komponen 

Pelaksanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

humas kita bergerak dengan hati-

hati. Sangat hati-hati. Ibarat kata 

dalam bekerja, tim humas di sini 

harus berpijak pada dua pijakan. 

Internal dan eksternal. Contohnya 

saat mendistribusikan kebijakan 

vaksinasi kemarin. Humas 

memposisikan diri bagaimana 

kebijakan lembaga ini 

diorganisasi dengan baik di 

internal sehingga mendapatkan 

kesepahaman pentingnya vaksin 

dan di pihak eksternal humas 

berusaha memberikan penjelasan 

pada masyarakat akan kondisi 

jaman saat ini dan bagaimana 

pondok menyikapinya,” 

communications/ 

komunikasi 

interpersonal 

 “Alhamdulillah fasilitas berupa 

alat dokumentasi seperti kamera 

dan perangkat desain seperti 

laptop maupun komputer untuk 

operasional kegiatan humas 

disediakan oleh pondok. Dengan 

adanya alat serta fasilitas ini 

humas menjadi lebih terbantu 

dalam melaksanakan tugas sehari-

hari. Setelah fasilitas ini diberikan 

maka berikutnya adalah 

memanfaatkan fungsi fasilitas dan 

alat tersebut agar berfungsi 

maksimal demi pondok”. 

Pemanfaatan fasilitas 

secara maksimal 

 “dalam menjalankan amanah 

sebagai staf humas kami disini 

mendapat motivasi dan doa dari 

kiai langsung. Kata kiai, dalam 

bekerja harus professional. Meski 

terkadang saya tidak terlalu 

mendalam sampai ekspert tapi 

saya selalu berusaha untuk 

melaksanakan tugas dengan 

sebaik mungkin. Dan kalau saya 

tidak tahu terkait sesuatu hal saya 

masih bisa menanyakannya pada 

pimpinan saya. sehingga dalam 

Motivasi diberikan oleh 

top management 

melalui doa dan 

kepercayaan. 
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Komponen 

Pelaksanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

bertugas tidak ada beban terlalu 

berarti. Apalagi tugas seperti ini 

kan masih terhitung tugas 

pondok. Amanah kepercayaan ini 

harus dijaga. Apalagi kinerjanya 

menyangkut dengan kepercayaan 

masyarakat ya”. 

 “ya di sini kami kan tim. Tiap 

minggu nya ada rapat. Disitulah 

kami menjalin komunikasi dalam 

rangka koordinasi dengan pihak 

terkait. Selain itu ada rapat juga di 

forum yang lebih besar yang 

melibatkan pimpinan di kediaman 

pengasuh. Dari situ biasanya 

komunikasi dan koordinasi 

dilakukan sepengawasan kiai 

juga. Nah saat ini juga ada hape, 

jadi kita mudah berkoordinasi 

juga lewat whatsapp grup. Di 

dalam grup tersebut kita selalu 

upgrade infotmasi terkini terkait 

jadwal kegiatan pelaksanaan dan 

apa saja yang harus dipersiapkan 

sebelum acara dilaksanakan.” 

Komunikasi internal 

formal dan informal 

 “Dalam menjalankan fungsi 

humas kita bergerak dengan hati-

hati. Sangat hati-hati. Ibarat kata 

dalam bekerja, tim humas di sini 

harus berpijak pada dua pijakan. 

Internal dan eksternal. Contohnya 

saat mendistribusikan kebijakan 

vaksinasi kemarin. Humas 

memposisikan diri bagaimana 

kebijakan lembaga ini 

diorganisasi dengan baik di 

internal sehingga mendapatkan 

kesepahaman pentingnya vaksin 

dan di pihak eksternal humas 

berusaha memberikan penjelasan 

pada masyarakat akan kondisi 

jaman saat ini dan bagaimana 

pondok menyikapinya 

Ability to comminicate 

 “dalam menjalankan amanah Amanah komunikasi 
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Komponen 

Pelaksanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

sebagai staf humas kami disini 

mendapat motivasi dari kiai 

langsung. Kata kiai, dalam 

bekerja harus professional. Meski 

terkadang saya tidak terlalu 

mendalam sampai ekspert tapi 

saya selalu berusaha untuk 

melaksanakan tugas dengan 

sebaik mungkin. Dan kalau saya 

tidak tahu terkait sesuatu hal saya 

masih bisa menanyakannya pada 

pimpinan saya. sehingga dalam 

bertugas tidak ada beban terlalu 

berarti. Apalagi tugas seperti ini 

kan masih terhitung tugas 

pondok. Amanah kepercayaan ini 

harus dijaga. Apalagi kinerjanya 

menyangkut dengan kepercayaan 

masyarakat ya 

 “ya di sini kami kan tim. Tiap 

minggu nya ada rapat. Disitulah 

kami menjalin komunikasi dalam 

rangka koordinasi dengan pihak 

terkait. Selain itu ada rapat juga di 

forum yang lebih besar yang 

melibatkan pimpinan di kediaman 

pengasuh. Dari situ biasanya 

komunikasi dan koordinasi 

dilakukan sepengawasan kiai 

juga. Nah saat ini juga ada hape, 

jadi kita mudah berkoordinasi 

juga lewat whatsapp grup. Di 

dalam grup tersebut kita selalu 

upgrade infotmasi terkini terkait 

jadwal kegiatan pelaksanaan dan 

apa saja yang harus dipersiapkan 

sebelum acara dilaksanakan.” 

Ability to organize 

 “humas di pondok ini sifatnya 

fleksibel saja. artinya tergantung 

kebutuhan lembaga dan kiai. 

Setiap kegiatan yang melibatkan 

lembaga maupun kegiatan kiai 

humas dihadirkan. Kehadiran 

humas untuk menggali informasi 

Ability to organize 
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Komponen 

Pelaksanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

yang diperoleh guna diolah 

menjadi sebuah berita dan 

dipublikasikan bila dibutuhkan 

 “Selain kita layani langsung 

wartawan yang datang ke pondok 

ini sesuai kapasitas tapi kalau 

seumpama di luar itu kami 

arahkan ke kiai langsung namun 

tetap di bawah koordinasi humas 

pondok 

 

Ability to get on with 

people 

 “Kami punya kontak person 

wartawan di Jember ini. Meski 

tidak seluruhnya namun kami 

punya beberapa yang bisa 

dihubungi dan dari wartawan ini 

kan dia punya komunitas teman 

wartawan lainnya. Nah disitu bisa 

kita minta untuk disebar luaskan 

informasi tentang pondok 

Ability to get on with 

people 

  

c. Pengawasan dan Evaluasi Kehumasan Pondok Pesantren.  

Salah satu unsur yang sangat penting di dalam proses atau tahap-

tahap program hubungan masyarakat (Public Relations) ialah tahap 

pengawasan dan evaluasi.  

 Pada perspektif ilmu manajemen, evaluasi selalu terkait dengan 

perencanaan  dan pelaksanaan. Untuk itulah demi mendeskripsikan  

proses pengawasan dan evaluasi di PP. Miftahul Ulum Kalisat Jember 

akan dipaparkan dalam berbagai langkah kongkrit berikut ini: 

1)  Proses pengawasan dan evaluasi manajemen humas pondok 

pesantren. 

Aktifitas manajerial dikatakan salah satu unsur 

penunjangnya adalah pengecekan dan evaluasi. Deskripsi dari hasil 
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pengecekan akan bermuara pada evaluasi. Sedangkan evaluasi 

sendiri tidak bisa lepas dari peranan pengecekan/pemeriksaan. 

Berkaitan dengan pengecekan dan evaluasi di dalam struktur 

manajemen humas PP. Miftahul ulum Kalisat Jember diketahui 

melalui hasil wawancara sebagaimana berikut:  

“Untuk pengawasan publikasi di PP. Miftahul Ulum 

dilakukan secara berkala. Setiap ada kegiatan pondok 

biasanya humas selalu hadir dengan memberikan 

tanggungjawab dan wewenang pada individu dalam timnya 

dalam melakukan peliputan maupun dokumentasi. 

Selanjutnya hasil liputan dan dokumentasi tersebut di olah 

sesuai dengan rubriknya masing-masing dan dipublikasikan 

bila dianggap layak tayang
158

,” ungkap Koordinator Humas 

melalui Moh. Ishomuddin. 

 

Keterangan yang hampir sama disampaikan staf humas yang 

mengatakan bahwa hasil liputan dan dokumentasi yang mereka 

lakukan selama ini ternyata diawasi oleh pimpinan dan pengasuh 

serta masyarakat internal. Terbukti saat dirinya melakukan 

kesalahan dirinya langsung mendapat koreksi dari pimpinan. 

“ia selama ini saya kira tugas yang selama ini saya 

laksanakan tidak diawasi dan berlangsung begitu saja. 

ternyata pada suatu saat di mana saya agak lengah dan 

melakukan kesalahan meski tidak telalu fatal. Postingan saya 

di salah satu media sosial milik pondok mendapat koreksi 

langsung melalui pesan suara via telepon. Dari situ saya 

mengetahui kalau semua yang saya kerjakan itu diawasi 

karen amenyangkut nama baik pondok,”
159

 ujarnya. 

 

Dari keterangan wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

pemeriksaan tentang kinerja humas di PP. Miftahul Ulum Kalisat 
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 Yusrizal Nofwarilhuda, wawancara di pondok 27 Juli 2021 
159 M. Rival Azizi, wawancara humas Humas bidang publikasi 27 Juli 2021 
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rutin dilakukan dalam setiap kegiatan pondok. Terbukti dengan 

adanya tim editing yang bertugas mengkoreksi dan mengawasi hasil 

karya jurnalistik tim humas sebelum akhirnya dinyatakan layak 

tayang di media. Selama ini personil humas merasa pengawasan 

oleh atasan dilakukan disaat proses editing. Namun ternyata tidak, 

setelah proses editing dan ternyata masih ditemukan kesalahan saat 

sudah tayang di media maka di situ pengecekan dan pemeriksaan 

terus dilakukan dengan cara-cara menegur yang baik yang 

dilakukan oleh pimpinan melalui sambungan telepon, pesan 

whatsapp ataupun langsung secara personal.  

Untuk proses evaluasi di dalam proses kerja humas dapat 

diketahui dari pernyataan-pernyataan hasil wawancara berikut: 

“di pondok ini ada beberapa forum rapat evaluasi dan 

koordinasi yang dibentuk dalam rangka evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan semua unit di lembaga 

pondok. Untuk rapat rutin mingguan biasanya dilakukan 

tergantung kebijakan pimpinan di tiap unit. Yang hadir pada 

rapat tersebut biasanya seluruh dewan asatidz. Untuk tema 

yang dibahas sendiri biasanya tentang berbagai hal yang 

ditemui pada kegiatan pondok baik yang berasal dari internal 

maupun eksternal. Nah, termasuk unit humas, bila ada 

sesuatu yang perlu dimusyawarahkan dan dikoordinasikan 

maka melalui forum ini dibahas,”
160

. 

 

Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang disampaikan 

oleh K.Isomuddin bahwa pondok dalam mengevaluasi biasanya 

menggunakan forum rapat mingguan yang melibatkan para asatidz. 

                                                           
160

 Ikrom Jailani, wawancara humas bidang tata usaha, 20 Juni 2021 
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Didalam forum tersebut, anggota forum bisa mengutarakan 

pendapatnya sehingga suasana keakraban bisa terjalin. 

“Iya di pondok ini ada forum evaluasi, koordinasi dan 

musyawarah mingguan untuk membahas kegiatan-kegiatan 

pondok yang sifatnya insidentil maupun yang akan datang. 

Fungsi forum ini sangat beragam salah satunya menjadi 

forum evaluasi kinerja. Ada pula forum yang khusus dihadiri 

oleh para pimpinan, biasa membahas, mengevaluasi, 

mengkoordinasi sesuatu yang bersifat sangat privasi 

pondok,”
161

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui 

evaluasi di PP. Miftahul Ulum Kalisat dilakukan secara berkala, 

harian, mingguan. Hasil pengawasan dan evaluasi tersebut 

disampaikan kepada majelis pengasuh dalam forum rutin rapat 

dewan guru. 

2) Aktor yang terlibat dalam pengawasan dan evaluasi manajemen 

humas pondok pesantren. 

Pengawasan serta evaluasi merupakan salah satu poin pokok 

yang keberadaannya dapat menjadi tolak ukur keberlangsungan 

manajemen di masa mendatang. Dalam aktifitas manajemen, 

pengawasan serta evaluasi dapat menjadi alat ukur di mana dan 

sejauh mana posisi serta manajemen dapat mewujudkan tujuan dari 

lembaga. Tidak hanya itu, evaluasi juga dapat memberikan 

pandangan yang objektif tentang bagaimana efektifitas dan efisiensi 

strategi yang selama ini dilakukan oleh manajemen. 
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 Moh. Ishomuddin, wawancara 27 Juli 2021 
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Menurut keterangan dari pembahasan pada bab sebelumnya, 

kiai merupakan supervisor sekaligus evaluator dalam pelaksanaan 

manajemen humas. Oleh karenanya sosok kiailah yang menerima 

semua laporan tentang kegiatan pondok sebagaimana terlihat dalam 

hasil wawancara dengan Moh. Ishomuddin: 

“pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh kiai langsung 

melalui orang kepercayaan beliau. Melalui kiai muda atau 

gus Isom biasanya pengawasan dilakukan dan untuk 

progresnya disampaikan ke kiai langsung sebagai top 

manajemen di pondok,”
162

ungkap. 

 

Selain sosok kiai yang melakukan pengawasan kepada unit 

humas, juga dilibatkan pihak professional eksternal yang dipercaya 

dapat memberi masukan dan kontribusi positif bagi pengembangan 

kemampuan serta kompetensi staf humas. 

“di sini juga ada kang naufal yang senantiasa menjadi 

evaluator kinerja kami dan mengawasi dari luar 

perkembangan media sosial yang dimiliki pondok. Kang 

naufal sendiri merupakan expert dibidang videografy dan 

memiliki rumah produksi untuk video profil lembaga atau 

dinas pemerintahan,”
163

 

 

Masyarakat Jember pemerhati PP. Miftahul Ulum Kalisat 

bernama Dito Ardiansyah beralamat di Perumahan Dharma Alam 

memberi komentarnya tentang hasil publikasi media sosial yang 

dilansir oleh tim humas PP. Miftahul Ulum.  

“Untuk desain di media sosial youtube saya perhatikan PP. 

Miftahul Ulum Kalisat sudah sangat modern ya. Tidak 

menyangka kalau santri salaf seperti pondok ini mampu 

menghasilkan karya videografi yang sangat apik tenan. 

                                                           
162

 Moh. Ishomuddin, wawancara di kediaman beliau 27 Juli 2021 
163

 Moh. Ishomuddin, wawancara… 
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Kalau melihat cara-cara videographer mengambil sudut 

gambar (angel) maka terlihat sangat professional. Tidak 

hanya itu pencahayaannya juga sangat stabil dan artistic. 

Untuk kekurangannya sendiri saya perhatikan belum ada 

menyentuh informasi penerimaan santri barunya. mungkin 

agar jumlah subscribernya bertambah bisa tambahkan 

informasi penerimaan santri barunya. Kemudian saya lihat 

lagi belum ada unsur interestingnya. Unsur hiburan berupa 

kreasi drama-drama kegiatan santri di dalam pondok bisa 

ditampilkan.”
164

 ungkap Dito. 

 

Berdasarkan observasi memang terungkap fakta bahwa 

subscriber kanal youtube milik PP. Miftahul Ulum Kalisat memiliki 

banyak subscriber hingga 1,5 ribu subscriber. Tiap video bisa 

tayang lebih dari 1 ribu peritem. Sebagaimana ditunjukan gambar 

berikut: 

  
Gambar 4.4 tangkapan layar channel youtube 

 

Komentar yang sama atas media sosial instagram milik PP. 

Miftahul Ulum dengan akun official bernama pesantrenku.miful 

                                                           
164

 Dito Zulhimam, wawancara dengan masyarakat setempat di Kalisat 21 Agustus 2021 
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disampaikan oleh Ratna Ningsih Ayundari Kusuma Dewi dari 

Jember. Ia memberikan keterangan sebagai berikut: 

“Desain instagramnya sangat bagus, tertata rapi. Kalau 

melihat sekilas dari bio di instagram dapat disimpulkan 

bahwa instagram dengan akun official pesantrenku.miful ini 

memiliki konsep yang elegan sehingga enak dibaca dan 

diamati. Layoutnya tidak monoton. Ada gradasi warna yang 

saling melengkapi dan tidak norak. Kontennya juga sangat 

kekinian berisi ucapan selamat hari-hari dalam PHBI. Ada 

juga informasi penerimaan santri baru sehingga masyarakat 

yang ingin mendaftarkan anaknya untuk nyantri di pondok 

ini bisa mendapatkan informasi dengan jelas. kemudian ada 

juga ucapan belasungkawa, ucapan selama hari 

kemerdekaan dan sumpah pemuda dan berbagai kegiatan 

santri yang layak tayang juga ada. Dan yang paling bikin 

melongo itu adalah prestasi santri di pondok ini juga 

dipublis dengan baik saat meraih juara 1 lomba festival film 

santri nasional 2021. Bagi saya pribadi, raihan juara festival 

film itu sangat luar biasa,”
165

. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 tangkapan layar instagram official 

 

                                                           
165

 Ratna Ningsih Ayundari Kusuma Dewi, wawancara dengan warga Jember, 12 Agustus 

2021.  
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Dari hasil wawancara dan dokumentasi di atas dapat 

digarisbawahi bahwa tim humas PP. Miftahul Ulum Kalisat dalam 

proses kinerjanya melibatkan tokoh sentral pesantren yakni kiai 

dengan segala doa dan restunya. Selain itu keterlibatan pihak expert 

dari pihak eksternal sangat membantu humas menemukan tingkat 

kepercayaan dirinya dalam mengasah kemampuan dan bersaing 

dengan videographer di luar pesantren. Dengan kata lain santri 

Miftahul Ulum bisa bersaing dengan anak-anak seusianya.  

3) Substansi pengawasan dan evaluasi manajemen humas pondok 

pesantren 

Substansi pengawasan dan evaluasi pada dasarnya 

merupakan pointer dan kesesuaian antara perencanaan (planning) 

dan pelaksanaan (organizing). Pada pengawasan dan evaluasi 

manajemen humas pondok pesantren barang tentu merujuk pada 

aspek program kerja yang telah disusun sebagaimana tertera pada 

perencanaan di awal. Seperti pembagian kerja, pengolahan data 

hingga publikasi media.   

Keterampilan komunikasi adalah keterampilan, kemampuan, 

dan kebijaksanaan seseorang dalam berinteraksi dengan orang-

orang di sekitarnya. Keterampilan komunikasi dianggap sebagai 

salah satu keterampilan yang ada di mana-mana, terutama di bidang 

organisasi lembaga. Faktanya, keterampilan komunikasi yang baik 

dianggap sebagai salah satu faktor keberhasilan manajemen, 
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sehingga orang dengan keterampilan komunikasi yang baik 

cenderung memiliki peringkat kinerja yang hampir sempurna. 

Humas adalah fungsi manajemen yang mencakup 

kemampuan untuk memelihara hubungan antara suatu organisasi 

dengan para pemangku kepentingannya. Menurut cutlip, center & 

Brown menyebutkan public relations is the distinctive management 

function which help establish and mutual lines of communication, 

understanding, acceptance and cooperation between on 

organization and its public. Jadi fungsi manajemen dalam 

komunikasi secara khusus yang mendukung terbentuknya saling 

pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan dan 

kerjasama antara organisasi dengan berbagai publiknya. 

Berbagai bentuk komunikasi ditunjukan kasus 1 dalam 

penelitian ini untuk menjalin saling pengertian antara lembaga 

dengan masyarakat sebagaimana ditunjukan dalam ability to 

communicate, ability to organize dan ability to get on with people. 

pelayanan interpersonal, pengelolaan media sosial dan website juga 

penguatan tim dan regenerasi tim humas.  

“pelayanan penerimaan santri baru dilaksanakan tiap tahun. 

Pelayanan informasi terhadap orang tua santri selain 

dilakukan dengan menggunakan media sosial kami juga 

lakukan dengan cara-cara manual yakni bertemu langsung. 

Cara-cara dan tradisi yang dilakukan dari jaman dulu tetap 

kami lestarikan. Karena bagaimanapun tidak semua orang 

mempunyai media sosial dan dapat mengakses media 

pondok.”
166

 Untuk pelayanan penerimaan santri baru 

                                                           
166 Alfan khaironi, wawancara bidang Humas Media Sosial, 20 Juni 2021 
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biasanya kami telah siapkan beberapa perangkat sebagai 

bahan sosialisasi kepada orang tua santri. Seperti brosur, 

formulir dan lain sebagainya. Diharapkan dengan media 

brosur tersebut calon wali santri dapat memperoleh 

pengetahuan yang komprehensif tentang profil pondok dan 

profil lulusan.  

 

Pernyataan-pernyataan di atas menyiratkan adanya usaha 

yang dilakukan oleh humas dalam melayani kebutuhan informasi 

public internal dan eksternalnya. Komunikasi interpersonal tersebut 

dicerminkan dari proses pelayanan penerimaan santri baru yang 

terjadi setiap tahunnya. Untuk mempermudah pelayanan dan jalur 

komunikasi, humas membuat perangkat media untuk 

mempermudah komunikasi yakni dengan membuat brosur dan 

beberapa formulir yang berisi tentang profil pondok dan profil 

lulusan. 

Kemudian berikutnya evaluasi pengelolaan website dan 

media sosial milik pesantren dapat dianalis melalui beberapa 

pernyataan yang peneliti ambil dari tanggapan masyarakat dalam 

melihat aspek desain, kelengkapan fitur dan konten serta jumlah 

subscriber dan followers serta jumlah penayangan dan like pada 

setiap produk yang dipublikasikan oleh humas sebagaimana berikut 

ini 

“Untuk desain di media sosial youtube saya perhatikan PP. 

Miftahul Ulum Kalisat sudah sangat modern ya. Tidak 

menyangka kalau santri salaf seperti pondok ini mampu 

menghasilkan karya videografi yang sangat apik tenan. 

Kalau melihat cara-cara videographer mengambil sudut 

gambar (angel) maka terlihat sangat professional. Tidak 

hanya itu pencahayaannya juga sangat stabil dan artistic. 
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Untuk kekurangannya sendiri saya perhatikan belum ada 

menyentuh informasi penerimaan santri barunya. mungkin 

agar jumlah subscribernya bertambah bisa tambahkan 

informasi penerimaan santri barunya. Kemudian saya lihat 

lagi belum ada unsur interestingnya. Unsur hiburan berupa 

kreasi drama-drama kegiatan santri di dalam pondok bisa 

ditampilkan.”
167

 

Terungkap fakta bahwa subscriber kanal youtube milik PP. 

Miftahul Ulum Kalisat memiliki banyak subscriber hingga 1,5 ribu 

subscriber. Tiap video bisa tayang lebih dari seribu peritem. Untuk 

instagramnya 1.087 followers di dalam instagram tersebut terdapat 

beberapa konten seperti informasi penerimaan santri baru, 

maklumat pondok, video profil serta beberapa hadis dan keutamaan 

puasa di setiap hari di bulan ramadlan. Di halaman fanpage di 

facebook diikuti oleh 3.542 akun fb dan berisi content tentang 

kegiatan santri, prestasi yang diraih oleh santri, kegiatan kiai, 

ceramah kiai, kegiatan para asatidz dan peringatah hari besar dalam 

Islam. 

Banyaknya calon santri yang ingin mondok di PP. Miftahul 

Ulum Kalisat berawal dari informasi komunikasi interpersonal yang 

dikonstruksi oleh humas. Berikut beberapa keterangan yang 

diperoleh dari salah satu santri bernama Hafzanul Qorin. 

“pertama saya mengenal PP. Miftahul Ulum bukan dari 

website ataupun media sosial akan tetapi dari teman yang 

sedang menimba ilmu di pondok ini. Kata teman saya 

mondok di sini itu enak bisa belajar ilmu agama, belajar 

mandiri, dan bisa menghafal alquran dan yang paling 

menyenangkan adalah di sini banyak temannya,”. 

                                                           
167 M. Rival Azizi, wawancara humas Humas bidang publikasi 27 Juli 2021 
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Pernyataan selaras namun tidak sama diperoleh dari 

informan santri yang masih kelas 2 SMP Plus Miftahul Ulum 

bernama Sohibul Awwalin.  

“awal mula saya di sini ada berita di media online katanya 

santri di pondok ini kreatif-kreatif. Berita tersebut dibaca 

abah saya dan diceritakannya pada saya. setelah lulus saya 

ditawari mondok di pondok ini. Dan saya terima dengan 

ikhlas”. 

 

Pernyataan di atas mengisaratkan bahwa substansi yang 

diharapkan dengan adanya humas dapat mengangkat citra PP. 

Miftahul Ulum di kalangan masyarakat dapat tercermin dengan baik 

sehingga berdampak pada jumlah penerimaan santri baru tiap 

tahunnya. 

Selanjutnya petikan wawancara di bawah ini disampaikan 

oleh masyarakat bernama Hasbiyallah Mutawaffiqin menurutnya 

kesan PP. Miftahul Ulum Kalisat Jember di mata masyarakat 

Jember sangat berkharisma.  

“PP. Miftahul Ulum Kalisat yang kami ketahui merupakan 

pondok pesantren salafiyah yang tetap mempertahankan 

tradisi-tradisi masa lalu dalam mengkaji ilmu agama. santri-

santriwatinya sopan-sopan dan memiliki ketinggian ilmu 

yang baik. Saya berbicara begini karena saya melihat sendiri 

tetangga saya yang memondokkan anaknya di pondok itu 

anaknya sopan santun dan tawadduk,”ungkapnya. 

Kesan lainnya disampaikan Miftahurrahman warga Dharma 

Alam yang menyebutkan bahwa PP. Miftahul Ulum Kalisat 

memiliki kiai yang sangat kharismatik di kalangan tokoh-tokoh 

agama di Jember. Menurutnya kharisma yang tampil dalam sosok 
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kiai di pondok tersebut juga tampak pada pendiri awalnya yang 

bernama Kiai Musikan Baihaqi. 

“Di Jember, Kiai yang dimiliki PP. Miftahul Ulum Kalisat 

Jember merupakan kiai yang terkenal berkharisma. Drs. KH. 

Ahmad Rosyidi Baihaqi yang saya ketahui pada tahun 2019 

lalu menjabat wakil rais syuriah PCNU Jember. Dan abah 

beliau saya sempat diceritakan oleh kerabat keluarga saya 

bahwa beliau merupakan pahlawan negara dalam melawan 

penjajah belanda,” ujarnya. 

 

Dari petikan hasil wawancara di atas kepada segelintir 

masyarakat mereka mengenal pondok PP. Miftahul Ulum yang 

memiliki kiai kharismatik dan menempati posisi penting dalam 

struktur kepemimpinan Nahdlatul Ulama Jember sebagai sekretaris 

syuriah muhtasar PCNU Jember. Kondisi seperti ini turut 

mengangkat citra pesantren. Karena sosok kiai merupakan suri 

tauladan bagi santri dan masyarakat. Apalagi didukung dengan 

kiprah santri dan alumni di tengah masyarakat yang turut 

mengharumkan nama pondok pesantren tempat mereka menimba 

ilmu dan amal. 

Berdasarkan beberapa data hasil wawancara di atas berikut 

sajian skema temuan penelitian tentang pemeriksaan dan tindak 

lanjut manajemen humas PP. Miftahul Ulum Kalisat Jember.  
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Tabel 4.5 

Skema temuan penelitian 

Pengawasan dan Evaluasi manajemen humas PP. Miftahul Ulum Kalisat Jember. 

Komponen pengawasan 

dan evaluasi 
Ringkasan Data Temuan Penelitian 

Proses pengawasan dan 

evaluasi  pelaksanaan 

manajemen humas 

pondok pesantren 

“Untuk pemeriksaan 

publikasi di PP. Miftahul 

Ulum dilakukan secara 

berkala. Setiap ada 

kegiatan pondok biasanya 

humas selalu hadir dengan 

memberikan 

tanggungjawab dan 

wewenang pada individu 

dalam timnya dalam 

melakukan peliputan 

maupun dokumentasi. 

Selanjutnya hasil liputan 

dan dokumentasi tersebut 

di olah sesuai dengan 

rubriknya masing-masing 

dan dipublikasikan bila 

dianggap layak tayang 

Proses pemeriksaan 

dilakukan secara berkala 

dan bersifat continue. 

 “ia selama ini saya kira 

tugas yang selama ini saya 

laksanakan tidak diawasi 

dan berlangsung begitu 

saja. ternyata pada suatu 

saat di mana saya agak 

lengah dan melakukan 

kesalahan meski tidak 

telalu fatal. Postingan saya 

di salah satu media sosial 

milik pondok mendapat 

koreksi langsung melalui 

pesan suara via telepon. 

Dari situ saya mengetahui 

kalau semua yang saya 

kerjakan itu diawasi karen 

amenyangkut nama baik 

Pengercekan formatif 

dilakukan secara 

istiqomah dan 

berkelanjutan. 

 

Direct assessment  
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Komponen pengawasan 

dan evaluasi 
Ringkasan Data Temuan Penelitian 

pondok,” 

 “di pondok ini ada 

beberapa forum rapat 

evaluasi dan koordinasi 

yang dibentuk dalam 

rangka evaluasi 

pelaksanaan program dan 

kegiatan semua unit di 

lembaga pondok. Untuk 

rapat rutin mingguan tiap 

unit. Yang hadir pada 

rapat tersebut biasanya 

seluruh dewan asatidz. 

Untuk tema yang dibahas 

sendiri biasanya tentang 

berbagai hal yang ditemui 

pada kegiatan pondok baik 

yang berasal dari internal 

maupun eksternal. Nah, 

termasuk unit humas, bila 

ada sesuatu yang perlu 

dimusyawarahkan dan 

dikoordinasikan maka 

melalui forum ini 

dibahas,”. 

Rapat evaluasi dan 

koordinasi 

-mingguan 

-internal pimpinan 

 “Iya di pondok ini ada 

forum evaluasi, koordinasi 

dan musyawarah 

mingguan untuk 

membahas kegiatan-

kegiatan pondok yang 

sifatnya insidentil maupun 

yang akan datang. Fungsi 

forum ini sangat beragam 

salah satunya menjadi 

forum evaluasi kinerja. 

Ada pula forum yang 

khusus dihadiri oleh para 

pimpinan, biasa 

membahas, mengevaluasi, 

mengkoordinasi sesuatu 

yang bersifat sangat 

privasi pondok. ” 

Substansi evaluasi 

menyeluruh 
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Komponen pengawasan 

dan evaluasi 
Ringkasan Data Temuan Penelitian 

Aktor yang terlibat 

dalam pengawasan dan 

evaluasi manajemen 

humas pondok 

pesantren. 

 

“pengawasan dan evaluasi 

dilakukan oleh kiai 

langsung melalui orang 

kepercayaan beliau. 

Melalui kiai muda atau 

gus Isom biasanya 

pengawasan dilakukan dan 

untuk progresnya 

disampaikan ke kiai 

langsung sebagai top 

manajemen di pondok,” 

Top Manajemen : Kiai, 

Pengurus yayasan 

 “di sini juga ada kang 

naufal yang senantiasa 

menjadi evaluator kinerja 

kami dan mengawasi dari 

luar perkembangan media 

sosial yang dimiliki 

pondok. Kang naufal 

sendiri merupakan expert 

dibidang videografy dan 

memiliki rumah produksi 

untuk video profil 

lembaga atau dinas 

pemerintahan,” 

Dibantu expert dari 

eksternal 

 “Untuk desain di media 

sosial youtube saya 

perhatikan PP. Miftahul 

Ulum Kalisat sudah sangat 

modern ya. Tidak 

menyangka kalau santri 

salaf seperti pondok ini 

mampu menghasilkan 

karya videografi yang 

sangat apik tenan. Kalau 

melihat cara-cara 

videographer mengambil 

sudut gambar (angel) 

maka terlihat sangat 

professional. Tidak hanya 

itu pencahayaannya juga 

Evaluasi berupa masukan 

dan kritik dan saran 

konstruktif dari 

masyarakat   
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Komponen pengawasan 

dan evaluasi 
Ringkasan Data Temuan Penelitian 

sangat stabil dan artistic. 

Untuk kekurangannya 

sendiri saya perhatikan 

belum ada menyentuh 

informasi penerimaan 

santri barunya. mungkin 

agar jumlah subscribernya 

bertambah bisa tambahkan 

informasi penerimaan 

santri barunya. Kemudian 

saya lihat lagi belum ada 

unsur interestingnya. 

Unsur hiburan berupa 

kreasi drama-drama 

kegiatan santri di dalam 

pondok bisa ditampilkan.” 

 “Desain instagramnya 

sangat bagus, tertata rapi. 

Kalau melihat sekilas dari 

bio di instagram dapat 

disimpulkan bahwa 

instagram dengan akun 

official pesantrenku.miful 

ini memiliki konsep yang 

elegan sehingga enak 

dibaca dan diamati. 

Layoutnya tidak monoton. 

Ada gradasi warna yang 

saling melengkapi dan 

tidak norak. Kontennya 

juga sangat kekinian berisi 

ucapan selamat hari-hari 

dalam PHBI. Ada juga 

informasi penerimaan 

santri baru sehingga 

masyarakat yang ingin 

mendaftarkan anaknya 

untuk nyantri di pondok 

ini bisa mendapatkan 

informasi dengan jelas. 

kemudian ada juga ucapan 

Evaluasi berupa masukan 

dan kritik dan saran 

konstruktif dari 

masyarakat   
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Komponen pengawasan 

dan evaluasi 
Ringkasan Data Temuan Penelitian 

belasungkawa, ucapan 

selama hari kemerdekaan 

dan sumpah pemuda dan 

berbagai kegiatan santri 

yang layak tayang juga 

ada. Dan yang paling bikin 

melongo itu adalah 

prestasi santri di pondok 

ini juga dipublis dengan 

baik saat meraih juara 1 

lomba festival film santri 

nasional 2021. Bagi saya 

pribadi, raihan juara 

festival film itu sangat luar 

biasa,”. 

Substansi pengawasan 

dan evaluasi manajemen 

humas pondok pesantren 

 

“pertama saya mengenal 

PP. Miftahul Ulum bukan 

dari website ataupun 

media sosial akan tetapi 

dari teman yang sedang 

menimba ilmu di pondok 

ini. Kata teman saya 

mondok di sini itu enak 

bisa belajar ilmu agama, 

belajar mandiri, dan bisa 

menghafal alquran dan 

yang paling 

menyenangkan adalah di 

sini banyak temannya,”. 

Substansi pengawasan 

dan evaluasi pada aspek 

citra pondok 

 “awal mula saya di sini 

ada berita di media online 

katanya santri di pondok 

ini kreatif-kreatif. Berita 

tersebut dibaca abah saya 

dan diceritakannya pada 

saya. setelah lulus saya 

ditawari mondok di 

pondok ini. Dan saya 

terima dengan ikhlas”. 

Substansi pengawasan 

dan evaluasi pada aspek 

citra pondok melalui 

media publikasi 

 “PP. Miftahul Ulum 

Kalisat yang kami ketahui 

merupakan pondok 

pesantren salafiyah yang 

Substansi pengawasan 

dan evaluasi aspek citra 

pondok melalui kiprah 

alumni  
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Komponen pengawasan 

dan evaluasi 
Ringkasan Data Temuan Penelitian 

tetap mempertahankan 

tradisi-tradisi masa lalu 

dalam mengkaji ilmu 

agama. santri-

santriwatinya sopan-sopan 

dan memiliki ketinggian 

ilmu yang baik. Saya 

berbicara begini karena 

saya melihat sendiri 

tetangga saya yang 

memondokkan anaknya di 

pondok itu anaknya sopan 

santun dan tawadduk,” 

 “Di Jember, Kiai yang 

dimiliki PP. Miftahul 

Ulum Kalisat Jember 

merupakan kiai yang 

terkenal berkharisma. Drs. 

KH. Ahmad Rosyidi 

Baihaqi yang saya ketahui 

pada tahun 2019 lalu 

menjabat wakil rais 

syuriah PCNU Jember 

sekaligus Pembina Majlis 

Ulama Jember. Dan abah 

beliau saya sempat 

diceritakan oleh kerabat 

keluarga saya bahwa 

beliau merupakan 

pahlawan negara dalam 

melawan penjajah belanda 

Substansi pengawasan 

dan evaluasi aspek citra 

pondok melalui 

ketokohan sang kiai 

kharismatik 
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2. Paparan data kasus 2 Pondok Pesantren Baitul Arqom, Balung, 

Jember. 

a. Perencanaan Manajemen Kehumasan Pondok Pesantren.  

Perencanaan merupakan salah satu langkah yang paling 

mendesak dalam setiap proses, dan langkah manajemen sangat 

menentukan dan menjadi landasan dari proses selanjutnya. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa manajemen kehumasan merupakan pendukung 

penting dalam peningkatan citra pesantren. Meski keberadaan humas 

terkadang tidak terlalu diperhatikan, namun keberadaannya menjadi 

tolak ukur bagaimana institusi seperti pondok pesantren berkembang 

seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut peneliti paparkan 

perencanaan manajemen kehumasan dalam kerangka sebagaimana 

berikut: 

1) Proses Perencanaan Manajemen Kehumasan Pondok Pesantren.  

Terkait dengan sejarah Pesantren Baitul Arqom, berdasarkan 

hasil dokumentasi, bahwa terdapat tiga orang pendiri, yaitu: KH. 

Abdul Mu’id Sulaiman, Kiai Jawahir Abdul Mu’in dan Kiai Mahin 

Ilyas Hamim, sebagai alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo. 

Mereka merasa terpanggil untuk mengamal-jariyahkan sebagian 

harta milik yang dimilikinya, terutama ilmu yang telah diperoleh 

selama di pesantren tersebut kepada umat Islam melalui jalur 

pendidikan. 
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Minimnya lembaga Islam pada saat itu telah membuat 

masyarakat Balung dan sekitarnya memasukkan putera dan 

puterinya ke sekolah Kristen yang telah dikenal masyarakat. Pada 

saat seperti itu menggugah semangat mereka untuk segera 

mendirikan lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu, 

sehingga diharapkan bisa menyelamatkan aqidah anak-anak Islam 

serta menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang bisa 

menampung semua golongan dalam masyarakat. 

Maka pada tahun 1959 didirikan sekolah lanjutan pertama 

dengan nama Madrasah Tsanawiyah Al-Ula, yang dimulai oleh dua 

alumni Pondok Modern Gontor, KH. Abdul Mu’id Sulaiman dan 

Kiai Jawahir Abdul Mu’in, sebagai realisasi dari cita-cita yang 

terkandung dalam hatinya, sejak mereka belajar di Pondok Modern 

Gontor. 

Dari keempat lembaga pendidikan yang sudah berdiri itu 

akhirnya pada tahun 1975 dihimpun dibawah satu lembaga 

Pesantren yang bernauang di bawah satu Yayasan Pesantren Baitul 

Arqom dengan akte notaris No. 10 dan terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jum’at tanggal 15 Agustus 

1975. 

 “Madrasatul Mu’allimin/Mu’allimat Al-Islamiyah 

(MMI/MMaI) Pesantren Baitul Arqom merupakan lembaga 

pendidikan yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah 

(Departemen Pendidikan Nasional) dengan telah 

diakreditasinya MMI/MMaI Pesantren Baitul Arqom pada 

tahun 2005, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 
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Pendidikan Nasional nomor 25/C/Kep/MN/2005. SK 

Mendiknas tersebut memberi pengakuan dan kebebasan 

kepada Pesantren Baitul Arqom untuk menyelenggarakan 

ujian bagi santri/watinya secara mandiri tanpa mengikuti 

Ujian Nasional (UN). Terbukti  sudah sekian tahun banyak 

alumni Pesantren Baitul Arqom dapat diterima di peguruan 

tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta,”ungkap KH. 

Masykur Abdul Mu’id LML
168

. 

 

Indikasi dari hasil observasi dan wawancara di atas 

menunjukan bahwa kebutuhan masyarakat Balung atas lembaga 

pendidikan memang dianggap perlu. Sehingga memantik generasi 

muda setempat untuk dapat membangun peradaban di daerahnya 

sendiri. Maka didirikanlah pondok pesantren yang mengacu pada 

pondok pesantren modern Gontor. Berdasarkan observasi 

mendalam peneliti menemukan fakta bahwa pondok pesantren 

Baitul Arqom ini merupakan pondok alumni pertama dan tertua di 

kalangan pondok pesantren alumni Gontor.  

Terkait perencanaan manajemen humas, secara spesifik KH. 

Masykur Abdul Mu’id, LML tidak menyebutkan bahwa 

perencanaan tentang manajemen humas sudah tertata dari awal. 

Namun pernyataan berikut menegaskan bahwa cikal bakal 

perencanaan telah dilakukan di pesantren yang diasuhnya tersebut. 

Berikut petikan pernyataan beliau: 

“Sistem pendidikan pesantren pada hakekatnya telah terbukti 

dapat menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran 

secara baik. Para santri berada dalam satu lingkungan 

terpadu yakni lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah 
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dan lingkungan masyarakat yang ketiganya telah 

direncanakan dan dikondisikan menjadi satu sistem 

lingkungan pendidikan. Para santri tidak semata-mata belajar 

ilmu pengetahuan saja akan tetapi lebih daripada itu mereka 

juga belajar hidup,”jelas Kiai
169

. 

 

Bagi KH. Masykur Abdul Mu’id, LML penting bagi 

pesantren untuk percaya diri dengan keunggulan-keunggulan sistem 

yang dimilikinya. Termasuk dalam hal membangun dan 

merencanakan tali silaturahmi dengan masyarakat dalam 

menguatkan citra pesantren.  

“Pelajaran hidup utama yang dididikkan di dalam Pesantren 

adalah الاعتمـاد على النفس, dalam bahasa Belanda Zelp Help, 

atau tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Dengan 

kata lain, belajar mencukupi/menolong diri sendiri. Pemuda-

pemuda yang terdidik menolong diri sendiri dapat 

menghadapi masa depan dengan penuh harapan, jalan hidup 

terbentang luas di mukanya. Sebaliknya, pemuda yang tidak 

percaya kepada dirinya, dia senantiasa was-was dan ragu-

ragu, serta tidak akan mendapat kepercayaan dari 

masyarakat, sedang dia sendiri tidak percaya kepada 

dirinya,” ungkap Kiai
170

,”. 

 

Lembaga Pendidikan Pesantren Baitul Arqom ini dikelola 

dan diatur dengan menggunakan sistem organisasi. Secara 

struktural, organisasi atau badan tertinggi di Pesantren ini adalah 

Yayasan. Lembaga ini berfungsi sebagai pembuat garis-garis besar 

haluan lembaga pendidikan dan sebagai pengkontrol kerja 

organisasi di bawahnya. 
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Dalam melaksanakan amanat pendidikannya, yayasan 

memberikan mandat kepada organisasi Balai Pendidikan Pesantren 

Baitul Arqom. Balai ini bertangung jawab atas terselenggaranya 

proses pendidikan dan pengajaran secara menyeluruh. Diantara 

tugas-tugas Balai ini adalah menyediakan semua fasilitas 

pendidikan dan pengajaran serta memeliharanya, memantau dan 

mengevaluasi jalannya proses pendidikan dan pengajaran, menggali 

sumber-sumber dana pendidikan, memperluas dan mengembangkan 

tanah-tanah wakaf dan menyiapkan kader-kader pondok. 

Selanjutnya Balai ini melimpahkan semua teknis operasional 

pendidikan dan pembelajaran kepada lembaga pendidikan lainnya.  

Keterlibatan kiai dalam perencanaan manajemen humas di 

PP. Baitul Arqom cukup intens meski dalam pelaksanaannya 

dibackup oleh tim humas. Sebagaimana disampaikan H. 

Muhammad Imaduddin, M.H.I selaku koordinator Humas: 

“Semua kegiatan dan program humas PP. Baitul Arqom 

semuanya sepengetahuan kiai. Termasuk seluruh program 

saat masih dalam tahap perencanaan
171

,” ujarnya.  

 

2) Keterlibatan Aktor pada proses perencanaan manajemen humas 

Pondok Pesantren. 

Perbedaan yang cukup signifikan terlihat bila dibandingkan 

pada kasus 1 terutama terkait keterlibatan pihak eksternal pondok 

dalam proses perencanaan manajemen humas. Sebagaimana 
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terdeskripsi dari petikan wawancara dengan Koordinator Humas PP. 

Baitul Arqom H. Muhammad Imaduddin, M.H.I berikut: 

“Untuk berbagai wacana dan perencanaan dalam humas kita 

bertindak secara mandiri tanpa melibatkan pihak eksternal. 

Untuk urusan internal pondok memang kami tidak bisa 

menggantungkan diri kepada pihak lain. Kami diajarkan 

untuk mandiri. Mandiri dalam segala hal, apalagi untuk 

urusan pondok
172

,”paparnya. 

 

Terkait rencana program kerja humas di PP. Baitul Arqom, 

H. Muhammad Imaduddin, M.H.I. selaku koordinator Humas 

mengatakan bahwa seluruh rencana program humas sebelum 

memasuki tahap pelaksanaan semuanya dilaporkan ke kiai untuk 

mendapatkan persetujuan dan doa restu. Doa dan restu itu 

selanjutnya dapat menjadi ruh semangat bagi humas dalam tahap 

pelaksanaan nantinya.  

“Dalam struktur kepesantrenan di PP. Baitul Arqom, humas 

menempati posisi tepat di bawah pimpinan dan pengasuh. 

Posisi strategis ini dalam rangka menjadi jembatan 

komunikasi antara para santri, asatidz, masyarakat, dan kiai. 

Nah dalam rangka itulah seluruh rencana program 

kehumasan pasti kami konsultasikan kepada kiai selaku 

pimpinan di pondok ini. Bila sudah mendapat doa dan restu 

maka itulah motivasi bagi tim humas dalam bekerja dan 

melaksanakan tugasnya sebagai corong lembaga,” ujarnya 

pada peneliti
173

. 

 

Salah satu staf humas bidang dokumentasi dan fotografi & 

protokol bernama  Muhammad Chatur Ramdhani menyampaikan 

banyaknya tugas kehumasan yang harus dilaksanakan oleh timnya 

didasari oleh nilai-nilai pengabdian.  
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“Alhamdulillah kami di pondok ini mengabdi untuk liizzil 

islam wal muslimin. Tugas humas memang tidaklah ringan 

kalau dipikir-pikir. Tapi yang mendasari kinerja kami 

memang ya itu jiwa pengabdian (khidmah)
174

,” ujarnya. 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat digambarkan bahwa 

perencanaan manajemen humas di PP. Baitul Arqom mengusung 

pola top down. Seluruh perencanaan secara intens dalam 

pengawasan dan persetujuan serta doa restu dari kiai. Sementara itu 

dalam melaksanakan program perencanaan, tim humas bekerja 

dengan mengusung nilai-nilai pengabdian atau khidmah.  

