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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

٘ Ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َٖ  Fathah Ai a dan i 

 َٔ  Kasrah Au a dan u 

 

Contoh: 

ْٛف  kaifa: ك 

لَ  ْٕ  ْ  :haula 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif atau ya Ā  a dan garis di atas ...اَ|َ...ٖ

ٖ kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 َٔ  dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

 Contoh: 

اََ  māta:ي 

ي ٗ       ramā: ز 

ْٛمَ              َََََقِ  :qīla 

 

4.  Tā’ marbūtah  
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Transliterasi untuk tā‟ marbūtahada dua, yaitu: tā‟ marbūtahyang hidup atau 

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

Sedangkantā‟ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْف الَِ اَلأَ   َّ َض  ْٔ  raudah al-atfāl :  ز 

انْف اَضِهّ  َ  َّ ُْٚ دَِ  ً  al-madīnah al-fādilah :  انْ

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَُّ ا  rabbanā : ز 

ُْٛ ا  najjainā : َ جَّ

ىَ   al-haqq : َ ع ِ

Jika huruf ٖber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah َ٘

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

Contoh:  
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َِ  ٙ هِ  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)‟: ع 

َِ  ٙ بِ  Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)‟: ع س 

6.   Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-).  

Contoh: 

طَ  ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا نشَّ

نّ  َ  َنْص   al-zalzalah (al-zalzalah) : ا نصَّ

فّ  َ   al-falsafah : ا نْف هْس 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

 ٌَ ْٔ س   ta‟muruna: ت أيْ 

عَ  ْٕ  „al-nau: ا نَُّ

ءَ  ْٙ  syai‟un: ش 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya 

kata al-Qur‟an (darial-Qur‟an), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah )ُ  اللَّه

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

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

ََِ َاللََّّ  ٍ ْٚ dīnullāh billāhَِدِ  بِاللَّّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 
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ََِ َِّاللََّّ  ً حْ َز  ْٙ ْ ىَْفِ hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 

CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi‟a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur‟ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī  

Al-Munqiz min al-Dalāl 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta„ālā 

saw. = sallallāhu „alaihi Wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

I. = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-„Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama : Sry Wahyuni 

NIM : 20900118018 

Jurusan  :  Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Judul : Komunikasi Antara Orang Tua Anak pada Keluarga Petani 
di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 

 

Skripsi ini membahas tentang komunikasi antara orang tua anak pada keluarga 

petani di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui komunikasi antara orang tua anak pada keluarga petani 

dan faktor penghambat komunikasi antara orang tua anak pada keluarga petani di 

Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan 

oleh peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Sumber data pada 

penelitian ini yaitu 4 (empat) keluarga yang bekerja sebagai petani dan memiliki anak 

usia 5-6 tahun di Desa Kariango. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan instrumen pedoman wawancara dan 

pedoman observasi. Teknis analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) komunikasi yang digunakan antara orang 

tua anak pada keluarga petani di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang yaitu aspek komunikasi keterbukaan, empati, dukungan, perilaku positif, dan 

kesetaraan. (2) Faktor-faktor penghambat komunikasi antara orang tua anak pada 

keluarga petani di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, adalah 

kesibukan orang tua dan kurangnya waktu bersama anak, sulit mendapat waktu untuk 

quality time bersama keluarga, dan dari sisi anak ketika dinasehati diam tidak 

memberi respon sehingga terjalin komunikasi satu arah dan lingkungan sekitar anak 

yang mempengaruhi cara berbicara anak dengan orang tua. 

Kata kunci: Komunikasi, orang tua dan anak, keluarga petani. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan pada anak sejak dini sangat berpengaruh terhadap proses 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak usia dini adalah anak yang berada pada 

rentan usia 0-6 tahun. Usia ini juga disebut dengan istilah masa keemasan atau golden 

age.
1
 Pada masa usia dini semua potensi anak berkembang paling cepat, pertumbuhan 

dan perkembangan anak mulai dan sedang berlangsung, seperti perkembangan 

bahasa, motorik, kognitif, sosial emosional, agama dan moral. Pendidikan pada anak 

diawali dalam lingkungan keluarga sejak seorang anak dilahirkan, lingkungan 

keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama yang dikenal anak, disanalah 

seorang anak akan memulai belajar dengan orang terdekatnya seperti ibu, ayah, dan 

anggota keluarga terdekat lainnya. 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik 

fisik, mental, maupun sosial. Dan hal itu dimulai dari lingkungan keluarga, dan yang 

paling berperan penting adalah orang tua. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26, orang tua dalam keluarga berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk, mengasuh, memelihara, mendidik, & melindungi anak, 

menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya,  

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan karakter 

                                                           

1
Dadan Suryana, Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak (Cet. 

I: Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), h. 26. 

1 
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dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2
 Orang tua memiliki peran sebagai 

pendidik yang pertama dan utama dan tentunya membutuhkan komunikasi dalam 

keluarga untuk terus menjalin hubungan satu sama lain. 

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang mempunyai peranan penting 

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial tidak 

dapat menghindar dari komunikasi dengan sesamanya, karena manusia adalah 

makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam bertahan hidup. Secara kodrati 

manusia yang hidup dalam masyarakat akan terlibat komunikasi. Menurut Effendy 

komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang 

lain guna memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan 

ataupun tidak langsung.
3
 Komunikasi tersebut bisa terjadi dimanapun seperti 

dirumah, sekolah, maupun masyarakat, tidak terkecuali komunikasi dalam 

lingkungan keluarga.  