Berikut beberapa program perencanaan yang berhasil 

peneliti himpun dari proses observasi dan wawancara di PP. Baitul 

Arqom.  

Tabel 4.6 Program Kerja 

No. Program Kerja 

1 Mempublikasikan informasi di media : website, instagram, fb 

2 Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang 

layak dipublikasikan 

3 Mengumpulkan, mengelola dan menyampaikan informasi tentang 

kegiatan dan kebijakan di pondok kepada media massa 

4 melayani media massa cetak atau elektronik yang ingin memperoleh 

informasi tentang kegiatan atau kebijakan di pondok yang layak 

dipublikasikan  

5 Menyampaikan segala usul dan saran yang diperoleh dari publik 

internal dan publik eksternal 

6 Meliput dan mendokumentasikan kegiatan di lingkungan pondok 

7 Meliput Setiap kegiatan di lingkungan Pondok dengan media audio 

visual dan dipublikasikan di media. 

8 Aktif mencari informasi terkait dengan berita/info di lingkungan 

Pondok 

9 Mempublikasikan atau mengekspos pemikiran para kiyai dan asatidz 

10 Melayani public yang mencari informasi melalui sambungan telepon, 

whatsapp, inbox medsos 
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 Setiap program kerja yang terhimpun tersebut 

membutuhkan dana operasional tersendiri. Bagaimanapun 

keadaannya anggaran akan membantu tim humas dalam memanaj 

dan mengelola serta melaksanakan kegiatan kehumasan di PP. 

Baitul Arqom Jember. Dalam konsep manajemen terdapat beberapa 

tahapan dalam menyusun anggaran. Antaranya masing-masing tim 

dalam tiap unit merundingkan kebutuhan apa yang diperlukan 

dalam menunjang kegiatan harian, bulanan dan tahunan humas. 

Berkoordiasi dengan atasan guna menelaah unsur kemanfaatan 

anggaran yang diajukan dan terakhir pendistribusian anggaran 

sesuai rencana dan program kegiatan. Koordinator humas H. 

Muhammad Imaduddin, M.H.I. mengatakan dalam wawancaranya 

sebagai berikut: 

“Anggaran untuk penguatan kinerja humas ada sendiri dari 

pondok. Jadi segala kebutuhan untuk peralatan seperti 

perangkat komputer, kamera, handycame bahkan sampai 

biaya operasionalnya ada anggarannya tersendiri dari 

pondok. Anggaran ini selanjutnya untuk mendukung hal-hal 

yang telah direncanakan di awal. Agar berhasil 

maksimal
175

,”tuturnya. 

 

Muhammad Chatur Ramdhani didampingi Alfandi Ahmad 

Tim humas menyampaikan pentingnya ada anggaran untuk humas: 

“iya, ibarat kendaraan mobil, sebagus apapun mobil itu pasti 

membutuhkan yang namanya bensin. Nah, bensin ini didapat 

dari mana? Ya dari beli pakai uang. Nah disitulah. Secanggih 

apapun alat seperti kamera, handycame yang kita miliki tapi 

tidak dirawat, difungsikan dengan baik maka kegunaannya 

akan minus nanti. Proses perawatan itu membutuhkan biaya 
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juga. Dan itu akan berakibat pada unsur kebermanfaatannya 

bagi pondok
176

,”pungkas keduanya. 

 

3) Substansi Perencanaan Manajemen Humas Pondok Pesantren. 

a) Identifikasi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness)  

Untuk mengukur kekuatan (Strength), dan kelemahan 

(Weakness) H. Muhammad Imaduddin, M.H.I selaku 

koordinator humas mengidentifikasinya sebagai berikut: 

“Tim humas yang kami berikan amanah dan 

tanggungjawab di unitnya masing-masing merupakan 

santri dan alumni pilihan. Secara kompetensi, mereka 

memiliki bakat-bakat dalam dunia jurnalistik maupun 

dokumentasi dan publikasi. Seperti salah satu dari tim 

publikasi kami di sini, sengaja saya pilih dia karena saya 

lihat dia memang suka dan sangat akrab dengan dunia 

media sosial ataupun gadjet. Setiap hari dia pegang hape, 

bahkan dia sering ikut lomba turnamen game online. 

Nah, potensi besar dan keahlian tersebut saya coba 

arahkan kearah publikasi pondok. Dan terbukti berhasil. 

Dengan sangat cepat dia bisa memposisikan dan 

menyesuaikan diri dengan amanah yang diberikan 

lembaga kepadanya
177

,”sebut H. Muhammad Imaduddin, 

M.H.I. 

 

Untuk menguatkan potensi dan kompetensi di dunia 

publikasi tim humas, Koordinator Humas H. Muhammad 

Imaduddin, M.H.I. menyampaikan bahwa ia melakukannya 

dengan pendekatan personal. Artinya dia melatih dan 

memberikan wawasan tentang ilmu publikasi dan jurnalistik 

serta kehumasan ini dengan jalan mengarahkan dan 

membimbing secara individu. 
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“Tim humas di sini secara potensi memang memiliki 

bakat serta minat kearah kerja-kerja humas. Namun lebih 

jauh untuk memenuhi standar humas maka sangat 

penting bagi kami untuk memberikan penguatan potensi 

dan kompetensi yang mereka miliki agar terarah dan 

terasah dengan baik dan benar. Untuk itu saya 

memberikan penguatan melalui pendekatan pribadi. Jadi 

saya ajak mereka satu persatu untuk bertemu, ngobrol 

serta praktik langsung di tempat dalam mengoperasikan 

sesuatu. Dengan begitu proses penguatan akan menjadi 

sangat fokus dan terarah serta terukur,”
178

. 

 

Tim humas bernama Achmad Aminullah sebagai praktisi 

humas administrasi dan tata usaha mengiyakan apa yang 

dilakukan koordinator humas di atas saat memberikan 

penguatan kompetensi sebagaimana ditunjukan pernyataan 

berikut: 

“iya ust Imaduddin memberikan pengetahuan serta 

wawasan tentang humas pada kami secara personal. 

Kadang kita dipanggil ke kediaman beliau lalu ngobrol, 

tukar pikiran dan kadang langsung praktik bagaimana 

seharusnya menggunakan kamera. Mengoperasionalkan 

publikasi dan sebagainya. Apalagi beliau kan memeng 

expert di bidang humas ini ya. Saya tahu beliau itu 

sampai kuliah ke United Kingdom Inggris karena fokus 

pada pengembangan humas terkait opini dan itu sangat 

bisa berkaitan erat dan berbampak pada proses penguatan 

citra pondok
179

,”. 

 

Selanjutnya Koordinator humas H. Muhammad 

Imaduddin, M.H.I menyampaikan untuk ke depannya humas 

akan menjadi corong lembaga dalam penguatan citra pondok 

sebagaimana diungkapkannya.  
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“Jadi intinya ke depan humas harus fokus terhadap 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yang sudah dirancang 

sedemikian rupa,”
180

. 

 

Dari beberapa paparan yang disampaikan oleh informan 

di atas maka diketahui kekuatan (stenght) dan kelemahan 

(weakness) PP. Baitul Arqom yang berasal dari unit humas itu 

sendiri berupa bakat serta potensi dari pengelola humas dan 

bagaimana mengembangkan bakat serta potensi tersebut kearah 

yang diinginkan oleh lembaga.  

Selanjutnya penguatan kompetensi humas dilakukan oleh 

doa restu kiai melalui Koordinator humas dengan melakukan 

pendekatan personal berupa brainstorming dan praktik kinerja 

humas sesuai bidang masing-masing sebagaimana diamanahkan 

oleh kiai.  

b) Ability to communicate  

Guna memenuhi kualifikasi standar seorang humas, 

seorang praktisi humas diharapkan dapat mampu berkomuniksi 

dengan baik kepada setiap orang. Hal ini lantaran profesi 

sebagai humas menuntut peran sebagai penghubung antara dua 

instansi baik itu lembaga dengan publiknya. Untuk menjadi 

penghubung tersebut, humas dituntut agar memiliki standar 

komunikasi yang baik. Dengan memenuhi standar kualifikasi 

seorang humas berupa keterampilan berkomunikasi yang baik 
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ini maka lembaga akan terbantu dalam mengangkat citra di mata 

masyarakat.  

Terkait dengan sub tema ini diperoleh temuan penelitian 

sebagaimana ditunjukan oleh Alfandi Ahmad berikut: 

“Tapi belakangan kita mulai kurangi karena kita coba 

gunakan media sosial dalam penjaringan calon santri 

baru”
181

. 

 

Pernyataan mendukung ditunjukan oleh Muhammad 

Chatur Ramdhani tim humas bidang dokumentasi dengan 

mengatakan: 

“Layanan informasi melalui media sosial ini terhitung 

efektif karena saat ini banyak orang yang sudah memiliki 

hanphone yang canggih. Namun kita tetap terbuka 

dengan pelayanan prima kepada calon santri yang ingin 

bertanya langsung ke pondok,”
182

.  

 

Informasi di atas merupakan salah satu bentuk dan proses 

komunikasi yang direncanakan untuk melayani kebutuhan 

informasi calon santri baru. Komunikasi sebagaimana 

dipaparkan di atas merupakan bentuk komunikasi interpersonal. 

Yakni proses pertukaran informasi diantara dua orang atau lebih 

dalam memberikan umpan balik yang dilakukan oleh pengirim 

pesan (sender) melalui alat komunikasi maupun langsung 

kepada penerima pesan receiver untuk mendapatkan informasi 

maupun feedback tentang sesuatu yang diperbincangkan.    
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c) Ability to Organize  

Bagi praktisi humas, kemampuan mengorganisir 

merupakan keterampilan yang membantu untuk bekerja lebih 

efisien. dengan memiliki skill ini, praktisi humas akan lebih 

mudah dalam mengolah data dan informasi dengan strategi dan 

metode yang sesuai dan menurut aspek yang dibutuhkan. Selain 

itu, menurut Frank Jefkins keterampilan mengorganisir juga 

akan membantu dalam mengatur waktu, sumber daya yang 

dimiliki sehingga terbentuk kinerja yang membantu secara 

efisiensi waktu. Keterampilan ini juga mengatur bagaimana 

seorang praktisi humas juga mampu menyusun dan 

merencanakan dan menyelesaikan suatu program yang telah 

disusun sesuai dengan anggaran. 

Perencanaan dalam pengorganisasian manajemen humas 

dalam kajian ini ditunjukan dengan beberapa hasil wawancara 

berikut sebagaimana diuraikan Koordinator Humas H. 

Muhammad Imaduddin, M.H.I yakni: 

“Fokus pada tujuan pondok dengan segala program yang 

telah dicanangkan di awal tapi tetap harus 

memperhatikan opini yang tersebar di masyarakat seperti 

apa. Dengan begitu kita bisa memperbaiki kekurangan 

yang ada dan bisa menentukan hal yang baik ke 

depannya,”
183

. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa 

merencanakan strategi dengan menarik fakta yang tersebar di 
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masyarakat dilakukan oleh kedua kasus. Hal ini dilakukan 

semata-mata agar lembaga dapat menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan masyarakat dan rencana panjang lembaga ke depan. 

Guna melancarkan jalur komunikasi demi terbentuknya 

strategi kehumasan yang baik H. Muhammad Imaduddin, M.H.I 

memaparkan sebagai berikut: 

“Dalam struktur kepesantrenan di PP. Baitul Arqom, 

humas menempati posisi tepat di bawah pimpinan dan 

pengasuh. Posisi strategis ini dalam rangka menjadi 

jembatan komunikasi antara para santri, asatidz, 

masyarakat, dan kiai. Nah dalam rangka itulah seluruh 

rencana program kehumasan pasti kami konsultasikan 

kepada kiai selaku pimpinan di pondok ini. Bila sudah 

mendapat doa dan restu maka itulah motivasi bagi tim 

humas dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya 

sebagai corong lembaga,”. 

 

Pada kesempatan berbeda Muhammad Chatur Ramdhani 

tim humas bagian dokumentasi dan protokol menyatakan: 

“Alhamdulillah kami di pondok ini mengabdi untuk 

liizzil islam wal muslimin. Tugas humas memang 

tidaklah ringan kalau dipikir-pikir. Tapi yang mendasari 

kinerja kami memang ya itu jiwa pengabdian
184

,” 

 

Dalam pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa asas 

pembagian tugas yang dilakukan di kedua kasus berasaskan 

pengabdian untuk mendapatkan barokah dari Allah SWT.  

Pembagian tugas dari masing-masing tim sebagaimana 

digambarkan pada bab terdahulu melibatkan praktisi humas 

sesuai dengan keahlian dan bakatnya masing-masing. dengan 
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adanya pembagian tugas ini, kontribusi nyata dari masing-

masing praktisi humas akan terasa dalam usaha manajemen 

meraih tujuannya. Pembagian kerja dan tugas ini juga dapat 

membantu praktisi humas dalam menggunakan prinsip the right 

man in the right place yakni menempatkan individu pada 

posisinya sesuai dengan pengalaman serta keterampilan yang 

dimilikinya. hal tersebut akan menjamin stabilitas dan 

kelancaran dalam kinerja humas. 

d) Ability to get on with people 

Kondisi yang sangat kompetitif sebagai mana terjadi di 

era saat ini, humas dituntut untuk dapat menjalin talisilaturahmi 

yang baik dengan masyarakat sehingga mampu membangun 

citra yang baik. upaya untuk meraih citra yang baik di mata 

masyarakat tersebut, menuntut seorang praktisi humas agar 

mampu memfungsikan keterampilannya dalam menjalin 

kerjasama dengan pihak lain. Upaya untuk meraih simpati serta 

dukungan dari masyarakat ini tidak serta merta dapat diraih 

dengan menjalankan program secara baik namun lebih dari itu 

ia harus didukung oleh beberapa perangkat lain yang dapat 

menghubungkan atau mengkomunikasikan informasi dari 

kegiatan tersebut pada masyarakat umum.  

Salah satu kegiatan humas dalam memberikan serta 

menyambungkan informasi kepada publik ialah kegiatan 
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hubungan pers atau perss relations in media relations. Hal 

tersebut menuntut seorang praktisi humas agar dapat menjalin 

hubungan baik dengan beberapa kalangan pers baik cetak 

maupun media online.  

Fenomena perencanaan dalam sub tema keterampilan 

menjalin hubungan dengan pihak lain (ability toget on with 

people) ini di kasus 2 yakni PP. Baitul Arqom dipaparkan 

koordinator humas H. Muhammad Imaduddin, M.H.I berikut: 

“Untuk media partner kami biasanya bekerjasama 

dengan media yang terdaftar di Dewan Pers seperti Net 

Jember dan Info Jember. Jadi kami menjalin relasi 

dengan dua media tersebut tanpa mengurangi hormat 

kami pada media yang lain sejenisnya yang belum 

terdaftar di Dewan Pers,”
185

.  

 

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa humas di 

dua kasus senantiasa merencanakan untuk menjalin kerjasama 

yang baik dengan media partner yang dipercaya. Pada kasus ke 

dua, untuk masalah yang cukup sentimentil biasanya PP. Baitul 

Arqom akan melakukan seleksi wartawan dari media mana yang 

bisa mengakses informasi langsung di pondok. Adapun 

kriterianya yakni wartawan serta media yang tercatat resmi di 

akun website dewan pers. Namun pondok ini tidak menutup diri 

dari media lainnya yang issue yang diangkat tidak terlalu 

menyangkut pada hal yang sentimentil.  
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 Wawancara H. Muhammad Imaduddin, M.H.I, 28 Oktober 2021 
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Berdasarkan data dari hasil wawancara di atas maka 

dapat ditarik benang merah antara skema temuan perencanaan 

yang terjadi di PP. Baitul Arqom sebagaimana berikut: 

Tabel 4.7 

Skema temuan penelitian 

Perencanaan manajemen kehumasan pondok pesantren Baitul Arqom, Balung, 

Jember. 

 

Komponen 

Perencanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

Proses Perencanaan 

(Plan) Program 

Kehumasan 

 

“Sistem pendidikan 

pesantren pada hakekatnya 

telah terbukti dapat 

menyelenggarakan proses 

pendidikan dan pengajaran 

secara baik. Para santri 

berada dalam satu lingkungan 

terpadu yakni lingkungan 

rumah tangga, lingkungan 

sekolah dan lingkungan 

masyarakat yang ketiganya 

telah direncanakan dan 

dikondisikan menjadi satu 

sistem lingkungan 

pendidikan. Para santri tidak 

semata-mata belajar ilmu 

pengetahuan saja akan tetapi 

lebih daripada itu mereka 

juga belajar hidup,”. 

 

Sistem pesantren 

diidentifikasi berada 

dalam 3 lingkungan 

yakni pondok, sekolah, 

masyarakat.  

 “Pelajaran hidup utama 

yang dididikkan di dalam 

Pesantren adalah  على الاعتمـاد

 dalam bahasa Belanda ,النفس

Zelp Help, atau tidak 

menggantungkan diri kepada 

orang lain. Dengan kata lain, 

belajar mencukupi/menolong 

diri sendiri. Pemuda-pemuda 

yang terdidik menolong diri 

sendiri dapat menghadapi 

masa depan dengan penuh 

harapan, jalan hidup 

Prinsip kemandirian dan 

percaya diri 

diinternalisasi dalam 

tiap unit lembaga 
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Komponen 

Perencanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

terbentang luas di mukanya. 

Sebaliknya, pemuda yang 

tidak percaya kepada dirinya, 

dia senantiasa was-was dan 

ragu-ragu, serta tidak akan 

mendapat kepercayaan dari 

masyarakat, sedang dia 

sendiri tidak percaya kepada 

dirinya,”. 

Aktor-aktor yang 

terlibat dalam 

perencanaan 

manajemen 

kehumasan pesantren 

“Semua kegiatan dan 

program humas PP. Baitul 

Arqom semuanya 

sepengetahuan kiai. 

Termasuk seluruh program 

saat masih dalam tahap 

perencanaan,” 

Kiai, para pimpinan, tim 

humas dan tanpa 

melibatkan eksternal 

pondok 

 “Untuk berbagai wacana dan 

perencanaan dalam humas 

kita bertindak secara mandiri 

tanpa melibatkan pihak 

eksternal. Untuk urusan 

internal pondok memang 

kami tidak bias 

menggantungkan diri kepada 

pihak lain. Kami diajarkan 

untuk mandiri. Mandiri dalam 

segala hal, apalagi untuk 

urusan pondok,”. 

 “Dalam struktur 

kepesantrenan di PP. Baitul 

Arqom, humas menempati 

posisi tepat di bawah 

pimpinan dan pengasuh. 

Posisi strategis ini dalam 

rangka menjadi jembatan 

komunikasi antara para santri, 

asatidz, masyarakat, dan kiai. 

Nah dalam rangka itulah 

seluruh rencana program 

kehumasan pasti kami 

konsultasikan kepada kiai 

selaku pimpinan di pondok 

ini. Bila sudah mendapat doa 

dan restu maka itulah 

Posisi humas di bawah 

pimpinan dan pengasuh 
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Komponen 

Perencanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

motivasi bagi tim humas 

dalam bekerja dan 

melaksanakan tugasnya 

sebagai corong lembaga,”. 

 “Alhamdulillah kami di 

pondok ini mengabdi untuk 

liizzil islam wal muslimin. 

Tugas humas memang 

tidaklah ringan kalau dipikir-

pikir. Tapi yang mendasari 

kinerja kami memang ya itu 

jiwa pengabdian,” 

 

Identifikasi keadaan, 

kekuatan (strenght) 

dan kelemahan 

(weakness) 

“Anggaran untuk penguatan 

kinerja humas ada sendiri dari 

pondok. Jadi segala 

kebutuhan untuk peralatan 

seperti perangkat komputer, 

kamera, handycame bahkan 

sampai biaya operasionalnya 

ada anggarannya tersendiri 

dari pondok. Anggaran ini 

selanjutnya untuk mendukung 

hal-hal yang telah 

direncanakan di awal. Agar 

berhasil maksimal,” 

Anggaran membantu 

meringankan 

operasional humas 

 “iya, ibarat kendaraan mobil, 

sebagus apapun mobil itu 

pasti membutuhkan yang 

namanya bensin. Nah, bensin 

ini didapat dari mana? Ya 

dari beli pakai uang. Nah 

disitulah. Secanggih apapun 

alat seperti kamera, 

handycame yang kita miliki 

tapi tidak dirawat, 

difungsikan dengan baik 

maka kegunaannya akan 

minus nanti. Proses 

perawatan itu membutuhkan 

biaya juga. Dan itu akan 

berakibat pada unsur 

kebermanfaatannya bagi 

pondok,”. 

Anggaran menopang 

strenght 

 “Tim humas yang kami Jiwa mandiri dan 
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Komponen 

Perencanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

berikan amanah dan 

tanggungjawab di unitnya 

masing-masing merupakan 

santri dan alumni pilihan. 

Secara kompetensi, mereka 

memiliki bakat-bakat dalam 

dunia jurnalistik maupun 

dokumentasi dan publikasi. 

Seperti salah satu dari tim 

publikasi kami di sini, 

sengaja saya pilih dia karena 

saya lihat dia memang suka 

dan sangat akrab dengan 

dunia media sosial ataupun 

gadjet. Setiap hari dia pegang 

hape, bahkan dia sering ikut 

lomba turnamen game online. 

Nah, potensi besar dan 

keahlian tersebut saya coba 

arahkan kea rah publikasi 

pondok. Dan terbukti 

berhasil. Dengan sangat cepat 

dia bisa memposisikan dan 

menyesuaikan diri dengan 

amanah yang diberikan 

lembaga kepadanya,”. 

potensi serta bakat 

sudah tampak dalam diri 

tim humas 

 “Tim humas di sini secara 

potensi memang memiliki 

bakat serta minat kea rah 

kerja-kerja humas. Namun 

lebih jauh untuk memenuhi 

standar humas maka sangat 

penting bagi kami untuk 

memberikan penguatan 

potensi dan kompetensi yang 

mereka miliki agar terarah 

dan terasah dengan baik dan 

benar. Untuk itu saya 

memberikan penguatan 

melalui pendekatan pribadi. 

Jadi saya ajak mereka satu 

persatu untuk bertemu, 

ngobrol serta praktik 

langsung di tempat dalam 

Penguatan potensi 

dilakukan dengan cara 

pendekatan personal  



265 

 

 

 

Komponen 

Perencanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

mengoperasikan sesuatu. 

Dengan begitu proses 

penguatan akan menjadi 

sangat fokus dan terarah serta 

terukur,”. 

 

Pengembangkan 

rencana 

“iya ust Imaduddin 

memberikan pengetahuan 

serta wawasan tentang humas 

pada kami secara personal. 

Kadang kita dipanggil ke 

kediaman beliau lalu ngobrol, 

tukar pikiran dan kadang 

langsung praktik bagaimana 

seharusnya menggunakan 

kamera. Mengoperasionalkan 

publikasi dan sebagainya. 

Apalagi beliau kan memeng 

expert di bidang humas ini 

ya. Saya tahu beliau itu 

sampai kuliah ke United 

Kingdom Inggris karena 

fokus pada pengembangan 

humas terkait opini dan itu 

sangat bisa berkaitan erat dan 

berbampak pada proses 

penguatan citra pondok,”. 

Humas dikontrol expert 

dibi dang opini public  

  

 “Jadi intinya ke depan humas 

harus fokus terhadap 

pelaksanaan sesuai dengan 

rencana yang sudah dirancang 

sedemikian rupa,”. 

 

Substansi perencanaan 

manajemen humas 

“Untuk spanduk informasi 

penerimaan santri baru 

biasanya kita sebar kepada 

abituren maupun alumni yang 

bersedia untuk dititipi. 

Biasanya kita cari yang 

rumahnya di depan jalan 

utama. Tempat yang strategis 

biasanya. Tapi belakangan 

kita mulai kurangi karena kita 

coba gunakan media sosial 

Ability to communicate 



266 

 

 

 

Komponen 

Perencanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

dalam penjaringan calon 

santri baru”. 

 “Layanan informasi melalui 

media sosial ini terhitung 

efektif karena saat ini banyak 

orang yang sudah memiliki 

hanphone yang canggih. 

Namun kita tetap terbuka 

dengan pelayanan prima 

kepada calon santri yang 

ingin bertanya langsung ke 

pondok,”. 

Ability to comminicate 

 “Fokus pada tujuan pondok 

dengan segala program yang 

telah dicanangkan di awal 

tapi tetap harus 

memperhatikan opini yang 

tersebar di masyarakat seperti 

apa. Dengan begitu kita bisa 

memperbaiki kekurangan 

yang ada dan bisa 

menentukan hal yang baik ke 

depannya,”. 

 

 “Dalam struktur 

kepesantrenan di PP. Baitul 

Arqom, humas menempati 

posisi tepat di bawah 

pimpinan dan pengasuh. 

Posisi strategis ini dalam 

rangka menjadi jembatan 

komunikasi antara para santri, 

asatidz, masyarakat, dan kiai. 

Nah dalam rangka itulah 

seluruh rencana program 

kehumasan pasti kami 

konsultasikan kepada kiai 

selaku pimpinan di pondok 

ini. Bila sudah mendapat doa 

dan restu maka itulah 

motivasi bagi tim humas 

dalam bekerja dan 

melaksanakan tugasnya 

sebagai corong lembaga,” 

Ability to organize 

 “Alhamdulillah kami di Ability to organize 
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Komponen 

Perencanaan 
Ringkasan data Temuan penelitian 

pondok ini mengabdi untuk 

liizzil islam wal muslimin. 

Tugas humas memang 

tidaklah ringan kalau dipikir-

pikir. Tapi yang mendasari 

kinerja kami memang ya itu 

jiwa pengabdian,” 

 “Untuk media partner kami 

biasanya bekerjasama dengan 

media yang terdaftar di 

Dewan Pers seperti Net 

Jember dan Info Jember. Jadi 

kami menjalin relasi dengan 

dua media tersebut tanpa 

mengurangi hormat kami 

pada media yang lain 

sejenisnya yang belum 

terdaftar di Dewan Pers. 

Ability to get on with 

people 

 

 

b. Pelaksanaan Humas Pondok Pesantren. 

Langkah berikutnya pasca penetapan perencanaan (planning) 

yakni pelaksanaan (organizing). Pada bab sebelumnya telah diketahui 

bahwa fungsi pengorganisasian dalam manajemen merupakan praktik 

mengatur tugas, tanggungjawab serta wewenang setiap individu dalam 

manajemen. Organizing menjadi motor penggerak bagi manajemen 

dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam 

manajemen, individu atau SDM yang dimiliki manajemen diberi tugas 

sesuai dengan kapasitas keahlian dan kompetensinya. 

Dengan fungsi pengorganisasian dalam sistem sebuah 

manajemen maka seluruh aktifitas dalam manajemen guna mencapai 

tujuan akan terasa lebih mudah dilaksanakan dan sebagaimana 
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diharapkan tujuan lembaga akan tercapai secara maksimal sesuai 

dengan efektifitas dan efisiensi yang diharapkan.  

1) Pembentukan tim teknis manajemen humas pondok.  

Proses penataan manajemen dimulai dari proses menentukan 

Rencana dan Tujuan yang dikoordinasikan. Proses 

pengorganisasian ini merupakan tahap awal dalam rangka menuju 

tercapainya suatu perencanaan. Dalam tahap ini setiap personil dari 

individu manajemen diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan 

apa yang sudah direncanakan sesuai unit dan kompetensi yang 

dimilikinya.  

Mengawali pelaksanaan sebuah manajemen, suatu lembaga 

biasanya akan mempersiapkan tim di awal. Tim yang sudah 

dikelompokan tersebut merupakan pilihan manajemen dalam 

melaksanakan tugas-tugas manajemen. Secara teknis, tim inilah 

yang nantinya akan menjalankan tupoksi dari unit kerjanya dan 

akan mempertanggungjawabkan kinerjanya dihadapan manajemen 

lembaga. Deskripsi tentang pelaksanaan manajemen kehumasan di 

Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung, Jember dapat 

dideskripsikan dari hasil interview dengan Pimpinan dan Pengasuh 

PP. Baitul Arqom KH. Masykur Abdul Muid, LML 

“Pembentukan tim dilakukan langsung oleh koordinator 

humas PP. Baitul Arqom melalui persetujuan saya. Biasanya 

semua kegiatan pondok dilaporkan ke saya. Jadi kinerjanya 

terpantau terus,”.   
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Selanjutnya tim humas yang ditunjuk langsung melakukan 

koordinasi internal agar tugas tiap individu dalam unit humas dapat 

berfungsi maksimal. Sebagaimana dituturkan oleh H. Muhammad 

Imaduddin, M.H.I selaku Koordinator humas berikut: 

“Humas dalam pelaksanaan tugas rutin selalu berkoordinasi. 

Dengan koordinasi maka kinerja akan lebih tersistematis dan 

tertata rapih. Humas melaksanakan program rutin harian 

maupun mingguan bahkan bulanan selalu fleksibel 

menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga mulai dari 

kegiatan pimpinan dan pengasuh pondok, madrasah, hingga 

para asatidz dan santri. Jadi tiap kebutuhan apapun itu 

disesuaikan dengan kebutuhan”
186

. 

 

Bagi H. Muhammad Imaduddin, M.H.I, selaku humas PP. 

Baitul Arqom ini, rutinitas kegiatan humas terkadang juga 

dihadapkan pada program insidentil seperti menyambut kedatangan 

dalam rangka silaturahmi pejabat pemerintahan dan lain 

sebagainya.  

“iya kadang juga kita dihadapkan dengan kegiatan yang 

bersifat incidental. Tidak tertuang dalam program kerja 

secara tertulis. Seperti dalam penyambutan tamu pondok dari 

pemerintahan dan pejabat, tokoh yang ingin silaturahmi. Nah 

disitulah kesigapan humas dalam mempersiapkan segala 

sesuatunya diperlukan. Maka diperlukan sinergitas 

kelembagaan untuk membuat kegiatan tersebut kaya unsur 

manfaat dan berkah. Jadi kedatangannya kita rangkai dengan 

kegiatan pondok biasanya,”
187

. 

 

Kesigaan humas juga dituntut saat lembaga di bawah pondok 

mengadakan kegiatan yang sifatnya membutuhkan tenaga humas 

maupun publikasi sehingga penting untuk diketahui bersama dan 
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 Wawancara H. Muhammad Imaduddin, M.H.I, 28 Oktober 2021 
187

 Wawancara H. Muhammad Imaduddin, M.H.I, 28 Oktober 2021 
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masyarakat umum maka penyelenggara kegiatan biasanya akan 

menghubungi tim humas melalui berbagai media seperti 

pemberitahuan secara lisan, tulisan maupun undangan khusus 

berupa selebaran. Terkadang juga datang langsung ke kantor untuk 

mengkoordinasikan segala sesuatunya. 

“humas biasanya dituntut untuk sigap dalam melayani segala 

kegiatan lembaga. Apalagi kegiatan yang sifatnya sangat 

diperlukan untuk diumumkan ke publik. Panitia biasanya 

akan menghubungi humas jauh-jauh hari untuk 

berkoordinasi tentang hal apa saja yang dibutuhkan demi 

kelancara kegiatan. Biasanya pelaksana kegiatan 

memberitahukan rencana kegiatannya baik secara lisan 

maupun tulisan berupa undangan”
188

. 

 

Hal tersebut saat dikonfirmasi kepada Wakil Direktur 

Mukhlis Wahidi ternyata benar adanya. Sebagaimana 

pernyataannya berikut: 

“iya biasanya kalau kita ada kegiatan yang sifatnya 

membutuhkan bantuan humas kita melayangkan undangan 

dan bisa juga lewat pesan whatsapp maupun bila bertemu 

langsung bisa disampaikan. Dengan adanya humas ini 

biasanya kita sangat terbantu dalam proses publikasi 

sehingga masyarakat tahu kegiatan apa yang telah dilakukan. 

Untuk selanjutnya diberitahukan kepada walisatrinya 

juga,”
189

. 

 

2) Persiapan dan pelaksanaan kegiatan humas pondok. 

Dari hasil observasi, berikut beberapa rincian struktur tim 

humas beserta jabatan dan fungsinya. 

  

                                                           
188

 Wawancara Muhammad Chatur Ramdhani, 12 Desember 2021 
189

 Wawancara Mukhlis Wahidi sebagai Wakil Direktur MMaL, 25 Oktober 2021 



271 

 

 

 

Tabel 4.8 struktur humas PP. Baitul Arqom 

No  Nama Jabatan  

1. H. Muhammad Imaduddin, M.H.I Koordinator Bidang 

Hubungan 

Masyarakat/ 

Informasi dan 

Dokumentasi 

2. Muhammad Chatur Ramdhani Praktisi humas 

bidang dokumentasi 

dan fotografy & 

protokol  

3. Achmad Aminullah Praktisi humas 

administrasi dan tata 

usaha 

4. Alfandi Ahmad Praktisi humas 

perlengkapan dan 

alumni 

   

Rincian tugas dan fungsi bidang humas PP. Baitul Arqom 

Balung, Jember.  

Jabatan Tugas dan fungsi 

Koordinator humas 1. Sebagai pengelola bagian humas sesuai 

kebijakan yang telah ditetapkan 

pengasuh 

2. Bertanggungjawab terhadap 

tercapainya rencana dan tujuan humas 

3. Mengadakan konsultasi bersama 

pimpinan pondok secara berkala dan 

berkelanjutan 

4. Menyusun dan mengelola program 

kerja serta pelaksanaannya 

5. Memberikan masukan (saran/kritik) 

kepada pengasuh pondok  

6. Membina hubungan internal-eksternal 

Bidang dokumentasi 

dan fotografy & 

protokol  

1. Membantu koor mengelola bagian 

dokumentasi  

2. Bersama Koor bertanggungjawab 

terhadap tercapainya rencana dan 

tujuan humas 

3. Bersama Koor mengadakan konsultasi 

bersama pimpinan pondok secara 

berkala dan berkelanjutan 

4. Membantu Koor dalam menyusun dan 
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Jabatan Tugas dan fungsi 

mengelola program kerja serta 

pelaksanaannya 

5. Memberikan masukan (saran/kritik) 

kepada pengasuh pondok 

6. Membina hubungan internal-eksternal 

Bidang administrasi 

dan tata usaha 

1. Sebagai pengelola administrasi bagian 

humas 

2. Mengelola tata persuratan  

3. Mengarsipkan data 

4. Mengelola keuangan hingga pelaporan 

Praktisi humas 

perlengkapan dan 

alumni 

1. Menyediakan perlengkapan humas 

2. Melakukan perawatan peralatan humas 

3. Mengadakan perangkat humas 

4. Berkoordinasi dengan pimpinan terkait 

alumni IKAPBA 

Protokol dan 

pelayanan  

1. Melayani pengasuh saat berkegiatan 

2. Melayani pengasuh saat ada undangan 

3. Berkoordinasi dengan panitia 

pelaksana kegiatan terkait rundown 

acara 

4. Memberikan pelayanan kepada 

pimpinan 

 

Tugas tersebut menjadi amanah dalam pengabdian bagi 

pondok PP. Baitul Arqom. Untuk persiapan tugas rutin humas 

berupa kegiatan peliputan dan publikasi kegiatan lembaga 

sebagaimana dipaparkan di atas maka biasanya tim humas 

melakukan persiapan berupa koordinasi dalam rangka pembagian 

tugas masing-masing staf humas, mengecek peralatan dan media 

untuk kegiatan peliputan. 

“Sebelum kegiatan dimulai pasca koordinasi biasanya 

humas akan melakukan berbagai persiapan seperti 

mengecek peralatan baik itu baterai kamera sudah dicas full, 

dibersihkan lensanya, memorinya dibersihkan dan disimpan 

di bank foto dan video. Kemudian peralatan pendukung 

seperti recorder dan peralatan tulis lainnya. Persiapan ini 

ditujukan agar saat hari H kegiatan dilaksanakan humas 
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tidak lagi disibukkan dengan kendala-kendala serta 

hambatan saat berkegiatan
190

,” 

 

Berikutnya terkait mekanisme kegiatan tim humas dapat 

diketahui dari penuturan Muhammad Chatur Ramdhani Praktisi 

humas bidang dokumentasi dan fotografy & protokol yang 

menyebutkan sebagai berikut: 

“kegiatan humas dalam kegiatan itu selain menyiapkan 

segala keperluan dan kebutuhan pimpinan berupa protokol 

acara. Humas juga berkoordinasi dengan panitia terkait apa 

saja yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut sehingga kiai 

saat memberikan sambutan mampu mengeksplor 

argumentasi yang pas dan sesuai dengan tujuan dan agenda 

acara,”
191

. 

 

Berikutnya mekanisme disampaikan oleh staf humas lainnya 

yang menyebutkan bahwa di lapangan saat acara, humas juga 

melakukan pendokumentasian dan pengambilan gambar serta 

mewawancarai pelaksana.  

“Foto-foto ya tugas kita di lapangan. Juga ada tim videonya 

juga. Selain itu kita juga melakukan pelayanan kepada 

pimpinan terkait posisi tempat duduk dan lain sebagainya. 

Pun juga kita meminta narasumber pelaksana buat bahan 

publikasi,”ujar Muhammad Chatur Ramdhani.  

    

3) Substansi Manajemen Humas & Pengelolaan Informasi Pondok 

Pesantren. 

Tugas berikutnya setelah semua data didapatkan dari hasil 

wawancara dengan narasumber pelaksana kegiatan maupun 

pernyataan yang disampaikan kiai saat membuka jalannya acara, 

                                                           
190

 Wawancara Alfandi Ahmad, 12 Desember 2021. 
191

 Wawancara Muhammad Chatur Ramdhani, 12 Desember 2021 



274 

 

 

 

serta wawancara dengan peserta kegiatan terkait harapannya dengan 

pelaksanaan kegiatan tersebut maka tugas berikutnya sebagaimana 

disampaikan oleh Muhammad Chatur Ramdhani berikut: 

“setelah data kita dapatkan semua baik berupa foto dan gambar, 

data peserta, data pesan kiai saat memberikan sambutan serta 

data dari tim pelaksana terkait proses pelaksanaan kegiatan 

maka kita lakukan pengolahan data kedalam prinsip-prinsip 

jurnalistik seperti identifikasi informasi data yang diperoleh, 

analisis informasi, melakukan penulisan laporan jurnalistik dan 

mempublikasikannya ke media yang dimiliki oleh humas
192

,” 

 

Dari beberapa petikan hasil wawancara di atas dapat 

diidentifikasi bahwa dalam pelaksanaannya dalam berkegiatan, 

humas selalu melakukan koordinasi dengan bagian terkait ataupun 

sebaliknya. Pemberitahuan biasanya diberikan dalam bentuk lisan 

maupun tulisan yang dilayangkan langsung kepada humas sehingga 

dapat terbentuk jalur koordinasi. Selanjutnya persiapan dilakukan 

dengan bagian masing masing staf humas guna melakukan 

pengecekan dan persiapan peralatan dokumentasi. Dan saat 

pelaksanaan, humas tetap melayani pimpinan dan pengasuh pondok 

pesantren dengan memperhatikan protokol acara dan memilih 

narasumber serta melakukan kegiatan dokumentasi baik itu berupa 

foto maupun video. Selanjutnya data-data tersebut diolah 

sebagaimana kaidah-kaidah dalam ilmu jurnalistik. 

  

                                                           
192

 Wawancara Muhammad Chatur Ramdhani, 12 Desember 2021 
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a) Ability To Communicate 

Guna memenuhi kualifikasi standar seorang humas, 

seorang praktisi humas diharapkan dapat mampu berkomuniksi 

dengan baik kepada setiap orang. Hal ini lantaran profesi 

sebagai humas menuntut peran sebagai penghubung antara dua 

instansi baik itu lembaga dengan publiknya. Untuk menjadi 

penghubung tersebut, humas dituntut agar memiliki standar 

komunikasi yang baik. Dengan memenuhi standar kualifikasi 

seorang humas berupa keterampilan berkomunikasi yang baik 

ini maka lembaga akan terbantu dalam mengangkat citra di 

mata masyarakat.  

Terkait dengan sub tema ini diperoleh temuan penelitian 

sebagaimana ditunjukan oleh Alfandi Ahmad berikut: 

“Untuk informasi penerimaan santri baru biasanya kita 

sebar di media sosial milik pondok. Dan kita fungsikan 

IKAPBA sebagai wadah penyalur informasi.”
193

. 

 

Informasi di atas merupakan salah satu bentuk dan 

proses komunikasi yang direncanakan untuk melayani 

kebutuhan informasi calon santri baru. Komunikasi 

sebagaimana dipaparkan di atas merupakan bentuk komunikasi 

interpersonal. Yakni proses pertukaran informasi diantara dua 

orang atau lebih dalam memberikan umpan balik yang 

dilakukan oleh pengirim pesan (sender) melalui alat 

                                                           
193

 Wawancara Alfandi Ahmad, 12 Desember 2021. 
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komunikasi maupun langsung kepada penerima pesan receiver 

untuk mendapatkan informasi maupun feedback tentang sesuatu 

yang diperbincangkan.    

b) Ability to organize 

Bagi praktisi humas, kemampuan mengorganisir 

merupakan keterampilan yang membantu untuk bekerja lebih 

efisien. dengan memiliki skill ini, praktisi humas akan lebih 

mudah dalam mengolah data dan informasi dengan strategi dan 

metode yang sesuai dan menurut aspek yang dibutuhkan. Selain 

itu, menurut Frank Jefkins keterampilan mengorganisir juga 

akan membantu dalam mengatur waktu, sumber daya yang 

dimiliki sehingga terbentuk kinerja yang membantu secara 

efisiensi waktu. Keterampilan ini juga mengatur bagaimana 

seorang praktisi humas juga mampu menyusun dan 

merencanakan dan menyelesaikan suatu program yang telah 

disusun sesuai dengan anggaran. 

Perencanaan dalam pengorganisasian manajemen humas 

dalam kajian ini ditunjukan dengan beberapa hasil wawancara 

berikut sebagaimana diuraikan Koordinator Humas H. 

Muhammad Imaduddin, M.H.I yakni: 

“Fokus pada tujuan pondok dengan segala program yang 

telah dicanangkan di awal tapi tetap harus 

memperhatikan opini yang tersebar di masyarakat 

seperti apa. Dengan begitu kita bisa memperbaiki 

kekurangan yang ada dan bisa menentukan hal yang baik 

ke depannya,”. 
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Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa 

merencanakan strategi dengan menarik fakta yang tersebar di 

masyarakat dilakukan oleh kedua kasus. Hal ini dilakukan 

semata-mata agar lembaga dapat menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan masyarakat dan rencana panjang lembaga ke depan. 

Dalam pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa asas 

pembagian tugas yang dilakukan di kedua kasus berasaskan 

pengabdian untuk mendapatkan barokah dari Allah SWT.  

203206020006 Pembagian tugas dari masing-masing tim 

sebagaimana digambarkan pada bab terdahulu melibatkan 

praktisi humas sesuai dengan keahlian dan bakatnya masing-

masing. dengan adanya pembagian tugas ini, kontribusi nyata 

dari masing-masing praktisi humas akan terasa dalam usaha 

manajemen meraih tujuannya. Pembagian kerja dan tugas ini 

juga dapat membantu praktisi humas dalam menggunakan 

prinsip the right man in the right place yakni menempatkan 

individu pada posisinya sesuai dengan pengalaman serta 

keterampilan yang dimilikinya. hal tersebut akan menjamin 

stabilitas dan kelancaran dalam kinerja humas 

c) Ability to get on with people 

Kondisi yang sangat kompetitif sebagai mana terjadi di 

era saat ini, humas dituntut untuk dapat menjalin talisilaturahmi 

yang baik dengan masyarakat sehingga mampu membangun 
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citra yang baik. upaya untuk meraih citra yang baik di mata 

masyarakat tersebut, menuntut seorang praktisi humas agar 

mampu memfungsikan keterampilannya dalam menjalin 

kerjasama dengan pihak lain. Upaya untuk meraih simpati serta 

dukungan dari masyarakat ini tidak serta merta dapat diraih 

dengan menjalankan program secara baik namun lebih dari itu 

ia harus didukung oleh beberapa perangkat lain yang dapat 

menghubungkan atau mengkomunikasikan informasi dari 

kegiatan tersebut pada masyarakat umum.  

Salah satu kegiatan humas dalam memberikan serta 

menyambungkan informasi kepada publik ialah kegiatan 

hubungan pers atau perss relations in media relations. Hal 

tersebut menuntut seorang praktisi humas agar dapat menjalin 

hubungan baik dengan beberapa kalangan pers baik cetak 

maupun media online.  

Fenomena perencanaan dalam sub tema keterampilan 

menjalin hubungan dengan pihak lain (ability toget on with 

people) ini di kasus 2 yakni PP. Baitul Arqom dipaparkan 

Koordinator Humas H. Muhammad Imaduddin, M.H.I berikut: 

“Untuk media partner kami biasanya bekerjasama 

dengan media yang terdaftar di Dewan Pers seperti Net 

Jember dan Info Jember. Jadi kami menjalin relasi 

dengan dua media tersebut tanpa mengurangi hormat 

kami pada media yang lain sejenisnya yang belum 

terdaftar di Dewan Pers.  
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Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa humas di 

dua kasus senantiasa merencanakan untuk menjalin kerjasama 

yang baik dengan media partner yang dipercaya. Pada kasus ke 

dua, untuk masalah yang cukup sentimentil biasanya PP. Baitul 

Arqom akan melakukan seleksi wartawan dari media mana 

yang bisa mengakses informasi langsung di pondok. Adapun 

kriterianya yakni wartawan serta media yang tercatat resmi di 

akun website dewan pers. Namun pondok ini tidak menutup diri 

dari media lainnya yang issue yang diangkat tidak terlalu 

menyangkut pada hal yang sentimentil.  

Berdasarkan data hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi di atas dengan beberapa informan maka disajikan 

skema temuan penelitian pelaksanaan manajemen humas PP. 

Baitul Arqom seperti berikut ini; 

Tabel 4.9 Temuan Penelitian Pelaksanaan 

Komponen 

Pelaksanaan Ringkasan data Temuan penelitian 

Pembentukan tim 

teknis manajemen 

humas pondok.  

 

“Pembentukan tim dilakukan 

langsung oleh koordinator 

humas PP. Baitul Arqom 

melalui persetujuan saya. 

Biasanya semua kegiatan 

pondok dilaporkan ke saya. 

Jadi kinerjanya terpantau 

terus,”.   

Tim teknis dilakukan 

langsung oleh kiai melalui 

koordinator humas  

 “Humas dalam pelaksanaan 

tugas rutin selalu 

berkoordinasi. Dengan 

koordinasi maka kinerja akan 

lebih tersistematis dan tertata 

rapih. Humas melaksanakan 

Fungsi koordinasi dan 

fleksibel berbasis 

kebutuhan lembaga 
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Komponen 

Pelaksanaan Ringkasan data Temuan penelitian 

program rutin harian maupun 

mingguan bahkan bulanan 

selalu fleksibel 

menyesuaikan dengan 

kebutuhan lembaga mulai 

dari kegiatan pimpinan dan 

pengasuh pondok, madrasah, 

hingga para asatidz dan 

santri. Jadi tiap kebutuhan 

apapun itu disesuaikan 

dengan kebutuhan”. 

 “iya kadang juga kita 

dihadapkan dengan kegiatan 

yang bersifat insidental. 

Tidak tertuang dalam 

program kerja secara tertulis. 

Seperti dalam penyambutan 

tamu pondok dari 

pemerintahan dan pejabat, 

tokoh yang ingin silaturahmi. 

Nah disitulah kesigapan 

humas dalam 

mempersiapkan segala 

sesuatunya diperlukan. Maka 

diperlukan sinergitas 

kelembagaan untuk membuat 

kegiatan tersebut kaya unsur 

manfaat dan berkah. Jadi 

kedatangannya kita rangkai 

dengan kegiatan pondok 

biasanya. 

Bersinergi dengan 

lembaga dalam menangani 

kegiatan insidental 

 “humas biasanya dituntut 

untuk sigap dalam melayani 

segala kegiatan lembaga. 

Apalagi kegiatan yang 

sifatnya sangat diperlukan 

untuk diumumkan ke publik. 

Panitia biasanya akan 

menghubungi humas jauh-

jauh hari untuk berkoordinasi 

tentang hal apa saja yang 

dibutuhkan demi kelancara 

kegiatan. Biasanya pelaksana 

kegiatan memberitahukan 

Komunikasi top down 
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Komponen 

Pelaksanaan Ringkasan data Temuan penelitian 

rencana kegiatannya baik 

secara lisan maupun tulisan 

berupa undangan”. 

 “iya biasanya kalau kita ada 

kegiatan yang sifatnya 

membutuhkan bantuan 

humas kita melayangkan 

undangan dan bisa juga lewat 

pesan whatsapp maupun bila 

bertemu langsung bisa 

disampaikan. Dengan adanya 

humas ini biasanya kita 

sangat terbantu dalam proses 

publikasi sehingga 

masyarakat tahu kegiatan apa 

yang telah dilakukan. Untuk 

selanjutnya diberitahukan 

kepada walisatrinya juga,”. 

Pelayanan prima 

Persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan 

humas pondok. 

 

“Sebelum kegiatan dimulai 

pasca koordinasi biasanya 

humas akan melakukan 

berbagai persiapan seperti 

mengecek peralatan baik itu 

baterai kamera sudah dicas 

full, dibersihkan lensanya, 

memorinya dibersihkan dan 

disimpan di bank foto dan 

video. Kemudian peralatan 

pendukung seperti recorder 

dan peralatan tulis lainnya. 

Persiapan ini ditujukan agar 

saat hari H kegiatan 

dilaksanakan humas tidak 

lagi disibukkan dengan 

kendala-kendala serta 

hambatan saat berkegiatan,” 

Persiapan peralatan humas 

 “kegiatan humas dalam 

kegiatan itu selain 

menyiapkan segala keperluan 

dan kebutuhan pimpinan 

berupa protokol acara. 

Humas juga berkoordinasi 

dengan panitia terkait apa 

saja yang ingin dicapai dari 

-menyiapkan kebutuhan 

protokol kiai 

-berkoordinasi dengan 

narasumber 

-berkoordinasi dengan 

panitia 

-mendokumentasikan 

acara via kamera, video 
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Komponen 

Pelaksanaan Ringkasan data Temuan penelitian 

kegiatan tersebut sehingga 

kiai saat memberikan 

sambutan mampu 

mengeksplor argumentasi 

yang pas dan sesuai dengan 

tujuan dan agenda acara,”. 

kamera, recorder 

-melakukan wawancara 

 

 “Foto-foto ya tugas kita di 

lapangan. Juga ada tim 

videonya juga. Selain itu kita 

juga melakukan pelayanan 

kepada pimpinan terkait 

posisi tempat duduk dan lain 

sebagainya. Pun juga kita 

meminta narasumber 

pelaksana buat bahan 

publikasi,”.     

Pengolahan 

informasi  

“setelah data kita dapatkan 

semua baik berupa foto dan 

gambar, data peserta, data 

pesan kiai saat memberikan 

sambutan serta data dari tim 

pelaksana terkait proses 

pelaksanaan kegiatan maka 

kita lakukan pengolahan data 

kedalam prinsip-prinsip 

jurnalistik seperti identifikasi 

informasi data yang 

diperoleh, analisis informasi, 

melakukan penulisan laporan 

jurnalistik dan 

mempublikasikannya ke 

media yang dimiliki oleh 

humas,” 

-data diolah mengikuti 

kaidah jurnalistik hingga 

berbentuk berita, narasi 

foto di media sosial milik 

lembaga  

 “setelah data kita dapatkan 

semua baik berupa foto dan 

gambar, data peserta, data 

pesan kiai saat memberikan 

sambutan serta data dari tim 

pelaksana terkait proses 

pelaksanaan kegiatan maka 

kita lakukan pengolahan data 

kedalam prinsip-prinsip 

jurnalistik seperti identifikasi 

informasi data yang 

Ability to communicate 
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Komponen 

Pelaksanaan Ringkasan data Temuan penelitian 

diperoleh, analisis informasi, 

melakukan penulisan laporan 

jurnalistik dan 

mempublikasikannya ke 

media yang dimiliki oleh 

humas,” 

 “Untuk spanduk informasi 

penerimaan santri baru 

biasanya kita sebar kepada 

abituren maupun alumni 

yang bersedia untuk dititipi. 

Biasanya kita cari yang 

rumahnya di depan jalan 

utama. Tempat yang strategis 

biasanya. Tapi belakangan 

kita mulai kurangi karena 

kita coba gunakan media 

sosial dalam penjaringan 

calon santri baru”. 

Ability to communicate 

 “Layanan informasi melalui 

media sosial ini terhitung 

efektif karena saat ini banyak 

orang yang sudah memiliki 

hanphone yang canggih. 

Namun kita tetap terbuka 

dengan pelayanan prima 

kepada calon santri yang 

ingin bertanya langsung ke 

pondok,”. 

 

 “Fokus pada tujuan pondok 

dengan segala program yang 

telah dicanangkan di awal 

tapi tetap harus 

memperhatikan opini yang 

tersebar di masyarakat 

seperti apa. Dengan begitu 

kita bisa memperbaiki 

kekurangan yang ada dan 

bisa menentukan hal yang 

baik ke depannya,”. 

Ability to organize 

 “Dalam struktur 

kepesantrenan di PP. Baitul 

Arqom, humas menempati 

posisi tepat di bawah 

Ability to organize 
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Komponen 

Pelaksanaan Ringkasan data Temuan penelitian 

pimpinan dan pengasuh. 

Posisi strategis ini dalam 

rangka menjadi jembatan 

komunikasi antara para 

santri, asatidz, masyarakat, 

dan kiai. Nah dalam rangka 

itulah seluruh rencana 

program kehumasan pasti 

kami konsultasikan kepada 

kiai selaku pimpinan di 

pondok ini. Bila sudah 

mendapat doa dan restu 

maka itulah motivasi bagi 

tim humas dalam bekerja dan 

melaksanakan tugasnya 

sebagai corong lembaga,” 

 “Alhamdulillah kami di 

pondok ini mengabdi untuk 

liizzil islam wal muslimin. 

Tugas humas memang 

tidaklah ringan kalau dipikir-

pikir. Tapi yang mendasari 

kinerja kami memang ya itu 

jiwa pengabdian,” 

Ability to get on with 

people 

 “Untuk media partner kami 

biasanya bekerjasama 

dengan media yang terdaftar 

di Dewan Pers seperti Net 

Jember dan Info Jember. Jadi 

kami menjalin relasi dengan 

dua media tersebut tanpa 

mengurangi hormat kami 

pada media yang lain 

sejenisnya yang belum 

terdaftar di Dewan Pers. 

Ability to get on with 

people 

 

c. Pengawasan dan evaluasi Kehumasan Pondok Pesantren.  

Salah satu unsur yang sangat penting di dalam proses atau 

tahap-tahap program hubungan masyarakat (Public Relations) ialah 

tahap pemeriksaan, evaluasi dan tindak lanjut program. Pemeriksaan 
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dan evaluasi manajemen humas merupakan aktifitas yang menentukan 

di dalam manajerial. Pada perspektif ilmu manajemen, pemeriksaan 

dan evaluasi selalu terkait dengan perencanaan  dan pelaksanaan. 

Untuk itulah demi mendeskripsikan  proses pengecekan dan evaluasi di 

PP. Baitul Arqom, Balung, Jember akan dipaparkan dalam berbagai 

langkah kongkrit berikut ini: 

1)  Proses pemeriksaan dan tindak lanjut manajemen humas pondok 

pesantren. 

Aktifitas manajerial dikatakan salah satu unsur 

penunjangnya adalah pemeriksaan, evaluasi dan tindak lanjut. 

Deskripsi dari hasil pemeriksaan akan bermuara pada evaluasi. 

Sedangkan evaluasi sendiri tidak bisa lepas dari peranan 

pengawasan. Berkaitan dengan pengecekan dan evaluasi di dalam 

struktur manajemen humas PP. Baitul Arqom Balung Jember 

diketahui melalui hasil wawancara bersama H. Muhammad 

Imaduddin, M.H.I selaku Koordinator Humas sebagaimana 

berikut:  

“yang mengawasi pelaksanaan manajemen humas di 

pondok pesantren Baitul Arqom itu dilakukan oleh majlis 

pimpinan dan kiai melalui koordinator humas. Metode 

pengawasan seperti ini dipilih untuk membantu kiai. Juga 

agar kiai bisa fokus dalam mendidik dan membimbing 

santri,”
194

.   

 

Keterangan yang hampir sama disampaikan Wakil Direktur 

MMaI Drs. Mukhlis Wahidi menurutnya kiai mengawasi kinerja 
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 Wawancara H. Muhammad Imaduddin, M.H.I, 28 Oktober 2021 
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humas melalui koordinator humas ini dalam rangka membantu kiai 

agar tidak terlalu banyak yang dipikirkan. 

“Alhamdulillah kiai disini selalu didampingi dan dibantu 

oleh koordinator humas. Jadi apa yang masuk kepada kiai 

biasanya sudah dalam penanganan humas. Selain agar kiai 

bisa fokus, pendampingan ini juga agar kiai senantiasa 

terjaga kesehatannya,”
195

. 

 

Keterangan penguat juga didapat dari Achmad Aminullah 

didampingi Alfandi Ahmad staf humas. Bahwa selama ini yang 

mengawasi kinerja mereka adalah kiai langsung melalui 

koordinator humas.  

“iya, kerja kami dalam membangun citra melalui humas ini 

dimonitor langsung oleh kiai melalui koordinator humas. 

Hal ini menjadi penting karena beliau menguasai apa yang 

layak dan tidak diketahui oleh publik,”tutur keduanya. 

 

Menurut Muhammad Chatur Ramdhani, metode 

pengawasan seperti ini sangat fleksibel sehingga memudahkannya 

dalam bekerja. Sebagaimana pernyataannya berikut: 

“Jadi dengan monitor langsung oleh kiai melalui 

koordinator humas ini kita enak dalam bekerja. Apalagi 

koordinator sudah sangat dekat dengan kami. Jadi kalau 

mau negur atau ada kesalahan yang kami lakukan bisa 

langsung di tempat. Jadi enak,”tuturnya. 

 

Koordinator humas H. Muhammad Imaduddin, M.H.I, 

mengatakan dirinya memang memonitor setiap saat apa yang 

dilakukan oleh staf humas terkait kinerja mereka saat berprofesi 

sebagai humas. Hal tersebut lantaran memang perlu pengawasan 
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 Wawancara Mukhlis Wahidi sebagai Wakil Direktur MMaL, 25 Oktober 2021 
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yang intensif karena humas sebagai pintu gerbang serta alur keluar 

masuknya informasi tentang pondok.  

“Monitoring setiap saat terkait kinerja humas akan terus 

dilakukan karena melalui unit ini keluar masuknya 

informasi berada,”
196

.   

 

Dari keterangan wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

pengawasan tentang kinerja humas di PP. Baitul Arqom rutin 

dilakukan dalam setiap kegiatan pondok. Terbukti dengan adanya 

fungsi koordinator humas yang bertugas mengkoreksi dan 

mengawasi hasil karya jurnalistik tim humas sebelum akhirnya 

dinyatakan layak tayang di media. Selama ini personil humas 

merasa pengawasan oleh atasan dilakukan disaat proses editing. 

Namun ternyata tidak, setelah proses editing dan ternyata masih 

ditemukan kesalahan saat sudah tayang di media maka di situ 

pengawasan terus dilakukan dengan cara-cara menegur yang baik 

yang dilakukan oleh pimpinan melalui sambungan telepon, pesan 

whatsapp ataupun langsung secara personal.  

Untuk proses evaluasi di dalam proses kerja humas dapat 

diketahui dari pernyataan-pernyataan hasil wawancara bersama 

Muhammad Chatur Ramdhani berikut: 

“terdapat beberapa forum pertemuan di pondok ini ada 

forum rapat evaluasi dan koordinasi mingguan dan khusus 

dilaksanakan di hari Kamis dengan pesertanya seluruh 

asatidz dan tenaga kependidikan. Kamudian forum 

pimpinan utama yang bisa dihadiri oleh para pimpinan 

lembaga saja. forum forum tersebut menjadi kanal evaluasi 
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dan koordinasi. Kalau di Kamisan biasanya dibahas tentang 

hal-hal yang pokok dan bersifat harian namun di forum 

pimpinan biasanya dibahas tentng sesuatu yang lebih 

prinsipil dan insidentil di lingkungan pondok
197

”. 

 

Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang disampaikan 

oleh Wakil Direktur MMI bahwa pondok dalam mengevaluasi 

biasanya menggunakan forum rapat mingguan yang melibatkan 

para asatidz. Didalam forum tersebut, anggota forum bisa 

mengutarakan pendapatnya sehingga suasana keakraban bisa 

terjalin. 

“Iya di pondok ini ada forum evaluasi, koordinasi dan 

musyawarah mingguan untuk membahas kegiatan-kegiatan 

pondok yang sifatnya insidentil maupun yang akan datang. 

Fungsi forum ini sangat beragam salah satunya menjadi 

forum evaluasi kinerja. Ada pula forum yang khusus 

dihadiri oleh para pimpinan, biasa membahas, 

mengevaluasi, mengkoordinasi sesuatu yang bersifat sangat 

privasi pondok. ” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui 

evaluasi di PP. Baitul Arqom dilakukan secara berkala, harian, 

mingguan. Hasil pengawasan dan evaluasi tersebut disampaikan 

kepada majelis pengasuh dalam forum rutin rapat dewan guru. 

2) Aktor yang terlibat dalam pengawasan dan evaluasi manajemen 

humas pondok pesantren. 

Pengawasan serta evaluasi merupakan salah satu poin 

pokok yang keberadaannya dapat menjadi tolak ukur 

keberlangsungan manajemen di masa mendatang. Dalam aktifitas 
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 Wawancara Muhammad Chatur Ramdhani, 12 Desember 2021 
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manajemen, pengawasan serta evaluasi dapat menjadi alat ukur di 

mana dan sejauh mana posisi serta manajemen dapat mewujudkan 

tujuan dari lembaga. Tidak hanya itu, evaluasi juga dapat 

memberikan pandangan yang objektif tentang bagaimana 

efektifitas dan efisiensi strategi yang selama ini dilakukan oleh 

manajemen. 

Menurut keterangan dari pembahasan pada bab 

sebelumnya, kiai merupakan supervisor sekaligus evaluator dalam 

pelaksanaan manajemen humas. Oleh karenanya sosok kiailah 

yang menerima semua laporan tentang kegiatan pondok. Suksesnya 

pengawasan dan evaluasi sangat ditentukan oleh aktor yang terlibat 

di dalamnya. Berikut beberapa pernyataan yang ditemukan saat 

penggalian data: 

“Pengawasan humas di pondok pesantren Baitul Arqom itu 

dilakukan oleh majlis pimpinan dan kiai melalui 

koordinator humas. Metode pengawasan seperti ini dipilih 

untuk membantu kiai. Juga agar kiai bisa fokus dalam 

mendidik dan membimbing santri,”
198

.   

 

Keterangan yang hampir sama disampaikan wakil direktur 

Wakil Direktur MMaI menurutnya kiai mengawasi kinerja humas 

melalui koordinator humas ini dalam rangka membantu kiai agar 

tidak terlalu banyak yang dipikirkan. 

“Kiai disini selalu didampingi dan dibantu oleh koordinator 

humas. Jadi apa yang masuk kepada kiai biasanya sudah 

dalam penanganan humas. Selain agar kiai bisa fokus, 
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pendampingan ini juga agar kiai senantiasa terjaga 

kesehatannya,”ungkapnya. 

 

Keterangan penguat juga didapat dari staf humas. Bahwa 

selama ini yang mengawasi kinerja mereka adalah kiai langsung 

melalui koordinator humas.  

“iya, kerja kami dalam membangun citra melalui humas ini 

dimonitor langsung oleh kiai melalui koordinator humas. 

Hal ini menjadi penting karena beliau menguasai apa yang 

layak dan tidak diketahui oleh publik,
199

” 

 

Menurut Praktisi humas administrasi dan tata usaha, 

metode pengawasan seperti ini sangat fleksibel sehingga 

memudahkannya dalam bekerja. Sebagaimana pernyataannya 

berikut: 

“Jadi dengan monitor langsung oleh kiai melalui 

koordinator humas ini kita enak dalam bekerja. Apalagi 

koordinator sudah sangat dekat dengan kami. Jadi kalau 

mau negur atau ada kesalahan yang kami lakukan bisa 

langsung di tempat. Jadi enak,”tuturnya. 

 

Dikonfirmasi di tempat berbeda, H. Muhammad 

Imaduddin, M.H.I mengatakan dirinya memang memonitor setiap 

saat apa yang dilakukan oleh staf humas terkait kinerja mereka saat 

berprofesi sebagai humas. Hal tersebut lantaran memang perlu 

pengawasan yang intensif karena humas sebagai pintu gerbang 

serta alur keluar masuknya informasi tentang pondok.  

“Monitoring setiap saat terkait kinerja humas akan terus 

dilakukan karena melalui unit ini keluar masuknya 

informasi berada,”
200

.   
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Warga Jember juga terkadang menyoroti output dari kinerja 

humas yang berupa narasi gambar, berita jurnalistik sebagaimana 

tersebar di media sosial. Salah satu masyarakat bernama Zaini Afifi 

beralamat di Perumahan Dharma Alam memberi komentarnya 

tentang hasil publikasi media sosial yang dilansir oleh tim humas 

PP. Baitul Arqom sebagaimana terdapat di laman instagram di 

domain https://www.instagram.com/baitularqom/. 

“Untuk desain instagram saya melihatnya sudah sangat 

lengkap. Desain dan layoutnya menarik. Informasi berupa 

gambar dan foto didesain dengan sangat apik. Dan 

muatannya juga beragam mulai dari hadirnya tamu-tamu 

baik dari pemerintahan, tokoh dan berbagai info seperti 

penerimaan santri baru, kegiatan santri serta quote-quote 

menarik ada di dalamnya. Menurut saya instagram ini 

sangat bagus namun sepertinya saat ini jarang diupdate. 

Terbukti postingan terakhir masih seputar tahun baru 

hijriah. Padahal banyak sekali peringatan hari besar dalam 

Islam belakangan ini,”
201

.  

 

 

Media Sosial Instagram PP. Baitul Arqom 

https://www.instagram.com/baitularqom/. 

 

                                                           
201

 Wawancara bersama Zaini Afifi, 12 Oktober 2021 di Perumahan Dharma Alam. 

https://www.instagram.com/baitularqom/
https://www.instagram.com/baitularqom/
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Gambar 4.6 Tangkapan Layar Instagram Baitul Arqom 

 

Rahmat Inayah salah satu warga Perum Dharma Alam juga 

memberikan komentarnya terkait akun official instagram 

https://www.instagram.com/baitularqom/    

“Menurut saya instagram milik pondok Baitul Arqom ini sudah 

sangat bagus. Desainnya kekinian dan semua jenis informasi 

ada di sana. Kemudian yang bikin bagus lagi di instagram milik 

pondok modern ini tidak hanya menampilkan gambar saja 

namun juga ada videonya sehingga followersnya tidak bosan. 

Harapannya nanti semoga akun official milik pondok ini dapat 

terus berkembang dan menampilkan semua kegiatan santrinya. 

Jadi masyarakat tahu apa saja kegiatan santri,”
202

. 

 

                                                           
202

 Wawancara bersama warga Jember Rahmat Inayah di Perum Dharma Alam, 23 

Oktober 2021  

https://www.instagram.com/baitularqom/
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Sementara itu bagi Zidny Burhanuddin salah satu alumni 

pondok Baitul Arqom menyampaikan bahwa melihat akun 

instagram resmi milik pondok itu adalah obat kangen. 

“iya kangen sekali ke pondok. Bila sudah kangen begini 

biasanya saya lihat instagramnya pondok. Sambil 

membayangkan waktu saya belajar dan nyantri di sana dulu. 

Masyaallah. Saat-saat terindah di pondok,”
203

. 

 

Penilaian secara lisan juga disampaikan oleh warga yang 

memantau media sosial resmi berupa fanpage milik PP. Baitul 

Arqom Balung Jember. Warga bernama Ihsanul Abidin warga 

Sempusari kepada peneliti menyampaikan fanpage dengan alamat 

url https://www.facebook.com/pondokpesantrenbaitularqom ini 

menuturkan ternyata banyak sekali pengikutnya.  

“masyaallah pengikutnya 5.588 orang dan yang pernah 

singgah di halaman fanpage ini 5.749 dengan 126 ulasan 

dan berbintang 4,9. Sebuah angka yang cukup signifikan 

bagus untuk sebuah lembaga sekelas pesantren di Jember,” 

ujarnya. 

 

Para alumni dan masyarakat turut menyampaikan 

rekomendasi dan ulasannya. Berikut beberapa dari ulasan tentang 

PP. Baitul Arqom yang berhasil peneliti himpun. 

“pondok yg luar biasa dalam mendidik para santrinya,” kata 

Novela Risqi Sofiana.  

 

Darul abidin menyampaikan bahwa Metode belajar dan 

mengajar yang sangat baik, serta pembentukan akhlak yang 

berguna ketika peran santri terjun ke masyarakat sehingga 
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 Wawancara bersama alumni PP. Baitul Arqom Zidny Burhanuddin, 14 Oktober 2021 

https://www.facebook.com/pondokpesantrenbaitularqom
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kehadirannya menjadi suatu kebermanfaatan untuk umat dan 

menyebarkan energi positif. 

Indah Kurnia Putri menyampaikan ulasannya sebagai 

berikut “Pondok, tempat penempaan terbaik berkualitas yang 

dimana kami, digembleng, dibentuk, diasah menjadi mental 

petarung, hingga akhirnya kami menuai manfaat yang luar biasa, 

berhasil di masyarakat Aamiin,”    

Septiana Putri menyampaikan ulasannya “Dari pesantren 

saya tahu hidup itu harus mandiri, adab dan akhlak itu penting, jadi 

santri harus hidup sederhana, dan barokah guru itu pasti ada,” 

Ina juga mengutarakan bahwa pondok pesantren Baitul 

Arqom mencetak santri dan santriwati yang kreatif, 

disiplin,berakhlakul karimah, serta saling tolong menolong. Dan 

telah mengajarkan banyak pelajaran yang sangat bermanfaat. 

Semoga tambah maju Baitul Arqom. 

Bikri Yatus menyampaikan pondok pesantren Baitul Arqom 

adalah tempat saya belajar, banyak mndapat pengalaman dan 

pengetahuan yang tidak mungkin akan saya dapatkan ditempat lain.  

terimakasih banyak kepada asatidz dan asatidzah yang telah 

mengajar dengan sabar dan tidak mengenal lelah. Semoga 

kedepannya Baitul Arqom senantiasa menjadi tempat bernaung 

umat untuk menimba ilmu. 

https://www.facebook.com/indah.k.putri.1848?__cft__%5b0%5d=AZXQcCe4Wgied0qm72x2E_HovAtcfm7D1cXyJK8TG3ulM2KPir9_Cta2PZdo7OytFpCjYaxyEjl9e2Cq1ZOCDYxe0L-scwJzjx-1IKNSBgG9hw&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011926112550&__cft__%5b0%5d=AZXvUMVBaWR_LDxE_DVf_LqZZHXEyCbpgbyEFMSE3zBzaIz1NWpWrJAz9rlqAyOSH840hGI5zmgptc1k0Eu9_04dP4dZcspWrmPgL_ZS70ZCgw&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/bikri.yatus.3?__cft__%5b0%5d=AZV6ioY8U_Z5lsQ1cD9SGF7cxfRMJrh6uLoUcOXRZJtacbBtPTByqF9o4LGst1Tgfl6ZW6jVzR4ku9-BXMber6I20MwTCGhBgRPYa52JO0-nFQ&__tn__=-%5dC%2CP-R
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Lutfi Retno Puji Rahayu, “salah satu tempat yang sudah 

banyak memberikan pelajaran, keseimbangan ilmu agama dan 

umum insyaallah akan menjadikan santri dan alumninya menjadi 

pribadi yang mampu memimpin ummat. 

Anik Vera Setyawati menyampaikan “tidak hanya 

organisasi nya yang memberikan pengalaman, tapi berbagai 

macam kegiatan yang menambah ketertarikan pada pondok 

pesantren Baitul Arqom. Semoga pondok pesantren Baitul Arqom 

menjadi semakin maju. 

 

Media Sosial Fanpage di Facebook Official PP. Baitul Arqom 

https://www.facebook.com/pondokpesantrenbaitularqom 

 

 

https://www.facebook.com/lutfi.r.rahayu?__cft__%5b0%5d=AZWUKbEZRJcNO0PVrtWVWL0Tr2DqnWBJPxf8J8l_SB4gjdcnJ-AgQ7GQUhCpBWbn_9zaMW4lw_iJgAknvnCZndLuzEZVVWTlNJcvD3RRYmLpng&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011100978335&__cft__%5b0%5d=AZUnDnJCuLqQ7rrOG6YI6JN3pgHh4OXyiCAD-p7ouWE0RVT9Y0azYr32yvIoq3MeRKVzMDxUakrNbXvnz9BqyaRTXy8kYmTwQl7Qr0vb8060EQ&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/pondokpesantrenbaitularqom
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Gambar 4.7 Tangkapan Layar fanpage Baitul Arqom 

Dari hasil wawancara dan dokumentasi di atas dapat 

digarisbawahi bahwa tim humas PP. Baitul Arqom dalam proses 

kinerjanya melibatkan tokoh sentral figure sekaligus moral force 

pesantren yakni kiai dengan segala doa dan restunya. Selain itu 

jiwa kemandirian yang melekat dalam jatidiri pondok sangat 

membantu humas menemukan tingkat kepercayaan dirinya dalam 

mengasah kemampuan dan kompetensinya dalam mengelola media 

publikasi.  

3) Substansi evaluasi manajemen humas pondok pesantren. 

Substansi evaluasi pada dasarnya merupakan pointer dan 

kesesuaian antara perencanaan (planning) dan pelaksanaan 

(organizing). Terkait substansi evaluasi manajemen humas di PP. 

Baitul Arqom tergambarkan dari beberapa hasil wawancara dengan 

Muhammad Chatur Ramdhani berikut: 

“Humas PP. Baitul Arqom dalam kegiatan kinerjanya 

menggali dan mengelola informasi kegiatan di tiap lembaga 

dan kegiatan pesantren. Selain itu humas juga 

menyebarluaskan informasi organisasi melalui pelayanan 
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interpersonal terhadap publik yang datang langsung ke 

humas. Bahkan ada juga yang bertanya via telepon maupun 

whatsapp,”
204

 

 

Substansi evaluasi humas juga seputar membantu 

menyelesaikan masalah publik internal organisasi sebagaimana 

disampaikan koordinator humas H. Imaduddin, M.HI yang 

mengatakan bahwa humas berperan sebagai mediator. 

“di pondok itu problematikanya banyak sekali karena 

pendidikan berlangsung 24 jam. Persoalan sarana 

prasarana, persoalan pendidikan dan pembelajaran, antar 

santri, dan lain sebagainya. Yang jelas di sini humas 

memiliki posisi yang cukup sentral dalam ikutserta 

membantu menyelesaikan masalah
205

,” ujarnya. 

 

Selanjutnya koordinator humas mengutarakan pernah suatu 

hari ada gesekan, baca-pertengkaran-di kalangan santri yang 

disebabkan oleh beberapa hal. dalam kondisi seperti itu, ternyata 

wali santri tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu oleh 

teman sebayanya. Akhirnya mulailah masalah baru.  

“jadi dalam posisi tersebut humas langsung mengambil 

inisiatif untuk mendatangkan santri yang bermasalah 

tersebut kepada walisantri yang tidak terima anaknya 

diperlakukan seperti itu tadi. Kita bawa ke rumahnya dan di 

situ terjadi tabayyun langsung antara santri yang 

bermasalah tadi. Sehingga ditemui titik terang dan pihak 

yang bermasalah akhirnya menentukan akan berdamai dan 

mengembalikan santri ke pondok lagi
206

,”paparnya. 

 

Selanjutnya peranan alumni dalam membangun citra 

pondok juga turut berkonstribusi besar.  

                                                           
204

 Wawancara Muhammad Chatur Ramdhani, 12 Desember 2021 
205

 Wawancara H. Muhammad Imaduddin, M.H.I, 28 Oktober 2021 
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 Wawancara H. Muhammad Imaduddin, M.H.I, 28 Oktober 2021 
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“santri-santri baru di sini juga banyak yang mengetahui 

perihal pondok dari para alumni. Jadi kiprah alumni di 

masyarakat yang menjadikan para walisantri mau 

memondokan anaknya di sini,”
207

. 

 

Hal senada juga disampaikan KH. Masykur Abdul Muid 

saat pondok yang dibicarakan tidak benar oleh salah seorang 

masyarakat yang melabeli pondok dengan afiliasi pada organisasi 

keagamaan tertentu.  

“Jadi alumni juga yang membela pondok ini dari isu-isu 

yang tidak benar. Pernah suatu hari pondok dibicarakan di 

muka umum bahwa telah berafiliasi kepada organisasi 

keagamaan tertentu. Nah di situ alumni langsung berdiri 

dan memberitahukan kepada yang berbicara miring terkait 

pondok. Dan meluruskan isu yang tidak benar tersebut
208

,” 

ujar kiai. 

 

H. Imaduddin mengiyakan apa yang telah diceritakan kiai 

tersebut dengan menimpali cerita bahwa memang kiai sangat dekat 

dengan para alumni.  

“tiap alumni ada hajat apa saja. entah itu seperti pernikahan, 

maupun kematian, kiai selalu menyempatkan diri untuk 

bisa hadir. Dan kalaupun tidak bisa hadir maka pasti akan 

mengutus wakil untuk menggantikan beliau,” tuturnya. 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kiai 

memiliki kedekatan secara personal kepada para alumni. Maka 

tidak jarang kiai setiap ada kegiatan selalu didampingi alumni. 

Ikatan Keluarga Pesantren Baitul Arqom (IKPBA) menjadi wadah 

                                                           
207

 Wawancara Achmad Aminullah, praktisi humas bidang administrasi dan tata usaha 

PP, Baitul Arqom, Balung Jember, 12 Desember 2021 
208

 Wawancara KH. Masykur Abdul Mu’id selaku Pimpinan dan Pengasuh PP, Baitul 

Arqom, Balung Jember, 12 Desember 2021 



299 

 

 

 

para alumni pesantren Baitul Arqom untuk bisa bersilaturahmi 

antar santri di mana pun berada. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui silaturahmi akbar 

IKPBA digelar pada tahun 2019  bertajuk sowan pondok dan 

digelar di Auditorium PP. Baitul Arqom Sabtu, 21 Muharrom 1441 

bertepatan dengan 21 September 2019.  

“Datanglah, kalian semua adalah yang terbaik bagi 

kami”sebut pamphlet yang disebar panitia mengutip 

perkataan Kiai Masykur. 

 

Selanjutnya petikan wawancara di bawah ini disampaikan 

oleh masyarakat bernama Qudrotul Mannah menurutnya PP. Baitul 

Arqom Jember di mata masyarakat Jember sangat berkharisma 

sebagai pondok pesantren modern alumni Gontor.  

“PP. Baitul Arqom yang kami ketahui merupakan pondok 

pesantren modern yang mengkombinasikan antara sistem 

Gontor dengan muatan lokal yang terdapat di Jember. 

Pondok ini memiliki santri yang mandiri dan berakhlak 

karimah. Tidak jarang para alumninya mampu berperan di 

tengah-tengah masyarakat sebagai mundzirul qoum
209

,” 

 

Kesan lainnya disampaikan Dawam Ali warga Kaliwates 

yang menyebutkan bahwa PP. Baitul Arqom memiliki kiai yang 

sangat berkharisma di kalangan tokoh-tokoh agama di Jember.  

“Di Jember, Kiai yang dimiliki PP. Baitul Arqom Jember 

merupakan kiai yang terkenal berkharisma. KH. Masykur 

Abdul Mu’id LML merupakan tokoh kebanggaan Jember. 

Kiai Masykur telah ikut membangun Kota Jember dari 

dunia pendidikan. banyak sekali santri beliau mampu 

berkiprah dan menjadi petinggi di negeri ini,” ujarnya.  

 

                                                           
209

 Wawancara bersama qudrotul mannah, 20 Oktober 2021 
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Berdasarkan beberapa data hasil wawancara di atas berikut 

sajian skema temuan penelitian tentang pengawasan dan evaluasi 

manajemen humas PP. Baitul Arqom Balung Jember.  

Tabel 4.10 

Skema temuan penelitian 

Pengawasan dan Evaluasi manajemen humas PP. Baitul Arqom, Balung, Jember. 

 

Komponen Pengawasan 

dan Evaluasi  
Ringkasan Data Temuan Penelitian 

Proses pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan 

manajemen humas 

pondok pesantren 

“yang mengawasi 

pelaksanaan manajemen 

humas di pondok 

pesantren Baitul Arqom 

itu dilakukan oleh majlis 

pimpinan dan kiai melalui 

koordinator humas. 

Metode pengawasan 

seperti ini dipilih untuk 

membantu kiai. Juga agar 

kiai bisa fokus dalam 

mendidik dan 

membimbing santri,”.   

Pengawasan internal 

 “alhamdulillah kiai disini 

selalu didampingi dan 

dibantu oleh koordinator 

humas. Jadi apa yang 

masuk kepada kiai 

biasanya sudah dalam 

penanganan humas. Selain 

agar kiai bisa fokus, 

pendampingan ini juga 

agar kiai senantiasa 

terjaga kesehatannya,”. 

Koordinator humas 

lakukan pendampingan 

 “iya, kerja kami dalam 

membangun citra melalui 

humas ini dimonitor 

langsung oleh kiai melalui 

koordinator humas. Hal ini 

menjadi penting karena 

beliau menguasai apa 

yang layak dan tidak 

diketahui oleh publik,” 

Monitor dilakukan kiai 

melalui humas 

 “jadi dengan monitor Koordinator humas 
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Komponen Pengawasan 

dan Evaluasi  
Ringkasan Data Temuan Penelitian 

langsung oleh kiai melalui 

koordinator humas ini kita 

enak dalam bekerja. 

Apalagi koordinator sudah 

sangat dekat dengan kami. 

Jadi kalau mau negur atau 

ada kesalahan yang kami 

lakukan bisa langsung di 

tempat. Jadi enak,” 

memiliki kedekatan 

interpersonal dengan 

timnya 

 “Monitoring setiap saat 

terkait kinerja humas akan 

terus dilakukan karena 

melalui unit ini keluar 

masuknya informasi 

berada,”.   

Monitoring 

berkesinambungan 

 “terdapat beberapa forum 

pertemuan di pondok ini 

ada forum rapat evaluasi 

dan koordinasi mingguan 

dan khusus dilaksanakan 

di hari Kamis dengan 

pesertanya seluruh asatidz 

dan tenaga kependidikan. 

Kamudian forum 

pimpinan utama yang bisa 

dihadiri oleh para 

pimpinan lembaga saja. 

forum forum tersebut 

menjadi kanal evaluasi 

dan koordinasi. Kalau di 

Kamisan biasanya dibahas 

tentang hal-hal yang 

pokok dan bersifat harian 

namun di forum pimpinan 

biasanya dibahas tentng 

sesuatu yang lebih 

prinsipil dan insidentil di 

lingkungan pondok”. 

Forum evaluasi dan 

koordinasi 

-Kamisan 

-Forum Pimpinan  

 “Iya di pondok ini ada 

forum evaluasi, koordinasi 

dan musyawarah 

mingguan untuk 

membahas kegiatan-

kegiatan pondok yang 

Evaluasi bersifat insidentil 
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sifatnya insidentil maupun 

yang akan datang. Fungsi 

forum ini sangat beragam 

salah satunya menjadi 

forum evaluasi kinerja. 

Ada pula forum yang 

khusus dihadiri oleh para 

pimpinan, biasa 

membahas, mengevaluasi, 

mengkoordinasi sesuatu 

yang bersifat sangat 

privasi pondok 

Aktor yang terlibat 

dalam pemeriksaan dan 

evaluasi serta tindak 

lanjut manajemen 

humas pondok 

pesantren. 

 

“Pengawasan humas di 

pondok pesantren Baitul 

Arqom itu dilakukan oleh 

majlis pimpinan dan kiai 

melalui koordinator 

humas. Metode 

pengawasan seperti ini 

dipilih untuk membantu 

kiai. Juga agar kiai bisa 

fokus dalam mendidik dan 

membimbing santri,”.   

Kiai memfungsikan 

kepemimpinan 

kontingensi dan delegasi 

 “kiai disini selalu 

didampingi dan dibantu 

oleh koordinator humas. 

Jadi apa yang masuk 

kepada kiai biasanya 

sudah dalam penanganan 

humas. Selain agar kiai 

bisa fokus, pendampingan 

ini juga agar kiai 

senantiasa terjaga 

kesehatannya,”. 

 “iya, kerja kami dalam 

membangun citra melalui 

humas ini dimonitor 

langsung oleh kiai melalui 

koordinator humas. Hal ini 

menjadi penting karena 

beliau menguasai apa 

yang layak dan tidak 

diketahui oleh publik,” 

 “jadi dengan monitor 
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langsung oleh kiai melalui 

koordinator humas ini kita 

enak dalam bekerja. 

Apalagi koordinator sudah 

sangat dekat dengan kami. 

Jadi kalau mau negur atau 

ada kesalahan yang kami 

lakukan bisa langsung di 

tempat. Jadi enak, 

 “Monitoring setiap saat 

terkait kinerja humas akan 

terus dilakukan karena 

melalui unit ini keluar 

masuknya informasi 

berada,”.   

Monitoring berkelanjutan 

 “Untuk desain instagram 

saya melihatnya sudah 

sangat lengkap. Desain 

dan layoutnya menarik. 

Informasi berupa gambar 

dan foto didesain dengan 

sangat apik. Dan 

muatannya juga beragam 

mulai dari hadirnya tamu-

tamu baik dari 

pemerintahan, tokoh dan 

berbagai info seperti 

penerimaan santri baru, 

kegiatan santri serta 

quote-quote menarik ada 

di dalamnya. Menurut 

saya instagram ini sangat 

bagus namun sepertinya 

saat ini jarang diupdate. 

Terbukti postingan 

terakhir masih seputar 

tahun baru hijriah. Padahal 

banyak sekali peringatan 

hari besar dalam Islam 

belakangan ini.  

Eksternal evaluation 

 “Menurut saya instagram 

milik pondok Baitul 

Arqom ini sudah sangat 

bagus. Desainnya kekinian 

Eksternal evaluation 
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dan semua jenis informasi 

ada di sana. Kemudian 

yang bikin bagus lagi di 

instagram milik pondok 

modern ini tidak hanya 

menampilkan gambar saja 

namun juga ada videonya 

sehingga followersnya 

tidak bosan. Harapannya 

nanti semoga akun official 

milik pondok ini dapat 

terus berkembang dan 

menampilkan semua 

kegiatan santrinya. Jadi 

masyarakat tahu apa saja 

kegiatan santri, 

 “iya kangen sekali ke 

pondok. Bila sudah 

kangen begini biasanya 

saya lihat instagramnya 

pondok. Sambil 

membayangkan waktu 

saya belajar dan nyantri di 

sana dulu. Masyaallah. 

Saat-saat terindah di 

pondok,”. 

“masyaallah pengikutnya 

5.588 orang dan yang 

pernah singgah di halaman 

fanpage ini 5.749 dengan 

126 ulasan dan berbintang 

4,9. Sebuah angka yang 

cukup signifikan bagus 

untuk sebuah lembaga 

sekelas pesantren di 

Jember 

Eksternal evaluation 

Substansi evaluasi 

manajemen humas 

pondok pesantren 

“Humas PP. Baitul Arqom 

dalam kegiatan kinerjanya 

menggali dan mengelola 

informasi kegiatan di tiap 

lembaga dan kegiatan 

pesantren. Selain itu 

humas juga 

menyebarluaskan 

-meggali dan mengelola 

informasi  

-menyebarluaskan 

informasi melalui 

pelayanan interpersonal 

-layanan whatsapp 

-layanan telepon 

-layanan chat DM 
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informasi organisasi 

melalui pelayanan 

interpersonal terhadap 

publik yang datang 

langsung ke humas. 

Bahkan ada juga yang 

bertanya via telepon 

maupun whatsapp 

 “di pondok itu 

problematikanya banyak 

sekali karena pendidikan 

berlangsung 24 jam. 

Persoalan sarana 

prasarana, persoalan 

pendidikan dan 

pembelajaran, antar santri, 

dan lain sebagainya. Yang 

jelas di sini humas 

memiliki posisi yang 

cukup sentral dalam 

ikutserta membantu 

menyelesaikan masalah,” 

Problem solver 

 “jadi dalam posisi tersebut 

humas langsung 

mengambil inisiatif untuk 

mendatangkan santri yang 

bermasalah tersebut 

kepada walisantri yang 

tidak terima anaknya 

diperlakukan seperti itu 

tadi. Kita bawa ke 

rumahnya dan di situ 

terjadi tabayyun langsung 

antara santri yang 

bermasalah tadi. Sehingga 

ditemui titik terang dan 

pihak yang bermasalah 

akhirnya menentukan akan 

berdamai dan 

mengembalikan santri ke 

pondok lagi,”. 

Persuasive problem 

solving 

 “santri-santri baru di sini 

juga banyak yang 

mengetahui perihal 

Kiprah alumni  melalui 

IKPBA (Ikatan Keluarga 

Pesantren Baitul Arqom) 
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pondok dari para alumni. 

Jadi kiprah alumni di 

masyarakat yang 

menjadikan para 

walisantri mau 

memondokan anaknya di 

sini,”. 

 “Jadi alumni juga yang 

membela pondok ini dari 

isu-isu yang tidak benar. 

Pernah suatu hari pondok 

dibicarakan di muka 

umum bahwa telah 

berafiliasi kepada 

organisasi keagamaan 

tertentu. Nah di situ 

alumni langsung berdiri 

dan memberitahukan 

kepada yang berbicara 

miring terkait pondok. 

Dan meluruskan isu yang 

tidak benar tersebut,” 

Jaringan alumni sebagai 

perpanjangan humas 

pondok 

 “tiap alumni ada hajat apa 

saja. entah itu seperti 

pernikahan, maupun 

kematian, kiai selalu 

menyempatkan diri untuk 

bisa hadir. Dan kalaupun 

tidak bisa hadir maka pasti 

akan mengutus wakil 

untuk menggantikan 

beliau,” 

Pendekatan humanistic 

kiai 

 “PP. Baitul Arqom yang 

kami ketahui merupakan 

pondok pesantren modern 

yang mengkombinasikan 

antara sistem Gontor 

dengan muatan lokal yang 

terdapat di Jember. 

Pondok ini memiliki santri 

yang mandiri dan 

berakhlak karimah. Tidak 

jarang para alumninya 

mampu berperan di 

Eksternal perspektif 

tentang PP. Baitul Arqom 
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tengah-tengah masyarakat 

sebagai mundzirul qoum,” 

 

 “Di Jember, Kiai yang 

dimiliki PP. Baitul Arqom 

Jember merupakan kiai 

yang terkenal 

berkharisma. KH. 

Masykur Abdul Mu’id 

LML merupakan tokoh 

kebanggaan Jember. Kiai 

Masykur telah ikut 

membangun Kota Jember 

dari dunia pendidikan. 

banyak sekali santri beliau 

mampu berkiprah dan 

menjadi petinggi di negeri 

ini,” 

Sosok kiai berkharisma di 

Jember 
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B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan paparan data yang disajikan pada sub bab di atas maka 

dibawah ini dapat dideskripsikan temuan penelitian pada masing-masing 

kasus sebagai berikut: 

1. Temuan Penelitian kasus 1 PP. Miftahul Ulum, Kalisat, Jember. 

a. Perencanaan  manajemen humas Pondok Pesantren 

Manajemen humas pada hakikatnya merupakan kegiatan 

komunikasi. Komunikasi sebagaimana terdapat dalam manajemen 

humas terbilang relatif berbeda dengan jenis komunikasi lainnya 

lantaran penciri utama yang dimiliki humas adalah adanya two way 

communications (komunikasi dua arah atau timbal balik). Ulasan dari 

manajemen humas ini menggunakan pisau analisis sebagaimana 

dikemukakan Ivy Ledbetter Lee dan Ronald D. Smith, di mana 

menurutnya terdapat beberapa riset program yang dapat dilakukan 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna keperluan dalam 

menyusun perencanaan dalam strategi manajemen humas. Yakni, 

Analyzing the situation, analyzing the organization dan analyzing the 

public. selanjutnya perencanaan keseluruhan manajemen humas 

disebut fase strategi yang meliputi apa yang hendak dicapai oleh 

organisasi atau lembaga dan bagaimana metode untuk mencapai visi 

dan misi lembaga tersebut. Observasi lebih lanjut dilakukan pada PP. 

Miftahul Ulum Kalisat Jember untuk mengetahui deskripsi fenomena 
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yang terjadi maka secara rinci temuan tersebut dideskripsikan dalam 

rangkaian sebagai mana berikut ini:   

1) Proses Perencanaan Manajemen Humas 

Pondok pesantren Miftahul Ulum Kalisat Jember memiliki 

kekhasannya tersendiri dibanding pondok pesantren lainnya. Cikal 

bakal berdirinya pesantren ini berdasarkan penuturan dari 

Pimpinan sekaligus Pengasuh Pondok, Drs. KH. Ahmad Rosyidi 

Baihaqi diperoleh informasi bahwa awal mula berdirinya pondok 

pesantren Pondok pesantren Miftahul Ulum Kalisat Jember karena 

adanya kepercayaan oleh masyarakat Kalisat kepada sosok alm. 

Kiai Ahmad Baihaqi atau masyarakat akrab memanggil beliau 

Kiai Musikan. 