Lingkungan keluarga merupakan lembaga pertama dan utama bagi anak 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, lingkungan keluarga juga 

merupakan tempat pertama dalam usaha pendidikan dan pembinaan untuk menjadi 

manusia dewasa yang sehat jasmani, rohani dan sosial. Keluarga merupakan 

lingkungan dini yang dibangun oleh orang tua dan orang-orang terdekat dimana 

setiap keluarga memiliki cara didik, sejarah dan nilai-nilai masing-masing, akantetapi 

setiap keluarga mendambakan suasana keluarga yang harmonis. Hal tersebut dapat 

tercipta jika terbangun koordinasi dan komunikasi dua arah yang kuat antara orang 

                                                           

2
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

3
Andhi Ardhian Jaelany dan Veny Purba, “Pola Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua Dan 

Anak Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Usia 4-6 Tahun”, JEA (Jurnal Edukasi AUD) 6, no. 2 

(2020): h. 165. 
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tua dan anak.
4
 Dalam lingkungan keluarga, komunikasi berperan sebagai jembatan 

antar sesama anggota keluarga. Apabila kualitas komunikasi di dalam sebuah 

keluarga berjalan buruk, maka akan berdampak buruk pula pada keutuhan serta 

keharmonisan keluarga.  

Komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung secara timbal balik dan silih 

berganti, bisa dari orangtua ke anak atau dari anak ke orang tua, atau dari anak ke 

anak. Anak merupakan generasi penerus keluarga sehingga perlu dipersiapkan sejak 

dini agar kelak menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan cita-cita bangsa. 

Interaksi antara orang tua dan anak sangat menentukan dasar pembekalan pada 

seorang anak. Agar proses tumbuhkembang anak terjamin dan berlangsung secara 

optimal.
5
 Adanya percakapan yang hangat antara anak dengan orang tua memiliki arti 

dan kebahagiaan yang penting bagi seorang anak. Senyuman orang tua jika anak 

berbuat baik dapat membuat anak termotivasi untuk selalu berbuat baik. Cerita-cerita 

anak apabila didengarkan dengan baik akan menjadikan anak lebih bersikap terbuka 

dan merasa dirinya dihargai. 

Lingkungan  keluarga merupakan tempat bagi manusia  memulai  berinteraksi  

dan berkomunikasi, belajar sosialisasi dengan sesamanya, manusia memulai 

menghargai diri sendiri dan orang lain dan itu semua harus diajarkan oleh orang tua 

kepada anaknya. Dalam lingkungan keluarga orang tua merupakan teladan bagi 

anaknya. Apa yang dikatakan, dibuat, dilarang oleh kedua orang tuanya akan dituruti  

sianak dengan senang hati. Komunikasi Orang tua terhadap anak terjadi sejak anak 

                                                           

4
Alfon Pusungulaa, dkk, “Pola Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak Di 

Kelurahan Beo Talau”, e-journal Acta Diurna 4, no. 5 (2015): h. 2. 

5
A. Sari, A. V. S. Hubeis, dkk, “Pengaruh Pola Komunikasi Keluarga Dalam Fungsi 

Sosialisasi Keluarga Terhadap Perkembangan Anak”, Jurnal Komunikasi Pembangunan 8, no. 2 

(2010)  
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masih bayi karenanya orang tua menjadi suri tauladan kepada anak terutama dalam 

berkomunikasi agar anak terdidik dengan baik dalam masa pertumbuhannya. 

Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa komunikasi yang kurang akan menghambat 

kepribadian dan dapat menimbulkan keterpecah belahan.
6
 Jelas bahwa komunikasi 

dalam lingkungan keluarga sangat dibutuhkan, terutama komunikasi antara orang tua 

dan anak agar tidak menghambat perkembangan anak dan keharmonisan keluarga. 

Orang tua perlu mendorong anak untuk berani mengungkapkan ide-ide atau 

gagasannya terhadap suatu hal. Sesibuk apapun orang tua, penting memberikan waktu 

khusus bagi anak-anaknya untuk membina hubungan yang akrab dan harmonis 

dengan anak-anak mereka. 

Keluarga perlu adanya hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, 

hal ini dapat terbangun dengan adanya komunikasi yang efektif di antara keduanya. 

Komunikasi orang tua dan anak dapat dikatakan efektif apabila diantara keduanya 

mempunyai hubungan yang dekat, saling memahami, menyukai dan terbuka sehingga 

komunikasi antara keduanya bisa berlangsung menyenangkan sehingga tumbuh sikap 

saling mempercayai satu sama lain.
7
 Komunikasi apabila dilandasi dengan 

keterbukaan dan kepercayaan akan memudahkan anak dalam menerima pesan yang 

disampaikan orang tua. Komunikasi antara orang tua dan anak dapat dilakukan 

dengan cara mendengarkan apa saja yang diutarakan oleh anak baik itu berupa cerita, 

kesulitan-kesulitan atau masalah yang dia hadapi ataupun pertanyaan-pertanyaan 

tentang hal-hal yang tidak atau belum mereka ketahui.  

                                                           

6
Zaenal Muftie, “Pengaruh Komunikasi Orang Tua dalam Rumah Tangga Terhadap Akhlak 

Anak Sehari-Hari”, Jurnal Atthulab 2, no. 1 (2017): h. 98-99. 

7
Tri Endang Jatmikowati, “Efektifitas Komunikasi Orang Tua Terhadap Kepribadian 

Intrapersonal Anak” Jurnal PEDAGOGI 4, no. 2 (2018): h. 3. 
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Komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting, karena dengan 

berkomunikasi dapat saling mengenal, saling bertukar pikiran, saling menyampaikan 

perasaan, sehingga tumbuh rasa saling menghargai, menyayangi, dan memahami. 

Melalui komunikasi anak dapat mengungkapkan perasaan senang, sedih, gembira, 

marah kepada orang lain. Komunikasi yang baik membantu anak dalam 

mengembangkan kepercayaan dirinya, harga dirinya, dan hubungannya dengan orang 

lain. Ferliana dan Agustina  mengungkapkan cara berkomunikasi anak dengan orang 

lain dipengaruhi cara orangtua berkomunikasi dan mendengarkan ketika anak 

bercerita.
8
 Membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak membuat 

hidup bersama anak lebih menyenangkan dan dapat membantu mereka tumbuh 

menjadi orang dewasa yang memiliki perasaan dan perilaku yang baik terhadap orang 

lain maupun dirinya sendiri. 