Pada tahap awal perencanaan hubungan masyarakat 

(Humas) ditemukan adanya proses kepercayaan masyarakat yang 

terus dijaga. Hal ini mengindikasikan bahwa memang sedari awal 

berdirinya PP. Miftahul Ulum, salah satu unsur yang menjadi 

pondasi dasar berdirinya pesantren hingga saat ini adalah adanya 

unsur kepercayaan dari masyarakat yang mempercayai sosok kiai 

Musyiqon dan kepercayaan tersebut dijaga hingga sampai saat ini. 

Sehingga kepercayaan dari masyarakat dapat dilihat dengan 

feedback yang diberikan masyarakat atas penyelenggaraan 

pendidikan di pondok ini dengan secara konsensus dan ikhlas 

mengantarkan putra-putri tercintanya untuk menimba ilmu di 
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pondok pesantren ini. Lebih lanjut terkait dengan manajemen 

kehumasan di PP. Miftahul Ulum, Drs. KH. Ahmad Rosyidi 

Baihaqi menyebutkan perencanaan manajemen humas di dalam 

menjaga kepercayaan tersebut dimulai dari hal-hal yang kecil dan 

sederhana. 

K.H. Musyiqon Baihaqi adalah figur dan tokoh masyarakat 

yang cukup disegani di daerah Jember, terutama di daerah 

kecamatan Kalisat. Berbekal kepercayaan masyarakat dan 

keahliah KH. Musyiqon di bidang Alquran maka dimulailah 

pererncanaan berdirinya lembaga bernama Miftahul Ulum. 

Lembaga ini diharapkan dapat memberi solusi bagi problematika 

keislaman dan kebangsaan. Dengan lahirnya lembaga pendidikan ini 

diharapakan mampu menjadi tumpuan dan harapan masyarakat, untuk 

mengelola peradaban bangsa dan negara yang berasaskan keikhlasan, 

kejujuran dan akhlakul karimah. 

 Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kalisat kini mengalami 

perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat dibawah 

kepemimpinan KH. Ahmad Rosyidi Baihaqi Khususnya pada 

bidang pendidikan formal dan pembangunan fisik pondok 

pesantren. Sampai saat ini telah berdiri lembaga-lembaga 

pendidikan formal, di antaranya; TPQ Nurul Huda, Madin 

Miftahul Ulum, Kajian Kitab Kuning, Tahfizul Quran, PAUD, 
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TK, MI Nurul Huda, MTs Miftahul Ulum Kalisat, serta Madrasah 

Aliyah Miftahul Ulum Kalisat.  

Proses perencanaan dalam manajemen humas di PP. 

Miftahul Ulum ini melibatkan pihak eksternal yang expert dan 

ahli.   

2) Aktor yang Terlibat Perencanaan Manajemen Humas 

Berdasarkan paparan dalam proses perencanaan manajemen 

humas di atas terlihat bahwa awal berdirinya pesantren berasaskan 

kepercayaan. Kiai menjadi konseptor dalam menata manajemen 

sekaligus berada pada garda terakhir pengambil keputusan 

(decision).  

Brainstorming juga dilakukan dalam menjejaki pendapat 

mengenai konsep perencanaan humas. Pada proses ini melibatkan 

para kiai, majlis kiai, koordinator humas, dan professional dari 

eksternal lembaga sebagai aktor pada proses perencanaan. 

Pertimbangan pengasuh sangat penting dalam suksesnya 

proses perencanaan. Tradisi pondok menyatakan bahwa setiap 

kegiatan yang ada dan akan dilaksanakan harus sepengetahuan 

pengasuh. Hal ini dalam rangka dan bentuk rasa takdim kepada 

sang kiai agar mendapat barokah dan manfaat.  

3) Substansi Perencanaan Manajemen Humas 

Secara substansial perencanaan manajemen humas pondok 

pesantren mencakup Identifikasi keadaan, kekuatan (strength) dan 
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kelemahan (weakness). strength merupakan kapabilitas serta 

kelebihan serta keunggulan yang dimiliki oleh organisasi 

dibanding dengan organisasi lainnya. Usaha untuk memahami 

keunggulan ini dilakukan dengan jalan memahami serta menilai 

dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, opportunities dan 

threats). 

Strength pada kasus manajemen humas di PP. Miftahul 

Ulum Kalisat datang dan bersumber dari beberapa hal antaranya: 

adanya motivasi bahwa kaum sarungan tidak hanya bisa membaca 

kitab kuning saja namun lebih dari itu, dengan kreatifitas dan 

kemauan yang tinggi maka segala sesuatu akan bisa dicapai. 

Motivasi tersebut menimbulkan self confident dalam menumbuh 

kembangkan creatifity diri tim humas. Kemudian adanya 

kepercayaan terhadap barokah yang dipegang teguh oleh tim 

humas membuat ruang motivasi sendiri di dalam diri. 

Kepercayaan ini berafiliasi pada kehidupan di masa yang akan 

datang.   

Kekuatan tim humas juga dikonstruksi dari awal 

perencanaan dengan diadakannya kegiatan ekstra kurikuler 

jurnalistik dan videografy. Output dari kegiatan ini adalah 

tampilnya bakat serta minat santri yang mengarah pada kegiatan 

jurnalistik sehingga berkontribusi pada penguatan kompetensi dan 

potensi tim humas. Kompetensi dan potensi humas yang dimaksud 
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antaranya dapat mengoperasikan kamera digital serta paham akan 

fungsi dan aplikasinya saat digunakan, paham dan bisa mendesain 

dan layout pamphlet maupun editing foto dan video. Bisa 

menggali data informasi dan mengolahnya menjadi sebuah karya 

jurnalistik yang layak publikasi dan kaya manfaat bagi pembaca. 

Selain itu substansi humas memperhatikan perencanaan 

Communication Ability yang ditunjukan dengan perencanaan penggalian 

dan pengelolaan informasi, pelayanan interpersonal humas. Organizing 

Ability yang ditunjukan dengan merencanakan strategi, merencanakan 

pembagian tugas dan optimalisasi anggaran, Aspek desain serta 

perwajahan media sosial dan Ability To Get On With People  yang 

ditunjukan dengan penguatan kompetensi dengan membentuk 

ekstrakurikuler jurnalistik, layout, videografi dan komunikasi, 

Berkhidmah dan mencari jalan barokah, Anggaran penting demi 

tercapainya tujuan lembaga. 

b. Pelaksanaan (do) manajemen humas Pondok Pesantren 

Pada proses pelaksanaan manajemen humas di PP. Miftahul Ulum 

Kalisat Jember terdapat beberapa hal yang berhasil peneliti temukan 

sebagaimana tergambar dari kajian berikut: 

1) Pembentukan Tim Teknis Manajemen Humas 

Implementasi pembentukan tim teknis pada manajemen 

humas dilakukan oleh kiai langsung dengan memilih personal 

individu untuk menjadi koordinator humas. Proses pemilihan 
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koordinator tersebut dilakukan kiai melalui jalan memanjatkan doa 

dan meminta petunjuk dari Allah SWT.  

Dengan berbagai pertimbangan serta kualifikasi yang 

ditargetkan kiai maka dipilihlah koordinator humas yang nantinya 

akan menjadi pemimpin bagi tim humas PP. Miftahul Ulum 

Kalisat Jember. Pemilihan koordinator ini salah satunya 

mempertimbangkan faktor expert cyber yakni posisi di mana 

seorang pimpinan humas memiliki kecakapan khusus dalam dunia 

kehumasan.  

Selanjutnya koordinator humas melalui amanah 

kepemimpinannya memilih dan menentukan tim serta staf humas 

yang akan membantunya melakukan tugas-tugas kehumasan. 

Langkah untuk memilih tim dan staff humas tersebut dilakukan 

dengan jalan brainstorming yang melibatkan para asatidz dan 

pimpinan serta diadakan fit and propertest untuk memastikan 

bahwa kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan calon staf 

humas. Proses ini juga untuk memastikan passion serta kegemaran 

dan kecenderungan tim humas yang disandarkan pada keyakinan 

bahwa ilmu yang dimiliki selayaknya diaplikasikan agar menjadi 

ilmu nafi’. 

2) Persiapan dan pelaksanaan kegiatan humas pondok. 

Pasca structural tim dan staf humas dibentuk dan 

diresmikan oleh kiai maka selanjutnya koordinator humas beserta 
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tim melakukan rapat. Hasil rapat perdana disebutkan akan 

diadakan rapat rutin berskala harian, mingguan bahkan bulanan 

maupun rapat yang bersifat insidentil.  

Dalam proses dimana struktur tim humas diresmikan, 

koordinator humas mencoba memastikan komitmen timnya bahwa 

unit kerja yang dibawahinya merupakan amanah pondok yang 

harus dijaga. 

Melalui kegiatan rapat baik yang online maupun offline, 

coordinator humas pelan namun pasti terus berupaya membangun 

tim yang solid sehingga persepsi yang dimiliki timnya berada 

dalam satu frekwensi yakni mewujudkan visi misi lembaga.  

Komunikasi dan Koordinasi internal selalu dibangun dan 

dijaga untuk menyeimbangkan kemampuan tim humas. Hal ini 

membuat humas dalam bekerja menjadi lebih mudah dan 

hambatan yang dirasa akan datang dapat diatasi dan diminimalisir. 

Dan lagi dengan koordinasi maka tim hmas bekerja sesuai dengan 

kebutuhan. Komunikasi dan koordinasi di internal humas 

menggunakan kemajuan teknologi dan media sosial.     

3) Substansi Pengelolaan Humas Pondok Pesantren 

Selanjutnya dalam mengelola informasi pondok, humas PP. 

Miftahul Ulum mengembangkan prinsip amanah dalam 

menjalankan tugas. Dengan prinsip amanah maka humas 
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diharapkan dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-

masing secara bertanggungjawab dan penuh integritas. 

Two ways communications/ komunikasi interpersonal 

menjadi landasan utama agar komunikasi yang dibangun humas 

melalui kinerjanya dapat mendapat feedback yang baik.  

Selanjutnya humas senantiasa aktif mencari informasi 

kegiatan pondok dengan jalan membangun sistem koordinasi 

dengan pimpinan lembaga. Informasi dan dokumentasi yang 

didapatkan tersebut diteruskan pada tahap pengolahan berikutnya 

yakni diklasifikasi data informasi yang dibutuhkan dan foto yang 

layak muat karena memenuhi standar. Dari hasil klasifikasi 

tersebut maka dilakukanlah proses berikutnya yang berupa 

pengolahan data kepada prinsip-prinsip jurnalistik. Untuk 

selanjutnya diproses kepada editing dan setelah itu siap untuk 

dipublikasikan ke media-media sosial official milik pondok.  

Dalam proses pengelolaan informasi pondok ini, humas 

memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan pondok untuk 

difungsikan kea rah yang maksimal.  

Dalam menjalankan amanah pengelolaan informasi ini, 

humas mendapatkan motivasi dari top manajemen melalui doa dan 

kepercayaan yang diberikan pondok. Di saat humas menemukan 

hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan fungsi dan 
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tugasnya, humas dibudayakan untuk menggunakan komunikasi 

jalur internal formal dan informal. 

Selain itu pelaksanaan juga difokuskan pada beberapa 

kemampuan humas yakni Communication Ability yang ditunjukan 

dengan perencanaan penggalian dan pengelolaan informasi, pelayanan 

interpersonal humas. Organizing Ability yang ditunjukan dengan 

merencanakan strategi, merencanakan pembagian tugas dan optimalisasi 

anggaran, Aspek desain serta perwajahan media sosial dan Ability To 

Get On With People  yang ditunjukan dengan penguatan kompetensi 

dengan membentuk ekstrakurikuler jurnalistik, layout, videografi dan 

komunikasi, Berkhidmah dan mencari jalan barokah, Anggaran penting 

demi tercapainya tujuan lembaga. 

c. Pengawasan dan Evaluasi Kehumasan 

Pemeriksaan dan evaluasi merupakan faktor penting dalam 

mengukur keberhasilan sebuah rencana dan pelaksanaan. Dalam ranah 

manajemen, dua aktifitas tersebut menjadi satu bagian yang lebih 

akrab disapa monitoring dan evaluasi atau Monev. Dalam hal ini hasil 

pemantauan dan pengkajian kegiatan pengawasan dan evaluasi di PP. 

Miftahul Ulum Kalisat, Jember dideskripsikan sebagai berikut:  

1) Proses pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan manajemen 

humas pondok pesantren 

Prosesi pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala 

dan bersifat kontinunue mengingat kinerja humas yang terbilang 

padat merayap. Humas dibutuhkan dalam setiap agenda lembaga 



318 

 

 

maupun pondok baik yang dilakukan di internal apalagi yang 

melibatkan eksternal pondok.  Untuk itu, Pengawasan formatif 

dilakukan secara istiqomah dan berkelanjutan semata-mata untuk 

menyeimbangkan dan tetap mengkontrol respon publik. 

Proses pengawasan biasanya dilakukan secara direct atau 

langsung. Jadi semisal ditemukan kesalahan informasi yang 

bersifat substansial saat informasi tentang pondok ditayangkan di 

media maka pondok melalui koordinator humas langsung 

melakukan kroscek dan membangun komunikasi dengan staf 

publikasi agar produk yang dipublikasikan bermuatan 

kemanfaatan bagi pembacanya.  

Dalam melakukan pengawasan manajemen humas PP. 

Miftahul Ulum Kalisat dapat ditelusuri dengan beberapa proses 

sebagai berikut: pertama, menentukan standar pengawasan. 

Terkait hal ini standar pengawasan yang ditemukan dalam 

pelaksanaan manajemen humas berupa dasar-dasar dan kode etik 

jurnalistik dan kode etik kepondokan. Pada umumnya standar 

pengawasan terkait pelaksanaan telah tercantum dalam kode etik 

tersebut.  

Kedua, mengukur kinerja pelaksanaan dalam istilah 

operasional mengukur kinerja berarti mengetahui kualitas yang 

berkaitan dengan kontruksi jurnalistik yang dipakai pada 

pemenuhan kaidah jurnalistik. Oleh karenanya tidak 
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mengherankan bila kesadaran atas kinerja tersebut mendapatkan 

perhatian yang cukup relefan dengan posisi humas.  

Ketiga, evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan humas 

memungkinkan lembaga untuk menetapkan posisinya melalui 

evaluasi kerja, mengkomunikasikan arah dan tujuan serta target 

apa yang dicapai, menstimulasi tindakan serta mengidentifikasi 

apa yang harus dilakukan.  

Berdasarkan deskripsi di atas maka dapat disampaikan 

bahwa pengawasan dan evaluasi secara istikomah dan continue 

berbasis skala dan waktu dilakukan dalam rangka pengawasan 

formatif yang dilakukan selama proses dan progres kinerja humas 

dilaksanakan. Sedangkan pengawasan sumatif dilakukan pada saat 

pelaksanaan sudah selesai dikerjakan atau sampai pada tahap 

publikasi di media sosial. Hasil evaluasi dan pengawasan akan 

bermanfaat sangat bagi umpan balik atau feedback untuk proses 

perencanaan berikutnya. 

Sementara itu evaluasi pelaksanaan substansi humas 

difokuskan kepada Communication Ability yang ditunjukan dengan 

perencanaan penggalian dan pengelolaan informasi, pelayanan 

interpersonal humas. Organizing Ability yang ditunjukan dengan 

merencanakan strategi, merencanakan pembagian tugas dan optimalisasi 

anggaran, Aspek desain serta perwajahan media sosial dan Ability To 

Get On With People  yang ditunjukan dengan penguatan kompetensi 

dengan membentuk ekstrakurikuler jurnalistik, layout, videografi dan 
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komunikasi, Berkhidmah dan mencari jalan barokah, Anggaran penting 

demi tercapainya tujuan lembaga. 

2) Aktor yang terlibat dalam pengawasan dan evaluasi 

manajemen humas pondok pesantren  

Umumnya aktivis yang terlibat dalam proses pengawasan 

dan evaluasi kinerja humas merupakan koordinator humas. Terkait 

dengan hal ini apa yang ditemukan di Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum Kalisat Jember ditemukan adanya pengawsan dan evaluasi 

secara berkala dan kontinue. Pengawasan secara berkelanjutan 

dilakukan oleh pimpinan dan pengasuh pondok melalui 

koordinator humas bersama sama dengan dewan asatidz serta 

melibatkan expert eksternal. Adapun evaluasi pelaksanaan kinerja 

humas PP. Miftahul Ulum dilakukan dengan evaluasi dan 

koordinasi sebagaimana terdapat dalam rapat forum mingguan dan 

pimpinan. pada forum tersebut disampaikan laporan terkait 

pelaksanaan kegiatan humas baik yang rutin maupun insidentil. 

Selain itu humas juga memfungsikan perannya sebagai 

comminication facilitator yang menjadi jembatan  maupun 

gerbang utama arus keluar masuk informasi dari internal maupun 

eksternal. Evaluasi dari eksternal didapat dari masukan via media 

sosial DM pada laman instagram, youtube, fanpage di facebook 

dan via email. Masukan serta kritik membangun bagi lembaga 
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tersebut menjadi petunjuk untuk menentukan perencanaan di masa 

mendatang.    

3) Substansi evaluasi manajemen humas pondok pesantren. 

Secara substansial pengawasan dan evaluasi terhadap 

manajemen humas PP. Miftahul Ulum dapat diklasifikasi dari 

berbagai aspek sebagai berikut: pertama penggalian dan 

pengelolaan informasi. Aspek penggalian dan pengelolaan 

informasi merupakan aspek pertama dan penting untuk dimonitor. 

Hal ini dilakukan karena pada proses ini akan berpengaruh 

terhadap kesesuaian dengan perencanaan di muka. Pengawasan 

dalam hal ini dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip dan 

kode etik jurnalistik serta budaya pondok. 

Pengawasan penggalian dan pengelolaan informasi juga 

memperhatikan kebutuhan masyarakat modern. Akses yang 

mudah dicari serta tatanan bahasa jurnalistik yang pas dan 

konsisten memperhatikan ejaan bahasa yang baik dan benar akan 

berpengaruh pada kenyamanan dalam mengakses kabar berita 

maupun informasi dari internal pondok.  

Secara umum penerapan penggalian dan pengelolaan 

informasi di PP. Miftahul Ulum berjalan dengan sangat alamiah. 

Sebagaimana saat terdapat kegiatan yang membutuhkan tenaga 

humas, pihak pelaksana menghubungi humas melalui teknologi 

media sosial seperti Whatsapp atau mendatangi tim humas 
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langsung seraya berkoordinasi perihal kebutuhan yang diharapkan 

ada saat pelaksanaan kegiatan.  

Kedua, aspek desain serta perwajahan media sosial maupun 

website official pondok. Aspek ini penting untuk diawasi karena 

akan berdampak pada kenyamanan pembaca saat mengakses 

informasi tentang pondok.  

Ketiga pelayanan interpersonal humas. Kegiatan ini penting 

untuk dievaluasi dan diawasi secara berkelanjutan mengingat 

masyarakat yang membutuhkan informasi tentang pondok tidak 

semuanya mempunyai media komunikasi yang canggih dan 

menguasai teknologi. Unsur-unsur manual pada proses 

penerimaan santri baru juga patut untuk diawasi terkait 

pelayanannya.      

Sekilas evaluasi yang berhasil dihimpun dalam penelitian 

ini menemukan bukti respon positif masyarakat dalam menerima 

informasi produk humas berupa visual, maupun audio visual yang 

dproduksi humas. Dibuktikan dengan adanya feedback  dari 

masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun via 

chat. Selain itu respon penayangan serta jumlah viewer dalam 

laman media sosial milik pondok turut menjadi indikasi bahwa 

masyarakat menikmati dengan baik produk-produk informasi yang 

dilayangkan humas. 
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Berdasarkan uraian dan deskripsi di atas temuan penelitain 

terkait fokus penelitian di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Kalisat Jember dapat digambarkan dalam skema berikut ini: 

Tabel 4.11 

Skematik temuan penelitian pada kasus 1 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kalisat, Jember. 

 

Manajemen Humas Pondok Pesantren 

Perencanaan manajemen humas PP. Miftahul Ulum, Kalisat, Jember 

Proses Perencanaan  

Humas 

Aktor yang Terlibat 

Perencanaan Manajemen 

Humas 

Substansi 

Perencanaan 

Manajemen Humas 

a. Identifikasi 

berdirinya pondok 

karena adanya 

kepercayaan dari 

masyarakat. 

b. Kepercayaan 

dibangun dari hal 

yang kecil, simple, 

sederhana namun 

bermakna. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kiai 

b. Majlis kiai 

c. Pengurus yayasan 

d. Koordinator humas 

e. Professional expert dari 

eksternal lembaga. 

 

a. Identifikasi 

keadaan, kekuatan 

(strenght) dan 

kelemahan 

(weakness) 

b. Self confident, 

creatifity  

c. Barokah.   

d. Penggalian dan 

pengelolaan 

informasi. 

e. Aspek desain serta 

perwajahan media 

sosial 

f. Pelayanan 

interpersonal 

humas 

g. Penguatan 

kompetensi dengan 

membentuk 

ekstrakurikuler 

jurnalistik, layout, 

videografi dan 

komunikasi. 

h. Berkhidmah dan 

mencari jalan 

barokah 

i. Anggaran penting 

demi tercapainya 

tujuan lembaga 
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Manajemen Humas Pondok Pesantren 

Pelaksanaan manajemen humas Pondok Pesantren 

Pembentukan Tim 

Teknis Manajemen 

Kehumasan  

Persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan 

humas pondok. 

Pengelolaan 

Informasi Pondok 

Pesantren 

a. Kiai 

b. Majlis kiai 

c. Coordinator Humas 

d. Expert eksternal 

e. Delegating 

 

 

 

 

a. Membangun jaringan 

komunikasi dan 

koordinasi 

b. Komunikasi internal 

c. Menyiapkan peralatan 

d. Pendelegasian kerja 

 

 

a. Prinsip amanah 

b. Prinsip two ways 

communications 

c. Aktif mencari 

informasi kegiatan 

pimpinan dan 

lembaga 

d. Membangun 

sistem koordinasi 

e. Publikasi media 

 

Pengawasan dan Evaluasi Humas 

Proses pemeriksaan 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

manajemen kehumasan 

pondok pesantren 

Aktor yang terlibat dalam 

pengawasan dan evaluasi 

manajemen kehumasan 

pondok pesantren 

Substansi evaluasi 

manajemen 

kehumasan pondok 

pesantren. 

a. Pengawasan berkala 

dan bersifat 

kontinue 

b. Pengawasan 

formatif 

c. Direct assesment 

d. Rapat evaluasi dan 

koordinasi  

 

 

 

a. Kiai 

b. Pengurus Yayasan 

c. Humas 

d. Expert eksternal 

e. Masyarakat  

 

a. Penggalian 

informasi 

b. Pengelolaan data 

informasi 

c. Desain dan layout 

serta perwajahan 

media sosial 

d. Pelayanan 

Interpersonal 

e. Feedback dari 

publik 

 

2. Temuan Penelitian kasus 2 PP. Baitul Arqom, Balung, Jember. 

Berdasarkan paparan data yang disajikan pada sub bab di atas 

maka dibawah ini dapat dideskripsikan temuan penelitian pada kasus 2 

yakni PP. Baitul Arqom sebagai berikut: 

 

 



325 

 

 

a. Perencanaan manajemen humas Pondok Pesantren 

1) Proses Perencanaan Manajemen Humas 

Asal mula perencanaan manajemen humas di PP. Baitul 

Arqom bila diklasifikasikan kedalam ranah sejarah maka akan 

didapatkan informasi sebagai berikut: awalnya berdirinya hampir 

sama seperti Gontor yang memiliki Trimurti yaitu 3 orang 

pendirinya. berdirinya pondok Baitul Arqom Balung Jember ini 

ada KH. Abdul Mu’id Sulaiman kemudian Kyai Jawahir Abdul 

Muin dan Kyai Mahin Ilyas Hamim yang mana ketiganya adalah 

alumni dari Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo Jawa 

Timur. Mereka bertiga merasa terpanggil untuk mengamalkan 

harta dan jariyah yang lain terutama ilmu yang sudah mereka 

peroleh selama menempuh pendidikan di pondok pesantren 

tersebut kepada umat Islam. 

Minimnya lembaga Islam pada saat itu telah membuat 

masyarakat Balung dan sekitarnya memasukkan putera dan 

puterinya ke sekolah Kristen yang telah dikenal masyarakat. Pada 

saat seperti itu menggugah semangat mereka untuk segera 

mendirikan lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu, 

sehingga diharapkan bisa menyelamatkan aqidah anak-anak Islam 

serta menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang bisa 

menampung semua golongan dalam masyarakat. 
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Maka pada tahun 1959 didirikan sekolah lanjutan pertama 

dengan nama Madrasah Tsanawiyah Al-Ula, yang dimulai oleh dua 

alumni Pondok Modern Gontor, KH. Abdul Mu’id Sulaiman dan 

Kiai Jawahir Abdul Mu’in, sebagai realisasi dari cita-cita yang 

terkandung dalam hatinya, sejak mereka belajar di Pondok Modern 

Gontor. 

Sementara itu yang ketiga yaitu Kiai Mahin Ilyas Hamim 

tidak mendirikan sekolah ini dari awal karena saat itu beliau masih 

belajar di Universitas Al Azhar Kairo Mesir kemudian pada tahun 

1967 sebagai lanjutan dari Madrasah Tsanawiyah akan dibuka lah 

tingkatan lanjutan dengan nama madrasah Mu'allimin yang 

kemudian berubah menjadi Madrasah Aliyah kemudian juga pada 

tahun 71 SMP didirikan dan pada tahun 1979 juga didirikan SMA. 

dari 4 lembaga pendidikan tersebut pada tahun 1975 maka 

semuanya dihimpun dibawah satu lembaga yaitu Pondok Pesantren 

Baitul Arqom yang sudah terdaftar di notaris pada hari Jumat 15 

Agustus tahun 1975 di pengadilan negeri Jember Jawa Timur.  

Kemudian setelah kondisi memungkinkan serta sudah sesuai 

dengan cita-cita para pendiri untuk menjadi pesantren yang secara 

murni mengacu pada kurikulum Pondok Modern Darussalam 

Gontor Ponorogo maka akhirnya didirikanlah Pesantren Putra yang 

formatnya adalah Madrasatu-l-Mu’allimin Al-Islamiyah (MMI). 

dan untuk Putri pada tahun 1989 yaituMadrasatu-l-Mu’allimat Al-
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Islamiyah (MMaI). bila kita melihat website dari Pesantren Baitul 

Arqom ini cukup informatif dan cukup update websitenya jadi 

sangat membantu untuk orang-orang tua ya memasukkan anak 

mereka ke pondok pesantren di sekitar Jember yaitu di Pondok 

Pesantren Baitul Arqom.  

Dan ternyata Pondok Pesantren Baitul Arqom ini sebagai 

pondok pesantren alumni Gontor adalah Pondok alumni tertua di 

Indonesia yang salah satu prestasinya adalah menghasilkan alumni 

yang menjadi Kapolri. 

Jadi pondok pesantren ini yang lokasinya sekitar 20 km dari 

pusat Kota Jember sudah menunjukkan eksistensinya dan juga 

sumbangsinya dalam dunia pendidikan dalam rangka 

mencerdaskan putra-putri bangsa hal ini dibuktikan dengan 

munculnya alumni-alumni yang berkualitas dari pondok Pesantren 

Baitul Arqom. 

Dari pemaparan di atas dapat disarikan bahwa awal 

berdirinya PP. Baitul Arqom berdasar pada kebutuhan masyarakat 

akan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas.  

2) Aktor yang Terlibat Perencanaan Manajemen Humas 

Berdasarkan paparan dalam proses perencanaan manajemen 

humas di atas terlihat bahwa awal berdirinya pesantren berasaskan 

kebutuhan masyarakat. Kiai menjadi konseptor dalam menata 

manajemen sekaligus berada pada garda terakhir pengambil 
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keputusan (decision). Prinsip kemandirian ditunjukan oleh PP. 

Baitul Arqom dalam melakukan perencanaan manajemen.  

Lembaga Pendidikan Pesantren Baitul Arqom ini dikelola 

dan diatur dengan menggunakan sistem organisasi. Secara 

struktural, organisasi atau badan tertinggi di Pesantren ini adalah 

Yayasan. Lembaga ini berfungsi sebagai pembuat garis-garis besar 

haluan lembaga pendidikan dan sebagai pengkontrol kerja 

organisasi di bawahnya. 

Dalam melaksanakan amanat pendidikannya, yayasan 

memberikan mandat kepada organisasi Balai Pendidikan Pesantren 

Baitul Arqom. Balai ini bertangung jawab atas terselenggaranya 

proses pendidikan dan pengajaran secara menyeluruh. Diantara 

tugas-tugas Balai ini adalah menyediakan semua fasilitas 

pendidikan dan pengajaran serta memeliharanya, memantau dan 

mengevaluasi jalannya proses pendidikan dan pengajaran, 

menggali sumber-sumber dana pendidikan, memperluas dan 

mengembangkan tanah-tanah wakaf dan menyiapkan kader-kader 

pondok. Selanjutnya Balai ini melimpahkan semua teknis 

operasional pendidikan dan pembelajaran kepada lembaga 

pendidikan lainnya.  

Keterlibatan kiai dalam perencanaan manajemen humas di 

PP. Baitul Arqom cukup intens meski dalam pelaksanaannya 

dibackup oleh tim humas.  
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Pertimbangan pengasuh sangat penting dalam suksesnya 

proses perencanaan. Tradisi pondok menyatakan bahwa setiap 

kegiatan yang ada dan akan dilaksanakan harus sepengetahuan 

pengasuh. Hal ini dalam rangka dan bentuk rasa takdim kepada 

sang kiai agar mendapat barokah dan manfaat.  

3) Substansi Perencanaan Manajemen Humas 

Terkait dengan substansi perencanaan manajemen humas di 

PP. Baitul Arqom, Balung, Jember terlebih dahulu 

mengidentifikasi keadaan, kekuatan (strength) dan kelemahan 

(weakness). strength merupakan kapabilitas serta kelebihan serta 

keunggulan yang dimiliki oleh organisasi dibanding dengan 

organisasi lainnya. Usaha untuk memahami keunggulan ini 

dilakukan dengan jalan memahami serta menilai dengan analisis 

SWOT (Strength, Weakness, opportunities dan threats). 

Strength pada kasus manajemen humas di PP. Baitul Arqom 

datang dan bersumber dari beberapa hal antaranya: pertama, 

adanya anggaran pembiayaan yang membantu meringankan 

operasional humas. Membuat perencanaan anggaran sangat penting 

bagi suatu program dalam lembaga karena ia akan menopang 

pelaksanaannya. Kedua bimbingan kompetensi kearah professional 

yang penguatannya dilakukan secara interpersonal one by one. 

Penguatan kompetensi dilakukan langsung secara personal oleh 

koordinator humas yang merupakan expert di bidang publikasi 
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humas. Penguatan personal tersebut selanjutnya menumbuhkan 

komitmen dari anggota humas karena mendapatkan bimbingan 

langsung. Kompetensi dan potensi humas yang dimaksud 

antaranya dapat mengoperasikan kamera digital serta paham akan 

fungsi dan aplikasinya saat digunakan, paham dan bisa mendesain 

dan layout pamphlet maupun editing foto dan video. Bisa menggali 

data informasi dan mengolahnya menjadi sebuah karya jurnalistik 

yang layak publikasi dan kaya manfaat bagi pembaca. 

Selain itu, substansi perencanaan manajemen humas juga 

fokus pada kemampuan berikut: Communication Ability yang 

ditunjukan dengan perencanaan penggalian dan pengelolaan informasi, 

pelayanan interpersonal humas. Organizing Ability yang ditunjukan 

dengan merencanakan strategi, merencanakan pembagian tugas dan 

optimalisasi anggaran, Aspek desain serta perwajahan media sosial dan 

Ability To Get On With People  yang ditunjukan dengan penguatan 

kompetensi dengan membentuk ekstrakurikuler jurnalistik, layout, 

videografi dan komunikasi, Berkhidmah dan mencari jalan barokah, 

Anggaran penting demi tercapainya tujuan lembaga. 

b. Pelaksanaan manajemen humas Pondok Pesantren 

Sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan manajemen 

humas, maka pelaksanaan manajemen humas di Pondok Pesantren 

Baitul Arqom, Balung, Jember dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
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1) Pembentukan Tim Teknis Manajemen Humas 

Pelaksanaan pembentukan tim teknis pada manajemen 

humas dilakukan oleh kiai langsung dengan memilih koordinator 

humas. Proses pemilihan koordinator tersebut dilakukan kiai 

melalui panjatan doa dan meminta petunjuk kepada Allah SWT.  

Dengan berbagai pertimbangan serta kualifikasi yang 

ditargetkan kiai maka dipilihlah koordinator humas yang nantinya 

akan menjadi pemimpin bagi tim humas PP. Baitul Arqom, Balung, 

Jember. Pemilihan koordinator ini salah satunya 

mempertimbangkan faktor expert cyber yakni posisi di mana 

seorang pimpinan humas memiliki kecakapan khusus dalam dunia 

kehumasan.  

Selanjutnya koordinator humas melalui amanah 

kepemimpinannya memilih dan menentukan tim serta staf humas 

yang akan membantunya melakukan tugas-tugas kehumasan. 

Langkah untuk memilih tim dan staff humas tersebut dilakukan 

dengan jalan brainstorming yang melibatkan para asatidz dan 

pimpinan serta diadakan fit and propertest untuk memastikan 

bahwa kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan calon staf humas. 

Proses ini juga untuk memastikan passion serta kegemaran dan 

kecenderungan tim humas yang disandarkan pada keyakinan 

bahwa ilmu yang dimiliki selayaknya diaplikasikan agar menjadi 

ilmu nafi’. 
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2) Persiapan dan pelaksanaan kegiatan humas pondok. 

Persiapan pelaksanaan kegiatan humas pondok dilakukan 

disesuaikan dengan agenda kegiatan yang dimiliki oleh lembaga 

masing-masing. Bila agenda kegiatan bersifat insidentil maka tim 

pelaksana kegiatan akan melakukan koordinasi pada pihak humas 

dengan mendatangi langsung ataupun menghubungi via whatsapp.  

Persiapan dan kesiapan tim humas didukung dengan adanya 

fasilitas yang diberikan oleh pondok berupa alat-alat dokumentasi 

yang memadai seperti tripod, kamera, stabilizer dan lain 

sebagainya. Alat-alat dokumentasi tersebut selanjutnya 

dimanfaatkan dan difungsikan kearah yang maksimal sehingga 

bernilai kebermanfaatan.  

Solidaritas tim humas dibangun dengan cara-cara persuasive 

yakni dibangunnya jalur komunikasi oleh pimpinan atau 

coordinator humas yang bertujuan untuk mengubah atau 

memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga 

bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. 

Pada umumnya sikap-sikap individu humas yang dipengaruhi 

dengan cara ini ialah ranah kognitif, afektif dan konatif tim humas.  

  Aspek lain yang ditemukan pada saat pelaksanaan kinerja 

oleh humas PP. Baitul Arqom ialah adanya prinsip-prinsip yang 

mengedepankan ikhtiar dan tawakkal. Prinsip ini dianggap akan 

menyeimbangkan hasil yakni ikhtiar maksimal akan menghasilkan 
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sesuatu yang optimal namun bila yang diinginkan setelah 

diusahakan tidak terjadi maka tawakkal akan mampu menjadi 

penetralisir kekecewaan.  

3) Substansi Pengelolaan Humas Pondok Pesantren 

Mengelola informasi menjadi unsur yang penting dalam 

mereproduksi informasi yang didapat dari proses penggalian data 

dari narasumber pondok. Humas PP. Baitul Arqom dalam 

mengelola informasi dilakukan dengan memenuhi kriteria serta 

standar produk informasi yang memenuhi kaidah jurnalistik.   

Agar informasi yang ditulis bernilai berita bahkan bernilai 

ilmu, humas PP. Baitul Arqom memegang teguh prinsip dasar yang 

harus diketahui dalam menulis, antaranya: informasi berbasis 

Fakta, yaitu bahwa sebuah fakta kegiatan di pondok. Obyektif, 

yaitu informasi yang disajikan sesuai dengan keadaan sebenarnya, 

tidak boleh dibumbui sehingga merugikan pihak yang diberitakan. 

Berimbang, yaitu bahwa sebuah berita biasanya dianggap 

berimbang apabila reporter memberi informasi kepada 

pembacanya, pendengarnya atau pemirsanya tentang semua detail 

penting dari suatu kejadian dengan cara yang tepat. Porsi harus 

sama, tidak memihak atau tidak berat sebelah. Reporter harus 

mengabdi pada kebenaran ilmu atau kebenaran berita itu sendiri 

dan bukan mengabdi pada sumber berita (check, re-check and 
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balance) yang perlu didukung dengan langkah konfirmasi dari 

pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan; 

Lengkap, yaitu dimana berita yang lengkap adalah berita 

yang memuat jawaban atas pertanyaan who, what, why, when, 

where, dan how; 

Akurat yaitu berita yang ditampilkan harus tepat, benar dan 

tidak terdapat kesalahan. Akurasi sangat berpengaruh pada 

penilaian kredibilitas media maupun reporter itu sendiri. Akurasi 

berarti ketepatan bukan hanya pada detail spesifik tetapi juga kesan 

umum, cara detail disajikan dan cara penekannya. 

Sementara agar informasi yang dipublish mempunyai 

kelayakan atau standar berita terdapat 4 syarat standar kelayakan 

informasi yang selalu dikedepankan oleh humas PP. Baitul Arqom 

yaitu: penting, menarik, aktual, dan faktual.  

Sementara itu substansi humas juga difokuskan pada 

Communication Ability yang ditunjukan dengan perencanaan penggalian 

dan pengelolaan informasi, pelayanan interpersonal humas. Organizing 

Ability yang ditunjukan dengan merencanakan strategi, merencanakan 

pembagian tugas dan optimalisasi anggaran, Aspek desain serta 

perwajahan media sosial dan Ability To Get On With People  yang 

ditunjukan dengan penguatan kompetensi dengan membentuk 

ekstrakurikuler jurnalistik, layout, videografi dan komunikasi, 

Berkhidmah dan mencari jalan barokah, Anggaran penting demi 

tercapainya tujuan lembaga. 
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c. Pengawasan dan Evaluasi Manajemen Kehumasan 

Berdasarkan data yang berhasil peneliti humpun, temuan penelitian 

pada pengawasan dan evaluasi manajemen humas Pondok Pesantren 

Baitul Arqom, Balung, Jember diuraikan sebagaimana berikut ini:  

1) Proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan manajemen 

humas pondok pesantren 

Proses pengawasan dan evaluasi dilakukan langsung oleh 

kiai melalui koordinator humas. Pengawasan internal dilakukan 

secara berkelanjutan dengan mengikuti standar jurnalistik yang ada 

dan sesuai dengan tradisi dan budaya yang melekat pada pondok. 

Koodinator humas selalu melakukan pendampingan kepada kiai 

terkait proses pengawasan dan evaluasi. Hal itu dilakukan guna 

membantu kiai agar tidak terlalu banyak pikiran dan pekerjaan 

dalam melakukan pengembangan pondok dan mengembangkan 

kualitas pendidikan menjadi fokus. 

Secara struktur, posisi humas yang berada tepat dibawah 

pimpinan dan pengasuh menjadikan humas lebih leluasa 

memberikan masukan dari hasil pengawasan dan evaluasi kepada 

kiai. Hal ini dalam rangka mewujudkan monitoring berkelanjutan 

yang dilakukan oleh humas. Selain itu, proses pengawasan dan 

evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan forum pertemuan 

Kamisan yang dihadiri oleh seluruh dewan guru PP. Baitul Arqom. 

Melalui forum ini evaluasi dan koordinasi biasa dilakukan dan jejak 
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pendapat juga bisa didapati namun masih mengacu pada budaya 

pondok dan tidak memaksakan kehendak.  

Selain forum kamisan, terdapat juga forum pimpinan yang 

melibatkan hanya struktur pimpinan dalam menyelesaikan masalah 

yang cukup dianggap sentimentil. Dalam melakukan pengawasan 

dan evaluasi ini, kiai selalu memfungsikan aspek kontingensi dan 

delegasi untuk mengawasi kinerja humas. Dengan begitu 

pengawasan dan evaluasi berlapis dapat dilakukan demi 

mewujudkan monitoring berkelanjutan. 

2) Aktor yang terlibat dalam pengawasan dan evaluasi 

manajemen kehumasan pondok pesantren 

Aktivis yang terlibat dalam sistem pengawasan dan evaluasi 

pada manajemen humas di PP. Baitul Arqom adalah kiai, dewan 

kiai dan asatidz serta masyarakat pondok internal maupun eksternal. 

Kiai di PP. Baitul Arqom mengedepankan prinsip uswah 

dalam mencontohkan kinerjanya kepada setiap unit di pondok. 

Salah satu keteladanan yang dapat dicontoh dari sosok kiai di 

pondok ini adalah kedisiplinan. Disiplin menjadi kebiasaan dan 

budaya yang senantiasa ditanamkan oleh kiai. Budaya seperti hal 

tersebut secara tidak langsung menjadi pemicu (trigger) dalam 

memacu kinerja disiplin dalam tiap personal induvidu di pondok 

dalam bekeja. Budaya disiplin yang senantiasa ditunjukan oleh kiai 
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merupakan pembelajaran yang sangat berarti bagi terjaminnya 

kualitas kerja humas.  

Dalam mengevaluasi kinerjanya, humas juga menyerap 

masukan dan kritikan terhadap produk-produk humas yang 

ditampilkan di media sosial. Masukan dan evaluasi membangun 

dapat dipantau humas dalam statistik kunjungan website dan jumlah 

view dan ulasan di fanpage fecebook maupun jumlah like pada 

postingan di instagram official milik pondok.      

3) Substansi evaluasi manajemen humas pondok pesantren. 

Secara substansi, evaluasi pada manajemen humas yang 

patut dievaluasi dalam kinerjanya antara lain proses penggalian data 

informasi oleh humas saat kegiatan, menyebarluaskan informasi 

melalui pelayanan interpersonal seperti layanan chat via whatsapp, 

layanan telepon, layanan chat DM di media sosial binaan humas. 

Layanan informasi terhadap public internal meliputi santri, ustadz 

dan tenaga kependidikan. Dan layanan informasi terhadap eksternal 

organisasi meliputi masyarakat umum, walisantri, pemerintahan, 

media massa mitra. Pelyanan informasi dilakukan oleh humas 

terhadap public yang datang ke kantor maupun hubungan telepon. 

Dalam memberikan layanan informasi tersebut humas tidak hanya 

memberikan layanan informasi akademik tapi berbagai informasi 

lainnya yang dibutuhkan public.  
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Dari berbagai uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa layanan informasi melalui komunikasi interpersonal dapat 

dilakukan humas kepada publiknya baik yang datang keh umas atau 

sambungan komunikasi lainnya. Dalam hal ini humas dapat 

memberikan dan menjelaskan tentang informasi kebijakan pondok 

sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh publiknya. 

Layann informasi yang baik dan bersahabat memberikan kesan 

yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. 

Informasi yang disediakan humas dalam menopang 

kebutuhan informasi public dapat berupa kegiatan akademik dan 

non akademik seperti biaya pondok, kebijakan organisasi dan 

pimpinan, seminar, workshop, kegiatan ekstrakurikuler, informasi 

ujian dan lain sebagainya.  

Humas memberikan pelatihan kepada staf dalam berinteraksi 

dengan public dengan menggunakan pendekatan personal. Sehingga 

kemampuan komunikasi humas dapat terjaga dengan baik. Dan hal 

tersebut tentu akan berdampak pada penilaian masyarakat dan 

feedback yang baik dari penerima informasi. 

Perhatian evaluasi juga difokuskan pada Communication Ability 

yang ditunjukan dengan perencanaan penggalian dan pengelolaan 

informasi, pelayanan interpersonal humas. Organizing Ability yang 

ditunjukan dengan merencanakan strategi, merencanakan pembagian 

tugas dan optimalisasi anggaran, Aspek desain serta perwajahan media 

sosial dan Ability To Get On With People  yang ditunjukan dengan 
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penguatan kompetensi dengan membentuk ekstrakurikuler jurnalistik, 

layout, videografi dan komunikasi, Berkhidmah dan mencari jalan 

barokah, Anggaran penting demi tercapainya tujuan lembaga. 

Tabel 4.12 

Skema temuan penelitian pada kasus 2 Pondok Pesantren Baitul 

Arqom, Balung Jember. 

 

Manajemen Humas Pondok Pesantren 

Perencanaan manajemen kehumasan PP. Baitul Arqom, 

Balung, Jember 

Proses 

Perencanaan 

Manajemen 

Kehumasan 

Aktor yang Terlibat 

Perencanaan 

Manajemen 

kehumasan 

Substansi 

Perencanaan 

Manajemen 

kehumasan 

 Identifikasi 

berdirinya 

pondok karena 

adanya 

kebutuhan 

masyarakat akan 

pendidikan Islam 

yang berkualitas 

 Sistem pesantren 

diidentifikasi 

dalam tiga rahan 

yakni pondok, 

sekolah dan 

masyarakat. 

 Prinsip 

kemandirian dan 

percaya diri 

diinternalisasi 

dalam tiap unit 

lembaga 

  

 

 

 

 

 

 

 Kiai 

 Para pimpinan 

lembaga 

 Tim humas tanpa 

melibatkan eksternal 

pondok 

 Identifikasi 

keadaan, 

kekuatan 

(strenght) dan 

kelemahan 

(weakness) 

 Anggaran 

membantu 

meringankan 

operasional 

humas 

 Kekuatan 

humas berasal 

dari jiwa 

mandiri  

 Disiplin 

 Potensi bakat 

dan minat tim 

humas 

 Penguatan 

potensi 

dilakukan 

dengan cara 

pendekatan 

personal 

 Humas 

dikontrol 

expert 

dibidang opini 
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Manajemen Humas Pondok Pesantren 

Perencanaan manajemen kehumasan PP. Baitul Arqom, 

Balung, Jember 

public  

 

 

Pelaksanaan manajemen humas Pondok Pesantren 

 

Pembentukan Tim 

Teknis Manajemen 

Kehumasan 

Persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan 

kehumasan pondok. 

 

Pengelolaan 

Informasi 

Pondok 

Pesantren 

 Kiai 

 Majlis kiai 

 Coordinator 

Humas 

 Expert internal 

 Delegating 

 

 

 

 

 Membangun 

jaringan komunikasi 

dan koordinasi 

 Menyiapkan 

protokol kiai 

 Berkoordinasi 

dengan narasumber, 

panitia 

 Komunikasi internal 

 Menyiapkan 

peralatan 

 Pendelegasian kerja 

  

 

 

 Persiapan 

peralatan 

humas Prinsip 

amanah 

 Prinsip two 

ways 

communicatio

ns 

 Aktif mencari 

informasi 

kegiatan 

pimpinan dan 

lembaga 

 Membangun 

sistem 

koordinasi 

 Publikasi 

media  

 Memperhatika

n kode etik 

jurnalistik 

 Memperhatika

n tradisi dan 

budaya 

pondok 

 

Pengawasan dan Evaluasi Manajemen Kehumasan 

 

Proses pegnawasan 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

manajemen humas 

pondok pesantren 

Aktor yang terlibat 

dalam pengawasan 

dan evaluasi 

manajemen humas 

pondok pesantren 

Substansi 

evaluasi 

manajemen 

humas pondok 

pesantren. 

 Pengawasan  Kiai  Penggalian 



341 

 

 

Manajemen Humas Pondok Pesantren 

Perencanaan manajemen kehumasan PP. Baitul Arqom, 

Balung, Jember 

internal 

 Pengawasan 

berkala dan 

bersifat continue 

 Pengawasan 

formatif 

didampingi 

koordinator 

humas 

 Direct 

assessment 

 Monitoring 

berkesinambunga

n 

 Rapat evaluasi 

dan koordinasi 

melalui forum 

Kamisan dan 

forum pimpinan 

 Evaluasi bersifat 

insidentil 

 Pengurus Yayasan 

 Humas 

 Expert internal 

 Masyarakat  

 

informasi 

 Pengelolaan 

data informasi 

 Desain dan 

layout serta 

perwajahan 

media sosial 

 Pelayanan 

Interpersonal 

 Feedback dari 

publik 

 

 

4) Temuan Penelitian Lintas kasus 

Berdasarkan temuan penelitian pada kedua kasus pondok 

pesantren ditemukan adanya persamaan dan perbedaan. Secara 

umum persamaan tersebut teletak pada langkah manajerial yang 

ditempuh oleh kedua pondok pesantren baik dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi. 

Sedangkan distingsinya ditunjukan pada perbedaan penekanan 

pada aspek pengelolaan manajemen humas pada masing-masing 

pondok. Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kalisat, Jember fokus 

pada pemanfaatan tenaga internal dan eksternal dalam mengelola 

media dengan melibatkan expert eksternal. Sedangkan Pondok 
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Pesantren Baitul Arqom, Balung, Jember fokus pada pemanfaatan 

tenaga internal sebagai expert internal, hal ini semata karena jiwa 

kemandirian telah ditanamkan dalam diri individu pada humas. 

Pada sisi lain, aspek khidmah atau jiwa pengabdian kepada 

pondo juga mengambil peran yang cukup signifikan dalam proses 

tata kelola manajemen humas di kedua pesantren. Lebih jelasnya 

berikut dipaparkan temuan penelitian lintas kasus dalam skematik 

di bawah ini: 

Tabel 4.13 

Skematik Temuan Penelitian Lintas kasus 

 

Fokus 

Temuan kasus 

1 PP. Miftahul 

Ulum, Kalisat, 

Jember 

Temuan kasus 2 

PP. Baitul 

Arqom, Balung, 

Jember 

Temuan 

Penelitian Lintas 

kasus 

Perencanaan 

manajemen 

kehumasan 

Pondok 

Pesantren 

 

a. Identifikasi 

berdirinya 

pondok 

karena 

adanya 

kepercayaan 

dari 

masyarakat. 

b. Kepercayaan 

dibangun dari 

hal yang 

kecil, simple, 

sederhana 

namun 

bermakna. 

c. Aktor yang 

terlibat (Kiai, 

Majlis kiai, 

Koordinator 

humas, 

Professional 

expert dari 

eksternal 

a. Identifikasi 

berdirinya 

pondok karena 

adanya 

kebutuhan 

masyarakat akan 

pendidikan 

Islam yang 

berkualitas 

b. Sistem 

pesantren 

diidentifikasi 

dalam tiga rahan 

yakni pondok, 

sekolah dan 

masyarakat. 

c. Prinsip 

kemandirian dan 

percaya diri 

diinternalisasi 

dalam tiap unit 

lembaga 

d. Aktor yang 

a. Berdirinya 

pondok di PP. 

Miftahul Ulum 

karena adanya 

kepercayaan 

dari masyarakat 

dan di PP. 

Baitul Arqom 

karena aspek 

kebutuhan 

masyarakat. 

b. Perencanaan 

manajemen di 

PP. Miftahul 

Ulum dibangun 

dari hal kecil, 

simpel dan 

sederhana 

namun 

bermakna  dan 

di PP. Baitul 

Arqom 

memperhatikan 
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Fokus 

Temuan kasus 

1 PP. Miftahul 

Ulum, Kalisat, 

Jember 

Temuan kasus 2 

PP. Baitul 

Arqom, Balung, 

Jember 

Temuan 

Penelitian Lintas 

kasus 

lembaga.) 

d. Substansi 

perencanaan 

(Identifikasi 

keadaan, 

kekuatan 

(strength) dan 

kelemahan 

(weakness), 

Self 

confident, 

creatifity, 

Barokah, 

Penggalian 

dan 

pengelolaan 

informasi, 

Aspek desain 

serta 

perwajahan 

media sosial, 

Pelayanan 

interpersonal 

humas, 

Penguatan 

kompetensi 

dengan 

membentuk 

ekstrakurikul

er jurnalistik, 

layout, 

videografi 

dan 

komunikasi, 

Berkhidmah 

dan mencari 

jalan barokah, 

Anggaran 

penting demi 

tercapainya 

tujuan 

lembaga 

terlibat (Kiai, 

Para pimpinan 

lembaga, Tim 

humas tanpa 

melibatkan 

eksternal 

pondok) 

e. Substansi 

perencanaan, 

Identifikasi 

keadaan, 

kekuatan 

(strength) dan 

kelemahan 

(weakness), 

Anggaran 

membantu 

meringankan 

operasional 

humas, 

Kekuatan humas 

berasal dari jiwa 

mandiri, 

Disiplin, Potensi 

bakat dan minat 

tim humas, 

Penguatan 

potensi 

dilakukan 

dengan cara 

pendekatan 

personal, Humas 

dikontrol expert 

internal 

dibidang opini 

public  

 

prinsip 

kemandirian dan 

self confindent 

yang 

diinternalisasi di 

tiap unit 

lembaga 

c. Substansi 

perencanaan di 

dua pesantren 

tersebut sama-

sama 

mengidentifikasi 

kekuatan dan 

kelemahan.   PP. 

Miftahul Ulum 

membentuk 

ekstrakurikuler 

jurnalistik 

sedang PP. 

Baitul Arqom 

penguatan 

kompetensi 

dilakukan secara 

personal. 

d. Temuan lintas 

situs ditemukan 

adanya prinsip 

khidmah atau 

pengabdian 

yang tulus 

kepada pondok. 
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Fokus 

Temuan kasus 

1 PP. Miftahul 

Ulum, Kalisat, 

Jember 

Temuan kasus 2 

PP. Baitul 

Arqom, Balung, 

Jember 

Temuan 

Penelitian Lintas 

kasus 

Pelaksanaan  

Manajemen 

Humas 

Pondok 

Pesantren 

a. Pembentukan 

tim teknis 

manajemen 

humas (Kiai, 

Majlis kiai, 

Coordinator 

Humas, 

Expert 

eksternal, 

Delegating) 

b. Persiapan dan 

pelaksanaan 

humas 

dilakukan 

dengan 

(Membangun 

jaringan 

komunikasi 

dan 

koordinasi, 

Komunikasi 

internal, 

Menyiapkan 

peralatan 

Pendelegasian 

kerja) 

c. Pengelolaan 

data 

informasi 

(Prinsip 

amanah, 

Prinsip two 

ways 

communicati

on, Aktif 

mencari 

informasi 

kegiatan 

pimpinan dan 

lembaga, 

Membangun 

sistem 

a. Pembentukan 

tim teknis 

manajemen 

humas (Kiai, 

Majlis kiai, 

Coordinator 

Humas, Expert 

internal, 

Delegating) 

b. Persiapan dan 

pelaksanaan 

humas 

dilakukan 

dengan 

(Membangun 

jaringan 

komunikasi dan 

koordinasi, 

Komunikasi 

internal, 

Menyiapkan 

peralatan 

Pendelegasian 

kerja) 

c. Pengelolaan 

data informasi 

(Prinsip 

amanah, 

Prinsip two 

ways 

communication

, Aktif mencari 

informasi 

kegiatan 

pimpinan dan 

lembaga, 

Membangun 

sistem 

koordinasi 

Publikasi 

media) 

 

a. Pembentukan 

tim teknis 

manajemen 

humas di dua 

situs  (Kiai, 

Majlis kiai, 

Coordinator 

Humas, Expert 

eksternal dan 

Internal, 

Delegating) 

b. Persiapan dan 

pelaksanaan 

humas di dua 

situs dilakukan 

dengan 

(Membangun 

jaringan 

komunikasi dan 

koordinasi, 

Komunikasi 

internal, 

Menyiapkan 

peralatan 

Pendelegasian 

kerja) 

d. Pengelolaan 

data informasi 

di dua situ 

mengedepanka

n prinsip 

berikut: 

(Prinsip 

amanah, 

Prinsip two 

ways 

communication

, Aktif mencari 

informasi 

kegiatan 

pimpinan dan 

lembaga, 
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Fokus 

Temuan kasus 

1 PP. Miftahul 

Ulum, Kalisat, 

Jember 

Temuan kasus 2 

PP. Baitul 

Arqom, Balung, 

Jember 

Temuan 

Penelitian Lintas 

kasus 

koordinasi 

Publikasi 

media) 

 

 

 

 

Membangun 

sistem 

koordinasi 

Publikasi 

media) 

Pengawasan 

dan 

Evaluasi 

Manajemen 

Kehumasan 

Pondok 

Pesantren 

a. Proses 

Pengawasan 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

manajemen 

humas pondok 

pesantren 

(Pengawasan 

berkala dan 

bersifat 

continue, 

Pengawasan 

formatif, 

Direct 

assessment, 

Rapat evaluasi 

dan 

koordinasi) 

b. Aktor yang 

terlibat dalam 

pengawasan 

dan evaluasi 

manajemen 

humas pondok 

pesantren 

(Kiai, 

Pengurus 

Yayasan, 

Humas, Expert 

eksternal, 

Masyarakat) 
c.  Substansi 

evaluasi 

(Penggalian 

informasi, 

Pengelolaan 

data informasi, 

a. Proses 

pengawasan 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

manajemen 

humas pondok 

pesantren 

(Pengawasan 

internal, 

Pengawasan 

berkala dan 

bersifat 

continue, 

Pengawasan 

formatif 

didampingi 

koordinator 

humas, Direct 

assessment, 

Monitoring 

berkesinambun

gan, Rapat 

evaluasi dan 

koordinasi 

melalui forum 

Kamisan dan 

forum 

pimpinan, 

Evaluasi 

bersifat 

insidentil 

b. Aktor yang 

terlibat dalam 

pengawasan 

dan evaluasi 

manajemen 

humas pondok 

a. Proses 

pemeriksaan 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

manajemen 

humas pondok 

pesantren di 

dua situs 

dilakukan di 

internal dan 

dilakukan 

secara berkala 

dan bersifat 

continue 

b. Pengawasan di 

dua situs 

dilakukan 

secara  

formatif 

didampingi 

koordinator 

humas, Direct 

assessment, 

Monitoring 

berkesinambu

ngan 

c. Dilakukan 

dalam rapat 

evaluasi dan 

koordinasi 

melalui forum 

Kamisan dan 

forum 

pimpinan, 

Evaluasi 

bersifat 

insidentil 
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Fokus 

Temuan kasus 

1 PP. Miftahul 

Ulum, Kalisat, 

Jember 

Temuan kasus 2 

PP. Baitul 

Arqom, Balung, 

Jember 

Temuan 

Penelitian Lintas 

kasus 

Desain dan 

layout serta 

perwajahan 

media sosial, 

Pelayanan 

Interpersonal, 

Feedback dari 

publik 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

pesantren 

(Kiai, Pengurus 

Yayasan, 

Humas, Expert 

internal, 

Masyarakat) 

c. Substansi 

evaluasi 

(Penggalian 

informasi, 

Pengelolaan 

data informasi, 

Desain dan 

layout serta 

perwajahan 

media sosial, 

Pelayanan 

Interpersonal, 

Feedback dari 

publik 

 

 
 

 

 

 

d. Aktor yang 

terlibat dalam 

pengawasan 

dan evaluasi 

manajemen 

humas pondok 

pesantren 

(Kiai, Pengurus 

Yayasan, 

Humas, Expert 

internal, expert 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan, dibahas, dideskripsikan dan diklasifikasi hasil 

temuan-temuan penelitian yang didapat dari ke dua kasus penelitian yakni Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum, Kalisat dan Pondok Pesantren Baitul Arqom, Balung, 

Jember dengan teori yang telah ditawarkan sebelumnya dan dianalisis sesuai teori 

dan pisau analisis yang telah peneliti tentukan sebelumnya.  Temuan dan 

pembahasan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis kongkrit 

tentang manajemen kehumasan inklusif pesantren. 

 Data yang dipaparkan pada bab IV terkait semua kegiatan yang dilakukan 

oleh kedua kasus kemudian dilakukan dialog dan dianalisis dengan teori 

Manajemen Humas yang dipopulerkan oleh Ronald D. Smith dan didukung oleh 

beberapa teori yang relevan lainnya. 

Dari hasil praktik pengumpulan data di dua kasus tentang manajemen 

kehumasan inklusif yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini 

disajikan, disusun, dianalisis serta dideskripsikan melalui pembahasan untuk 

mendapatkan kesimpulan akhir. Makna yang ditemukan dari analisis teoritik 

tersebut selanjutnya diformulasi dalam bentuk tema yang merupakan konsep 

teoritik yang ditampilkan berdasarkan data temuan penelitian. Formulasi teoritis 

yang berhasil dikonsep tersebut sekanjutnya bisa jadi pendukung, pengembang 

dan bahkan penolak teori yang telah dikemukanan oleh pendahulu.  

Pembahasan temuan penelitian ini akan dikemukakan dalam tiga tema 

pokok sebagai berikut:  
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A. Perencanaan  Manajemen Kehumasan Pondok Pesantren.  

Planning atau perencanaan merupakan langkah awal sebagai titik 

point lembaga untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap lembaga atau 

organisasi dianggap maju karena mempertimbangkan aspek perencanaan 

dengan sangat matang dan baik.  

Terdapat beberapa konsep dalam perencanaan baik itu ditinjau dari 

ruang lingkup, pendekatan atau waktu yang disediakan. Dalam manajemen 

humas, perencanaan dilakukan di awal organisasi dalam menentukan segala 

sesuatu. Perencanaan ditetapkan sebagai fungsi manajemen dilakukan pada 

tahap pertama sebelum pelaksanaan suatu kebijakan maupun program 

dilaksanakan. Perencanaan menjadi blue print atas kebijakan, program serta 

kegiatan lembaga. Tidak hanya itu perencanaan manajemen humas juga 

berfungsi menjadi dasar penentuan sasaran yang hendak diraih dan metode 

yang akan digunakan dalam meraih sasaran tersebut. 

“Tiap lembaga pendidikan mempunyai menejemen dan salah satu 

fungsi menejemen adalah perencanaan. Perencanaan sebagai fungsi 

manajemen dilakukan pada tahap pertama sebelum melaksanakan 

kebijakan, program dan kegiatan.Perencanaan sebagai cetak biru (blue 

print) atas kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan organisasi. 

Menyatakan perencanaan merupakan proses dasar untuk menentukan 

sasaran yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Dengan 

menggunakan prosedur untuk pengambilan keputusan yang lebih 

rasional dan didasarkan pada fakta yang ada, maka perencanaan akan 

membantu para manajer dan organisasi untuk meminimumkan risiko 

dan ketidak-pastian”husnan. 

 

Di dalam sistem manajemen, perencanaan merupakan syarat dasar 

yang harus dilengkapi hal tersebut guna meminimalisir hambatan dalam 

mencapai sebuah tujuan yang hendak diraih manajemen. Apalagi mengingat 
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manajemen humas merupakan corong sebuah lembaga untuk menjalin 

komunikasi dengan internal dan eksternal organisasi.  

Manajemen perencanaan humas sebagai suatu acuan dasar dalam 

mentargetkan sebuah tujuan maka diperlukan kegiatan berupa identifikasi, 

dan proyeksi serta melakukan seleksi terhadap kebutuhan pokok berdasarkan 

skala prioritas dan spesifikasi hasil yang hendak dicapai secara nyata.  

Perencanaan dalam sistem kerja manajemen humas berusaha 

melakukan seleksi dan mengidentifikasi antara imajinasi, fakta serta 

pengetahuan yang berbentuk asumsi untuk di masa yang akan datang dengan 

tujuan agar dapat diformulasi tujuan yang ingin dicapai dengan metode 

tertentu.   

Menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan 

asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasikan dan 

memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan 

perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam 

penyelesaian. Perencanaan disini menekankan pada usaha menyeleksi dan 

menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta 

usaha untuk mencapainya. Apa wujud yang akan datang itu bagaimana usaha 

untuk mencapainya merupakan perencanaan. 

Biasanya di setiap organisasi,  pengembangan rencana oleh lembaga 

adalah langkah pertama dalam mewujudkan aspirasi, dan mencapai tujuan 

adalah suatu keharusan. Ada ruang lingkup perencanaan dalam dimensinya. 

Dimensi waktu dalam perencanaan, seperti perencanaan jangka panjang, 
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biasanya 10 tahun atau lebih, perencanaan jangka menengah, yang biasanya 

memakan waktu 3 hingga 8 tahun, dan perencanaan jangka pendek (short-

term planning), dengan siklus perencanaan sekitar satu tahun. 

Dimensi teknis perencanaan adalah perencanaan makro, mikro. Nah, 

inti dari perencanaan adalah bekerja keras untuk merancang sekarang dan 

memilih apa yang ingin dicapai di masa depan. 

Perencanaan lembaga pendidikan terutama untuk merancang tujuan 

yang ingin dicapai lembaga dalam hal hubungan masyarakat. Tugas humas 

adalah mengemasnya dan mendorongnya ke ranah publik. Inilah peran inti 

humas dalam rangka membangun citra organisasi. 

Tahapan proses perencanaan humas dapat ditempuh melalui cara dan 

langkah berikut: 

1. Untuk menetapkan tujuan atau sasaran, perencanaan dimulai dengan 

keputusan tentang kebutuhan atau kebutuhan organisasi atau kelompok 

kerja. Tanpa tujuan atau sasaran yang jelas, organisasi tidak akan dapat 

menggunakan sumber daya secara efektif.  

2. Menetapkan keadaan saat ini sangat penting untuk memahami lokasi atau 

keadaan organisasi saat ini daripada tujuan yang ingin dicapai atau 

sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan, karena tujuan dan 

rencana berhubungan dengan masa depan. Hanya setelah menganalisis 

keadaan organisasi saat ini, sebuah rencana dapat dirumuskan untuk 

menggambarkan rencana tindakan lebih lanjut. Tahap kedua 
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membutuhkan informasi, terutama data keuangan dan statistik yang 

diperoleh melalui komunikasi internal dalam organisasi. 

3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan 

kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk 

mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena 

itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intren dan eksternal yang 

dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin 

menimbulkan masalah. Walau pun sulit dilakukan, antisipasi 

keadaan,masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di 

waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. 

4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian 

tujuan, Tahap terakhir dalam proses perncanaan meliputi pengembangaan 

berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-

alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) 

diantara berbagai alternatif yang ada. 

Perencanaan merupakan salah satu langkah yang urgent dalam setiap 

proses dan langkah-langkah manajemen yang sangat menentukan dan 

menjadi pondasi dasar terhadap proses selanjutnya. Manajemen kehumasan 

tidak dapat dipungkiri menjadi penyokong besar dalam hal proses tumbuh 

kembangnya citra pondok pesantren. Keberadaan humas meski kadang tidak 

terlalu diperhatikan, akan tetapi keberadaannya menjadi tolak ukur 

bagaimana sebuah institusi seperti pesantren berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman.  
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Berdasarkan temuan penelitian pada sub bab terdahulu, kedua kasus 

memberikan beragam pemahaman tentang perencanaan manajemen humas 

pada kedua pondok pesantren. Untuk mencermati lebih dalam tentang hal 

tersebut, tema tentang perencanaan manajemen humas di pondok Pesantren 

Miftahul Ulum dan PP. Baitul Arqom ini diuraikan dalam pembahasan 

sebagai berikut: 

1. Proses Perencanaan Manajemen Kehumasan Pondok Pesantren. 

Berdasarkan paparan pada bab terdahulu pembahasan temuan 

penelitian terkait sub tema proses perencanaan manajemen humas di dua 

kasus yakni PP. Miftahul Ulum dan PP. Baitul Arqom dipaparkan dalam 

indikator aktifitas sebagai berikut: Identifikasi perencanaan manajemen 

humas pesantren. 

Frank Jefkins salah satu pakar Public Relations memaparkan 

“Public Relations consists off all from of planned communications 

outwards and inwards between an organization and its public for the 

purpose of achieving specific objectives concerning mutual 

understanding,” Humas terdiri dari semua komunikasi yang 

direncanakan ke luar dan ke dalam antara organisasi dan publiknya untuk 

tujuan mencapai tujuan khusus tentang saling pengertian.   Secara umum  

seluruh bagian dari kegiatan perencanaan humas baik komunikasi ke 

internal organisasi maupun luar organisasi atau eksternal tujuan 

utamanya adalah untuk mencapai saling pengertian.  
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Perencanaan program humas tersebut berkaitan dengan 

indentifikasi perencanaan, wujud kerja dan bagaimana alasan 

dilakukannya perencanaan humas termasuk manfaat dan klasifikasi 

perencanaan yang dimaksud. a) perencanaan berarti pemanfaatan atau 

penginterpretasian segala macam informasi baik berupa imajinasi, materi 

maupun data serta fakta empirik yang kemudian dianalisis, secara selektif 

sebagai pondasi dasar bahan perencanaan kerja humas di masa yang akan 

datang. b) proyeksi hasil yang diperoleh dari perencanaan berkaitan erat 

dan relevan dengan peran serta tujuan organisasi tersebut. 

Sebelum memulai sebuah perencanaan selalu dimulai dengan 

beberapa langkah persiapan. Identifikasi merupakan langkah awal dalam 

setiap proses perencanaan. Hasil akhir dari sebuah perencanaan akan 

bergantung kepada sejauh mana proses identifikasi dapat menggali 

kebutuhan organisasi. Dalam kasus PP. Miftahul Ulum, Kalisat, Jember 

(S1), meskipun proses identifikasi Nampak tidak disadari, tapi proses ini 

dapat dipaparkan melalui berbagai pernyataan (P) yang berhasil 

dihimpun. 

Pernyataan informan di PP. Miftahul Ulum, Kalisat, Jember secara 

spesifik menunjukan bahwa kepercayaan masyarakat adalah kunci yang 

selalu dijaga dalam merawat tradisi pondok. Unsur kepercayaan yang 

dijaga dengan baik melalui hal-hal yang kecil namun istikomah 

sebagaimana dilakukan oleh KH. Ahmad Rosyidi Baihaqi ini merupakan 

bagian penting dari upaya identifikasi. Dengan demikian dapat 
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diasumsikan bahwa sub tema proses perencanaan manajemen humas 

dimulai dengan proses identifikasi dengan cara membangun serta 

menjaga kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat ataupun 

walisantri secara konsensus mengantarkan putra-putri terbaiknya untuk 

dididik dengan ilmu agama di pesantren ini. Asumsi di awal tersebut di 

atas didukung oleh satu pernyataan temuan penelitian berdasarkan data 

yang dikumpulkan dari kasus PP. Baitul Arqom, Balung, Jember (S2).   

Maka diidentifikasi bahwa dalam proses perencanaan manajemen 

humas di masing-masing kasus diawali dengan proses perencanaan 

melalui proses identifikasi. Dalam rangka itu semua dilakukan rangkaian 

aktifitas yang khas dan dilakukan secara turun temurun sehingga menjadi 

tradisi di kalangan pesantren seperti menjaga kepercayaan masyarakat 

serta memohon petunjuk kepada Allah dengan panjatan doa. Interpretasi 

sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan apa yang disampaikan 

Ronald D. Smith yang secara jelas menyebutkan bahwa proses 

identifikasi merupakan starting poin pertama saat manajemen ingin 

mendapatkan perhatian dan citra di tengah masyarakat.  

Public relations starts with publics. We generally build our 

strategic plans from an understanding of the on going relationship 

between our organization and its various publics. Then we look at 

how the organization‟s goals and objectives potentially impact on 

these publics.
257

  

 

Humas dimulai dari masyarakat. Umumnya dalam membangun 

rencana strategis dimulai dari pemahaman tentang hubungan yang sedang 

                                                           
257

 Ronald D. Smith, Strategic Planning for Public Relations, 4th ed (New York: 

Routledge, Taylor & Francis Group, 2013), 94. 
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berlangsung antara organisasi dan berbagai karakteristik yang 

membudaya di tengah-tengah masyarakat. setelah itu semua didapat 

tentang persepsi yang melekat di masyarakat maka selanjutnya dimulai 

mengintegrasikan antara tujuan dan sasaran organisasi yang dapat 

diketengahkan sehingga berdampak pada masyarakat.  

Pada dasarnya tujuan umum dari program kerja dan berbagai 

aktivitas Humas adalah cara menciptakan hubungan harmonis antara 

organisasi atau perusahaan yang diwakilinya dengan publiknya atau 

stakeholder sasaran khalayak yang terkait. 

Manfaat lain dari pembentukan perencanaan manajemen humas 

adalah a) membantu pihak manajemen organisasi guna beradaptasi 

dengan lingkungan yang dinamis. b) kerjasama antara unit dan dengan 

pihak yang terkait dalam manajemen menjadi lebih efektif dan efisien. c) 

dengan merencanakan dengan arah yang jelas dan terukur maka resiko 

kegagalan akan dapat diminimalisir dengan baik. d) mampu mengukur 

kadar kualitas operasional manajemen organisasi secara komprehensif. e) 

mampu merancang dan mengklasifikasi rencana kerja dengan rencana 

strategi. 

Disamping itu, perencanaan manajemen humas di PP. Miftahul 

Ulum dan PP. Baitul Arqom juga ditemukan adanya proses idenfitikasi 

tujuan dari proses perencanaan program kerja yang menunjukan adanya 

proses identifikasi dalam bentuk tujuan dan proses perencanaan dalam 

mengelola aktifitas manajemen sebagaimana menjadi visi lembaga yang 
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apabila dikelola secara professional dan bertanggungjawab akan dapat 

mencapai sasarannya. Dengan begitu perencanaan humas itu sendiri 

terdiri dari semua bentuk kegiatan yang terencana dalam wujud rencana 

kerja yang dasarnya merujuk pada keingingan organisasi sebagai karakter 

sebagai identitas yang dominan dalam mencapai tujuan. Interpretasi dari 

uraian dan temuan pada bab sebelumnya seirama dengan pernyataan John 

Doorley dan Helio Freed Garcia dalam bukunya Reputation Management 

yang mengemukakan bahwa organisasi atau lembaga harus memiliki 

karakternya sendiri sebagai bagian dari identitas dominan yang dimiliki 

oleh sebuah lembaga organisasi. 

“Organizations have multiple identities (for example, quality 

products and competitive profitability), but as George Cheney and 

other researchers have demonstrated, the identities must be 

compatible, and one must be dominant. That dominant, or 

intrinsic, identity must be clear to the members of the organization. 

It is what the organization stands for, and it will often determine 

what the employees will do as a first resort, in good times and bad. 

The Johnson and Johnson Credo expresses the company‟s intrinsic 

identity in terms of its responsibilities, first to those who use its 

products. Its basic principles guided the company
258

.  

 

Organisasi memiliki banyak identitas (misalnya, produk 

berkualitas dan kompetitif, profitabilitas), tetapi seperti yang telah 

ditunjukkan oleh George Cheney dan peneliti lain, identitasnya harus 

kompatibel, dan yang satu harus dominan. Identitas dominan, atau 

intrinsik itu harus jelas bagi anggota organisasi. Itulah yang 

diperjuangkan organisasi, dan itu akan sering menentukan apa yang akan 
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 Helio Fred Gracia John Doorley, Reputation Management, The Key to Succesfull 

Public Relations and Corporate Communications (New York: Routledge, 2006), 86. 
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dilakukan karyawan sebagai upaya pertama, di saat-saat baik dan buruk. 

NS Johnson dan Johnson Credo mengungkapkan identitas intrinsik 

perusahaan dalam hal tanggung jawab, pertama kepada mereka yang 

menggunakan produknya”.  

Dengan dukungan dari pernyataan di atas dapat dirumuskan  dan 

dapat diangkat sebagai temuan teoritik berkaitan dengan sub tema proses 

identifikasi perencanaan manajemen humas. Makna yang melandari 

pernyattaan di atas dapat diinterpretasi bahwa dalam rangka identifikasi 

perencanaan manajemen humas terdapat perilaku berupa kepercayaan 

dan kebutuhan masyarakat. selanjutnya kepercayaan dan kebutuham 

masyarakat tersebut mendapatkan prioritas untuk dijaga kelestariannya.      

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan yang 

dapat diambil adalah bahwa proses perencanaan manajemen humas 

diperlukan identifikasi yang diawali dengan adanya unsur kepercayaan 

dan kebutuhan masyarakat serta panjatan doa. Dengan demikian dalam 

kaitan proses perencanaan diperoleh dua temuan teoritik yang 

diformulasikan dalam bentuk proposisi mayor dan proposisi minor 

sebagai berikut: 

Proposisi mayor: perencanaan manajemen humas pondok 

pesantren dimulai dengan proses identifikasi yang dilakukan 

dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga kebutuhan 

dasar masyarakat akan pentingnya pendidikan Islam yang peka 

akan perubahan jaman. Selain itu panjatan doa dan keberkahan 

senantiasan dilantunkan demi tercapainya perencanaan. 

 

Proposisi minor: dalam upaya identifikasi tersebut, prioritas utama 

ditekankan pada penggalian informasi perencanaan pondok 

pesantren 
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2. Aktor yang Terlibat dalam Perencanaan Manajemen Humas 

Pesantren. 

Masyhur dikalangan pondok pesantren bahwa seorang kiai tidak 

hanya memiliki power dan otoritas di bidang keagamaan saja. Namun 

kiai sebagai top manajemen juga menjangkau seluruh aktifitas pondok 

dan barang tentu juga menjangkau aspek manajemen humas pesantren. 

Namun padatnya kegiatan pesantren dengan sistem pendidikan full day 

nya terkadang membuat kiai harus mendistribusikan wewenangnya 

kepada pimpinan terkait sesuai dengan prinsip dan fungsi dalam sistem 

manajemen. Pendistribusan wewenang dan delegasi tugas ini menuntut 

kiai agar memilih individu yang tepat dan proposional dalam bidang dan 

tugas yang akan diemban. Tidak hanya itu kiai dituntut untuk melibatkan 

pihak yang berkompeten di bidangnya meskipun harus melibatkan pihak 

eksternal pondok. 

Pada fenomena aktor yang terlibat dalam perencanaan manajemen 

humas pondok pesantren, temuan di kasus 1 PP. Miftahul Ulum Kalisat 

juga menunjukkan bahwa adanya pendistribusian kerja (job distributions) 

dan pelimpahan wewenang kepada tim ahli dari pihak eksternal pondok 

yang memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat dan berkompeten di 

bidangnya. Pada proses ini, kiai hanya bertindak sebagai asesor dan 

keputusan akhir atau final decision. Hal ini dapat ditelusuri pada temuan 

penelitian di PP. Miftahul Ulum Kalisat Jember pada bab sebelumnya 

yang menunjukkan adanya fenomena delegating dan pelimpahan 
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wewenang melalui job distribution yang terjadi pada proses perencanaan 

manajemen humas. Distribusi dan pelibatan pihak eksternal dalam 

mengelola perencanaan di bidang humas ini semata-mata untuk 

membuka tabir ilmu di bidang yang dikuasai oleh pihak expert eksternal 

tersebut. Untuk selanjutnya direproduksi oleh santri-santri yang memiliki 

passion serta minat dan kecenderungan mengenai bidang humas. 

Pakar/Expert adalah orang yang memiliki pengetahuan, penilaian, 

pengalaman, metode khusus serta kemampuan untuk menerapkan bakat 

didalam memberi nasihat dan memecaahkan masalah.  

Menjadi seorang expert selain dikontruksi karena memang 

memiliki kecenderungan serta bakat dibidang tertentu, ternyata menjadi 

seorang expert juga dapat dikontruksi dan dibentuk melalui sebuah 

sistem manajerial bernama Self Directed Work Team (SDWT). 

Pendekatan SDWT ini menggunakan pola pikir bagaimana 

memberdayakan individu atau personal dalam organisasi agar dapat 

saling bekerjasama (working together) dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan manajemen sehingga  

pergerakan manajemen terus bertumbuh.  

Sebaliknya dalam aspek actor yang terlibat dalam perencanaan 

manajemen humas yang himpun di PP. Baitul Arqom menunjukan 

fenomena yang berbeda yang menunjukkan bahwa pihak yang terlibat 

dalam proses perencanaan manajemen humas di PP. Baitul Arqom 

dilakukan secara mandiri dan tidak melibatkan expert dari eksternal 
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melainkan diproses dan dikontruksi secara mandiri melalui sistem untuk 

melahirkan expert internal. Dalam artian kiai tetap memfungsikan 

otoritas serta wewenangnya namun dalam sisi praktikum dilakukan 

pendelegasian wewenang dari kiai kepada koordinator humas yang 

dipercaya. Temuan konsep seperti ini dalam sistem manajerial disebut 

dengan top down planning. Diketahui top down planning sebagaimana 

dalam teori Kathy O. Ropper dan Richard P dalam bukunya berjudul The 

Facility Management dinyatakan bahwa top down planning merupakan 

model perencanaan yang dilakukan oleh top manajemen yang 

kebijakannya diperuntukan untuk unit di bawahnya. Dengan kata lain 

pengambilan keputusan berada di tangan top management dan 

pelaksananya adalah unit yang berada di bawahnya. Pendekatan seperti 

ini biasanya dalam menentukan strategi tujuan, dalam pengelolaan SDM 

dan secara keseluruhan dilakukan secara mandiri termasuk dalam hal 

pembiayaan yang muncul dari strategi dan pengelolaan SDM tersebut.  

Melalui pendekatan ini, top manajement mengetahui dengan 

pasti, tujuan, arah, serta strategi dan kekuatan kelemahan dari 

organisasi yang dijalankannya. Di sisi lain terdapat kelemahan dari 

pendekatan ini yakni pendekatan Top-down menahan kreativitas 

anggota pada tiap unit. 

Perencanaan sebagaimana ditemukan di PP. Baitul Arqom yang 

menunjukkan bahwa expert dikontruksi melalui tata kelola dan sistem 

sehingga menghasilkan expert internal menarik untuk diulas lebih 
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dalam. Hal ini lantaran dengan memfungsikan prinsip manajemen 

dalam mengkontruksi expert atau pakar dan ahli dibidang tertentu bila 

dilakukan secara istikomah dan tetap menerapkan prinsip manajemen 

yang baik maka akan berkembang menjadi expert system sebagaimana 

dikembangkan oleh Newel dan Simon dalam bukunya sistem 

informasi expert system. 

Sistem pakar merupakan rancangan sistematika yang berupaya 

mentransliterasi pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia 

ke dalam sistem komputerisasi agar sistem dalam komputer dapat 

merekam dan merekonstruksi ulang pengetahuan yang telah 

tersistematis dengan tujuan dapat menyelesaikan dan memberi jalan 

keluar terkait masalah yang sedang dihadapi sebagaimana para ahli 

melakukannya. 

Yang perlu digaris bawahi di sisi yakni sistem pakar atau expert 

system diperuntukkan untuk memudahkan kinerja dalam interaksi 

manajemen bukan untuk menggantikan sumber daya manusia itu 

sendiri. expert system lebih pas disebutkan kegunaannya untuk 

mendistribusikan pengetahuan dan pengalaman para pakar kepada 

personal individu.  

Tabel 5.1 

Perbandingan seorang expert dengan sistem expert 

 

Faktor Human expert Expert system 

Time availability Hari kerja Setiap saat 

Geografis tertentu Dimana saja 

Keamanan Tidak tergantikan Dapat diganti 

Perishable/dapat Ya tidak 
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habis 

Performance Variable  Konsisten 

  Variable Konsisten dan 

lebih cepat 

Biaya Tinggi  Rendah 

  

Dalam sistem manajerialnya di PP. Baitul Arqom ditekankan 

aspek kemandirian dan kepercayaan diri. Percaya diri adalah sikap 

dan perilaku yang memperlakukan dengan benar posisi seseorang di 

lingkungan. Rasa percaya diri menumbuhkan keyakinan bahwa apa 

yang dilakukan adalah hal yang benar, oleh karena itu, rasa percaya 

diri menghasilkan perasaan bahwa ia dapat menghilangkan 

kekurangan seseorang yang tidak penting, terutama cacat materi. 

Misalnya, orang yang percaya diri akan tampil antara lain, meskipun 

pakaian atau fasilitas yang dikenakannya tidak selengkap dan sebagus 

kebanyakan orang di lingkungan tersebut. Orang yang percaya diri 

akan memiliki rasa percaya diri dan akan bekerja keras untuk 

menyelesaikan berbagai tugas meskipun dengan sumber daya yang 

terbatas.   

Kepercayaan diri menumbuhkan sikap positif terhadap diri 

sendiri dan orang lain. Karena sikap positif seperti ini membuat orang 

tidak mudah mengeluh, dan tidak mudah frustasi. Dengan sikap positif 

ini, seseorang akan selalu melihat masalah sebagai tantangan dan 

peluang, dan juga melihat kekurangan diri sendiri sebagai proses yang 

harus dipelajari terus menerus, sehingga mereka dapat merasa 

bersyukur bukan menyalahkan orang lain dan lingkungan. Sebaliknya, 
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memiliki sikap positif terhadap orang lain akan memudahkan 

seseorang untuk bekerja sama atau mengesankan orang lain karena 

sikap terhadap orang lain itu benar. Orang dengan sikap positif yang 

baik mudah diterima oleh asosiasi di semua tingkatan, karena 

biasanya orang dengan sikap positif yang baik menjadi rekan kerja, 

pemimpin atau bawahan yang menyenangkan dan dapat dipercaya. 

Dampak dari ketidak percayaan diri terhadap organisasi akan 

melemahkan perkembangan manajemen dalam organisasi. Sehingga 

masyhur diketahui bahwa bila ingin mematikan manajemen dalam 

organisasi maka rusaklah kepercayaan diri individu dalam organisasi 

tersebut terutama para pimpinannya. Demikian sebaliknya untuk 

menjaga atau meningkatkan laju perkembangan organisasi dapat 

dilakukan dengan menjaga kepercayaan diri orang-orang yang ada di 

dalam organisasi, terutama para pemimpinnya. Indikator-indikator di 

atas kiranya dapat dipergunakan untuk membedakan apakah 

organisasi akan berkembang, atau berjalan ditempat, atau bahkan akan 

mengalami kemundurannya. 

Dengan beberapa dukungan pernyataan di atas maka memberikan 

dasar bagi asumsi-asumsi untuk dirumuskan sebagai temuan teoritik 

berkaitan dengan sub tema keterlibatan berbagai pihak atau actor 

dalam proses perencanaan manajemen humas. Makna yang mendasari 

pernyataan itu dapat diinterpretasi dalam rangkaian proses 

perencanaan manajemen humas pesantren yang melibatkan expert 
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eksternal maupun mengkontruksi melalui sistem sendiri terkait expert 

internal.  

Dengan hal seperti ini dalam kaitan pada sub tema actor yang 

terlibat dalam proses perencananan manajemen humas di pesantren 

diperoleh dua temuan teoritik yang diformulasikan dalam bentuk satu 

proposisi mayor dan dua proposisi minor sebagai berikut: 

Proposisi mayor: dalam sub tema keterlibatan actor pada proses 

perencanaan manajemen humas pesantren terdapat adanya 

keterlibatan kiai secara langsung dalam memfungsikan power 

serta otoritasnya. Meskipun terkadang dalam sisi praktik 

dilakukan pendelegasian kepada orang kepercayaan seperti 

humas sebagai expert internal maupun expert eksternal. 

 

Proposisi minor: keterlibatan kiai, humas dan expert eksternal 

maupun internal dalam sub tema proses perencanaan manajemen 

humas pesantren dilakukan secara brainstorming planning. 

 

Proposisi minor: keterlibatan beberapa actor dalam sub tema 

proses perencanaan manajemen humas dilakukan dengan top 

down planning. 

 

3. Substansi dalam Perencanaan Manajemen Humas Pesantren 

Secara substansial perencanaan manajemen humas pondok 

pesantren dalam pembahasan ini akan dianalisis dengan konsep teori 

Ronald D. Smith sebagaimana berikut ini: 

a. Identifikasi keadaan, kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) 

Analisis serta identifikasi keadaan melalui analisa SWOT 

merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan 

manajemen organisasi seperti manajemen humas. Terkait sub tema 

identifikasi keadaan ini diperoleh temuan penelitian yang membahas 

tentang analisis keadaan pesantren tidak bisa lepas dari kaidah teoritis 
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manajemen humas yang relevan. Sebagaimana analisis yang berada di 

dua kasus yang menggambarkan adanya kekuatan dan kelemahan dari 

sisi kompetensi yang harus diupgrade dan dikembangkan ke arah yang 

lebih maksimal.  

Analisa SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan. 

Hal utama yang ditekankan adalah bahwa dalam proses perencanaan 

tersebut, suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat 

ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian 

tujuan institusi dalam proses perencanaan / pengembangan pesantren, 

dibutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke 

depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan humas dalam 

upayanya mengembangkan citra institusi. 

Dengan analisis SWOT dapat diketahui karakteristik dari kekuatan 

utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama dan 

kelemahan tambahan, berdasarkan analisis lingkungan-usaha internal 

dan eksternal. 

“A traditional method drawn from marketing is called SWOT 

analysis, because it considers the organization‟s strengths, 

weaknesses, opportunities and threats. Typically, a SWOT 

analysis would look at each of these from two perspectives: 

internal and external. Such an analysis would consider both 

internal factors and external forces when focusing on 

strengths, for example, and not allow an illusion that the 

organization itself is strong but that all weaknesses come from 

outside. (Recall the findings of the Institute for Crisis 

Management, noted in the previous chapter, which found that 
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82 percent of corporate and organizational crises began on the 

inside, most of them because of mismanagement.
259

)  

 

Metode tradisional yang diambil dari pemasaran disebut 

analisis SWOT, karena mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman organisasi. Biasanya, SWOT analisis akan 

melihat masing-masing dari dua perspektif: internal dan eksternal. 

Seperti analisis akan mempertimbangkan faktor internal dan kekuatan 

eksternal ketika berfokus pada kekuatan, misalnya, dan tidak 

membiarkan ilusi bahwa organisasi itu sendiri kuat tetapi itu saja 

kelemahan datang dari luar. (temuan Institute for Crisis Management, 

dicatat dalam bab sebelumnya, yang menemukan bahwa 82 persen 

perusahaan dan organisasi krisis dimulai dari dalam, kebanyakan 

karena salah urus.)”  

Kekuatan adalah faktor internal yang dapat digunakan untuk 

menggerakkan “organisasi” ke depan. Suatu kekuatan hanya akan 

menjadi “keunggulan kompetitif’ bagi suatu “organisasi” apabila 

kekuatan tersebut terkait dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya 

apakah kekuatan itu dibutuhkan atau dapat mempengaruhi lingkungan 

di sekitarnya. 

Tidak semua kekuatan yang dimiliki oleh suatu “organisasi / 

institusi” harus dikembangkan karena adakalanya kekuatan itu tidak 

terlalu penting jika dilihat dari lingkungan yang lebih luas. Hal-hal 
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yang berlawanan dengan “kekuatan” adalah “kelemahan”. Tidak 

semua kelemahan dari organisasi/institusi harus diperbaiki, terutama 

untuk hal-hal yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. 

b. Communication ability  

Guna memenuhi kualifikasi standar seorang humas, seorang 

praktisi humas diharapkan dapat mampu berkomuniksi dengan baik 

kepada setiap orang. Hal ini lantaran profesi sebagai humas menuntut 

peran sebagai penghubung antara dua instansi baik itu lembaga 

dengan publiknya. Untuk menjadi penghubung tersebut, humas 

dituntut agar memiliki standar komunikasi yang baik. Dengan 

memenuhi standar kualifikasi seorang humas berupa keterampilan 

berkomunikasi yang baik ini maka lembaga akan terbantu dalam 

mengangkat citra di mata masyarakat.  

Terkait dengan sub tema ini diperoleh temuan penelitian yang 

menunjukan bahwa salah satu bentuk dan proses komunikasi yang 

direncanakan untuk melayani kebutuhan informasi calon santri baru. 

Komunikasi sebagaimana dipaparkan di atas merupakan bentuk 

komunikasi interpersonal. Yakni proses pertukaran informasi diantara 

dua orang atau lebih dalam memberikan umpan balik yang dilakukan 

oleh pengirim pesan (sender) melalui alat komunikasi maupun 

langsung kepada penerima pesan receiver untuk mendapatkan 

informasi maupun feedback tentang sesuatu yang diperbincangkan.    

Interpersonal communication involves the transmission of a 

message between two or more people. It is a process consisting 
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of the sender, the message, a channel of communication, the 

receiver and feedback. In this form of communication, an 

individual sends and receives messages from another mostly in 

a face-to- face interaction. Such information-exchange cuts 

across verbal and non- verbal modes of communication. 

Interpersonal communication usually  occurs within 

interpersonal relationships
260

.  

 

Artinya Komunikasi interpersonal melibatkan transmisi pesan 

antara dua orang atau lebih. Ini adalah proses yang terdiri dari 

pengirim, pesan, saluran komunikasi, penerima dan umpan balik. 

Dalam bentuk komunikasi ini, seorang individu mengirim dan 

menerima pesan dari orang lain sebagian besar dalam interaksi tatap 

muka. Pertukaran informasi semacam itu melintasi mode komunikasi 

verbal dan non-verbal. Komunikasi interpersonal biasanya terjadi 

dalam hubungan interpersonal. 

Pelayanan interpersonal humas merupakan salah satu faktor 

yang menentukan keberhasilan aktifitas dalam manajemen humas 

apalagi saat masa-masa penerimaan santri baru. Menurut Liliweri 

terdapat beberapa ciri komunikasi interpersonal diantraranya :  

a. Adanya keterbukaan (opnenes) komunikator dan komunikan saling 

mengungkapkan gagasan maupun informasi yang dibutuhkan. 

Pelayanan informasi seperti ini dilakukan secara terbuka sesuai 

dengan maksud dan tujuan komunikasi.  
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b. Empati (empathy), yakni kemampuan seseorang dalam 

menginternalisasi keadaan maupun kondisi psikologis orang lain 

dalam diri orang tersebut. 

c. Sikap positif (positifness), yakni komunikasi didasari dengan hal 

yang positif. Selanjutnya dari kecenderungan tersebut komunikasi 

dilakukan secara positif antara komunikan dan komunikator. 

d. Sikap dukungan (supportivnes), setiap pendapat,ide, atau gagasan 

yang disampaikan mendapat dukungan dari pihak-pihak yang 

berkomunikasi. Dukungan membantu seseorang untuk lebih 

bersemnagat dalam melaksanakan aktivitas serta meraih tujuan 

yang didambakan.  

e. Kesamaan (equality), suatu komunikasi lebih akrab dan jalinan 

antar pribadi lebih kuat, apabila memiliki kesamaan tertentu seperti 

kesamaan pandangan, sikap, usia,ideology dan sebagainya. 