Komunikasi yang baik akan memudahkan orang tua dalam membina perilaku 

sosial pada anak, orangtua memiliki peran penting dalam mengembangkan perilaku 

sosial anak sejak dini agar perilaku anak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung 

tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu orang tua perlu membangun suatu 

komunikasi yang efektif dengan anak. Menurut Effendy, komunikasi yang efektif 

adalah komunikasi yang menimbulkan suatu pengertian, kesenangan, pengaruh pada 

sikap, hubungan yang makin baik dan tindakan, sehingga setiap nasehat-nasehat yang 

dilontarkan oleh ibu atau ayah tersebut tidak dianggap angin lalu.9 

                                                           

8
Triwidya Astuti, dkk., “Hubungan pola komunikasi orangtua terhadap perkembangan 

berbicara anak di taman kanak-kanak”, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) 3, no. 2 (2018): h. 88. 

9
Rini Fitria, Rafinita Aditia, “Pola Komunikasi Keluarga Cerai Dalam Membina Perilaku 

Anak”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi 5, no. 2 (2020): h. 128-129. 
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Tugas orangtua untuk mendidik keluarga khususnya anak-anaknya, secara 

umum ditegaskan dalam QS At-Tahrim/66 :6 

َاٰيَ   ٍ ْٚ اَانَّرِ  ٓ ُّ  ٚ ٰٓا َٰٚ ظٌَشِد ادٌَلَّّ ىِٕك ةٌَغِلَ 
ٰۤ
هٰ اَي   ٓ ْٛ ه  ع  ةَ  از  انْحِج   ٔ َ ْ اَانَُّاض  د  ْٕ ق  َّٔ ْٛك ىََْ ازًاَ هِ ْْ ا   ٔ َْف س ك ىَْ اَا  ْٰٕٓ اَق  ْٕ آَُٰ  ي   َ َاللَّهَ م  ٌ ْٕ  ْ َٚ عْ

َ  ٌ ْٔ س  اَٚ ؤْي  َي   ٌ ْٕ ٚ فْع ه   ٔ ْ ىَْ س  ٦َا ي 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.”

10
 

Ayat di atas mengisyaratkan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan 

anaknya dalam keluarga. Segala sesuatu yang telah diperbuat sekecil apapun, 

termasuk orang tua akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah. 

Pendidikan dalam keluarga memiliki peranan penting yang dapat menunjang 

keberhasilan anak kedepannya. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang 

beriman untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari segala perbuatan buruk yang bisa 

menjerumuskan kedalam api neraka.
11

 Oleh karena itu orang tua dalam keluarga 

harus selalu menjaga, membimbing, mendidik, menjadi teladan yang baik kepada 

anak agar tidak berperilaku yang tidak baik atau melakukan suatu hal yang dapat 

menjerumuskan dirinya kepada kesengsaraan baik didunia maupun diakhirat, dalam 

hal ini dibutuhkan komunikasi atau interaksi yang baik diantara orang tua dan anak. 

 

                                                           

10
Arham Junaidi, Studi al-Qur‟an Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat Pendidikan, 

(Cet. I; Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), h. 331. 

11
Kadar M. Yusuf, Pesan-Pesan Al-Qur‟an tentang Pendidikan (Jakarta: Amzah, 2013), h. 

165. 
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Manusia dalam kehidupan sehari-harinya akan selalu menjalin komunikasi 

dengan tujuan mempererat hubungan dengan manusia lainnya. Begitupun komunikasi 

orang tua dan anak pada lingkungan keluarga Petani. Dalam suatu keluarga semua 

anggota pasti membutuhkan komunikasi termasuk komunikasi orang tua dan anak, 

dimana komunikasi merupakan sarana penyampaian pesan yang sangat ampuh. 

Khairuddin mengartikan keluarga Petani adalah keluarga yang anggota keluarganya 

memiliki mata pencaharian bercocok tanam diladang maupun di sawah guna 

menyambung hidup.
12

 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan yaitu di Desa Kariango 

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang bahwasanya pekerjaan orang tua pada 

daerah tersebut dominan sebagai Petani, setiap pukul 06.00 orang tua sudah harus 

pergi ke sawah atau kebun dan pulang menjelang petang sehingga anak-anak hanya 

dapat bertemu dengan orang tua pada saat malam hari. Kurangnya intensitas bertemu 

antara orang tua dengan anak mengakibatkan berkurang pula interaksi orang tua dan 

anak.  

Penjelasan yang dipaparkan di atas, terlihat  betapa pentingnya terciptanya 

suasana komunikatif dalam keluarga, sehingga anak akan merasa keluarga adalah 

istana yang paling indah juga sesuatu yang terpenting dalam hidupnya. Berdasarkan 

latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

Komunikasi Antara Orang Tua Anak pada Keluarga Petani di Desa Kariango 

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

 

                                                           

12
Robyn Panjaitan, dkk, “Pola Asuh Anak dalam Konteks Komunikasi Keluarga Tani di Desa 

Madampi Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat”, Jurnal Ilmu Komunikasi UHO 1, no. 3 (2016): 

h.3. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Komunikasi Antara 

Orang tua Anak 

1. Komunikasi antara orang tua anak 

a. Aspek keterbukaan 

b. Aspek empati 

c. Aspek dukungan 

d. Aspek perilaku positif 

e. Aspek kesetaraan 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana komunikasi yang digunakan antara orang tua anak pada keluarga 

petani di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang? 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat komunikasi orang tua anak pada 

keluarga petani di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka secara umum penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mendapatkan gambaran komunikasi antara orang tua dengan anak pada 

keluarga petani di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 
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2. Mengetahui faktor penghambat komunikasi orang tua anak pada keluarga 

petani di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

E. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang 

membahas mengenai komunikasi orang tua dengan anak di berbagai daerah.  

Penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Muragmi Gazali tentang Pola 

Komunikasi Dalam Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk terciptanya 

pola Komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga harus melakukan beberapa hal 

anatara lain, mendengarkan apa yang disampaikan dan membaca yang tidak 

disampaikan dengan melihat ekspresi wajah. Bertanya dengan pertanyaan yang tepat 

untuk menggali informasi. Menyampaikan masalah diri sendiri dengan baik. Cari 

waktu yang tepat untuk berkumpul. Mencari informasi dari teman dekat suami atau 

anak tentang masalah yang dihadapi.
13

 Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini 

lebih berfokus pada keluarga yang berlatar belakang petani dan memiliki anak usia 5-

6 tahun. 