Sementara itu, Peorson dalam Suranto menyebutkan enam 

karakteristik komunikasi interpersonal
261

, yaitu :  

1) Komunikasi interpersonal di mulai dengan diri pribadi (self), 

artinya bahwa segala bentuk proses penafsiran pesan maupun 

penilaian mengenai orang lain, beranagkat dari diri sendiri. 

2) Komunikasi interpersonal bersifat transaksional. Ciri komunikasi 

seperti ini terlihat dari kenyataan bahwa komunikasi interpersonal 
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bersifat dinamis, merupakan pertukaran pesan secara timbal balik 

dan berkelanjutan.  

3) Kumunikasi interpersonal menyangkut aspek isi pesan dan 

hubungan antar  pribadi, maksudnya bahwa efektifitas komunikasi 

interpersonal tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan, melainkan 

juga ditentukan juga kadar hubungan antar individu  

4) Komunikasi interpersonal mensyaratkan adanya kedekatan fisik 

antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dengan kata lain, 

komunikasi interpersonal akan lebih efektif manakala antara pihak-

pihak berkomunikasi itu saling tatap muka.  

5) Komunikasi interpersonal menempatkan kedua belah pihak yang 

berkomunikasi saling tergantung satu dengan yang lainnya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kumunikasi interpersonal melibatkan 

ranah emosi, sehingga terdapat saling ketergantungan emosional 

diantara pihak-pihak yang berkomunikasi.  

6) Komunikasi interpersonal tidak dapat di ubah maupun di ulang. 

Artinya, ketika seseorang sudah terlanjur mengucapkan itu sudah 

tidak dapat diubah atau diulang, karena sudah terlanjur diterima 

oleh komunikan. 

Dari beberapa temuan sebagaimana dianalisis dengan teori yang 

dikemukakan oleh Frank Jefkins di atas menunjukan bahwa 

komunikasi interpersonal dalam aspek pembentukan citra bagi Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum dan PP. Baitul Arqom sangatlah penting 
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adanya. Menyadari hal tersebut humas di lembaga ini mempersiapkan 

sematang mungkin guna mendukung kebutuhan informasi dan 

pelayanan saat masyarakat membutuhkan informasi tentang pondok. 

Persiapan tersebut berupa perangkat dan media sosialisasi seperti 

brosur dan formulir. Oleh karenanya dapat diinterpretasi bahwa dalam 

proses perencanaan manajemen humas harus menyentuh substansi 

aspek keterampilan dalam berkomunikasi sebagaimana teori yang 

disampaikan di atas.  

c. Organizing ability (Keterampilan mengorganisir) 

Bagi praktisi humas, kemampuan mengorganisir merupakan 

keterampilan yang membantu untuk bekerja lebih efisien. dengan 

memiliki skill ini, praktisi humas akan lebih mudah dalam mengolah 

data dan informasi dengan strategi dan metode yang sesuai dan 

menurut aspek yang dibutuhkan. Selain itu, menurut Frank Jefkins 

keterampilan mengorganisir juga akan membantu dalam mengatur 

waktu, sumber daya yang dimiliki sehingga terbentuk kinerja yang 

membantu secara efisiensi waktu. Keterampilan ini juga mengatur 

bagaimana seorang praktisi humas juga mampu menyusun dan 

merencanakan dan menyelesaikan suatu program yang telah disusun 

sesuai dengan anggaran. 

Pengorganisasian menurut Schermerhorn dan SC.Certo 

pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber 
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daya lainnya untuk bekerja kearah tujuan bersama
262

. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, praktisi humas dituntut untuk dekat secara struktural 

maupun secara interpersonal hal ini karena humas acap kali 

berhubungan langsung dengan top manajemen. Alasan sederhana ini 

diperkuat dengan ujaran yang masyhur dikalangan praktisi humas 

bahwa humas itu merupakan penerjemah atau interpreter  dari 

manajemen itu sendiri. Sehingga dengan begitu keberadaaan humas 

dituntut untuk mengetahui apa yang menjadi fokus manajemen.  

Perencanaan dalam pengorganisasian manajemen humas dalam 

kajian ini ditunjukan dengan beberapa hal yakni: 

1) Merencanakan strategi 

Istilah strategi manajemen kerap disebut dengan rencana 

strategi organisasi. Rencana strategi lembaga biasanya 

menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil 

dalam kurun beberapa waktu ke depan dalam upayanya meraih 

tujuan yang hendak dicapai.  

Untuk menentukan strategi, praktisi humas dapat 

menentukannya dengan melalui beberapa langkah terlebih dahulu 

antaranya : menyampaikan fakta dan opini publik yang beredar di 

dalam maupun di luar lembaga. Fakta dan opini tersebut dapat 

diperoleh tim humas dengan cara mengadakan survei, observasi, 

wawancara hingga penelitian yang berfokus pada kasus tertentu. 
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Untuk mendapatkan pandangan maupun opini masyarakat tentang 

lembaga yang tengah ditelitinya tersebut humas bertindak secara 

objektif sehingga dengan begitu hasilnya akan netral dan sesuai 

tujuan awal yakni memperoleh pandangan serta opini yang real 

sebagaimana telah terinternalisasi di tengah-tengah masyarakat. 

Hal tersebut di atas selaras dengan apa yang peneliti temukan 

saat menggali data yang dapat dilihat bahwa merencanakan 

strategi dengan menarik fakta yang tersebar di masyarakat 

dilakukan oleh kedua kasus. Hal ini dilakukan semata-mata agar 

lembaga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat 

dan rencana panjang lembaga ke depan.  

Lebih jauh Rhenald Kasali menyebutkan rencana panjang 

inilah yang akan menjadi pegangan bagi praktisi hubungan 

masyarakat atau public relations untuk menyusun berbagai 

rencana teknis dan langkah-langkah komunikasi yang akan 

diambil dalam berkegiatan sehari-hari. 

Untuk mencapai hal tersebut, public relations harus menyatu 

dengan visi dan misi organisasi atau lembaga. Sama seperti bagian 

divisi lain di dalam sebuah lembaga untuk memberi kontribusi 

kepada rencana kerja jangka panjang.  

Robinson mengembangkan langkah-langkah perencanaan 

strategi manajemen sebagai berikut a. menentukan mission 

termasuk di dalamnya adalah pernyataan yang umum mengenai 
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maksud pendirian atau profesi filosofis dan sasaran. b. 

mengembangkan company profile yang mencerminkan kondisi 

internal organisasi dan kemampuan yang dimilikinya. c. artinya 

layanan terhadap lingkungan eksternal lembaga atau organisasi 

baik dari segi semangat kompetitif maupun secara umum. d. 

analisis terhadap peluang yang tersedia dari lingkungan yang 

melahirkan pilihan. e. identifikasi atas pilihan yang dikehendaki 

yang tidak dapat digunakan untuk memenuhi tuntunan misi 

organisasi. f. pemilihan strategi atas objektif jangka panjang dan 

garis besar strategi yang membutuhkan untuk mencapai objektif 

tersebut. g. mengembangkan objektif tahunan dan rencana jangka 

pendek yang selaras dengan objektif jangka panjang dan garis 

besar strategi. h. implementasi atas hasil hal-hal di atas dengan 

menggunakan sumber yang tercantum pada anggaran dan 

menginternalisasikannya dengan rencana SDM. Pengawasan dan 

evaluasi atas hal-hal yang telah dicapai dalam setiap periode 

jangka pendek sebagai suatu proses untuk melakukan controlling 

dan sebagai input bagi pengambilan keputusan di masa depan. 

Rhenald Kasali terkait rencana pengorganisasian hubungan 

masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam proses 

strategic management melalui dua cara pertama melakukan 

tugasnya sebagai bagian dari strategi manajemen keseluruhan 

organisasi dengan melakukan survei atas lingkungan dan 
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membantu dan mendefinisikan misi sarana dan objektif organisasi 

atau lembaga.  

Ke dua humas dapat berperan dalam strategi manajemen 

dengan mengelola kegiatannya secara strategis artinya bersedia 

mengorbankan kegiatan jangka pendek demi arah lembaga.  

Dua sumbangan itu akan dapat dimengerti bila didasari bahwa 

strategi manajemen mempunyai area kegiatan dalam tiga lapisan 

yakni lapisan organisasi secara menyeluruh seperti pimpinan 

organisasi. Idealnya posisi hubungan masyarakat berkedudukan 

pada posisi di lapisan inti artinya humas atau public relation diberi 

tugas yang amat strategis dan mempunyai jalur yang langsung 

kepada pimpinan organisasi atau top eksekutif dan masyarakat.  

2) Merencanakan pembagian tugas  

Organisasi manajemen bagi sebuah lembaga diciptakan sebagai 

alat guna mencapai tujuan. Guna meraih tujuan tersebut, lembaga 

mengerahkan segenap Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

dimilikinya. Secara umum diketahui bahwa sumber daya dalam 

peranannya sebagai alat guna mencapai tujuan memiliki 

kategorisasi tersendiri yakni  sumber daya manusia dan 

nonmanusia. Dari kedua sumber daya tersebut, sumber daya 

manusia merupakan sumber daya yang paling menentukan 

bagaimana pergerakan manajemen saat dijalankan guna mencapai 

yang diinginkannya. 
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Sumber daya manusia berperan aktif sebagai perencana 

maupun penentu kebijakan organisasi. Untuk efisiensi dalam 

terwujudnya tujuan lembaga inilah, setiap personil dari unit 

organisasi diberikan tugas dan fungsi masing-masing sesuai 

dengan pembagian kerja yang diputuskan oleh manajemen. 

Fenomena tentang pembagian tugas dan kerja di ke dua kasus 

dapat ditelusuri bahwa asas pembagian tugas yang dilakukan di 

kedua kasus berasaskan pengabdian untuk mendapatkan barokah 

dari Allah SWT.  

Pembagian tugas dari masing-masing tim sebagaimana 

digambarkan pada bab terdahulu melibatkan praktisi humas sesuai 

dengan keahlian dan bakatnya masing-masing. dengan adanya 

pembagian tugas ini, kontribusi nyata dari masing-masing praktisi 

humas akan terasa dalam usaha manajemen meraih tujuannya. 

Pembagian kerja dan tugas ini juga dapat membantu praktisi humas 

dalam menggunakan prinsip the right man in the right place yakni 

menempatkan individu pada posisinya sesuai dengan pengalaman 

serta keterampilan yang dimilikinya. hal tersebut akan menjamin 

stabilitas dan kelancaran dalam kinerja humas. 

Terry menjelaskan analisis jabatan merupakan alat untuk 

mendapatkan data dengan rumusan tertentu guna mempelajari 

secara seksama terkait kewajiban serta pembagian tugas serta 

beban kerja dalam bidang jabatan tertentu. Uraian tentang 
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pembagian tugas atau job description merupakan kebijakan yang 

diambil oleh lembaga yang disusun dengan sistematika fungsi, 

tugas dan wewenang dan berlandaskan tanggungjawab. Job 

description memiliki dimensi sebagai berikut: 

a) Wewenang  

b) Tanggung jawab 

c) Kondisi pekerjaan 

d) Fasilitas yang disediakan dalam bekerja 

e) Standar hasil dalam pekerjaan 

3) Optimalisasi anggaran    

Komponen utama dari rencana adalah anggaran, yang 

merupakan rencana keuangan masa depan yang digunakan untuk 

menentukan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk 

mencapainya. Anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan 

kinerja yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran keuangan. Anggaran berisi perkiraan 

tentang apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan 

datang. 

Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai 

rencana keuangan, yang menetapkan: 

a) Rencana organisasi yang melayani masyarakat atau kegiatan 

lain yang dapat mengembangkan kemampuan pelayanan 

organisasi. 
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b) Perkirakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk 

merealisasikan rencana tersebut. 

c) Perkirakan sumber mana yang akan menghasilkan pendapatan 

dan berapa banyak pendapatan. 

Fungsi anggaran Anggaran dalam organisasi dan manajemen 

sektor publik memiliki fungsi ganda. Fungsi anggaran antara lain: 

a) Anggaran sebagai alat perencanaan 

Dengan adanya anggaran, organisasi mengetahui apa yang 

harus dilakukan dan arah kebijakan. 

b) Anggaran sebagai alat kontrol 

Dengan bantuan anggaran organisasi, dapat menghindari 

pengeluaran berlebih (overspending) atau penggunaan dana 

yang tidak tepat (misspending) 

c) Anggaran sebagai alat kebijakan 

Melalui anggaran, organisasi dapat menentukan arah kebijakan 

tertentu 

d) Anggaran sebagai alat politik dalam organisasi 

Melalui anggaran, Anda dapat melihat komitmen manajemen 

terhadap implementasi rencana komitmen. 

e) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, departemen 

atau unit kerja atau departemen sebagai organisasi bawahan 
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dapat mengetahui pekerjaan yang harus diselesaikan dan 

pekerjaan yang harus diselesaikan. 

f) Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja 

Anggaran merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai 

ukuran apakah suatu komponen atau unit kerja telah mencapai 

tujuannya berupa pelaksanaan kegiatan dan tercapainya 

efisiensi biaya. 

g) Anggaran sebagai alat insentif  

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi, 

mencantumkan nilai nominal sebagai tujuan pencapaian. 

Peran dan fungsi anggaran sangat penting sehingga perlu 

menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagai pedoman bagi 

organisasi publik dan/atau pemerintah. Beberapa prinsip tersebut 

antara lain: 

a) Diotorisasi oleh legislatif 

Anggaran publik harus disahkan oleh legislatif sebelum 

eksekutif dapat menggunakan atau merealisasikan anggaran. 

b) Komprehensif atau menyeluruh 

Anggaran harus menunjukkan semua pendapatan dan 

pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan dana 

penerbangan non anggaran pada dasarnya melanggar prinsip 

penganggaran komprehensif. 

c) Integritas 
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Semua pendapatan dan pengeluaran terbuka dan dapat diakses. 

d) Sebagian 

Dana yang disetujui oleh legislatif harus digunakan secara 

ekonomis, efisien dan efektif. 

e) Anggaran reguler 

Proses penyusunan pada setiap periode, baik tahunan maupun 

multiyears. 

f) Estimasi akurat 

Anggaran tidak boleh termasuk cadangan tersembunyi, yang 

dapat digunakan sebagai kantong pemborosan dan inefisiensi 

anggaran, dan dapat menyebabkan perkiraan pendapatan yang 

terlalu rendah dan perkiraan pengeluaran atau pengeluaran 

yang terlalu tinggi. 

g) Sederhana 

Anggaran harus disusun secara sederhana agar dapat dipahami 

oleh masyarakat luas, bukan membingungkan pengguna. 

h) Transparansi 

Anggaran harus dikomunikasikan kepada masyarakat umum. 

Adapun tujuan dari penyusunan anggaran  antaranya Konsisten 

dengan rencana strategis. Mengkoordinasikan dan mengatur 

kegiatan beberapa bagian, Penugasan tanggung jawab kepada 

manajer, Evaluasi kinerja dasar. Seperti halnya aktivitas dalam 

dunia bisnis, Seitel mengungkapkan bahwa rencana program 
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humas juga harus didukung dengan anggaran yang memadai dan 

logis dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengawasan. 

Fenomena optimalisasi anggaran dalam proses perencanaan ini 

di dua kasus yakni PP. Miftahul Ulum dan PP. Baitul Arqom dapat 

digali dan ditelusuri dari beberapa temuan dan dapat 

diinterpretasikan bahwa anggaran bagi perencanaan humas sangat 

penting karena perencanaan yang baik berasal dari penganggaran 

yang baik pula sehingga pada proses pelaksanaan anak membantu.  

d. Ability to get on with people 

Dengan kondisi yang sangat kompetitif sebagai mana terjadi di era 

saat ini, humas dituntut untuk dapat menjalin talisilaturahmi yang baik 

dengan masyarakat sehingga mampu membangun citra yang baik. 

upaya untuk meraih citra yang baik di mata masyarakat tersebut, 

menuntut seorang praktisi humas agar mampu memfungsikan 

keterampilannya dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Upaya 

untuk meraih simpati serta dukungan dari masyarakat ini tidak serta 

merta dapat diraih dengan menjalankan program secara baik namun 

lebih dari itu ia harus didukung oleh beberapa perangkat lain yang 

dapat menghubungkan atau mengkomunikasikan informasi dari 

kegiatan tersebut pada masyarakat umum.  

Salah satu kegiatan humas dalam memberikan serta 

menyambungkan informasi kepada publik ialah kegiatan hubungan 

pers atau perss relations in media relations. Hal tersebut menuntut 
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seorang praktisi humas agar dapat menjalin hubungan baik dengan 

beberapa kalangan pers baik cetak maupun media online.  

Fenomena perencanaan dalam sub tema keterampilan menjalin 

hubungan dengan pihak lain (ability toget on with people) ini di dua 

kasus yakni PP. Baitul Arqom dan PP. Miftahul Ulum dapat 

diidentifikasi bahwa humas di dua kasus senantiasa merencanakan 

untuk menjalin kerjasama yang baik dengan media partner yang 

dipercaya. Untuk kasus 1 PP. Miftahul Ulum Kalisat sendiri tidak 

membatasi secara spesifik wartawan dari media mana saja bisa masuk 

dan mencari informasi di lingkungan pondok namun harus dibawah 

koordinasi humas pondok. Untuk medianya sendiri PP. Miftahul Ulum 

memiliki relasi yang sangat baik dengan Radar Jember. Sedang di 

kasus ke dua, untuk masalah yang cukup sentimentil biasanya PP. 

Baitul Arqom akan melakukan seleksi wartawan dari media mana 

yang bisa mengakses informasi langsung di pondok. Adapun 

kriterianya yakni wartawan serta media yang tercatat resmi di akun 

website dewan pers. Namun pondok ini tidak menutup diri dari media 

lainnya yang issue yang diangkat tidak terlalu menyangkut pada hal 

yang sentimentil.  

Apa yang dilakukan oleh dua kasus tersebut dalam hal menjalin 

hubungan dengan media parner sejalan dengan menyampaian dan 

teori Frank Jefkins yang mengatakan definition of press relations is 

the role of press relations to achive maximum publications or 
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broadcasting of public relations information in order to create 

knowledge and understanding. Batasan Jefkins mengenai peranan 

hubungan pers adalah untuk memperoleh pemuatan atau penyiaran 

secara maksimal tentang informasi publik relaton disampaikan untuk 

memberikan pengetahuan dan menciptakan pengertian pada publik. 

Jefkins menyebutkan penting sekali dalam sebuah kegiatan humas 

menjalin hubungan pers atau media relations yang baik dengan para 

pimpinan atau reporter maupun wartawan surat kabar, radio maupun 

televisi. Perlakuan yang berdasarkan like dan dislike dalam 

memberikan keterangan dapat menimbulkan adanya berita atau 

utulisan yang tidak akurat bahkan berita yang tidak benar tentang 

organisasi atau lembaga.  

Dalam upaya membina hubungan dengan media parner maka 

humas harus mengerti dengan seluk belum media massa yang 

dipilihnya maupun yang tengah dihadapinya. Misalnya karakter 

medianya, program yang ditawarkannya dan lain-lain.  

Pemilihan ragam media komunikasi humas disesuaikan dengan 

daya jangkau sumber daya yang dimiliki oleh lembaga. Oleh 

karenanya penting untuk menjalin hubungan yang baik antara humas 

dengan media pers agar wartawan saat memberitakan informasi sesuai 

dengan fakta. Sebaliknya bila ditemui hubungan yang tidak harmonis 

dihawatirkan dapat mengakibatkan media pers tersebut beretorika 
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sendiri saat menyampaikan informasi ke publiknya. Berikut beberapa 

prinsip ketika menjalin hubungan dengan media pers menurut Jefkins  

1) By service the media 

Memberikan pelayanan terhadap media dengan menciptakan 

kerjasama yang baik dan timbal balik 

2) By establishing a reputations for reability 

Menjaga reputasi agar dapat dipercaya dengan menyiapkan bahan 

informasi yang akurat di mana dan kapansaja. 

3) By suplying good copy 

Memberikan naskah informasi yang baik dan menarik sehingga 

tidak memberatkan wartawan. 

4) By cooperations in providing material 

Melakukan kerjasama yang baik ketika menyediakan bahan 

informasi seperti merancang wawancara pers. 
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5) By providing verivication facilities 

Menyediakan fasilitas yang memadai bagi wartawan selama 

proses pemberitaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

6) By building personal relationship with the media 

Membangun hubungan secara personal dengan media sehingga 

keterbukaan masing-masing profesi dapat terjadi. 

Fungsi humas dalam membina hubungan baik dengan media ini 

tidak hanya mengandalkan media sosial yang dimiliki lembaga saja 

meski sudah banyak subscriber maupun followernya. Pemerliharaan 

hubungan baik denga pers tidak akan membuat kesulitan bagi tim 

humas dalam menyebarluaskan informasi di pondok. 

Bila humas mengetahui dengan seksama cara kerja media 

parnernya maka dalam menyampaikan informasi kepada media 

tersebut humas akan dengan mudah melakukannya sehingga layak 

untuk dipublikasikan.  

Kaitan saling membutuhkan terjadi saat humas dengan 

wartawan menginginkan informasi yang akurat dan terpercaya tentang 

suatu hal yang tengah menjadi fokusnya.  

Untuk perencanaan dalam keterampilan menjalin hubungan 

dengan pihak lain ini di kasus 1 PP. Miftahul Ulum dilakukan dengan 

memberikan penguatan kompetensi kepada tim humasnya dengan 

membentuk ekstrakurikuler jurnalistik. Yang bertujuan untuk 

regenerasi tim humas yang purna tugas. 
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Dengan dukungan dari beberapa pernyataan sampai dengan ini 

berarti yang dirumuskan di atas dapat diangkat sebagai temuan teoritik 

berkaitan dengan subtema perencanaan manajemen humas pondok 

pesantren. Makna yang mendasari pernyataan diatas itu dapatlah 

diinterpretasikan bahwa dalam rangka proses perencanaan manajemen 

humas pondok terdapat aspek substansi yang terus diperhatikan dalam 

mengkonstruksi manajemen humas pesantren seperti identifikasi 

keadaan, identifikasi ability to communicate, ability to organize serta 

ability toget on with people. 

Berdasarkan pembahasan di atas pertanyaan terkait bagaimana 

manajemen humas pesantren, Proses Perencanaan (Planning) Program 

Kehumasan, aktor-aktor yang terlibat dalam perencanaan manajemen 

kehumasan pesantren, Identifikasi keadaan, kekuatan (strenght) dan 

kelemahan (weakness) serta tiga ability di atas dalam merencanakan 

manajemen humas pesantren  dapat dijawab. Oleh sebab demikian itu, 

kesimpulan teoritik yang dapat ditarik dari pernyataan diatas adalah 

bahwa dalam sub tema substansi perencanaan manajemen humas 

pesantren setidaknya menyentuh aspek berikut:  

 

1) Perencanaan Manajemen Humas  

 Identifikasi perencanaan hingga pendirian pondok karena 

adanya kepercayaan dari masyarakat. 

 Kepercayaan dibangun dari hal yang kecil, simple, sederhana 

namun bermakna. 
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2) Aktor yang terlibat Perencanaan Manajemen Humas 

 Kiai 

 Majlis kiai 

 Koordinator humas 

 Professional expert dari eksternal lembaga 

3) Substansi Perencanaan Manajemen Humas 

 Identifikasi keadaan, kekuatan (strength) dan kelemahan 

(weakness), Self  confident, creatifity, Barokah. 

 Communication Ability 

 (Penggalian dan pengelolaan informasi, Pelayanan interpersonal 

humas,) 

 Organizing Ability 

(merencanakan strategi, merencanakan pembagian tugas dan 

optimalisasi anggaran, Aspek desain serta perwajahan media 

sosial) 

 Ability To Get On With People, (Penguatan kompetensi 

dengan membentuk ekstrakurikuler jurnalistik, layout, 

videografi dan komunikasi, Berkhidmah dan mencari jalan 

barokah, Anggaran penting demi tercapainya tujuan lembaga) 

Dengan demikian dalam kaitan dengan sub tema perencanaan 

diperoleh dua temuan teoritik yang diformulasikan dalam bentuk satu 

proposisi mayor dan tiga proposisi minor sebagai berikut: 

Proposisi mayor: dalam sub tema proses perencanaan 

manajemen humas pondok pesantren terdapat identifikasi, 
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actor yang terlibat dan substansi perencanaan yang harus 

diperhatikan 

 

Proposisi minor: substansi perencanaan manajemen humas 

pesantren mencakup aspek identifikasi dan peranan tim actor 

humas. 

  

Proposisi minor: substansi perencanaan manajemen humas 

pesantren mencakup aspek substansi Communication Ability, 

Organizing Ability serta ability to get on with people berbasis 

barokah. 

 

Proposisi minor: substansi perencanaan manajemen humas 

pesantren mencakup aspek substansi Communication Ability, 

Organizing Ability serta ability to get on with people berbasis 

khidmah. 

  

Perencanaan 

Manajemen Humas 

Unsur & Internal 

Pesantren 

-Kiai 

-Santri 

-Pondok 

-Masjid 

-Kitab Salaf 

 

Eksternal Publik 

Pesantren 

-Orang tua santri 

-Masyarakat 

-Pemerintah 

-Simpatisan 

-Alumni 

 

Ability To 

Communicate 
Ability to Organize 

Ability to get on with 

people 

Identifikasi  Aktor yang terlibat Peran Humas 

Gambar 5.1 perencanaan humas 
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B. Pelaksanaan Manajemen Kehumasan Pesantren. 

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap secara 

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.  

Dari pengertian diatas dapat diinterpretasikan bahwa pelaksanaan 

merupakan muara daripada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme 

suatu sistem titik ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan 

bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan 

secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan. 

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha yang dilaksanakan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, 

siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dari 

Bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses serangkaian kegiatan 

tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas 

pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau 

kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang 

ditetapkan semula. 

Pengertian di atas maka dapat disarikan bahwa pelaksanaan merupakan 

suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan 
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kesesuaian kepentingan dan kemampuan implementasi dan suatu kelompok 

sasaran titik Dengan demikian pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk 

merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan 

akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. 

Langkah berikutnya pasca penetapan perencanaan (planning) yakni 

pelaksanaan (organizing). Pada bab sebelumnya telah diketahui bahwa fungsi 

pengorganisasian dalam manajemen merupakan praktik mengatur tugas, 

tanggungjawab serta wewenang setiap individu dalam manajemen. 

Organizing menjadi motor penggerak bagi manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam manajemen, individu atau 

SDM yang dimiliki manajemen diberi tugas sesuai dengan kapasitas keahlian 

dan kompetensinya. 

Dengan fungsi pengorganisasian dalam sistem sebuah manajemen maka 

seluruh aktifitas dalam manajemen guna mencapai tujuan akan terasa lebih 

mudah dilaksanakan dan sebagaimana diharapkan tujuan lembaga akan 

tercapai secara maksimal sesuai dengan efektifitas dan efisiensi yang 

diharapkan.  

Bahasan selanjutnya tentang pelaksanaan manajemen kehumasan 

pesantren akan diuraikan dalam kerangka implementasi sebagai berikut: 

1. Pembentukan Tim Teknis Manajemen Humas 

Setiap personal pada diri manajemen dituntut untuk memiliki 

kesadaran dalam memposisikan diri dalam sebuah pekerjaan yang 

membutuhkan kerja tim atau teamwork. Tim yang solid sangat diperlukan 
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dalam menciptakan sebuah kondisi pekerjaan yang efektif. Apalagi unit 

humas merupakan pekerjaan yang menuntut agar dapat melayani dan 

berhadapan dengan masyarakat.  

Kemampuan suatu organisasi untuk membangun tim kerja yang 

efektif akan menentukan kemampuan organisasi dalam melaksanakan 

tugas dan mencapai tujuan. Untuk organisasi sektor publik, menyediakan 

layanan berkualitas adalah tugas dan tujuan organisasi. Masyarakat sangat 

meyakini bahwa tugas pelayanan publik merupakan tugas yang kompleks 

dan menghadapi berbagai tantangan. Tanpa tim yang solid dan efektif, 

tugas yang kompleks ini pasti tidak mungkin tercapai. 

Membahas fenomena pembentukan tim teknis manajemen humas 

pesantren dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan KH. Drs. Ahmad 

Rosyidi Baihaqi dan praktisi humas yang menunjukan adanya peran doa 

dalam memilih dan menentukan tim teknis yang akan menjalankan roda 

manajemen humas di PP. Miftahul Ulum Kalisat. Selain itu terdapat 

beberapa langkah yang digunakan oleh kiai dalam memilih tim yakni 

dengan jalan meminta petunjuk kehadirat Allah SWT, mengklasifikasi 

bakat serta minat serta beberapa kemampuan dan keterampilan calon tim 

humas hingga akhirnya diputuskan untuk melibatkan pihak eksternal 

sebagai expert di bidang humas.  

Fenomena di kasus ke 2 yakni PP. Baitul Arqom juga dapat 

diketahui dari temuan bahwa di kasus 2 PP. Baitul Arqom memposisikan 

pembentukan tim dibawah koordinasi langsung kiai melalui koordinator 
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humas. Sebagai person yang paham akan bakat serta minat calon timnya, 

koordinator humas telah membangun tim dengan terlebih dahulu melihat 

bakat serta kecenderungan bakat yang dimiliki oleh calon tim humas. 

Setelah semuanya dianggap sudah memenuhi kualifikasi humas maka 

koordinator di bawah pengawasan kiai melaporkan guna mendapat 

persetujuan melalui doa dan restunya.  

Dengan demikian kiai pada dua kasus ini sepenuhnya menyerahkan 

(delegating) pembentuan tim kepada person yang dipercaya untuk 

membentuk tim tekni sdan mengajak tenaga expert dan profesional dari 

eksternal untuk membentuk dan mengimplementasikan kinerja tim dengan 

konsep musyawarah ala pesantren. 

Dengan kata lain sebagaimana terjadi di dua kasus tersebut 

menginterpretasikan dan mengaplikasikan teori sebagaimana dipopulerkan 

oleh Bruce Tuckman. Teori pembentukan timnya sebagaimana berikut:  

a. Forming (Tahap Pembentukan Tim) 

Tahap awal adalah pembentukan tim, dalam tahap ini komposisi 

tim ditentukan siapa pemimpin, anggota, dan penyelaras. Setelah 

komposisi tim terbentuk, selanjutnya mempelajari peluang, tantangan, 

dan tujuan akhir (goals). 

Fungsi masing-masing anggota tim mulai memitigasi sesuai 

tugasnya, semakin lengkap mitigasi semakin bagus kerja tim. Disini 

peran pemimpin sebagai coach sangat penting, pemimpin harus bisa 
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menyikapi perbedaan pandangan dari anggota tim dengan sedikit 

perintah namun tepat dan efektif. 

Tugas utama dari pemimpin tim adalah memfasilitasi hubungan 

(facilitation contact) antar para pihak yang masuk menjadi anggota 

tim. Kemampuan ini membutuhkan keterampilan berkomunikasi dan 

memfasilitasi komunikasi antar pihak. 

b. Storming (Tahap Penentuan Aspirasi) 

Pemimpin harus bersikap independen terhadap perbedaan pendapat 

anggota tim. Perbedaan bisa menjadi sebuah kekuatan bagi sebuah tim 

apabila bisa dikelola dengan baik. 

Tugas utama dari pemimpin tim adalah mengelola konflik yang 

mungkin terjadi. Diskusi dan negosiasi akan sangat membantu pada 

tahapan ini. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola konflik 

serta mengelola kepercayaan dari pihak yang berkolaborasi dalam 

sebuah tim sangat dibutuhkan. 

c. Norming (Tahap Penentuan Aturan): 

Adanya perbedaan pendapat, karakter dan persaingan dari masing-

masing anggota tim diperlukan aturan atau tata tertib yang jelas, 

sehingga perbedaan dan persaingan menjadikan anggota tim lebih solid 

karena memiliki satu tujuan yang sama. 

Semua tujuan bersama dan kesepakatan berbagi peran (coordinative 

action) telah terjalin. Pada tahap ini hal terpenting yang harus 

dilakukan oleh pemimpin kolaborasi adalah mempertahankan saling 
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kepercayaan antara pihak-pihak terkait sehingga semua pihak dapat 

melakukan pekerjaan masing-masing dengan baik dalam rangka 

mencapai tujuan bersama. 

d. Performing (Tahap Pelaksanaan) 

Pada tahap ini pada umumnya sudah didapatkan hasil dari 

pembentukan tim. Namun bisa terjadi pula kembali pada tahap 

storming atau norming apabila ada perubahan kepemimpinan karena 

masing-masing pimpinan bisa jadi mempunyai perbedaan cara 

pandang. Hal terpenting yang dilakukan oleh pemimpin kolaborasi 

adalah memberikan dukungan (facilitation of work) untuk semua 

anggota tim agar melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Selain itu, pada tahapan ini juga pemimpin tim harus terus 

mempertahankan saling kepercayaan antar anggota tim dengan 

memfasilitasi komunikasi yang baik diantara mereka (facilitation of 

contact). 

e. Adjourning (Tahap Penghentian) 

Ada beberapa perbedaan pandangan pada tahap ini. Sebagian 

berpandangan perlu adanya penghentian (pembubaran) tim apabila 

tujuan dari pembentukan sebuah tim sudah tercapai. Namun ada pula 

pendapat bahwa tidak perlu adanya tahap adjourning karena begitu 

tujuan tercapai otomatis tim berhenti dengan sendirinya. 

Proses pembubaran tim ini menjadi perhatian juga, mengingat telah 

terbentuk ikatan yang kuat di antara anggota. Pemimpin tim harus 
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dengan baik menjalankan tahapan ini, misal melakukan sesi 

pembubaran dengan memberikan apresiasi terhadap seluruh tim atas 

pencapaian dan segala usaha yang telah dilakukan bersama. 

Menjadikan tim kerja yang sukses dan efektif adalah impian bagi 

setiap lembaga organisasi. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam 

menggapai setiap visi dan tugas organisasi. Maka dalam tim efektif 

perlu diperhatikan beberapa hal,yaitu sasaran tim kerja Jelas, 

keterampilan anggota tim relevan, saling percaya (trust), komitmen 

yang disatukan, komunikasi yang baik, keterampilan negosiasi, dan 

dukungan internal dan eksternal.  

2. Persiapan dan pelaksanaan humas dilakukan dengan : 

a. Membangun jaringan komunikasi dan koordinasi 

Membangun jaringan komunikasi dan koordinasi bagi sebuah 

lembaga sangat diperlukan. Sebagaimana disebutkan dalam istilah 

berikut communication is the basic prerequisite for democracy 

komunikasi merupakan prasarat demokrasi. Oleh karenanya lembaga 

mengembangkan kegiatan kehumasan yang didefinisikan sebagai 

sebuah fungsi manajemen yang melibatkan hubungan positif lembaga 

dengan masyarakat melalui jalinan komunikasi. 

 Terkait pelaksanaan manajemen humas pesantren di dua kasus, 

jalur komunikasi formal dan in formal juga dilakukan di  internal dan 

eksternal lembaga. Terkait hal ini dapat diperoleh informasi bahwa 

Komunikasi formal dan informal terlihat semakin intens terlihat dalam 
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proses musyawarah dewan pengasuh maupun pengurus pesantren 

dalam persiapan implementasi pelaksanaan manajemen humas. 

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan 

dimana setiap anggota saling mentransmisikan informasi dan 

menginterprestasikan artinya. 

Secara umum komunikasi memang berarti penyampaian pesan 

dari komunikator ke komunikan, hal tersebut juga apa yang terjadi 

dalam organisasi. Hal yang terpenting mengenai komunikasi 

organisasi adalah bahwa komunikasi yang berlangsung harus efektif 

dan efisien. 

Selain itu, komunikasi dalam organisasi juga dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. 

Perbedaan keduanya dapat dispesifikasi dari hal berikut: Perbedaan 

yang pertama dapat dilihat dari pengertian komunikasi formal dan 

komunikasi informal dalam organisasi itu sendiri. Komunikasi formal 

dan komunikasi informal menjadi salah satu hal yang menentukan 

juga dalam berlangsungnya proses komunikasi dalam organisasi 

menjadi komunikasi efektif atau tidak. 

Komunikasi formal sendiri merupakan suatu komunikasi yang 

didasarkan pada sistem atau hierarki dari organisasi, dimana biasanya 

akan menunjukkan posisi seseorang dalam organisasi tersebut. 

Sedangkan komunikasi informal merupakan suatu proses 

komunikasi yang berjalan tanpa memperdulikan sistem atau hierarki 
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suatu organisasi, oleh sebab itu komunikasi informal juga tidak 

memperdulikan posisi seseorang dalam organisasi. 

Perbedaan kedua dari segi sifat. Yakni kedua komunikasi 

tersebut, dimana hal ini juga masih berkaitan dengan pengertian yang 

telah disebutkan sebelumnya. Komunikasi formal yang berdasar pada 

sistem organisasi, menjadikan komunikasi formal menjadi bersifat 

struktural. 

Artinya bahwa pola komunikasi formal dalam organisasi harus 

berjalan sesuai dengan strukturnya, dan harus dijalankan atau dijaga 

dengan baik. Seperti orang yang memiliki posisi tinggi didalam 

organisasi harus di hormati atau diperlakukan secara formal, oleh 

sebab itu setiap komunikasi yang berlangsung juga harus dengan 

komunikasi formal. 

Hal tersebut berbeda dengan komunikasi informal. Dimana 

komunikasi informal sendiri tidak memperdulikan sistem atau hierarki 

dari organisasi, oleh sebab itu komunikasi informal lebih bersifat tidak 

struktural. 

Artinya bahwa komunikasi informal bisa berjalan kapan saja 

dan bagaimana saja sesuai dengan kondisi yang ada tanpa 

memperdulikan struktur yang berlaku dalam organisasi, maupun 

posisi seseorang dalam organisasi tersebut. 
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Ketiga, selain dari pengertian dan sifatnya, perbedaan 

komunikasi formal dan informal dalam organisasi juga dapat dilihat 

dari situasi dimana komunikasi tersebut berlangsung. 

Komunikasi formal sendiri akan banyak dijalankan atau 

berlangsung dalam situasi formal atau resmi saja, sebagai contoh 

seperti dalam pertemuan-pertemuan resmi, meeting perusahaan atau 

organisasi, dan lain sebagainya. Dimana dalam situasi resmi tersebut 

komunikasi yang berlangsung harus secara resmi, dan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar. 

Sedangkan untuk komunikasi informasi dapat berlangsung 

dalam situasi yang tidak resmi seperti komunikasi yang berjalan pada 

kehidupan biasa sehari-hari. Selain itu, bahasa yang digunakan juga 

tidak perlu formal dan hanya menggunakan bahasa sehari-hari saja. 

 Fenomena yang sama terjadi pula di kasus 2 PP. Baitul Arqom 

yang menyimpan makna bahwa membangun sistem komunikasi dan 

koordinasi antar unit di lembaga memang sangat penting adanya. 

Kathy O. Roper dan Richard P. Payant menaruh perhatian pentingnya 

komunikasi dalam membangun sistem komunikasi dan koordinasi 

dengan menyebutkan bahwa in todays world people want information 

immediately. Adanya sistem koordinasi melalui sambungan telepon 

maupun koordinasi langsung ke kantor dan bertemu langsung untuk 

mengetahui kebutuhan secara seksama dan akurat ini sejalan dengan 

apa yang dikatakan Kathy dan Richard di atas. 
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b. Komunikasi internal dan eksternal 

Seorang manajer yang membidangi public relations atau 

hubungan masyarakat harus melakukan komunikasi untuk menciptakan 

relasi dengan siapapun. Begitupun dalam lembaga pendidikan, maka 

pihak yang bertanggung jawab sebagai Hubungan Masyarakat 

hendaknya lebih aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat. hal 

tersebut dilakukan untuk mempertahankan citra baik dalam masyarakat 

dan meminimalisir anggapan negatif dari masyarakat.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi 

public relation: 1. Mendapatkan perhatian dari publik sasaran 2. 

Menstimulasi minat dalam isi pesan 3. Membangun keinginan dan niat 

untuk bertindak berdasarkan pesan 4. Arahkan tindakan dari mereka 

yang berperilaku konsisten dengan pesan. 

Dalam kaitannya komunikasi internal dan eksternal dalam 

pelaksanaan manajemen humas esensi komunikasi dalam pelaksanaan 

manajemen humas dapat tersampainya informasi dengan cepat 

merupakan langkah dalam menopang pelaksanaan kegiatan. Dalam 

kasus PP. Baitul Arqom komunikasi internal dan eksternal antara semua 

pihak yang terlibat dalam lingkup pesantren dibangun secara formal dan 

informal. 

Dalam hal ini selaras dengan apa ang disampaikan Philip Kotler 

bahwa humas sangat indentik dengan komunikasi sebagaimana 
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sebagaimana dengan ungkapan Philiph Kotler
263

 bahwa humas 

dikonstruksi dengan sistem komunikasi yang terencana baik ke internal 

lembaga maupun eksternal hal ini dalam rangka untuk mewujudkan 

organisasi yang maju. Pengertian diatas diperkuat lagi oleh Frank 

Jefkin
264

 yang mengatakan bahwa seorang humas diperlukan memiliki 

kemapanan dalam komunikasi karena akan melayani customer yang 

lahir dari berbagai kultur. 

Edward L. Bernays
265

 dikutip Suriansyah memaparkan bahwa 

humas memiliki keterkaitan khusus dengan masyarakat dalam 

membangun komunikasi yang baik antaranya : 

1) Transparansi informasi 

2) Monitoring opini masyarakat dalam rangka menggiring pandangan, 

sikap dan orientasi masyarakat. 

3) Membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan 

dalam memperoleh manfaat bersama secara integral dengan sikap 

serta nilai-nilai lembaga yang baik. 

c. Menyiapkan peralatan dan pendelegasian kerja 

Pada lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, unsur 

kekuasaan kiai sebagai manajemen puncak menjadi sangat sakral. 

Kekuasaan kiai bersifat absolut, oleh karenanya pemegang otoritas 

berada di genggaman dan ujung pena kiai. Otoritas atau wewenang ini 

                                                           
263

 Philip Kotler dkk., Strategic Marketing for Educational Institutions (New Jersey USA: 

Prentice-Hall, 1995), 132. 
264

 Frank Jefkins, Public Relations (London ; New York: Financial Times, 1998), 227. 
265

 Edward L. Bernays, Crystallizing Public Opinion (Newyork, USA: Liveright 

Publishing Corporation, 1951), 29. 
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selanjutnya didistribusikan oleh manajemen puncak ke para pimpinan di 

unit-unit lembaga untuk dijalankan sebagaimana mekanisme organisasi 

lembaga. Berkaitan dengan hal ini kiai berpesan atas wewenang amanah 

yang telah diberikan dan dipercayakan maka diharapkan pimpinan unit 

maupun individu dalam manajemen dapat memposisikan diri serta 

menjalan fungsi dan tugasnya sebaik mungkin termasuk dalam hal 

mempersiapkan peralatan saat kegiatan akan dimulai. 

 Persiapan peralatan dan distribusi kerja humas pesantren pada dua 

kasus dapat dijelaskan bahwa, menyiapkan peralatan dan pendelegasian 

kerja di kedua kasus lebih banyak menerapkan prinsip koordinasi 

internal. Hal ini dilakukan guna mempermudah proses distribusi kerja 

dan meminimalisir hambatan yang akan terjadi saat pelaksanaan 

kegiatan berlangsung. 

3. Pelaksanaan Substansi Manajemen Humas 

Manajemen memiliki beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaannya 

di lapangan namun dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen ini 

hendaknya tidak dijalankan secara kaku oleh setiap pemimpin. Prinsip-

prinsip manajemen tersebut meliputi : pembagian kerja yang berimbang 

artinya dalam pembagian kerja atau beban kerja harus berimbang. 

Manajer hendaknya bersifat adil, pemberian kewenangan dan rasa 

tanggung jawab yang tegas dan jelas, kesatuan perintah artinya setiap 

karyawan hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan 

langsung. Disiplin artinya kesediaan untuk melakukan kegiatan nyata atau 
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bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung 

jawabnya berdasarkan rencana peraturan dan waktu- waktu kerja yang 

telah ditetapkan. 

Kesatuan arah artinya kegiatan hendaknya mempunyai tujuan yang 

sama dan dipimpin oleh seorang atasan langsung serta didasarkan pada 

rencana kerja yang sama atau satu tujuan satu rencana dan satu pimpinan.  

Prinsip-prinsip manajemen di atas dapat dipahami bahwa 

manajemen memiliki konsep dan harus dijalankan oleh setiap pimpinan. 

Hanya saja diharapkan kepada pimpinan agar selalu fleksibel dan dinamis 

dalam menjalankan fungsi manajemen tersebut. Selain itu pula seorang 

pemimpin harus tegas dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam 

menerapkan kebijakan. Lebih lanjut sesuai dengan apa yang diungkapkan 

oleh Farid Poniman agar proses Manajemen Kinerja lebih objektif maka 

manajemen kinerja diharapkan:  

a. Memenuhi prinsip-prinsip terkait dengan pekerjaan 

b. Praktis dan dinamis serta mudah digunakan 

c. Kesetaraan untuk semua karyawan dan kelompok jabatan 

d. Memiliki ukuran yang jelas dengan tolak ukur atau standar kerja 

performance standard dan ukuran atau bobot kerja performance 

weighted 

Bahasan tentang pelaksanaan substansi manajemen humas 

pesantren selanjutnya akan diuraikan sesuai kerangka kualifikasi humas 

sebagaimana ditawarkan oleh Frank Jefkins berikut ini: 
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a. Communication Ability  

Komunikasi merupakan sebuah Proses penyampaian pesan 

kepada orang lain yang berisi tentang informasi pemberitahuan, 

keterangan, ajakan, bahkan provokasi kepada pihak lain. Komunikasi 

berasal dari bahasa latin yakni communicare yang artinya membuat 

kesamaan pengertian atau kesamaan persepsi. Akar kata latin lainnya 

adalah communicatus atau taman dalam bahasa Inggris yang berarti 

sama-sama memiliki makna.  Adapun akar kata lain yakni communico 

yang artinya membagi gagasan ide atau pikiran. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan 

pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang 

dimaksud dapat dipahami. Kamus lain yakni di Oxford english 

dictionary mengatakan komunikasi sebagai importing conveying or 

exchange of ideas information. Komunikasi merupakan proses 

pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau 

lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 

Selain itu, memiliki keterampilan berkomunikasi dapat 

membantu personal dalam menunjukan segala kemampuannya dalam 

distribusi pekerjaan. Untuk itu, penting untuk diingat bahwa 

komunikasi terjadi dalam banyak cara dan konteks yang berbeda. Dari 

menulis dan berbicara hingga bahasa tubuh, komunikasi semacam ini 

menggunakan berbagai keterampilan untuk menyampaikan dan 

memperoleh informasi. 
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Namun, menunjukkan keterampilan komunikasi yang kuat adalah 

tentang mampu menyampaikan informasi kepada orang lain dengan 

cara yang sederhana dan tidak ambigu. Ini melibatkan distribusi pesan 

secara jelas dan ringkas, dengan cara yang menghubungkan dengan 

audiens. Komunikasi yang baik adalah tentang memahami instruksi, 

memperoleh keterampilan baru, membuat permintaan, mengajukan 

pertanyaan, dan menyampaikan informasi dengan mudah. 