Penelitian yang dilakukan Tri Endang Jatmikowati tentang Efektifitas 

Komunikasi Orang Tua Terhadap Kepribadian Intrapersonal Anak. Hasil penelitian 

menunjukkan tingginya nilai komunikasi efektif orang tua akan diikuti pula oleh 

tingginya nilai atau tingkat kecerdasan intrapersonal anak. Melalui pembiasaan dan 

kesadaran orang tua untuk melakukan komunikasi yang efektif kepada anak, mampu 

membantu anak untuk mengembangkan kemapuan intrapersonal. Semakin efektif 

komunikasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, maka semakin 

                                                           

13
Rahmawati dan Muragmi Gazali, “Pola Komunikasi Dalam Keluarga”, Al-Munzir 11, no. 2 

(2018). 
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berkembang pula kecerdasan intrapersonal anak. Artinya berkualitas dan tidaknya 

orang tua laki-laki maupun perempuan melakukan komunikasi dengan anak akan 

menentukan baik buruknya tingkat kecerdasan intrapersonal anak.
14

 Sedangkan 

perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada komunikasi antara 

orang tua anak pada keluarga petani di lokasi penelitian dan subjek penelitian yaitu 

keluarga yang memiliki Anak Usia Dini. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Robyn Panjaitan, Siti Harmin, dan Marsia 

Sumule tentang Pola Asuh Anak dalam Konteks Komunikasi Keluarga Tani di Desa 

Madampi Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat. Hasil penelitian menunjukkan 

pengasuhan anak dalam konteks komunikasi keluarga tani di Desa Madampi 

Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat terdapat tiga bentuk pola asuh yaitu pola 

asuh otoriter, demokratis, dan permisif.
15

 Sedangkan perbedaan pada penelitian ini 

terletak pada lokasi penelitian dan sasaran penelitian yaitu keluarga petani yang 

memiliki anak usia 4-6 tahun. 

Penelitian yang dilakukan Aldenis Mohibu tentang Peranan Komunikasi 

Orang Tua dalam Meningkatkan Minat Belajar Anak (Suatu Studi di Desa Buo Kec. 

Loloda Kab. Halmahera Barat). Hasil penelitian menunjukkan peran komunikasi 

orang tua dalam meningkatkan minat belajar anak belum terlalu maksimal karena 

faktor kesibukan, kurangnya waktu dan kesempatan orang tua dengan anak membuat 

anak tidak lagi mempunyai niat untuk belajar, sehingga anak mulai terpengaruh 

                                                           

14
Tri Endang Jatmikowati, “Efektifitas Komunikasi Orang Tua Terhadap Kepribadian 

Intrapersonal Anak” Jurnal PEDAGOGI 4, no. 2 (2018) 

15
Robyn Panjaitan, dkk, “Pola Asuh Anak dalam Konteks Komunikasi Keluarga Tani di Desa 

Madampi Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat”, Jurnal Ilmu Komunikasi UHO 1, no. 3 (2016) 
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dengan lingkungan disekitarnya. Sama halnya dengan masalah pendidikan, orang tua 

kurang membicarakan masalah pendidikan dengan anak sehingga menjadi 

penghalang peningkatan minat belajar anak. Sebagai orang tua dalam menjalankan 

tugas dan perannya dalam meningkatkan minat belajar anak haruslah lebih maksimal 

untuk terus memberikan dorongan dan motivasi kepada anak dan juga orang tua harus 

mampu untuk bisa membagi waktu dengan anak.
16

 Sedangkan perbedaan pada 

penelitian ini adalah fokus penelitian yaitu lebih  berfokus pada komunikasi antara 

orang tua anak pada keluarga petani yang memiliki anak usia 5-6 tahun yang ada di 

lokasi penelitian. 

Penelitian yang dilakukan Rini Fitria dan Rafinita Aditia tentang Pola 

Komunikasi Keluarga Cerai Dalam Membina Perilaku Anak. Hasil penelitian 

menunjukkan pola komunikasi yang berada di keluarga cerai cenderung tidak efektif. 

Pasca-cerai interaksi antara orang tua dan anak tidak akan seintents saat keluarga utuh 

karena kurang dibangunnya komunikasi anatara anak dan orangtua. Tetapi hal ini 

dapat diubah dengan membentuk pola komunikasi empatik significant others dari 

single mother atau single father untuk memberikan pemahaman positif bagi anak. 

Harapannya pola komunikasi tersebut dapat membangun kembali konstruksi konsep 

positif diri pada anak, sehingga pembinaan perilaku pada anak dapat lebih mudah 

untuk dilakukan.
17

 Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih berfokus pada 

                                                           

16
Aldenis Mohibu, “Peranan Komunikasi Orang Tua dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Anak (Suatu Studi di Desa Buo Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat)”, e-journal “Acta Diurna” 4, no. 

4 (2015). 

17
Rini Fitria dan Rafinita Aditia, “Pola Komunikasi Keluarga Cerai Dalam Membina Perilaku 

Anak”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi 5, no. 2 (2020). 



12 
 

 
 

komunikasi antara orang tua anak dengan sasaran penelitian yaitu keluarga petani 

yang memiliki anak usia 5-6 tahun. 

Penelitian yang dilakukan oleh St. Rahmah tentang Pola Komunikasi 

Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Anak. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

pola komunikasi yang dibangun dalam keluarga akan mempengaruhi pola asuh anak. 

Dengan pola komunikasi yang baik akan tercipta pola asuh yang baik, pembentukan 

anak dalam keluarga yang dilakukan orang tua untuk membina perilaku anak harus 

dilakukan sejak dini yang merupakan dasar dari pendidikan. Pembentukan kesadaran 

sebagai dasar pendidikan merupakan perwujudan dalam pembentukan kepribadian 

anak.
18

 Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini yaitu hanya berfokus pada 

komunikasi antara orang tua anak dengan subjek penelitian yaitu keluarga petani 

yang memiliki anak usia 4-6 tahun. 