Keterampilan komunikasi yang baik merupakan keterampilan paling 

dasar yang dibutuhkan lembaga.  

Bahasan pelaksanaan keterampilan berkomunikasi yang terjadi di 

dua kasus yakni PP. Miftahul Ulum dan PP. Baitul Arqom dapat 

dijelaskan dari hasil identifikasi dan temuan penelitian berikut: 

1) Mengelola Pelayanan Interpersonal 

Menyebarluaskan informasi organisasi melalui komunikasi 

interpersonal dilakukan humas dengan setiap masyarakat yang 

datang ke kantor humas. Selain itu, layanan informasi komunikasi 

interpersonal dapat dilayani melalui sambungan telepon maupun 

pesan di media sosial seperti whatsapp maupun direc messege 

(DM) di instagram maupun fanpage. Melalui pelayanan informasi 

secara interpersonal ini, maka humas memperoleh feedback atau 

tanggapan dari masyarakat secara langsung dari public yang 

melakukan komunikasi yang berkomunikasi dengan tim humas.  
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Berkaitan dengan pelaksanaan penyebarluasan informasi 

organisasi melalui komunikasi interpersonal ini dapat dikaji lebih 

dalam masa-masa penerimaan santri baru di dua kasus yakni PP. 

Baitul Arqom dan PP. Miftahul Ulum. Informasi serupa juga 

diperoleh di kasus 2 PP. Baitul Arqom, Balung, Jember yang dapat 

dikemukakan bahwa menyebarluaskan informasi melalui 

komunikasi interpersonal dapat dilakukan dengan setiap 

masyarakat yang datang ke humas. Selain melayani informasi 

secara komunikasi langsung dapat pula dengan pelayanan 

telekomunikasi maupun chat media sosial. Berbagai informasi 

yang diberikan humas terhadap masyarakat berupa informasi 

akademik maupun kegiatan lain yang dilaksanakan di pondok.  

Humas di dua kasus dalam memberikan pelayanan 

informasi terhadap publiknya yang bertandang ke kantor dilayani 

sesuai kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh public tersebut. 

namun dapat dikatakan bahwa yang menjadi prioritas utama dalam 

komunikasi interpersonal humas adalah untuk menyebarluaskan 

informasi organisasi dan untuk saling memberi dan menerima 

informasi (two ways communications). Oleh karenanya seluruh 

informasi yang diberikan dalam komunikasi interpersonal ini tidak 

terlepas dari informasi akademik atau dalam bentuk pelayanan 

lainnya yang diberikan kepada publiknya. Informasi yang 
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disampaikan secara langsung oleh humas ini secara otomatis 

memperoleh feedback dari public.  

Masih terkait komunikasi interpersonal saat masa-masa 

penerimaan santri baru, untuk menarik simpati calon santri baru 

yang data ke sekretariat penerimaan santri baru, humas telah 

menyiapkan berbagai informasi tentang keunggulan yang dimiliki 

pondok dalam bentuk brosur dan pamphlet spanduk.  

Untuk mengetahui informasi apa yang terkandung dalam 

dokumen brosur tersebut peneliti melakukan penelusuran terhadap 

kontennya. Adapun kontennya menjelaskan hal berikut: 

1) Visi program mutu mewujudkan generasi unggul berprestasi 

yang berkarakter khas pesantren, hamilatul quran, menguasai 

ilmu-ilmu syariah berdasarkan aqidah ahlussunnah wal jamaah 

annahdliyah. 

2) Indikator visi terdiri dari unggul dalam pendidikan Islam 

berciri khas pesantren yang beraqidah ahlussunnah wal jamaah 

annahdliyah. Penguasaan hafalan alquran dan kitab kuning, 

penguasaan IPTEK. 

3) Misi program mutu berisi mengembangkan lembaga 

pendidikan dengan pelayanan prima, berkualitas, berstandar 

manajemen mutu dengan manajemen professional, mencetak 

para hammilatul quran dan ulama berbasis kitab-kitab salaf 

asshohih, mengembangkan pendidikan yang berbasis sain 
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dengan memanfaatkan teknologi modern dan didasarkan pada 

kekuatan aqidah, mengembangkan proses pendidikan yang 

berorientasi masa depan dan mampu bersaing dalam dunia 

global, menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul dalam 

mencetak penghafal quran dan insan solih serta memiliki 

kompetensi di bidang pendidikan umum dan kemandirian. 

4) Syarat-syarat calon santri baru. 

5) Kontak person panitia penerimaan santri baru 

6) Target kecakapan lulusan 

7) Time scadule penerimaan santri baru gelombang 1 dan 2 

Petikan data dari hasil wawancara dan penelusuran 

dokumen tersebut diatas menunjukan bahwa humas di dua kasus 

selain memberikan layanan informasi akademik juga dalam 

menarik simpati calon santri baru yang datang ke humas juga 

disiapkan berbagai informasi keunggulan yang dimiliki lembaga 

mulai dari informasi sejarah, profil alumni, fasilitas sampai 

akreditasi lembaga.  

 Layanan seperti ini tidak hanya diberikan oleh 

humas terhadap calon santri baru tapi juga layanan informasi ini 

berlaku bagi setiap masyarakat yang membutuhkan informasi. 

Humas telah menyiapkan beberapa perangkat untuk melayani 

informasi online maupun offline. Publik atau masyarakat yang 

dilayani humas terdiri dari masyarakat internal dan eksternal. 
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Masyarakat internal yang dilayani humas adalah segenap sivitas 

akademika pondok pesantren mulai dari santri, asatidz dan tenaga 

kependidikan. Sedangkan masyarakat eksternal organisasi meliputi 

masyarakat, orang tua santri, pemerintah, dunia usaha dan media 

sebagai salah satu mitra kerja humas. 

Khusus terhadap public internal ini, humas di dua kasus 

harus mampu memenuhi setiap informasi yang dibutuhkan oleh 

public internal seperti memberikan pelayanan informasi terhadap 

santri. Sebab santri merupakan public internal humas yang 

terpenting bagi pondok pesantren dan suatu saat nanti para santri 

inilah yang akan menjadi duta pondok. Semua opini dan sikap 

santri sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap 

keberadaan organisasi sehingga menjadi alasan kuat bagi humas 

untuk tetap membina hubungan baik dengan santri.  

Demikian pula dalam memberikan layanan informasi 

terhadap public eksternal. Layanan informasi terhadap public 

eksternal merupakan suatu hal yang diprioritaskan karena public 

eksternal mempunyai pengaruh yang kuat dalam mengembangkan 

suatu lembaga pondok pesantren. Sebab itu, menjadi alasan 

mendasar bagi humas untuk dapat memberikan layanan informasi 

yang baik terhadap public eksternal yang datang langsung ke 

secretariat maupun samungan telepon maupun media sosial seperti 

whatsapp dan direct messege. Humas sebagai komunikator dalam 
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memberikan layanan informasi secara komunikasi interpersonal 

terhadap public penting untuk diperhatikan dengan seksama. 

2) Mengelola Media Internal Lembaga, Mengelola Website 

Media internal sebagai sarana yang digunakan oleh humas 

di ke dua kasus pondok pesantren yakni PP. Miftahul Ulum dan 

PP. Baitul Arqom dalam penyebaran informasi organisasinya.  

Sasaran utama media internal yakni adalah public internal 

dan eksternal yang meliputi santri, asatidz, kiai, tenaga pendidik, 

santri, walisantri, pemerintah, masyarakat umum dan para praktisi 

pendidikan. Media internal humas dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan informasi public yang berisikan tentang informasi 

seputar lembaga mulai dari kegiatan kiai, asatidz, santri, tenaga 

kependidikan dan segala bentuk kerjasama dengan pihak lain.  

Terhadap media internal ini, ke dua kasus sama-sama 

memiliki main kasus dan media sosial official yang terdiri dari 

fanpage di facebook, instagram, twitter, website, kanal youtube. 

Semua laman media sosial tersebut diharapkan dapat membantu 

humas dalam menyebarluaskan informasi pondok kepada 

masyarakat baik internal maupun eksternal.  

Tentang keberadaan media sosial internal ini dikemukakan 

bahwa humas di dua kasus yakni PP. Miftahul Ulum dan PP. Baitul 

Arqom secara istiqomah membangun dan menyebarluaskan 

informasi lembaganya melalui media sosial internal yang dimiliki. 
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Dengan eksistensinya tersebut dapatlah dikatakan bahwa humas di 

kedua kasus telah mampu memposisikan diri dan mampu 

menunjukan perannya sebagai komunikator dalam organisasi untuk 

menyebarluaskan informasi dalam membangun citra pondok 

pesantren.  

Bagi Philip dan Kevin Keller menginterpretasi bahwa 

media sosial merupakan fasilitas untuk konsumen untuk berbagai 

data teks, foto, video, serta audio dengan satu sama lain serta 

dengan perusahaan dan sebaliknya. Adapun karakteristiknya antara 

lain: 

a) Partisipasi Pengguna 

Semua media sosial mengajak semua penggunanya untuk 

dapat berperan serta memberikan umpan balik terhadap sesuatu 

pesan ataupun konten di media sosial. Pesan yang dikirimkan 

bisa diterima ataupun dibaca oleh banyak orang. 

b) Adanya Keterbukaan 

Sebagian besar media sosial membagikan kesempatan untuk 

penggunanya untuk membagikan komentar, melakukan voting, 

berbagi, dan lain- lain. Pengiriman pesan dapat dilakukan 

dengan bebas tanpa harus melalui Gatekeeper. 

c) Adanya Perbincangan 

Mayoritas media sosial membolehkan adanya interaksi 

terhadap sesuatu konten, baik itu dalam wujud respon maupun 
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pembicaraan antar penggunanya. Serta penerima pesan bebas 

menentukan kapan melaksanakan interaksi terhadap pesan 

tersebut. 

d) Keterhubungan 

Lewat media sosial, para penggunanya bisa tersambung 

dengan pengguna yang lain lewat sarana tautan (links) serta 

sumber data yang lain. Proses untuk pengiriman sebuah pesan 

ke suatu media sosial jaug lebih cepat dibandingkan dengan 

media yang lain membuat  informasi banyak terhubung di 

dalam satu media sosial. 

Adapun Fungsi Media Sosial antara lain: 

a) Memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan 

teknologi internet serta web. 

b) Menghasilkan komunikasi dialogis antara banyak audiens 

(many to many). 

c) Melaksanakan transformasi manusia yang tadinya pemakai isi 

pesan berganti jadi pesan itu sendiri. 

d) Membangun personal branding untuk lembaga, pengusaha 

maupun tokoh masyarakat. 

e) Sebagai media komunikasi antara pengelola lembaga, 

pengusaha maupun tokoh masyarakat dengan para pengguna 

media sosial yang lain. 
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Berikut ini merupakan sebagian tujuan menggunakan media 

sosial secara umum: 

a) Aktualisasi Diri 

Untuk sebagian besar orang, media sosial ialah tempat 

untuk aktualisasi diri. Mereka menjunjukkan bakat serta 

keunikan di media sosial sehingga bisa dilihat banyak orang. 

Tidak heran mengapa dikala ini banyak artis berlomba- lomba 

buat terkenal di media sosial mereka. 

b) Membentuk Komunitas 

Komunitas online sangat gampang ditemui saat ini, baik 

itu di web forum ataupun di web social network yang lain. 

Media sosial jadi wadah tempat berkumpulnya masyarakat 

online yang mempunyai atensi yang sama untuk saling 

berbicara serta bertukar data ataupun pendapat. 

c) Menjalin Hubungan Pribadi 

Media sosial pula berfungsi penting dalam aktivitas 

menjalin hubungan personal dengan orang lain secara individu. 

Terdapat banyak sekali pengguna media sosial yang 

menemukan pendamping hidup, sahabat, rekan bisnis, di media 

sosial. 

d) Media Pemasaran 

Pengguna media sosial yang jumlahnya sangat banyak 

pasti saja jadi tempat yang sangat potensial buat memasarkan 
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sesuatu. Bisnis online yang banyak tumbuh saat ini ini banyak 

dipengaruhi oleh media sosial sebagai tempat promosi. 

Masih berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan media 

internal dan pengelolaan website agar senantiasa tetap eksis dalam 

menebar manfaat di tengah-tengah masyarakat, humas di kasus 1, 

PP. Miftahul Ulum membentuk sebuah wadah berupa kegiatan 

ekstrakurikuler untuk regenerasi tim humas yang nantinya akan 

lulus dari pondok. Nama kegiatan ekstrakurikuler tersebut akrab 

disebut dengan ekstrakurikuler multimedia dan broadcasting.  

Membahas fenomena ini tentang multimedia broadcasting di 

PP. Miftahul Ulum bahwa kegiatan ekstrakurikuler multimedia dan 

broadcasting hingga diangkat sebagai salah satu tim humas bahwa 

untuk memperoleh suatu opini yang baik dan positif dari kalangan 

santri, maka humas memiliki peranan penting dalam membina dan 

memikirkan regenerasi tim humas dengan memfasilitasi santri 

yang memiliki passion, minat serta bakat di bidang jurnalistik, 

broadcasting dan multimedia.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu organisasi, faktor 

manusia (Man) merupakan faktor utama di samping faktor-faktor 

lain dalam manajemen. Ketergantungan dan pergerakan unsur-

unsur lain berasal dari manusia, sehingga ketika tidak ada sumber 

daya manusia, proses administrasi umum atau manajemen pada 

khususnya tidak akan berjalan. 
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b. Organizing Ability (Kemampuan mengorganisasi) 

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas 

kepada orang lain yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Tujuan 

pengorganisasian yakni menentukan siapa yang akan melaksanakan 

tugas sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan. Fungsi 

pengorganisasian meliputi pembagian tugas untuk membentuk bagian, 

mendelegasikan, menetapkan wewenang dan tanggung jawab, sistem 

komunikasi. 

Prinsip-prinsip pengorganisasian: 

1) Memiliki tujuan yang jelas 

2) Ada satuan tujuan, tindakan dan pikiran.  

3) Ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab 

4) Pembagian tugas sesuai kemampuan keahlian dan bakat sehingga 

dapat tercipta kerjasama yang harmonis dan kooperatif. 

Manajemen strategi dalam bahasa manajemen sering disebut 

Rencana Strategis (Renstra) atau akrab juga disebut dengan rencana 

jangka panjang. Suatu lembaga atau organisasi dalam merancang 

rencana strategis dan menetapkan garis-garis besar biasanya akan 

dilakukan estimasi berlakunya dalam kurun waktu tertentu di masa 

yang akan datang. Dan untuk berapa lama waktu yang akan dicakup 

tentu amat sangat bervariasi tergantung visi dan misi Lembaga dan 

organisasi tersebut. 
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Bahasan tentang pelaksanaan pada kemampuan mengorganisasi 

(ability to organize) ini akan diuraikan dalam kerangka strategi 

implementation yang ditawarkan Ronald D Smith sebagai berikut: 

Humas dalam mengembangkan citra positif lembaganya dapat 

dilakukan melalui pelaksanaan program rutin. Program rutin ini 

dilaksanakan oleh humas secara terus menerus berdasarkan kebutuhan 

kegiatan lembaganya. Kegiatan tersebut mulai dari kegiataan kiai, 

kegiatan lembaga unit di bawah yayasan, kegiatan asatidz dan santri. 

Apabila mereka membutuhkan pemberitaan maka panitia atau humas 

secara aktif mencari informasi. Hasil data informasi dari kegiatan 

tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis oleh humas untuk dijadikan 

berita dan dipublikasikan sebagai bahan informasi bagi public internal 

dan eksternal.  

Keterangan kegiatan rutin humas sebagaimana disebutkan diatas 

di dua kasus dapat dikemukakan bahwa humas bekerja sesuai dengan 

kebutuhan lembaga. Tugas utamanya adalah mencari dan mengelola 

informasi serta mendokumentasikannya di bank data. urgensi humas 

di sini adalah untuk publikasi, sehingga setiap ada kegiatan humas 

selalu dihadirkan. Menghadirkan humas dilakukan dengan menyebar 

undangan ataupun chat langsung melalui jejaring whatsapp dan juga 

datang langsung ke kantor seraya berkoordinasi tentang yang 

dibutuhkan saat kegiatan diselenggarakan.  
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Keterangan pentingnya koordinasi kerja sebagai mana disebutkan 

diperoleh suatu gambaran bahwa berdasarkan laporan yang diterima 

humas dari panitia penyelenggara suatu acara kegiatan, humas 

selanjutnya menulisnya pada papan agenda kegiatan humas. Langkah 

berikutnya humas melakukan persiapan peralatan yang diperlukan. 

Maka dikemukakan bahwa sebelum humas melakukan peliputan 

untuk menggali informasi, terlebih dahulu humas melakukan 

persiapan yakni pembagian tugas personil, pemeriksaan alat yang 

digunakan seperti kamera dan handycame. Tugas yang dilaksanakan 

kegika kegiatan berlangsung adalah pengambilan gambar, pencatatan 

data dan informasi, mengatur protokol pimpinan atau kiai, tugas 

selanjutnya mewawancarai narasumber. Informasi yang diperoleh 

diolah menjadi sebuah berita baik berupa karya jurnalistik, karya 

gambar maupun video.  

Memperhatikan kinerja pelaksanaan tim humas dengan strategi 

sederhana yang digunakannya sejalan dengan apa yang disampaikan 

Rhenald Kasali. Ia menyebutkan rencana panjang inilah yang akan 

menjadi pegangan bagi praktisi hubungan masyarakat atau public 

relations untuk menyusun berbagai rencana teknis dan langkah-

langkah komunikasi yang akan diambil dalam berkegiatan sehari-hari.  

Masih berkaitan dengan pelaksanaan mengorganisasi kinerja 

humas, humas di dua kasus dilengkapi dengan mata anggaran yang 

dapat dikelola dalam mendukung kinerja rutinnya.  
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Biaya yang timbul dari kegiatan humas di dua kasus 

mendapatkan perhatian dari pimpinannya dengan diberikan anggaran 

tersendiri. Apalagi menyangkut pengadaan alat dokumentasi seperti 

kamera, tripod, dan lain sebagainya.  

c. Ability To Get On With People (membangun sistem koordinasi 

dengan pimpinan serta unit di lembaga, membangun relasi dengan 

media online/cetak, mengedepankan prinsip amanah ) 

Pencitraan pondok pesantren di dua kasus yakni PP. Miftahul 

Ulum dan PP. Baitul Arqom dilakukan humas melalui membangun 

sistem koordinasi dengan beberapa media relations mengingat kondisi 

yang sangat kompetitif sebagai mana terjadi di era saat ini, humas 

dituntut untuk dapat menjalin tali silaturahmi yang baik dengan media 

relations. Media eksternal berupa media massa seperti koran harian, 

majalah, media elektronik seperti televisi dan radio memilili 

keunggulan dan kekuatan sendiri dalam membentuk opini di mata 

publik. Selain itu, media eksternal tersebut memiliki massa pembaca 

yang cukup banyak sebagai media independen di masyarakat. nah, 

keunggulan dan distingsi inilah yang perlu dilirik oleh pondok 

pesantren dalam menjangkau opini publik melalui pendekatan media 

relations eksternal.  

Upaya humas untuk meraih citra yang baik di mata masyarakat, 

menuntut seorang praktisi humas agar mampu memfungsikan 

keterampilannya dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Upaya 
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untuk meraih simpati serta dukungan dari masyarakat ini tidak serta 

merta dapat diraih dengan menjalankan program secara baik namun 

lebih dari itu ia harus didukung oleh beberapa perangkat lain yang 

dapat menghubungkan atau mengkomunikasikan informasi dari 

kegiatan tersebut pada masyarakat umum.  

Salah satu kegiatan humas dalam memberikan serta 

menyambungkan informasi kepada publik ialah kegiatan hubungan 

pers atau perss relations in media relations. Hal tersebut menuntut 

seorang praktisi humas agar dapat menjalin hubungan baik dengan 

beberapa kalangan pers baik cetak maupun media online.  

Berkaitan dengan menyebarluaskan informasi dan menjalin relasi 

dengan media relations ini di kedua kasus menunjukan bahwa salah 

satu media yang digunakan humas di dua kasus untuk membangun 

citra adalah adanya media relations. Media relations di dua kasus 

tersebut dapat berupa media cektak atau online dan elektronik seperti 

televisi dan radio. Dalam menjalin relasi dengan media independen 

tersebut, humas menggunakan pendekatan interpersonal yakni 

berkomunikasi secara langsung maupun secara virtual. Komunikasi 

melalui aplikasi virtual tersebut dilakukan demi mempermudah jalur 

komunikasi dan kinerja humas. Kemudian humas juga menyimpan 

kontak person dari media relationnya untuk mempermudah 

komunikasi. 
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Terkait usaha-usaha yang dilakukan oleh humas di dua kasus ini, 

bila dianalisis lebih dalam ternyata sejalan dengan yang disampaikan 

Frank Jefkins dalam bukunya yang menyebutkan bahwa definition of 

press relations. The role of press relations is to achieve maximum 

publication or broadcasting of publicrelations information in order to 

create knowledge and understanding yang maksudnya adalah bahwa 

definisi dari menjalin hubungan dengan media relation itu untuk 

memperoleh pemuatan atau penyiaran secara maksimal tentang 

informasi humas yang disampaikan untuk memberikan pengetahuan 

dan menciptakan pengertian publiknya. 

Jefkins juga menyebutkan penting sekali dalam sebuah kegiatan 

humas menjalin hubungan pers atau media relations yang baik dengan 

para pimpinan atau reporter maupun wartawan surat kabar, radio 

maupun televisi. Perlakuan yang berdasarkan like dan dislike dalam 

memberikan keterangan dapat menimbulkan adanya berita atau 

utulisan yang tidak akurat bahkan berita yang tidak benar tentang 

organisasi atau lembaga.  

Dalam upaya membina hubungan dengan media parner maka 

humas harus mengerti dengan seluk belum media massa yang 

dipilihnya maupun yang tengah dihadapinya. Misalnya karakter 

medianya, program yang ditawarkannya dan lain-lain.  

Pemilihan ragam media komunikasi humas disesuaikan dengan 

daya jangkau sumber daya yang dimiliki oleh lembaga. Oleh 
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karenanya penting untuk menjalin hubungan yang baik antara humas 

dengan media pers agar wartawan saat memberitakan informasi sesuai 

dengan fakta. Sebaliknya bila ditemui hubungan yang tidak harmonis 

dihawatirkan dapat mengakibatkan media pers tersebut beretorika 

sendiri saat menyampaikan informasi ke publiknya.  

Kaitan saling membutuhkan terjadi saat humas dengan wartawan 

menginginkan informasi yang akurat dan terpercaya tentang suatu hal 

yang tengah menjadi fokusnya. Menurut eduard depari pakar dan 

praktisi komunikasi dalam suatu ceramahnya di hadapan wartawan 

dan praktisi humas menyatakan, baik humas dan wartawan media 

sama-sama bergerak di bidang komunikasi. Kedua belah pihak 

mempunyai kepentingan dan kepedulian yang sama terhadap 

informasi. 

Aktifitas humas tetap disandarkan pada prinsip sebagai mediator 

yang menjembatani kepentingan pihak yang saling berinteraksi karena 

informasi yang disalurkan terkait dengan kegiatan mereka. Dalam 

gerak operasionalnya baik humas maupun media sama sama 

berkepentingan untuk menjaga dan mengembangkan citra yang baik. 

keduanya menyadari benar bahwa citra yang baik terkait dengan 

kredibilitas masing masing sumber informasi. 

Masih berkaitan dengan kemampuan membina relasi dengan 

publik, ke dua kasus baik itu di PP. Miftahul Ulum dan PP. Baitul 

Arqom sama-sama melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait 
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dalam memperoleh solidaritas bekerja dalam mencapai tujuan 

lembaga.   

Membangun jaringan komunikasi dan koordinasi bagi sebuah 

lembaga sangat diperlukan. Sebagaimana disebutkan dalam istilah 

berikut communication is the basic prerequisite for democracy 

komunikasi merupakan prasarat demokrasi. Oleh karenanya lembaga 

mengembangkan kegiatan kehumasan yang didefinisikan sebagai 

sebuah fungsi manajemen yang melibatkan hubungan positif lembaga 

dengan masyarakat melalui jalinan komunikasi. 

Terkait pelaksanaan manajemen humas pesantren di dua kasus, 

jalur komunikasi formal dan in formal juga dilakukan di  internal dan 

eksternal lembaga. Komunikasi formal dan informal terlihat semakin 

intens terlihat dalam proses musyawarah dewan pengasuh maupun 

pengurus pesantren dalam persiapan implementasi pelaksanaan 

manajemen humas. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu 

upaya yang dilakukan dimana setiap anggota saling mentransmisikan 

informasi dan menginterprestasikan artinya. 

Secara umum komunikasi memang berarti penyampaian pesan 

dari komunikator ke komunikan, hal tersebut juga apa yang terjadi 

dalam organisasi. Hal yang terpenting mengenai komunikasi 

organisasi adalah bahwa komunikasi yang berlangsung harus efektif 

dan efisien. 
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Selain itu, komunikasi dalam organisasi juga dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. 

Perbedaan keduanya dapat dispesifikasi dari hal berikut: Perbedaan yang 

pertama dapat dilihat dari pengertian komunikasi formal dan komunikasi 

informal dalam organisasi itu sendiri. Komunikasi formal dan komunikasi 

informal menjadi salah satu hal yang menentukan juga dalam 

berlangsungnya proses komunikasi dalam organisasi menjadi komunikasi 

efektif atau tidak. 

Komunikasi formal sendiri merupakan suatu komunikasi yang 

didasarkan pada sistem atau hierarki dari organisasi, dimana biasanya akan 

menunjukkan posisi seseorang dalam organisasi tersebut. 

Sedangkan komunikasi informal merupakan suatu proses 

komunikasi yang berjalan tanpa memperdulikan sistem atau hierarki suatu 

organisasi, oleh sebab itu komunikasi informal juga tidak memperdulikan 

posisi seseorang dalam organisasi. 

Perbedaan kedua dari segi sifat. Yakni kedua komunikasi tersebut, 

dimana hal ini juga masih berkaitan dengan pengertian yang telah 

disebutkan sebelumnya. Komunikasi formal yang berdasar pada sistem 

organisasi, menjadikan komunikasi formal menjadi bersifat struktural. 

Artinya bahwa pola komunikasi formal dalam organisasi harus 

berjalan sesuai dengan strukturnya, dan harus dijalankan atau dijaga 

dengan baik. Seperti orang yang memiliki posisi tinggi didalam organisasi 
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harus di hormati atau diperlakukan secara formal, oleh sebab itu setiap 

komunikasi yang berlangsung juga harus dengan komunikasi formal. 

Hal tersebut berbeda dengan komunikasi informal. Dimana 

komunikasi informal sendiri tidak memperdulikan sistem atau hierarki dari 

organisasi, oleh sebab itu komunikasi informal lebih bersifat tidak 

struktural. 

Artinya bahwa komunikasi informal bisa berjalan kapan saja dan 

bagaimana saja sesuai dengan kondisi yang ada tanpa memperdulikan 

struktur yang berlaku dalam organisasi, maupun posisi seseorang dalam 

organisasi tersebut. 

Pola sebagaimana ditunjukan temuan di bab sebelumnya 

menunjukan bahwa asumsi-asumsi yang dirumuskan di atas dapat diangkat 

sebagai temuan teoritik berkaitan dengan sub tema pelaksanaan 

manajemen humas pondok pesantren. Makna yang didasari pernyataan di 

atas bisa dan dapat diinterretasikan bahwa dalam rangka pelaksanaan 

manajemen humas pesantren terdapat upaya manajerial dan yang dilandasi 

dengan adanya prinsip amanah dari kiai dan tradisi yang berlaku di 

pesantren.  

Penekanan aspek manajerial tersebut mengacu kepada tawaran 

Frank Jefkins dan Ronald D. Smith terkait pembentukan tim teknis, 

persiapan pelaksanaan humas, dan pelaksanaan substansi humas yang 

meliputi communication ability, organize ablility dan ability to get on with 

people. Penekanan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan terdapat 
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adanya prinsip amanah, khidmah dan jiwa kemandirian yang melekat pada 

nilai-nilai dan tradisi pesantren. 

Oleh karena itu kesimpulan teoritik yang dapat diangkat dari 

temuan di atas adalah bahwa dalam pelaksanaan manajemen kehumasan 

pesantren diperlukan adanya solidaritas tim, persiapan dan pendelegasian 

kerja serta pelaksanaan substansi humas yang meliputi kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan mengorganisasi dan kemampuan membina 

relasi dengan publik. 

Dengan demikian, dalam kaitan dengan sub tema pelaksanaan 

manajemen humas pondok pesantren di dua kasus yakni PP. Miftahul 

ulum dan PP. Baitul Arqom diperoleh dua temuan teoritik yang 

diformulasikan dalam bentuk proposisi mayor dan proposisi minor 

sebagaimana berikut: 

Proposisi mayor: dalam sub tema pelaksanaan manajemen humas 

pondok pesantren terdapat adanya solidaritas tim, persiapan dan 

pendelegasian kerja serta pelaksanaan substansi humas yang 

meliputi kemampuan berkomunikasi (ability to communicate), 

kemampuan mengorganisir (ability to organize) dan kemampuan 

membina relasi dengan public (ability to get on with people).  

 

Proposisi minor : tim teknis dalam pelaksanaan manajemen humas 

pondok pesantren dilakukan oleh Kiai, Majlis kiai, koordinator 

Humas, Expert eksternal, Expert Internal, Delegating) 

 

Proposisi minor: persiapan dan pelaksanaan manajemen humas 

ditunjukan dengan membangun jaringan komunikasi dan 

koordinasi, komunikasi internal, menyiapkan peralatan 

pendelegasian kerja. 

 

Proposisi minor : pelaksanaan substansi manajemen humas berupa 

communication ability ditunjukan dengan mengelola pelayanan 

interpersonal, mengelola media sosial lembaga, mengelola website, 

ekstrakurikuler jurnalistik, layout, videografi dan komunikasi, 
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berkhidmah dan mencari jalan barokah, anggaran penting demi 

tercapainya tujuan lembaga. Organizing Ability ditunjukan dengan 

mengelola strategi, pembagian tugas kehumasan, optimalisasi 

anggaran. Ability To Get On With People ditunjukan dengan  

membangun sistem koordinasi dengan pimpinan serta unit di 

lembaga, membangun relasi dengan media online/cetak, 

mengedepankan prinsip amanah. 
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Gambar 5.2 pelaksanaan manajemen humas 

 

C. Pengawasan dan Evaluasi Kehumasan Pesantren  

Humas adalah fungsi manajemen yang mencakup kemampuan untuk 

memelihara hubungan antara suatu organisasi dengan para pemangku 

kepentingannya.  

Public Relations is a management function that helps achieve 

organizational objectives, define philosophy, and facilitate 

organizational change. Public relations practitioners communicate 

with all relevant internal and external publics to develop positive 

relationship and to create consistency between organizational goals 

and societal expectations. Public relations practitioners develop, 

execute, and evaluate organizational program that promote the 

exchange of influence and understanding among an organization‟s 

constituent party and publics. 
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Menurut Rosady Ruslan Tahapan-tahapan yang dilakukan seorang 

humas dalam menjalankan fungsinya  meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, komunikasi, pengawasan, dan evaluasi.  

Pendapat ini menyiratkan bahwa proses pemantauan dan evaluasi 

sebagai bagian dari manajemen humas adalah penting. Proses evaluasi ini 

penting karena merupakan langkah terakhir dan pertama dari rencana 

manajemen humas. Proses monitoring dan evaluasi juga dapat membantu 

praktisi humas untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang tidak 

diinginkan yang akan muncul dalam rencana pengelolaan humas. 

Tidak hanya itu, proses evaluasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program. 

Mengetahui tingkat keberhasilan dapat membantu praktisi humas merancang 

program humas selanjutnya. 

Proses evaluasi juga sangat penting, karena hasil evaluasi merupakan 

bentuk tanggung jawab praktisi humas, dan juga menjadi dasar bagi 

pengambil keputusan dalam organisasi untuk menentukan langkah organisasi.  

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa proses manajemen kehumasan 

tidak memiliki tahapan awal dan akhir, karena semua proses manajemen 

kehumasan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara tidak 

langsung, pernyataan Baskin juga menyatakan bahwa perencanaan 

kehumasan dimulai dengan evaluasi. Bagian dari tahap evaluasi adalah 

pemantauan. Monitoring berarti memantau kemajuan program. Evaluasi 

keseluruhan dilakukan pada akhir program, dan hasil evaluasi digunakan 
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sebagai informasi utama untuk menentukan rencana program humas 

selanjutnya. 

The final step in the process involves assessing the preparation, 

implementation, and impact of the program. Adjustments are made 

while the program is being implemented based on evaluation 

feedback on how it or is not working programs are continued, 

modified or stoped after learning, “How are we doing, or how did we 

do?” This step sums up the results of the evaluation and provides the 

basis for the next phase. 

 

Menurut Cutlip langkah terakhir dalam proses pelaksanaan yakni 

melibatkan penilaian atau evaluasi pelaksanaan program. Evaluasi berupa 

pengawasan berkenaan dengan program yang tengah dijalankan atau 

dilaksanakan. Selanjutnya pengawasan menjadi titik poin bagaimana suatu 

program dapat dievaluasi dan dinyatakan apakah program tersebut dapat 

dikatakan berhasil atau tidak. Atau mungkin diperlukan proses modifikasi, 

atau dihentikan setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya melalui 

evaluasi. Langkah ini menjadi landasan pengambilan keputusan di 

perencanaan berikutnya.   

Sejalan dengan pernyataan Cutlip, hal senada juga disampaikan Tom 

Watson dan Paul Noble yang mengatakan:  

Evaluation is a proactive, forward-looking and formative activity that 

provides feedback to enhance programme management. It is also a 

reviewing, backward-looking summative activity that assesses the 

final outcome of the campaign/programme.By sodoingit provespublic 

relations‟worth to the organization and justifies the budget allocated 

to it.  

Formative evaluation is an integral part ofday-to-dayprofessional 

public relations practice and aids the achievement of the ultimate 

impact with which summative evaluation is concerned. 

However, public relations loses credibility and evaluation loses value 

if formative techniques are substituted for measurement and 

assessment of the ultimate impact of public. 
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Menurut Tom Watson dan Paul Noble bahwa  Evaluasi adalah 

kegiatan proaktif, berwawasan ke depan dan formatif yang memberikan 

umpan balik untuk meningkatkan manajemen program. Evaluasi juga 

merupakan kegiatan sumatif yang meninjau dan melihat ke belakang yang 

menilai hasil akhir dari kampanye/program. Dengan demikian, hal itu 

membuktikan nilai hubungan masyarakat bagi organisasi dan membenarkan 

anggaran yang dialokasikan untuk itu.  

Evaluasi formatif merupakan bagian integral dari praktik humas 

profesional sehari-hari dan membantu pencapaian dampak akhir yang 

berkaitan dengan evaluasi sumatif. Namun, humas kehilangan kredibilitas dan 

evaluasi kehilangan nilai jika teknik formatif diganti untuk pengukuran dan 

penilaian dampak akhir dari publik.  

1. Proses Pengawasan dan Evaluasi Manajemen Humas Pondok Pesantren 

Sejalan dengan penekanan yang disampaikan Cutlip, proses 

pengawasan di dua kasus dilakukan secara continue dan 

berkesinambungan. Hasil pengawasan disampaikan kepada majlis kiai 

dalam forum rutin rapat yayasan yang dilaksanakan secara berkala.  

Pengawasan di kasus 1 PP. Miftahul Ulum Kalisat Jember 

dilakukan secara berkala dan istikomah. Untuk hasil evaluasi sendiri 

akan disampaikan kepada pengasuh secara bertahap juga sampai 

akhirnya pada proses evaluasi tahunan berupa rapat terpadu seluruh unit.  

Temuan di atas menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh 

Cutlip, Tom Watson dan Paul Noble bahwa evaluasi merupakan proses 
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meninjau kembali program yang sedang dilaksanakan maupun telah 

lampau untuk memperoleh pemahaman tentang eksistensi suatu program 

untuk selanjutnya mendapatkan pandangan apakah program tersebut bisa 

dimodifikasi sehingga lebih baik, dihentikan sama sekali karena sangat 

tidak efektif dan bertentangan dengan tradisi pesantren atau harus 

dilanjutkan karena membawa dampak yang signifikan terhadap kinerja 

humas yang mengangkat citra pondok. 

Fenomena evaluasi proses Pengawasan dan Evaluasi Manajemen 

Humas Pondok Pesantren di kasus 2 PP. Baitul Arqom dapat dianalisis 

bahwa pada proses ini kiai melalui coordinator humas melakukan 

pengawasan terhadap kinerja tim humas. Hal ini mempermudah proses 

koordinasi antar humas dan memperpendek proses alur diplomasi antar 

unit melalui pendelegasian wewenang.  

Untuk evaluasi sendiri biasanya dilakukan di dalam sebuah forum. 

Dapat dideskripsikan bahwa proses evaluasi yang terjadi di kasus 2 PP. 

Baitul Arqom menunjukan adanya forum-forum sebagai wadah evaluasi. 

Forum evaluasi tersebut dibentuk dalam beberapa skala waktu. Untuk 

evaluasi mingguan bernama Kamisan danuntuk pertemuan yang bersifat 

urgen, menyentuh prinsip dan budaya pesantren disebut forum pimpinan 

yang dihadiri para pimpinan saja. yang dibahas pada forum tersebut 

yakni berbagai persoalan dan problematika yang berkembang di tengah-

tengah pelaksanaan maupu yang telah lampau di pusara pondok 

pesantren.  
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Proses evaluasi humas sebagaimana ditunjukan kasus 2 ini sangat 

penting, karena dalam tahap evaluasi, praktisi humas dapat 

mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan yang akan 

terjadi, sehingga praktisi humas dapat memprediksi kemungkinan 

kejadian yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi. Kemungkinan ini 

dapat diprediksi, karena praktisi humas telah mengembangkan kriteria 

untuk menilai keberhasilan rencana yang dilaksanakan. 

Ada dua cara untuk menentukan kriteria keberhasilan evaluasi, 

yaitu tujuan awal rencana peninjauan dan jadwal serta anggaran rencana 

peninjauan. Menurut Diane, dapat dilihat apakah tujuan yang 

direncanakan tidak sesuai dengan tujuan semula pada saat proses 

perencanaan, atau kemajuan yang direncanakan tidak berjalan tepat 

waktu, atau anggaran yang dikeluarkan melebihi batas, meskipun rencana 

tetap berjalan dan belum selesai, pekerjaan humas tersebut dapat 

membuat alternatif pilihan agar program berjalan lancar kembali, 

sehingga praktisi humas dapat meminimalisir kegagalan. 

Are among many authors who confirm the close link between 

planning, objectives and evaluation: „Before any public relations 

program can be properly evaluated, it is important to have a 

clearly established set of measurable objectives. These should be 

part of the program plan‟. 

 

Wilcox mengidentifikasi hubungan erat  antara perencanaan, tujuan 

dan evaluasi yang menyatakan saling berkaitan antara ketiganya. Untuk 

itu penetapan kejelasan antara ketiganya sangat penting untuk menjadi 

bagian perumusan dalam program rencana di masa mendatang. 
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Baskin juga memiliki pendapat yang serupa, menurut Baskin 

dalam bagian evaluasi terdapat tahap inprogress monitoring, tahap 

tersebut merupakan proses pemantauan secara periodik yang digunakan 

untuk melihat apakah ada tindakan yang kurang tepat dan harus 

dimodifikasi. Selain itu inprogress monitoring ini juga berguna untuk 

menjelaskan alasan mengapa sebuah program bisa berjalan tidak sesuai 

dengan tujuan awal. 

Tingkat kesuksesan sebuah program juga dapat diukur karena 

adanya tahapan evaluasi. Menurut Anna proses evaluasi ini sangat 

penting karena evaluasi membuat praktisi selalu fokus terdap proses yang 

terjadi selama program humas berjalan, evaluasi dapat menunjukan 

keefektifan dari sebuah program dan memastikan bahwa biaya yang 

dikeluarkan itu efisien, evaluasi juga dapat mendorong manajemen yang 

baik (membuat beberapa tindakan yang dapat dilakukan bila hal buruk 

yang akan terjadi).  Keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari proses 

evaluasi tersebut akan mengarahkan praktisi humas pada kesuksesan 

program.  

Menurut Colin Coulson hasil dari evaluasi merupakan dasar untuk 

memodifikasi sebuah program humas. Melalui evaluasi seorang praktisi 

dapat menilai prestasi dari sebuah program dan menganalisis perubahan-

perubahan yang ada untuk kepentingan memodifikasi sebuah program 

yang sudah ada. Berdasarkan pernyataan tersebut sesungguhnya proses 

evaluasi dapat melihat perubahan-perubahan situasi yang terjadi sejak 
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awal program berjalan hingga program tersebut berakhir dan dari 

perubahan-perubahan tersebut seorang praktisi humas dapat 

mengevaluasi mengapa perubahan-perubahan tersebut bisa terjadi. 

Hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan 

prosedur selanjutnya. Menurut Grunig dan Hunt, proses evaluasi 

melibatkan usaha untuk mengetahui apakah program humas dikelola 

dengan baik, berkelanjutan, dan efektif. 

Menurut Gurnig dapat dilihat bahwa selama proses evaluasi suatu 

program, jika program berjalan sesuai dengan tujuan awal, tujuan dalam 

program tersebut benar, dan program selesai tepat waktu maka dapat 

dikatakan berhasil. . 

Proses evaluasi juga sangat penting, karena hasil evaluasi 

merupakan bentuk tanggung jawab praktisi humas, dan juga menjadi 

dasar bagi pengambil keputusan dalam organisasi untuk menentukan 

langkah organisasi. Hampir semua organisasi, terutama organisasi yang 

berorientasi pada laba, akan mempertimbangkan dengan matang 

keputusan yang akan diambil. Demikian pula, membuat keputusan 

berdasarkan rencana manajemen hubungan masyarakat. 

Pengambil keputusan di semua organisasi akan 

mempertimbangkan apakah biaya pendanaan rencana manajemen 

hubungan masyarakat sesuai dengan hasil yang diberikan oleh rencana 

tersebut. Jika rencana tersebut benar-benar menggagalkan organisasi, 

para pengambil keputusan dalam organisasi berhak untuk menghentikan 
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rencana tersebut. Seperti yang dikatakan Cutlip, ketika manajer Humas 

melakukan evaluasi, sebenarnya manajer Humas menunjukkan nilai dari 

program yang sedang berjalan sehingga para pengambil keputusan dalam 

organisasi dapat memutuskan apakah akan menghentikan atau 

melanjutkan program tersebut. 

2. Aktor yang Terlibat Dalam Pengawasan dan Evaluasi serta Tindak Lanjut 

Manajemen Humas Pondok Pesantren. 

Pengawasan serta evaluasi merupakan salah satu poin pokok yang 

keberadaannya dapat menjadi tolak ukur keberlangsungan manajemen di 

masa mendatang. Dalam aktifitas manajemen, pengawasan serta evaluasi 

dapat menjadi alat ukur di mana dan sejauh mana posisi serta manajemen 

dapat mewujudkan tujuan dari lembaga. Tidak hanya itu, evaluasi juga 

dapat memberikan pandangan yang objektif tentang bagaimana 

efektifitas dan efisiensi strategi yang selama ini dilakukan oleh 

manajemen. 

Menurut keterangan dari pembahasan pada bab sebelumnya, kiai 

merupakan supervisor sekaligus evaluator dalam pelaksanaan manajemen 

humas. Oleh karenanya sosok kiailah yang menerima semua laporan 

tentang kegiatan pondok. 

Berdasarkan keterlibatan beberapa pihak dalam pengawasan dan 

evaluasi manajemen humas pesantren di dua kasus yakni PP. Miftahul 

Ulum dan PP. Baitul Arqom nampak jelas adanya beberapa pihak yang 

terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi di dua kasus yakni kiai 
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sebagai top manajemen mendelegasikan wewenang monitoring dan 

evaluasi kepada pihak yang dipercaya seperti coordinator humas dan 

pimpinan terkait di unit lembaga.  

 Menurut staf humas bagian publikasi di kasus 2, metode 

pengawasan sebagaimana ditunjukan di atas sangat fleksibel sehingga 

memudahkannya dalam bekerja.  

Koordinator humas H. Imaduddin, mengatakan dirinya memang 

memonitor setiap saat apa yang dilakukan oleh staf humas terkait kinerja 

mereka saat berprofesi sebagai humas. Hal tersebut lantaran memang perlu 

pengawasan yang intensif karena humas sebagai pintu gerbang serta alur 

keluar masuknya informasi tentang pondok.  

3. Substansi Pengawasan dan Evaluasi Manajemen Humas Pesantren 

Pembahasan tentang evaluasi pengawasan dan evaluasi manajemen 

humas pesantren di dua kasus yakni PP. Miftahul Ulum dan PP. Baitul 

Arqom dianalisis dan diuraikan dalam kerangka teori sebagaimana 

dipopulerkan Frank Jefkins seperti Ability to communicate, Ability to 

organize dan Ability to get on with people.  

a. Evaluation of Communication Skills 

Keterampilan komunikasi adalah keterampilan, kemampuan, dan 

kebijaksanaan seseorang dalam berinteraksi dengan orang-orang di 

sekitarnya. Keterampilan komunikasi dianggap sebagai salah satu 

keterampilan yang ada di mana-mana, terutama di bidang organisasi 

lembaga. Faktanya, keterampilan komunikasi yang baik dianggap 
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sebagai salah satu faktor keberhasilan manajemen, sehingga orang 

dengan keterampilan komunikasi yang baik cenderung memiliki 

peringkat kinerja yang hampir sempurna. 

Humas adalah fungsi manajemen yang mencakup kemampuan 

untuk memelihara hubungan antara suatu organisasi dengan para 

pemangku kepentingannya. Menurut cutlip, center & Brown 

menyebutkan public relations is the distinctive management function 

which help establish and mutual lines of communication, 

understanding, acceptance and cooperation between on organization 

and its public. Jadi fungsi manajemen dalam komunikasi secara 

khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam 

komunikasi, pemahaman, penerimaan dan kerjasama antara organisasi 

dengan berbagai publiknya.  