Penelitian yang dilakukan Elly Junalia, Agus Setiawan, dan Poppy Fitriani 

tentang Pentingnya Komunikasi Orang Tua-Anak terhadap Self Efficacy Anak Usia 

Sekolah. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara 

komunikasi orang tua anak dengan self efficacy anak usia sekolah. Self efficacy anak 

usia sekolah merupakan keyakinan kemampuan diri dalam hal akademik, sosial, dan 

emosional yang dimiliki oleh anak usia sekolah. Semakin efektif komunikasi antara 

orang tua dan anak maka semakin tinggi self efficacy yang dimiliki anak usia sekolah, 

sebaliknya semakin tidak efektif komunikasi antara orang tua dan anak maka semakin 

rendah self efficacy yang dimiliki anak usia sekolah. Dengan demikian, komunikasi 

antara orang tua dan anak penting dalam pembentukan dan perkembangan self 

                                                           

18
St. Rahmah, “Pola Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Anak”, Jurnal 

Alhadharah 17. No.33 (2018) 
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efficacy anak usia sekolah.
19

 Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah lebih 

berfokus pada  penelitian tentang komunikasi antara orang tua anak  pada keluarga 

petani. 

Penelitian yang dilakukan Alfon Pusungula, Julia Pantow, dan Antonius 

Boham tentang Pola Komunikasi Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak di 

Kelurahan Beo Talaud. Halis penelitian menunjukkan bahwa media komunikasi atau 

saluran komunikasi yang paling sering digunakan adalah tatap muka langsung atau 

berbicara face to face antara orang tua dengan anak, ketika memberikan pesan-pesan 

yang membangun karakter anak. Komunikasi menggunakan media media handphone 

dalam menyampaikan pesan sering juga dilakukan, mengigat dimasa moderen ini 

handphone sudah menjadi kebutuhan.
20

 Sedangkan perbedaan pada penelitian ini 

adalah fokus penelitian yaitu hanya berfokus pada komunikasi antara orang tua anak 

dan lokasi penelitian sasaran penelitian yaitu keluarga yang memiliki anak usia 4-6 

tahun. 

Penelitian yang dilakukan Yani Andika dan Vevi Sunarti tentang hubungan 

antara komunikasi keluarga dengan kemampuan bicara anak usia dini desa rambai. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga di Desa Rambai 

Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman belum terlaksana dengan baik atau 

masih kategori rendah. Hal ini karena responden yang memilih alternatif jawaban 

jarang merupakan persentase tertinggi. Kemampuan bicara anak usia dini di Desa 

Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman belum terlaksana dengan baik 

                                                           

19
Elly Junalia, Agus Setiawan, dan Poppy Fitriani, “Pentingnya Komunikasi Orang Tua-Anak 

terhadap Self Efficacy Anak Usia Sekolah”, Jurnal Keperawatan Terpadu 2, no. 2 (2020). 

20
Alfon Pusungulaa dkk, “Pola Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak Di 

Kelurahan Beo Talau”, e-journal Acta Diurna 4, no. 5 (2015). 
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atau masih kategori rendah. Hal ini karena responden yang memilih alternatif 

jawaban jarang merupakan persentase tertinggi. Terdapat hubungan yang signifikan 

antara komunikasi dalam keluarga dengan kemampuan bicara anak usia dini di Desa 

Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Artinya apabila komunikasi 

dalam keluarga rendah maka kemampuan bicara anak usia dini rendah, begitu 

sebaliknya apabila komunikasi dalam keluarga tinggi maka kemampuan bicara anak 

usia dini juga akan tinggi.
21

 Sedangkan perbedaan pada penelitian ini lebih berfokus 

pada komunikasi antara orang tua anak  dan sasaran penelitian yaitu pada keluarga 

petani. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazana ilmu pengetahuan 

khususya dalam bidang pendidikan anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi baru tentang komunikasi orang tua 

dan anak bagi masyarakat yang ada di lingkungan Desa Kariango Kecamatan 

Lembang Kabupaten Pinrang. 

b. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi orang tua dalam 

melakukan komunikasi dengan anak sehingga terjalin hubungan yang harmonis. 

 

                                                           

21
Yani Andika & Vevi Sunarti, Hubungan antara Komunikasi Keluarga dengan Kemampuan 

Bicara Anak Usia Dini Desa Rambai, Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 1, no. 4 

(2018). 
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c. Bagi Anak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi anak 

mengenai peran komunikasi dan pentingnya komunikasi yang dilakukan orang-orang 

disekitarnya. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan 

informasi awal bagi peneliti yang akan mengkaji mengenai komunikasi orang tua dan 

anak. 



16 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Komunikasi 

1. Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication, yang berasal 

dari kata Latin communication dan bersumber dari kata communis, yang artinya sama. 

Sama disini maksudnya ialah sama makna, komunikasi dapat terjalin apabila orang-

orang yang terlibat dalam komunikasi memiliki kesamaan makna terhadap suatu hal 

yang dikomunikasikan. Jika seseorang mengerti mengenai sesuatu yang diungkapkan 

orang lain kepadanya, maka komunikasi berlangsung.
1
  

Pengertian komunikasi menurut Edward Dapari merupakan suatu proses 

penyampaian pesan, gagasan, harapan yang dilakukan oleh komunikator kepada 

penerima pesan dan disampaikan dengan lambang tertentu yang mengandung arti. Sir 

Geral Barry mengartikan berkomunikasi adalah berunding. Orang memperoleh 

informasi, pengetahuan dan pengalaman dengan berkomunikasi, karena itu saling 

mengerti percakapan, kepercayaan, keyakinan dan kontrol sangat diperlukan.
2
 

Komunikasi menurut Cangara merupakan bagian kekal dari kehidupan 

manusia seperti halnya bernafas. Dengan berkomunikasi manusia dapat saling 

berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di tempat tinggal, di 

sekolah, dalam masyarakat atau dimanapun manusia berada. Lasswell 

mengungkapkan bahwa komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta 

                                                           

1
Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga, edisi 

revisi dan diperluas (n.p.: PT Aneka Cipta, Inc., 2020), h. 13. 

2
Mukhlison Effendi, Komunikasi Orang Tua dengan Anak (Cet. I; Yogyakarta: STAIN Po 

PRESS, 2012), h. 6-7. 
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mempunyai tujuan. Lasswell juga menyatakan terdapat lima komponen yang terlibat 

dalam komunikasi, yaitu: siapa (pelaku komunikasi pertama yang mempunyai 

inisiatif atau sumber), mengatakan apa (isi informasi yang disampaikan), kepada 

siapa (pelaku komunikasi lainnya yang dijadikan sasaran penerima), melalui saluran 

apa (alat penyampaian informasi), akibat atau hasil (hasil yang terjadi pada 

penerima).
3
 

Dian dan Mashoedi menjelaskan bahwa komunikasi bukan hanya sebagai 

ilmu pengetahuan, akan tetapi juga sebagai seni dalam bergaul. Manusia bukan hanya 

perlu memahami proses dari komunikasi, manusia juga mampu menerapkan secara 

kreatif dalam interaksinya sehari-hari, sehingga makna yang disampaikan dapat 

dimiliki antara individu yang berkomunikasi. Devito mengungkapkan komunikasi 

merupakan tingkah laku yang terdiri dari satu orang atau lebih yang berkaitan dengan  

proses pengiriman dan penerimaan pesan. Supratiknya mendefinisikan komunikasi 

secara luas merupakan bentuk tingkah laku seseorang baik secara verbal maupun non 

verbal yang ditanggapi orang lain. Secara sempit Supratiknya mengartikan 

komunikasi sebagai proses pengiriman pesan kepada satu atau lebih penerima dengan 

maksud sadar agar mempengaruhi tingkah laku si penerima.
4
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi merupakan proses interaksi yang dilakukan dua orang atau lebih dalam 

menyampaikan pesan, informasi kepada orang lain baik secara langsung maupun 

tidak langsung, dilakukan secara sadar, disengaja, serta mempunyai tujuan. 

                                                           

3
Yudi Abdullah, Komunikasi Sebuah Introduksi (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 2-

8. 

4
Diana Ariswanti Triningtyas, komunikasi antar pribadi (Cet. I; Jawa Timur: CV. Ae Media 

Grafika, 2016), 10-14. 
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Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila antara komunikan dengan komunikator 

saling memahami pesan atau informasi yang disampaikan. 

2. Unsur-unsur Komunikasi 

Unsur-unsur dalam komunikasi secara umum dapat digambarkan menjadi 

enam bagian yaitu, komunikator, pesan, media, komunikan, efek dan umpan balik. 

1) Komunikator, istilah lain dari komunikator adalah sender atau encoder yaitu 

pengirim pesan atau orang yang menyampaikan pesan. Keberhasilan seorang 

komunikator apabila memperhatikan tingkat kemampuan penerima pesan dan 

cermat dalam menyampaikan pesan-pesannya. Komunikator juga perlu 

memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan penerima pesan karena akan 

sangat mempengaruhi  pesan yang diterima. 

2) Pesan, pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dapat 

berupa lisan maupun tulisan, dapat pula berbentuk verbal maupun non verbal 

berupa lambang-lambang, gambar atau isyarat. Yang paling penting adalah 

dapat dipahami oleh kedua belah pihak baik komunikator maupun penerima 

pesan. 

3) Media, merupakan sarana atau saluran yang mendukung pesan bila 

komunikan jauh tempatnya atau dalam jumlah yang banyak. Media adalah alat 

untuk memindahkan pesan dari pengirim ke penerima. Media dikategorikan 

dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Media umum adalah media yang digunakan oleh semua bentuk komunikasi 

seperti telephone, faximile, Overhead Proyector (OHP), in focus dan sebagainya. 

b. Media massa adalah media yang digunakan untuk kepentingan massal seperti 

televisi, radio, film, surat kabar, internet. 
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4) Komunikan, merupakan orang yang menerima pesan atau istilah lain disebut 

decoder atau receiver. Tugas dari seorang komunikan yaitu menafsirkan 

pesan yang sampai kepadanya, berusaha memahami pesan itu sehingga dapat 

memberikan reaksi sesuai yang diharapkan komunikator atau penyampai 

pesan.  

5) Efek, merupakan hasil dari penerimaan pesan baik berupa lisan, lambang-

lambang dan simbol, sehingga menimbulkan perubahan pada pengetahuan, 

sikap atau perilaku terhadap orang lain. Efek atau pengaruh pada proses 

komunikasi merupakan perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. 

6) Umpan balik, feedback atau umpan balik adalah pengaruh yang berasal dari 

penerima atau tanggapan balik dari penerima kepada komunikator dapat 

berupa apa saja dan merupakan hasil dari komunikasi. Menurut Cangara 

umpan balik adalah pengaruh yang langsung diterima komunikator dari 

penerima pesan. Umpan balik bisa berbentuk positif dan negatif, tergantung 

bagaimana cara komunikan mengartikan pesan yang diterimanya.
5
 

3. Bentuk-bentuk Komunikasi 

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia 

lainnya yang saling membutuhkan satu sama lain, untuk melangsungkan hidupnya 

manusia perlu menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Gunawan 

mengungkapkan hubungan antarmanusia akan terjalin melalui komunikasi, baik 

                                                           

5
Yudi Abdullah, Komunikasi Sebuah Introduksi (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 

10-23. 
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komunikasi verbal (bahasa) maupun nonverbal (simbol, gambar, lambang, atau media 

komunikasi lainnya). 