Berbagai bentuk komunikasi ditunjukan dua kasus dalam 

penelitian ini untuk menjalin saling pengertian antara lembaga dengan 

masyarakat sebagaimana ditunjukan pada pelayanan interpersonal, 

pengelolaan media sosial dan website juga penguatan tim dan 

regenerasi tim humas.  

Menganalisis evaluasi pelayanan interpersonal di dua kasus yakni 

PP. Miftahul Ulum dan PP. Baitul Arqom menggiring bahasan pada 

beberapa temuan yang menyiratkan adanya usaha yang dilakukan oleh 

humas dalam melayani kebutuhan informasi public internal dan 

eksternalnya. Komunikasi interpersonal tersebut dicerminkan dari 
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proses pelayanan penerimaan santri baru yang terjadi setiap tahunnya. 

Untuk mempermudah pelayanan dan jalur komunikasi, humas 

membuat perangkat media untuk mempermudah komunikasi yakni 

dengan membuat brosur dan beberapa formulir yang berisi tentang 

profil pondok dan profil lulusan. Selanjutnya di kasus 2 juga adanya 

pelayanan yang serupa yakni saat informasi penerimaan santri baru 

sudah tersebar di berbagai media sosial pondok, humas juga melayani 

pertanyaan via chat maupun direct messege. Dan tidak cukup sampai 

di situ pelayanan juga dilakukan secara manual seperti tradisi 

penerimaan santri baru sebagaimana berlaku pada tradisi pesantren. 

Pelayanan interpersonal di kasus 2 tidak hanya berlaku pada saat 

prosesi penerimaan santri baru tapi juga pada setiap problematika 

yang berlangsung di pondok.  

Palayanan interpersonal sebagaimana diimplementasikan oleh 

ke dua kasus di atas memberi ruang evaluasi bagi pemegang kebijakan 

di pesantren untuk tetap menjalankan program penerimaan santri baru 

seperti sebelumnya yang telah dilaksanakan, ataukah ada yang perlu 

dimodifikasi dengan menyesuaikan jaman seperti adanya penerimaan 

santri baru secara online sebagaimana diimplementasi di kasus ke 2 

PP. Baitul Arqom. Ataukah program dihentikan karena tidak sesuai 

dengan visi misi pondok dan bertentangan dengan tradisi pesantren. 

Pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tersebut dapat diputuskan oleh 
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pengampu kebijakan pondok setelah sebelumnya dilakukan evaluasi 

melalui forum rapat berkala sebagaimana dicerminkan oleh dua kasus.  

Hal sebaimana tersebut di atas sejalan dengan teori yang 

disampaikan Tom Watson dan Paul Nodle yang menyebutkan 

:„Evaluation helps to answer, the questions about the time, effort and 

resources to be invested in public relations activities: can the 

investment, and the costs involved, be justified?‟ menurut keduanya 

bahwa Evaluasi membantu menjawab pertanyaan tentang waktu, 

tenaga, dan sumber daya yang akan diinvestasikan di public tentang 

aktivitas hubungan: dapatkah investasi, dan biaya yang terlibat, dapat 

dibenarkan’. 

Kemudian berikutnya evaluasi pengelolaan website dan media 

sosial milik pesantren dapat dianalis melalui beberapa pernyataan 

yang peneliti ambil dari tanggapan masyarakat dalam melihat aspek 

desain, kelengkapan fitur dan konten serta jumlah subscriber dan 

followers serta jumlah penayangan dan like pada setiap produk yang 

dipublikasikan oleh humas. 

Berdasarkan observasi memang terungkap fakta bahwa 

subscriber kanal youtube milik PP. Miftahul Ulum Kalisat memiliki 

banyak subscriber hingga 1,5 ribu subscriber. Tiap video bisa tayang 

lebih dari seribu peritem. Untuk instagramnya 1.087 followers di 

dalam instagram tersebut terdapat beberapa konten seperti informasi 

penerimaan santri baru, maklumat pondok, video profil serta beberapa 
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hadis dan keutamaan puasa di setiap hari di bulan ramadlan. Di 

halaman fanpage di facebook diikuti oleh 3.542 akun fb dan berisi 

content tentang kegiatan santri, prestasi yang diraih oleh santri, 

kegiatan kiai, ceramah kiai, kegiatan para asatidz dan peringatah hari 

besar dalam Islam. 

Sedangkan di PP. Baitul Arqom dapat dianalisis bahwa di kasus 2 

PP. Baitul Arqom, pengelolaan media sosial secara keseluruhan 

berjalan dengan sangat baik hal itu ditunjukan dengan terorganisirnya 

dengan baik konten yang ditawarkan pondok ini. Indikator terkelolanya 

dengan baik media sosial dan website di pondok ini bisa dilihat dari 

jumlah followers, jumlah penayangan statistic viewernya juga jumlah 

ulasan yang disampaikan.  

Hasil analisis tersbut dapat digunakan sebagai dasar analisis pada 

pembuatan program humas yang akan datang. Menurut Grunig dan 

Hunt Proses evaluasi berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengetahui 

apakah program-program kehumasan telah dikelola dengan baik, 

berkesinambungan, dan efektif.  

Berdasarkan pernyataan Gurnig tersebut dapat diketahui bahwa 

sebuah program dapat dikatakan berhasil ketika dalam proses evaluasi, 

program tersebut bejalan sesuai dengan tujuan awal, sasaran target 

dalam program tersebut tepat, dan program tersebut selesai tepat waktu. 

The theoretical and historical evolution of public relations described in 

this chapter shows that public relations has moved in a mainly 
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managerial direction. By its very nature, management has demands for 

reporting,. Measurement and planned outcomes, and so evaluation 

should be an integral part of public Relations practice which mainly 

follows informational one-way or asymmetric two-way models, as 

described by James Grunig. 

James Grunig menyatakan Evolusi teoretis dan historis hubungan 

masyarakat yang dijelaskan menunjukkan bahwa hubungan masyarakat 

telah bergerak ke arah yang terutama bersifat manajerial. Pada 

dasarnya, manajemen memiliki tuntutan untuk pelaporan, Pengukuran 

dan hasil yang direncanakan, dan evaluasi harus menjadi bagian 

integral dari praktik humas yang terutama mengikuti model informasi 

satu arah atau dua arah asimetris. 

Proses evaluasi sebagai mana ditunjukan humas di dua kasus ini 

penting karena hasil evaluasi merupakan bentuk tanggung jawab dari 

para praktisi humas dan juga menjadi dasar bagi para pengambil 

keputusan dalam sebuah organisasi untuk menentukan langkah dari 

organisasi tersebut. Lembaga organisasi sebagaimana di pesantren 

dituntut untuk mampu memperhitungkan dengan matang keputusan 

yang akan diambil. Begitu pula dalam membuat keputusan berdasarkan 

program manajemen humas.  

Para pengambil keputusan dalam semua organisasi akan melihat 

apakah biaya yang dikeluarkan untuk mendanai sebuah program 

manajemen humas sesuai dengan hasil yang diberikan oleh program 
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tersebut. Jika program justru membuat organisasi rugi maka para 

pengambil keputusan dalam sebuah organisasi memiliki kewenangan 

untuk memberhentikan program tersebut. 

b. Evaluation of Organizing Skills 

Evaluasi kemampuan mengorganisasi humas sangat lekat dengan 

istilah strategi yang digunakan oleh lembaga dalam melaksanakan 

kegiatan dalam upayanya mencapai tujuan lembaga. Istilah strategi 

manajemen sering disebut dengan strategi rencana panjang. Yakni 

suatu rencana lembaga dalam menetapkan garis tindakan strategis 

yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu di masa depan.  

Untuk memberikan kontribusi strategi yang cocok dengan tujuan 

lembaga, humas bisa melakukannya dengan beberapa langkah 

strategis yakni Menyampaikan fakta dan opini baik yang beredar di 

dalam maupun di luar organisasi. Bahan-bahan itu dapat diperoleh 

dari kliping media massa dalam kurun waktu tertentu dengan 

melakukan penelitian terhadap naskah naskah pidato pimpinan, 

melakukan penelitian bahan yang dipublikasikan lembaga atau 

organisasi, serta melakukan wawancara tertentu dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan atau dianggap penting. Menelusuri dokumen 

resmi lembaga atau organisasi yang dan mempelajari perubahan yang 

terjadi secara historis. Perubahan umumnya membidik sikap lembaga 

terhadap publiknya atau sebaliknya. Melakukan analisis SWOT atau 

Strike atau kekuatan, weaknesses/ kelemahan, opportunities atau 
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peluang dan threats atau ancaman. Meski tidak perlu menganalisis 

hal-hal yang berada diluar jangkauannya seorang praktisi humas atau 

public relations perlu melakukan analisis yang berbobot mengenai 

persepsi dari luar dan dalam lembaga. SWOT biasanya menyangkut 

masa depan organisasi yang ditekuni,  Citra yang dimiliki lembaga 

atau organisasi, kultur yang dimiliki serta potensi lain yang dimiliki 

oleh lembaga atau organisasi. 

Evaluasi kemampuan mengorganisasi oleh humas di dua kasus 

dapat dianalisis bahwa strategi yang dilakukan humas dalam mencapai 

dan mewujudkan visi misi lembaga yakni dengan menggali dan 

mengelola informasi sebagai bahan pencitraan lembaga, pelayanan 

informasi yang selama ini dijalankan oleh tim humas baik secara 

langsung maupun tidak. Kemudian humas membangun strategi 

membantu menyelesaikan masalah yang timbul di internal eksternal.  

Di kasus 2 yakni PP. Baitul Arqom dapat dianalisis bahwa humas 

dengan strategi penyelesaian masalah secara persuasive maka berbagai 

persoalan pondok yang terjadi di internal maupun eksternal mampu 

diselesaikan dengan baik. Prinsip tabayyun dalam menyelesaikan 

masalah dipegang teguh.  

Kekuatan membangun citra juga dilakukan oleh kiai di PP. Baitul 

Arqom salah satunya bisa dianalisis bahwa kiai memiliki kedekatan 

secara personal kepada para alumni. Maka tidak jarang kiai setiap ada 

kegiatan selalu didampingi alumni. Ikatan Keluarga Pesantren Baitul 
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Arqom (IKPBA) menjadi wadah para alumni pesantren Baitul Arqom 

untuk bisa bersilaturahmi antar santri di mana pun berada. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui silaturahmi akbar IKPBA 

digelar pada tahun 2019  bertajuk sowan pondok dan digelar di 

Auditorium PP. Baitul Arqom Sabtu, 21 Muharrom 1441 bertepatan 

dengan 21 September 2019.  

Selanjutnya petikan wawancara di bawah ini disampaikan oleh 

masyarakat bernama Qudrotul Mannah menurutnya PP. Baitul Arqom 

Jember di mata masyarakat Jember sangat berkharisma sebagai pondok 

pesantren modern alumni Gontor.  

Kesan lainnya disampaikan Miftahurrahman warga Dharma Alam 

yang menyebutkan bahwa PP. Miftahul Ulum Kalisat memiliki kiai yang 

sangat kharismatik di kalangan tokoh-tokoh agama di Jember. Menurutnya 

kharisma yang tampil dalam sosok kiai di pondok tersebut juga tampak 

pada pendiri awalnya yang bernama Kiai Musikan Baihaqi. 

Masyarakat mengenal pondok PP. Miftahul Ulum yang memiliki 

kiai kharismatik dan menempati posisi penting dalam struktur 

kepemimpinan Nahdlatul Ulama Jember sebagai sekretaris syuriah 

muhtasar PCNU Jember. Kondisi seperti ini turut mengangkat citra 

pesantren. Karena sosok kiai merupakan suri tauladan bagi santri dan 

masyarakat. Apalagi didukung dengan kiprah santri dan alumni di tengah 

masyarakat yang turut mengharumkan nama pondok pesantren tempat 

mereka menimba ilmu dan amal. 
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Kiai yang dimiliki PP. Baitul Arqom Jember merupakan kiai yang 

terkenal berkharisma. KH. Masykur Abdul Mu’id LML merupakan tokoh 

kebanggaan Jember. Kiai Masykur telah ikut membangun Kota Jember 

dari dunia pendidikan. banyak sekali santri beliau mampu berkiprah dan 

menjadi petinggi di negeri ini.  

c. Ability To Get On With People 

Dengan kondisi yang sangat kompetitif sebagai mana terjadi di era 

saat ini, humas dituntut untuk dapat menjalin talisilaturahmi yang baik 

dengan masyarakat sehingga mampu membangun citra yang baik. 

upaya untuk meraih citra yang baik di mata masyarakat tersebut, 

menuntut seorang praktisi humas agar mampu memfungsikan 

keterampilannya dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Upaya 

untuk meraih simpati serta dukungan dari masyarakat ini tidak serta 

merta dapat diraih dengan menjalankan program secara baik namun 

lebih dari itu ia harus didukung oleh beberapa perangkat lain yang 

dapat menghubungkan atau mengkomunikasikan informasi dari 

kegiatan tersebut pada masyarakat umum.  

Salah satu kegiatan humas yang patut mendapatkan evaluasi yakni 

dalam memberikan serta menyambungkan informasi kepada publik 

melalui kegiatan hubungan pers atau perss relations in media 

relations. Hal tersebut menuntut seorang praktisi humas agar dapat 

menjalin hubungan baik dengan beberapa kalangan pers baik cetak 

maupun media online.  



444 

 

 
 

Fenomena evaluasi dalam sub tema keterampilan menjalin 

hubungan dengan pihak lain (ability toget on with people) ini di dua 

kasus yakni PP. Baitul Arqom dan PP. Miftahul Ulum bahwa humas 

di dua kasus senantiasa membina kerjasama yang baik dengan media 

partner yang dipercaya. Untuk kasus 1 PP. Miftahul Ulum Kalisat 

sendiri tidak membatasi secara spesifik wartawan dari media mana 

saja bisa masuk dan mencari informasi di lingkungan pondok namun 

harus dibawah koordinasi humas pondok. Untuk medianya sendiri PP. 

Miftahul Ulum memiliki relasi yang sangat baik dengan Radar 

Jember.  

Sedang di kasus ke dua, untuk masalah yang cukup sentimentil 

biasanya PP. Baitul Arqom akan melakukan seleksi wartawan dari 

media mana yang bisa mengakses informasi langsung di pondok. 

Adapun kriterianya yakni wartawan serta media yang tercatat resmi di 

akun website dewan pers atau di laman www.dewanpers.or.id.  

Namun pondok ini tidak menutup diri dari media lainnya yang issue 

yang diangkat tidak terlalu menyangkut pada hal yang sentimentil.  

Apa yang dilakukan oleh dua kasus tersebut dalam hal 

menjalin hubungan dengan media parner sejalan dengan 

menyampaian dan teori Frank Jefkins yang mengatakan definition of 

press relations is the role of press relations to achive maximum 

publications or broadcasting of public relations information in order 

to create knowledge and understanding. Batasan Jefkins mengenai 
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peranan hubungan pers adalah untuk memperoleh pemuatan atau 

penyiaran secara maksimal tentang informasi publik relaton 

disampaikan untuk memberikan pengetahuan dan menciptakan 

pengertian pada publik. 

Jefkins menyebutkan penting sekali dalam sebuah kegiatan 

humas menjalin hubungan pers atau media relations yang baik dengan 

para pimpinan atau reporter maupun wartawan surat kabar, radio 

maupun televisi. Perlakuan yang berdasarkan like dan dislike dalam 

memberikan keterangan dapat menimbulkan adanya berita atau 

utulisan yang tidak akurat bahkan berita yang tidak benar tentang 

organisasi atau lembaga.  

Dalam upaya membina hubungan dengan media parner maka 

humas harus mengerti dengan seluk belum media massa yang 

dipilihnya maupun yang tengah dihadapinya. Misalnya karakter 

medianya, program yang ditawarkannya dan lain-lain.  

Pemilihan ragam media komunikasi humas disesuaikan dengan 

daya jangkau sumber daya yang dimiliki oleh lembaga. Oleh 

karenanya penting untuk menjalin hubungan yang baik antara humas 

dengan media pers agar wartawan saat memberitakan informasi sesuai 

dengan fakta. Sebaliknya bila ditemui hubungan yang tidak harmonis 

dihawatirkan dapat mengakibatkan media pers tersebut beretorika 

sendiri saat menyampaikan informasi ke publiknya. 
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Dengan dukungan beberapa temuan dapat dikatakan bahwa 

asumsi-asumsi yang dirumuskan di atas dapat ditarik sebagai temuan 

teoritik berkaitan dengan sub tema pengawasan dan evaluasi 

manajemen humas pondok pesantren. Makna yang mendasari 

pernyataan-pernyataan tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dalam 

rangka pelaksanaan manajemen humas pesantren terdapat upaya 

manajerial dan perilaku yang berdasar pada ciri khas tradisi 

kepesantrenan. Penekanan aspek manajerial tersebut mengacu kepada 

adanya proses, aktor serta substansi humas berupa ability to 

communicate, ability to organize dan ability to get on with people. 

Disamping itu, dalam pengawasan dan evaluasi juga terdapat aspek 

tradisi dan nilai-nilai yang melekat dalam diri pondok pesantren. Oleh 

karena itu, kesimpulan teoritik yang dapat diangkat dari temuan 

adalah bahwa dalam pengawasan dan evaluasi manajemen kehumasan 

pondok pesantren diperlukan adanya proses keterlibatan aktor, 

substansi sebagaimana ditunjukan pada indikator ability to 

communicate, ability to organize dan ability to get on with people 

yang ditopang dengan nilai-nilai kepesantrenan dan tradisi yang 

melekat dalam pondok. 

Dengan demikian dalam kaitan dengan sub tema pengawasan 

dan evaluasi manajemen kehumasan pondok pesantren diperoleh dua 

temuan teoritik yang diformulasikan dalam bentuk satu proposisi 

mayor dan lma proposisi minor sebagaimana berikut ini: 
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Proposisi Mayor : dalam sub tema pengawasan dan evaluasi 

manajemen kehumasan pondok pesantren terdiri dari proses, 

keterlibatan aktor dan substansi manajemen humas. 

 

Proposisi minor: proses dalam pengawasan dan evaluasi 

manajemen kehumasan pondok pesantren dilakukan secara 

berkala dan istikomah melalui forum rapat mingguan maupun 

tahunan. 

 

Proposisi minor: keterlibatan aktor dalam pengawasan dan 

evaluasi manajemen kehumasan pondok pesantren dilakukan 

oleh kiai melalui pendelegasian wewenang kepada orang 

kepercayaan yang dalam hal ini koordinator humas. 

 

Proposisi minor: substansi pengawasan dan evaluasi serta 

tindak lanjut manajemen kehumasan pondok pesantren 

ditunjukan beberapa indikator yakni ability to communicate, 

ability to organize dan ability to get on with people. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 pemeriksaan dan tindak lanjut humas 

D. Rangkuman Hasil Penelitian  

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas dapat dirangkum 

beberapa kesimpulan teoritik sebagai berikut: pertama, keberhasilan 

manajemen kehumasan pondok pesantren akan ditentukan oleh perencanaan 

manajemen humas ang terdiri dari beberapa aktifitas manajerial yang meliputi 

perencanaan manajemen humas yang terdiri dari beberapa aktifitas manajerial 
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yang meliputi proses perencaan, aktor-aktor yang terlibat dalam perencanaan, 

serta aspek subtansial dalam perencaanan yang meliputi identifikasi kekuatan 

(streght) dan kelemahan (weakness) dan kemampuan seperti ability to 

communicate, ability to organize dan ability to get on with people. Kedua, 

suksesi pelaksanaan manajemen humas pondok pesantren ditentukan oleh 

implementasi dalam pelaksanaan manajemen kehumasan yang mencakup  

Pembentukan tim teknis manajemen humas, Persiapan dan pelaksanaan 

humas yang ditunjukan dengan membangun jaringan komunikasi dan 

koordinasi, komunikasi internal, menyiapkan peralatan, pendelegasian kerja. 

pelaksanaan substansi manajemen humas berupa ability to communicate, 

ability to organize dan ability to get on with people. Ketiga, tercapainya 

tujuan perencanaan dan pelaksanaan manajemen kehumasan pondok 

pesantren ditentukan oleh pengawasan dan evaluasi manajemen humas yang 

terdiri dari pengawasan berkala dan istikomah serta evaluasi dalam forum 

secara berkala. Keempat, keberhasilan manajemen kehumasan pondok 

pesantren didukung dengan tata nilai yang berkembang dalam diri pesantren 

serta tradisi kepesantrenan yang melekat dalam diri pondok pesantren.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, disimpulkan bahwa 

manajemen kehumasan pondok pesantren merupakan aktifitas manajerial 

dalam mengelola dan membina hubungan antara lembaga dan masyarakat baik 

internal maupun eksternal dalam rangka memperoleh citra yang baik. 

1. Perencanaan Manajemen Kehumasan Pondok Pesantren  

Perencanaan manajemen kehumasan pondok pesantren secara 

proses terjadi Identifikasi amanah, khidmah dan barokah di kedua kasus 

pondok pesantren.  Adanya kepercayaan, doa, ikhtiar, dibangun dari hal-

hal yang kecil namun mengandung nilai, ikhlas, mandiri merupakan 

indikator dari prinsip amanah dan khidmah yang menginternal. Identifikasi 

perencanaan manajemen kehumasan pada studi di kasus 1 yakni PP. 

Miftahul Ulum, Kalisat dilakukan dengan adanya kepercayaan dari 

masyarakat. sedangkan pada studi di kasus 2 yakni PP. Baitul Arqom, 

Balung dilakukan dengan adanya kebutuhan masyarakat akan pendidikan 

Islam yang berkualitas dan berdasarkan prinsip kemandirian yang 

mengkultur dalam jati diri pesantren. 

Sedangkan keterlibatan aktor atau pihak yang terlibat pada proses 

perencanaan di kasus 1, PP. Miftahul Ulum memunculkan brainstorming 

Planning yang melibatkan majelis kiai, tenaga ahli  (expert) eksternal dan 

humas. Sedangkan pada studi di kasus ke 2, PP. Baitul Arqom terjadi pola 
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top down planning dengan otoritas kiai yang kemudian mendelegasikan 

wewenangnya pada orang kepercayaan/koordinator humas.  

Secara substansi perencanaan di dua kasus yakni di PP. Miftahul 

Ulum dan PP. Baitul Arqom terjadi identifikasi keadaan berupa kekuatan 

(strength) yang ditunjukan melalui self confident dan kelemahan 

(weakness), yang ditunjukan masih adanya stigma negatif di kalangan 

pesantren salaf. Indikator berikutnya yakni Communication Ability yang 

ditunjukan dengan penggalian dan pengelolaan informasi, pelayanan 

interpersonal humas. Organizing Ability atau kemampuan 

mengorganisasikan yang ditunjukan dengan proses merencanakan strategi, 

merencanakan pembagian tugas dan optimalisasi anggaran, Aspek desain 

serta perwajahan media sosial. Ability To Get On With People atau 

kemampuan membina relasi dengan publik, yang ditunjukan dengan 

adanya penguatan kompetensi dengan membentuk ekstrakurikuler 

jurnalistik, layout, videografi dan komunikasi, Berkhidmah dan mencari 

jalan barokah, Anggaran penting demi tercapainya tujuan lembaga serta 

membangun relasi dengan media online dan cetak di Jember. 

2. Pelaksanaan Manajemen Kehumasan Pondok Pesantren 

Implementasi serta realisasi pelaksanaan manajemen kehumasan 

pondok pesantren ditemukan sebagai berikut: pertama, dalam pelaksanaan 

manajemen kehumasan di kasus 1 PP. Miftahul Ulum, Kalisat ditemukan 

adanya pembentukan tim teknis atau tim pelaksana yang diperankan oleh 

majlis kiai yang kemudian dengan wewenangnya mendelegasikan 
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koordinator humas, serta tim ahli (expert) eksternal. Sedangkan studi pada 

kasus 2 PP. Baitul Arqom, ditemukan adanya  peran kiai dan majlis kiai 

yang kemudian dengan otiritas yang dimilikinya mendelegasikan  

wewenangnya pada koordinator humas. 

Kedua, aspek Persiapan dan pelaksanaan humas sebagaimana studi 

di kasus 1, PP. Miftahul Ulum dilakukan dengan membangun jaringan 

komunikasi dan koordinasi, komunikasi internal, menyiapkan peralatan 

dan pendelegasian kerja. Sedang di kasus 2, PP. Baitul Arqom ditunjukan 

dengan membangun jaringan komunikasi dan koordinasi, menyiapkan 

protokol kiai, berkoordinasi dengan narasumber, komunikasi internal, 

Menyiapkan peralatan, Pendelegasian kerja.  

Ketiga, pelaksanaan substansi manajemen humas pada studi di kasus 

1, PP. Miftahul Ulum diidentifikasi melalui Communication Ability yang 

ditunjukan dengan mengelola pelayanan interpersonal, mengelola media 

sosial lembaga, mengelola website, ekstrakurikuler jurnalistik, layout, 

videografi dan komunikasi, berkhidmah dan mencari jalan barokah, 

anggaran penting demi tercapainya tujuan lembaga. Organizing Ability 

ditunjukan dengan mengelola strategi, pembagian tugas kehumasan, 

optimalisasi anggaran. Ability To Get On With People ditunjukan dengan 

membangun sistem koordinasi dengan pimpinan serta unit di lembaga, 

membangun relasi dengan media online/cetak, mengedepankan prinsip 

amanah. Kemudian di kasus 2, PP. Baitul Arqom diindikasi melalui 

Communication Ability yang ditunjukan dengan mengelola pelayanan 
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interpersonal, mengelola media sosial lembaga, mengelola website, 

Berkhidmah dan mencari jalan barokah. Organizing Ability ditunjukan 

dengan mengelola strategi membangun opini, pembagian tugas 

kehumasan. Ability To Get On With People ditunjukan dengan 

membangun sistem koordinasi dengan pimpinan serta unit di lembaga, 

membangun relasi dengan media online/cetak, mengedepankan prinsip 

khidmah. 

3. Pengawasan dan Evaluasi Kehumasan Pondok Pesantren 

Pengawasan dan evaluasi manajemen kehumasan pondok pesantren 

pada studi kasus 1, PP. Miftahul Ulum dilakukan dengan berkala dan 

istikomah. Evaluasi dilakukan secara sumatif berdasarkan hasil laporan 

pemeriksaan yang ditunjukan melalui forum rapat musyawarah mingguan 

bahkan tahunan. Kemudian studi pada kasus 2 yakni PP. Baitul Arqom 

dilakukan secara istikomah dan berkala dengan memanfaatkan forum rapat 

mingguan dan rapat majlis kiai.  

Pengawasan dan evaluasi di kasus 1 PP. Miftahul Ulum dilakukan 

pada substansi manajemen kehumasan dengan indikator   Chek and act of 

Communication Skills antaranya evaluasi pelayanan interpersonal, 

Evaluasi pengelolaan website dan media sosial lembaga, Ekstrakurikuler 

jurnalistik, layout, videografi dan komunikasi, Berkhidmah dan mencari 

jalan barokah. Chek & act of Organizing Skills yang ditunjukan dengan 

evaluasi pengelolaan strategi, pembagian tugas kehumasan, optimalisasi 

anggaran. Chek & Act Ability To Get On With People ditunjukan dengan 
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evaluasi sistem koordinasi dengan pimpinan serta unit di lembaga, 

evaluasi pembangunan relasi dengan media online/cetak, mengedepankan 

prinsip amanah. Sedangkan di kasus ke 2 PP. Baitul Arqom pada substansi 

manajemen kehumasan dapat ditunjukan dengan indikator   Chek &  Act of 

Communication Skills antaranya evaluasi pelayanan interpersonal, 

Evaluasi pengelolaan website dan media sosial lembaga, Ekstrakurikuler 

jurnalistik, layout, videografi dan komunikasi, Berkhidmah dan mencari 

jalan barokah. Chek &  Act of Organizing Skills yang ditunjukan dengan 

evaluasi pengelolaan strategi, pembagian tugas kehumasan, optimalisasi 

anggaran. Chek &  Act of Ability To Get On With People ditunjukan 

dengan evaluasi sistem koordinasi dengan pimpinan serta unit di lembaga, 

evaluasi pembangunan relasi dengan media online/cetak, mengedepankan 

prinsip khidmah.  

Berdasarkan tiga simpulan di atas maka keterkaitan tiga aspek 

manajerial kehumasan tersebut dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang 

melekat pada sistem pesantren dan tradisi serta kultur khas pesantren 

berbasis manajemen kehumasan inklusif. 

B. Saran dan Rekomendasi 

1. Saran  

Kemampuan pesantren melakukan penyeimbangan sebuah kualitas 

merupakan bentuk keharusan yang mestinya dilakukan dalam rangka 

mempertahankan dan mengembangkan self indentity pesantren di masa 

mendatang. Kepercayaan masyarakat pada dunia pesantren yang semakin 
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meluas dan berkembang mestinya melecutkan semangat pesantren untuk 

membenahi diri dalam hal manajerial terlebih lagi manajemen kehumasan. 

Melihat kondisi dan perkembangan jaman pada masa saat ini, kehadiran  

humas diharapkan dapat membangun komunikasi yang solid dalam rangka 

menjadi jembatan penghubung antara dua instrumen organisasi guna 

mewujudkan visi dan misi lembaga. Fungsi manajemen yang dijalankan 

humas bila menelaah pengertian di atas maka akan mencakup tugas 

idenfitikasi, membangun citra, menyusun program, dan mengevaluasinya 

sehingga mampu tercipta perbaikan dan pembangunan karakter pesantren 

yang baik di internal lembaga maupun luar lembaga. 

Stigma serta kesan terhadap tumbuh kembang santri yang menuntut 

ilmu di pesantren yang dulunya negative karena diidentikan dengan kaum 

sarungan yang terkesan kurang mampu bersaing dengan dunia luar pelan 

namun pasti harus dikikis. Sudah saatnya pesantren menunjukan kepada 

berbagai kalangan bahwa pesantren mampu berdiri tegak dengan tetap 

memegang teguh prinsip kepesantrenan yang istikomah, tawaddu’ dan 

terbuka atas perkembangan jaman diantara lembaga-lembaga pendidikan 

yang berkembang lainnya.  

Prinsip manajerial yang melekat dalam tradisi Pesantren akan 

mampu bermanfaat optimal dengan berkolaborasi dan transliterasi 

keahlian dari expert dari eksternal maupun expert internal yang 

sebelumnya sudah mendapat sentuhan kaderisasi.  
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2. Rekomendasi 

Berdasarkan pada keyakinan dalam keterbatasan yang penulis 

miliki, penelitian ini dianggap perlu untuk mengajukan rekomendasi 

terutama ditunjukan kepada penelitian-penelitian berikutnya yang 

memiliki kemiripan dengan topik dan tema manajemen kehumasan 

inklusif yang penulis angkat. Mengingat mengelola manajerial kehumasan 

pesantren memiliki spectrum yang sangat luas dan menjadi salah satu 

kendala umum dihadapi dan cukup banyak menyerap pemikiran, terlebih 

lagi apabila pesantren sudah berkembang pesat baik dari sisi jumlah santri 

maupun jumlah tenaga pendidikan yang dimiliki.  

Oleh karena itu studi selanjutnya dianggap perlu memperluas fokus 

kajian, disamping tentunya lokasi penelitian karena banyak dan 

beragamnya kasus terjadi terkait aspek sosial akibat problematika 

organisasi yang semakin padat merayap sesuai dengan perkembangan 

jaman.  

Demikian pula dengan fokus penelitian perlu diperluas. Penelitian 

berikutnya hendaklah tidak hanya memotret manajemen kehumasan dari 

perspektif yang penulis angkat namun perlu aspek lain juga disentuh dan 

diperhatikan. Dalam daripada itu menurut hemat peneliti, dalam 

pengkajian berikutnya penting juga menggali fokus penelitian dalam 

konteks lainnya.  
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Melihat urgensi manajemen kehumasan inklusif pondok pesantren 

di akhir penelitian ini perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

Pertama perlu segera disusun program kerja yang baku dalam 

upayanya membentuk dan membangun manajemen kehumasan yang 

inklusif yang tertuang pada rencana strategis pesantren.  

Kedua perlu dibentuk dan diperkuat lagi organisasi menajemen 

kehumasan terutama terkait kompetensi dalam mengaplikasikan tiga 

kemampuan ability to communicate, ability to organize dan ablity to get 

on with people.  

Ketiga, hendaknya pesantren tidak menutup diri dengan 

perkembangan jaman dengan ikut berkolaborasi bersama expert eksternal 

yang dianggap mampu bekerjasama demi perkembangan pesantren.  

Keempat, optimalisasi manajemen kehumasan harus mengusung 

prinsip keterbukaan atau inklusif guna menyeimbangkan lembaga dengan 

perkembangan jaman yang semakin distruktif.  

C. Implikasi Penelitian 

Pondok pesantren Miftahul Ulum dan Pondok Pesantren Baitul Arqom 

berhasil menyuguhkan wajah pesantren dengan performance yang 

mengesankan. Fakta ini lahir dari pengelolaan manajemen kehumasan pondok 

pesantren yang konsisten, istikomah dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan 

untuk memenuhi animo serta harapan masyarakat akan lembaga pendidikan 

Islam yang berkualitas dan peka atas perkembangan jaman. 
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Kesan yang berkembang di segelintir masyarakat yang menyebutkan 

bahwa pesantren belum mampu menjalankan prinsip manajerial dengan benar 

terhadap manajemen dan pengelolaan pesantren karena minimnya perhatian 

terhadap manajemen dan pengelolaan pesantren dalam berbagai aspeknya. 

Padahal sejatinya pondok pesantren sebagai sub kultur merupakan komunitas 

khas dengan tradisi keilmuan yang sarat dengan tema keteraturan, ketertiban 

(tartib). Untuk itu dengan tidak mengubah tradisi yang selama ini 

berkembang, alangkah baiknya apabila pondok pesantren mulai membuka diri 

terhadap manajemen modern dalam pengelolaan manajemen humas.  

1. Implikasi Teoritis 

Analisis implikasi teoritis dalam penelitian ini diurai dengan tiga tahap 

proses: perencanaan manajemen kehumasan, pelaksanaan manajemen 

kehumasan, Pengawasan dan evaluasi manajemen kehumasan pondok 

pesantren. 

a. Perencanaan manajemen humas pondok pesantren 

Berdasarkan bahasan temuan penelitian didapatkan bahwa 

perencanaan dianalisis melalui tahap perencanaan sebagai berikut: 

Pertama, proses perencanaan manajemen humas (public 

relations management planning) ditunjukan dengan proses identifikasi 

adanya kepercayaan masyarakat dan kepercayaan tersebut dibangun 

dibangun dari hal yang kecil, simple, sederhana namun bernilai. 

Temuan penelitian ini mengoreksi atau tepatnya menambahkan 

teoritisasi yang diajukan oleh Frank Jefkins, Ronald D. Smith dan 
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Cutlip yang menekankan kepada pentingnya identifikasi starting poin 

pertama saat manajemen ingin mendapatkan perhatian dan citra di 

tengah masyarakat. Upaya untuk meraih citra terdiri dari semua 

komunikasi yang direncanakan ke luar dan ke dalam antara organisasi 

dan publiknya untuk tujuan mencapai tujuan khusus tentang saling 

pengertian. Secara umum  seluruh bagian dari kegiatan perencanaan 

humas baik komunikasi ke internal organisasi maupun luar organisasi 

atau eksternal tujuan utamanya adalah untuk mencapai saling 

pengertian.  

Kedua, aktor serta pihak yang terlibat pada proses perencanaan 

manajemen humas ditemukan adanya kombinasi. Secara tradisi kiai 

merupakan sumber kebijakan dalam pengelolaan dalam segala aspek di 

pondok pesantren, namun temuan penelitian menunjukkan tipologi 

yang beragam. Satu sisi kiai masih memegang kendali dalam setiap 

proses terkait perencanaan manajamen humas, akan tetapi pada sisi 

lain ditemukan juga adanya keterlibatan proses perencanaan dari 

berbagai elemen persantren seperti adanya keterlibatan expert eksternal 

sebagai tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang tertentu. 

Pada titik ini dapat merujuk pada tawaran Frank Jefkins, Ronald 

D. Smith dan Cutlip terkait dengan keterlibatan actor dalam proses 

perencanaan manajemen humas. Dengan demikian peran kunci kiai 

sebagai aktor dalam proses perencanaan manajemen humas pondok 

pesantren dikatakan sebagai top down planning. Sedangkan pada sisi 
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lain adanya keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan 

manajemen humas pondok pesantren dikategorikan sebagai 

brainstorming planning. Pada praktiknya kedua tipologi perencanaan 

menurut pandangan Frank Jefkins, Ronald D. Smith dan Cutlip diatas 

dapat berjalan dalam pengelolaan manajemen humas sesuai dengan 

karakter dan tradisi yang melekat dalam diri pesantren. 

Ketiga, substansi perencanaan manajemen humas. Berdasarkan 

temuan perencanaan manajemen humas dengan menggunakan pisau 

analisis teori Frank Jefkins berdasarkan aspek identifikasi keadaan 

berupa kekuatan (strength) yang ditunjukan melalui self confident dan 

kelemahan (weakness), yang ditunjukan masih adanya stigma negatif 

di kalangan pesantren salaf. Indikator berikutnya yakni 

Communication Ability yang ditunjukan dengan penggalian dan 

pengelolaan informasi, pelayanan interpersonal humas. Organizing 

Ability atau kemampuan mengorganisasikan yang ditunjukan dengan 

proses merencanakan strategi, merencanakan pembagian tugas dan 

optimalisasi anggaran, Aspek desain serta perwajahan media sosial. 

Ability To Get On With People atau kemampuan membina relasi 

dengan publik, yang ditunjukan dengan adanya penguatan kompetensi 

dengan membentuk ekstrakurikuler multimedia dan broadcasting, 

jurnalistik, layout, videografi dan komunikasi, Berkhidmah dan 

mencari jalan barokah, Anggaran penting demi tercapainya tujuan 

lembaga serta membangun relasi dengan media online dan cetak. 
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Temuan di atas  sejalan dengan teori yang dikemukakan Frank Jefkins 

yang menyebutkan pentingnya dalam sebuah kegiatan humas menjalin 

hubungan pers atau media relations yang baik dengan para pimpinan 

atau reporter maupun wartawan surat kabar, radio maupun televisi. 

Perlakuan yang berdasarkan like dan dislike dalam memberikan 

keterangan dapat menimbulkan adanya berita atau utulisan yang tidak 

akurat bahkan berita yang tidak benar tentang organisasi atau lembaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 

Model implikasi teoritis 

Perencanaan manajemen humas pondok pesantren 

 

b. Pelaksanaan (do) manajemen humas pondok pesantren  

Pelaksanaan manajemen humas pada tahap ini implikasi 

teoritisnya dihadapkan pada pendapat Ronald D. Smith dan Cutlip and 

Centers  yang mengungkapkan bahwa strategi implementasi di dalam 

manajemen humas setidaknya mencakup hal berikut: 
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Pertama, Pembentukan tim teknis manajemen humas. 

Meskipun realitas pengelolaan manajemen humas pondok pesantren 

pada umumnya lebih menekankan pada perilaku profetik kiai namun 

dalam penelitian ini juga ditemukan konsep manajemen humas modern 

yang ditawarkan oleh Ronald D. Smith dan Cutlip and Centers. 

Meskipun pada umumnya pesantren masih tergolong kekurangan 

tenaga ahli di bidang humas dan multimedia serta broadcsting namun 

ditemukan telah terdapat tim teknis yang ditunjukan dalam fakta 

delegating dari kiai sebagai pemegang power atau otoritas yang 

mendelegasikan wewenangnya kepada humas.  

Kedua, Persiapan dan pelaksanaan humas dilakukan dengan  

membangun jaringan komunikasi dan koordinasi, Komunikasi internal, 

Menyiapkan peralatan, Pendelegasian kerja. Hal ini sejalan dengan teori 

yang diungkapkan Bruce Tuckman tentang teori pembentukan tim 

yakni forming, storming, norming, performing, dan adjouring. 

Menjadikan tim kerja yang sukses dan efektif adalah impian bagi setiap 

lembaga organisasi. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menggapai 

setiap visi dan tugas organisasi. Maka dalam tim efektif perlu 

diperhatikan beberapa hal,yaitu sasaran tim kerja Jelas, keterampilan 

anggota tim relevan, saling percaya (trust), komitmen yang disatukan, 

komunikasi yang baik, keterampilan negosiasi, dan dukungan internal 

dan eksternal.  
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 Ketiga, Pelaksanaan Substansi Manajemen Humas 

Communication Ability : mengelola pelayanan interpersonal, 

Mengelola media sosial lembaga, mengelola website, ekstrakurikuler 

jurnalistik, layout, videografi dan komunikasi, Berkhidmah dan 

mencari jalan barokah, Anggaran penting demi tercapainya tujuan 

lembaga. Organizing Ability: mengelola strategi, pembagian tugas 

kehumasan, optimalisasi anggaran. Ability To Get On With People : 

membangun sistem koordinasi dengan pimpinan serta unit di lembaga, 

membangun relasi dengan media online/cetak, mengedepankan prinsip 

amanah dan khidmah. Temuan ini memperkuat teori Frank Jefkins 

yang mengatakan terdapat tiga indikator pelaksanaan manajemen 

humas seperti ability to communicate, ability to organize, ability to get 

on with people.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2 implikasi teoritis 
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Pelaksanaan manajemen humas pondok pesantren 

 

c. Pengawasan dan evaluasi manajemen humas pondok pesantren 

Proses pemeriksaan dan tindak lanjut manajemen humas pondok 

pesantren yang dilakukan di dua kasus yakni PP. Miftahul Ulum dan 

PP. Baitul Arqom dilakukan secara berkala dan istikomah. Hasil 

pemeriksaan dilaporkan dalam musyawarah rutin dewan asatidz dan 

forum pimpinan. hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tom 

Watson and Paul Noble dalam Evaluating Public Relations. Evaluasi 

pada gilirannya, memberikan kekuatan yang lebih besar kepada para 

praktisi dalam mengembangkan kampanye yang kuat. Evaluasi 

membantu mereka menentukan kampanye, memantau kemajuan 

mereka dan memberikan bukti hasil. Jadi teori dan praktik evaluasi 

yang baik dapat dan berjalan beriringan.  Evaluasi Substansi 

Manajemen Humas didasarkan pada indikator berikut: Chek & act of 

Communication Skills ditunjukan dengan evaluasi pelayanan 

interpersonal, evaluasi pengelolaan media sosial lembaga, evaluasi 

pengelolaan website, Ekstrakurikuler jurnalistik, layout, videografi dan 

komunikasi, Berkhidmah dan mencari jalan barokah, Anggaran 

penting demi tercapainya tujuan lembaga. Chek & act of Organizing 

Skills ditunjukan dengan Evaluasi pengelolaan strategi, pembagian 

tugas kehumasan, optimalisasi anggaran. Chek & act Ability To Get On 

With People ditunjukan dengan Evaluasi sistem koordinasi dengan 
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pimpinan serta unit di lembaga, Evaluasi pembangunan relasi dengan 

media online/cetak, mengedepankan prinsip amanah . 

 

Gambar 6.3 

Model implikasi teoritis pengawasan dan evaluasi manajemen humas 

 

2. Implikasi Praktis  

Temuan penelitian dalam disertasi ini menyatakan bahwa 

manajemen kehumasan inklusif pondok pesantren diproses melalui proses 

perencanaan, proses pelaksanaan dan Pengawasan dan evaluasi. Empat 

tahap proses ini direspon dengan upaya manajerial oleh Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum dan Pondok Pesantren Baitul Arqom dalam menghadapi 

tantangan manajemen.  

Pertama, Pembentukan tim teknis manajemen humas. Meskipun 

realitas pengelolaan manajemen humas pondok pesantren pada umumnya 

lebih menekankan pada perilaku profetik kiai namun dalam penelitian ini 

juga ditemukan konsep manajemen humas modern yang ditawarkan oleh 

Ronald D. Smith dan Cutlip and Centers. Meskipun pada umumnya 

pesantren masih tergolong kekurangan tenaga ahli di bidang humas dan 
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multimedia serta broadcsting namun ditemukan telah terdapat tim teknis 

yang ditunjukan dalam fakta delegating dari kiai sebagai pemegang power 

atau otoritas yang mendelegasikan wewenangnya kepada humas.  

Kedua, Persiapan dan pelaksanaan humas dilakukan dengan  

membangun jaringan komunikasi dan koordinasi, Komunikasi internal, 

Menyiapkan peralatan, Pendelegasian kerja. Hal ini sejalan dengan teori 

yang diungkapkan Bruce Tuckman tentang teori pembentukan tim yakni 

forming, storming, norming, performing, dan adjouring. Menjadikan tim 

kerja yang sukses dan efektif adalah impian bagi setiap lembaga 

organisasi. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menggapai setiap visi 

dan tugas organisasi. Maka dalam tim efektif perlu diperhatikan beberapa 

hal,yaitu sasaran tim kerja Jelas, keterampilan anggota tim relevan, saling 

percaya (trust), komitmen yang disatukan, komunikasi yang baik, 

keterampilan negosiasi, dan dukungan internal dan eksternal.  

Ketiga, Pelaksanaan Substansi Manajemen Humas 

Communication Ability : mengelola pelayanan interpersonal, Mengelola 

media sosial lembaga, mengelola website, ekstrakurikuler jurnalistik, 

layout, videografi dan komunikasi, Berkhidmah dan mencari jalan 

barokah, Anggaran penting demi tercapainya tujuan lembaga. Organizing 

Ability: mengelola strategi, pembagian tugas kehumasan, optimalisasi 

anggaran. Ability To Get On With People : membangun sistem koordinasi 

dengan pimpinan serta unit di lembaga, membangun relasi dengan media 

online/cetak, mengedepankan prinsip amanah dan khidmah. Temuan ini 
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memperkuat teori Frank Jefkins yang mengatakan terdapat tiga indikator 

pelaksanaan manajemen humas seperti ability to communicate, ability to 

organize, ability to get on with people.  

D. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun peneliti sudah berupaya untuk membuatnya sedetil mungkin 

namun tetap saja penelitian ini memiliki kekurangan. Di antara keterbatasan 

penelitian itu adalah menyangkut lokasi penelitian yang hanya membatasinya 

pada pondok pesantren yang berada di sekitar Kabupaten Jember. Sekalipun 

tidak bermaksud memposisikan lokasi penelitian ini sebagai representasi 

seluruh pondok pesantren apalagi secara keseluruhan di wilayah ini namun 

pilihan itu tetap saja menjadi isu kasjian bersifat lokal, padahal sejatinya ia 

menjadi isu yang bersifat universal.  

Sementara itu sisi keterbatasannya adalah menyangkut jumlah dan 

keragaman latar yang hanya menempatkan dua kasus sebagai lokasi 

penelitian. Dua kasus ini diselamatkan dengan ditemukannya dua sisi 

keunggulan pengelolaan manajemen kehumasan inklusif. Disamping itu 

tentunya keterbatasan penelitian yang lain adalah akibat dari kondisi pandemic 

yang sedemikian membatasi intensitas observasi dan ruang gerak langkah 

peneliti dalam mengumpulkan data.  
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