1. Komunikasi Verbal 

 Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata 

baik lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal adalah sarana utama untuk menyatakan 

pikiran, perasaan dengan menggunakan kata-kata. Komunikasi sangat penting dalam 

hubungan antar manusia karena ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah 

disampaikan secara verbal daripada non verbal. Dengan komunikasi verbal 

komunikan lebih mudah menerima pesan yang yang disampaikan. Adapun jenis-jenis 

komunikasi verbal terdiri dari: 

a. Berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal-vokal, sedangkan 

menulis adalah komunikasi verbal-non vokal. Komunikasi verbal-vokal adalah 

komunikasi yang diucapkan secara langsung seperti presentasi sedangkan 

komunikasi verbal-non vokal merupakan komunikasi melalui tulisan seperti surat-

menyurat. 

b. Mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah mengambil makna dari apa 

yang didengar dengan melibatkan empat unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, 

memahami, dan mengingat. Membaca merupakan salah satu cara untuk 

mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis.
6
 

2. Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi nonverbal adalah segala bentuk komunikasi tanpa menggunakan 

komunikasi verbal seperti kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi 

                                                           

6
Kismiyati El Karimah, “Konferensi Nasional Komunikasi”, Prosiding Konferensi Nasional 

Komunikasi 1, no. 1 (2017): h. 196. 
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nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan dengan isyarat atau melalui simbol 

atau lambang. Komunikasi nonverbal berupa lambang-lambang seperti gerakan 

tangan, warna, ekspresi wajah, penampilan, sentuhan. Komunikasi verbal dan 

nonverbal adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya terdapat fungsi 

yang saling menguatkan. Komunikasi nonverbal berfungsi memberi penekanan, 

pengulangan, melengkapi bahkan bisa menggantikan komunikasi verbal. Komunikasi 

nonverbal adalah setiap informasi atau emosi dikomunikassikan tanpa menggunakan 

bahasa atau kata-kata. Komunikasi nonverbal menjadi penting, sebab apa yang sering 

kita lakukan mempunyai makna yang jauh lebih penting daripada apa yang kita 

katakan
7
 Berikut contoh komunikasi nonverbal: 

1) Sentuhan: Sentuhan terdiri dari bersalaman, menggenggam tangan, 

berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. 

2) Gerakan tubuh: Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gerakan tubuh 

meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh 

biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase, misalnya 

mengangguk untuk mengatakan ya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan 

sesuatu, menunjukkan perasaan. 

3) Vokalik: Vokalik atau paralanguage merupakan cara berbicara yang termasuk 

dalam unsur nonverbal dalam suatu ucapan. Contohnya adalah nada bicara, 

nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, 

intonasi, dan lain-lain. 

                                                           

7
Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem, Teori Komunikasi Antarpribadi (Cet I, 

Jakarta: Kencana, 2011), h. 110. 
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4) Kronemik: Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu 

dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi 

nonverbal meliputi durasi yang dianggap sesuai bagi suatu aktivitas, 

banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu, serta ketepatan waktu.
8
 

4. Konteks-Konteks Komunikasi 

Kategori berdasarkan tingkat (level) paling lazim digunakan untuk melihat 

konteks komunikasi dimulai dari komunikasi yang melibatkan jumlah peserta 

komunikasi paling sedikit hingga komunikasi yang disepakati banyak pakar yaitu: 

1. Komunikasi Intrapribadi (Komunikasi intrapersonal). Komunikasi intrapribadi 

adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik sadar atau tidak. Contohnya 

berpikir, komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan 

komunikasi dalam konteks-konteks lainnya, meskipun dalam disiplin 

komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas, dengan kata lain komunikasi 

antarpribadi ini berhubungan erat dalam komunikasi dua-orang, tiga-orang 

dan seterusnya, karena sebelum berkomunikasi dengan orang lain kita 

biasanya berkomunikasi dengan diri sendiri ( mempersepsi dan memastikan 

makna pesan orang lain.) 

2. Komunikasi Antarpribadi (komunikasi interpersonal). Komunikasi 

antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus dari 

komunikasi antarpribadi adalah komunikasi diadik (dyadic communication) 

                                                           

8
Nofrion, Komunikasi Pendidikan (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016), h. 90-91. 
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yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami-istri, dua sejawat, dua 

sahabat dekat, anak-ibu, dan sebagainya. 

3. Komunikasi Kelompok. Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada 

komunikasi yang dilakukan kelompok kecil (small group communication), 

jadi bersifat tatap muka dan umpan balik dari seorang peserta dalam 

komunikasi kelompok masih bisa di indentifikasi dan ditanggapi secara 

langsung. 

4. Komunikasi publik. Komunikasi public adalah komunikasi antara seorang 

pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak bisa dikenali 

satu- persatu. Contohnya pidato, ceramah, atau kuliah umum. Komunikasi 

publik sering juga disebut istilah komunikasi kelompok besar (large group 

communication) Komunikasi publik biasanya berlangsung formal dan 

pendengarnya cenderung massif.
9
 

5. Fungsi Komunikasi 

Fungsi komunikasi banyak dirumuskan oleh para ahli komunikasi, 

diantaranya Rudolf F. Verderber dalam Nofrion mengemukakan bahwa komunikasi 

mempunyai dua fungsi, yaitu:
 
 

1. Fungsi sosial, yakni bertujuan untuk kesenangan, menunjukkan ikatan dengan 

orang lain, serta membangun dan memelihara hubungan. 
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Muhammad Anshar Akil, Ilmu Komunikasi (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 
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2. Fungsi pengambilan keputusan, yakni untuk memutuskan melakukan atau 

tidak pada waktu tertentu. Keputusan dapat dibuat sendiri atau dibuat setelah 

berkonsultasi dengan orang lain.
10

 

Adapun menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson mengungkapkan bahwa 

komunikasi adalah proses memahami berbagai makna. Mereka juga mengungkapkan 

fungsi komunikasi secara umum ada dua, yaitu: 

1. Untuk kelangsungan hidup diri sendiri, meliputi keselamatan fisik, 

meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kepada orang lain, dan 

mencapai ambisi pribadi. 

2. Untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki 

hubungan sosial dan mengembangkankeberadaan suatu masyarakat.
11

 

Menurut uraian diatas fungsi komunikasi merupakan kebutuhan utama dalam 

memposisikan diri sebagai masyarakat dalam menjalin hubungan sosial, guna 

memelihara hubungan sehingga memudahkan penyampaian nilai-nilai yang baik dan 

menjauh dari konflik. 

6. Tujuan Komunikasi 

Berkomunikasi tidak hanya perlu memahami satu sama lainnya, tetapi dalam 

berkomunikasi juga memiliki tujuan. Ada empat tujuan komunikasi, yaitu: 

1. Perubahan sikap, komunikator memberikan informasi kepada penerima pesan 

dengan tujuan agar penerima pesan merubah sikapnya. Misalnya orangtua 

mengingatkan anak untuk meninggalkan kebiasaan malas belajar. Tujuan dari 

                                                           

10
Rohadatul Ais, Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19 (Cet. I; Tangerang: 

Makmood Publishing, 2020), h. 14-15. 

11
Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi (Cet. 7; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 5. 
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komunikasi yang dilakukan orang tua tersebut dalam merubah sikap malas 

anak.  

2. Perubahan pendapat, pengirim pesan memberikan berbagai informasi pada 

penerima pesan dengan tujuan penerima pesan mau merubah pendapat dan 

persepsinya terhadap tujuan informasi yang disampaikan. Misalnya 

menginformasikan peraturan baru yang mendapat tantangan dari komunikan 

maka harus dilengkapi penyampaian informasi yang lengkap supaya 

komunikan dapat mendukung kebijakan tersebut. 

3. Perubahan perilaku, memberikan informasi kepada komunikan dengan tujuan 

agar penerima pesan berubah perilakunya. Seperti menginformasikan kepada 

anak kerugian dari berkelahi agar anak tidak berkelahi dengan temannya.   

4. Perubahan sosial, memberikan informasi kepada penerima pesan dengan 

tujuan agar penerima pesan mau mendukung dan ikut serta terhadap pesan 

yang disampaikan. Seperti mensosialisasikan pentingnya pencegahan demam 

berdarah. Setelah mengetahui bahaya penyakit demam berdarah dan cara 

penanganannya, penerima pesan akan melakukan perubahan hidup.
 12

 

Dalam terjalinnya berkomunikasi tentunya mempunyai tujuan tertentu. Dari 

sudut komunikator tujuan komunikasi adalah untuk memberikan informasi, mendidik, 

menyenangkan/menghibur, dan mengajarkan suatu tindakan. Sedangkan tujuan 

komunikasi dari sudut penerima pesan yaitu untuk menerima informasi, mempelajari, 

menikmati, dan menerima atau menolak anjuran.  
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Irene Silviani, Komunikasi Organisasi (Cet. 1; Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 

h. 30-31. 
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B. Komunikasi Orang Tua Anak 

1. Komunikasi dalam Keluarga 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala 

keluarga dan anggota keluarganya yang bertempat tinggal disuatu tempat dengan atap 

yang sama dan saling bergantung satu sama lain. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 

dan anak sebagai makhluk sosial mereka saling berhubungan dan saling 

membutuhkan, menciptakan interaksi sosial dalam keluarga karena adanya kebutuhan 

atau tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi dalam keluarga merupakan perwujudan 

dari bentuk kasih sayang diantara orang tua dengan anaknya, yang dewasa dengan 

yang muda atau kakak dengan adik-adiknya. Dengan komunikasi manusia dapat 

saling menyampaikan dan mengetahui maksud satu sama lain. Keterampilan 

komunikasi terdiri dari berbicara, mendengar, memberi respon, membaca emosi, dan 

mengatasi hambatan komunikasi.
13

  

Berkomunikasi merupakan kebutuhan mendasar untuk membangun pengertian 

antar anggota keluarga sekaligus sebagai cara untuk berinteraksi dengan anggota 

keluarga lainnya. Komunikasi dalam lingkungan keluarga sangat penting karena 

dengan komunikasi para anggota keluarga bisa mengekspresikan kebutuhan, 

keinginan dan keterikatan satu sama lain. Menurut Hurlock komunikasi keluarga 

merupakan pembentukan kehidupan keluarga yang didalamnya terdapat unsur 

pendidikan, pembentukan sikap dan perilaku anak yang berpengaruh terhadap 

perkembangan anak.
14
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Rosmini, dkk., Pedoman Penggunaan Alat Untuk Mendukung Pengasuhan (Cet. 1; 

Makassar: Pusat Studi Gender dan Anak LP2M, 2019), h. 3. 

14
Titik Purwati, dkk., Komunikasi Pendidikan Bagi Keluarga TKI (Yogyakarta: Penerbit 
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Anak adalah amanah Allah yang tidak boleh disia siakan. Anak adalah 

kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua yang dititipi untuk 

melaksanakan tugas-tugas dari pemberi amanah. Proses amanah Allah kepada kedua 

orang tua adalah sejak anak masih janin, lahir, dan menjelang dewasa, bahkan 

menjelang beristri bagi anak lelaki, atau bersuami bagi anak perempuan. Anak adalah 

belahan jiwa kedua orang tuanya, tumpuan harapan di hari tua. Anak adalah penyejuk 

mata hati dan perhiasan bagi kedua orang tuanya. Ibarat permata anak dijaga dengan 

sepenuh jiwa, dilindungi dari segala mara bahaya, diawasi sampai batas-batas 

tertentu, diberi benteng pengaman agar tidak terjangkit hal-hal negatif dan 

membahayakan.
15

 Anak adalah dambaan setiap keluarga, siapan pun yang telah 

berumah tangga pasti ingin punya anak. Anak merupakan buah hati dan harapan bagi 

orang tua di masa depan. 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, yang 

merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk 

sebuah keluarga. Keluarga merupakan komponen yang paling utama dan pertama 

dikenal anak, bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-

anaknya untuk mencapai tahapan pertumbuhan dan perkembangannya mengantarkan 

anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.
16

 Orang tua perlu memahami bahwa 

dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan, anak mempunyai berbagai kebutuhan 

(basic needs) seperti, fisik, sosial, mental, intelektual, moral, dan sebagainya. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sulihat untuk menumbuhkan sikap seperti, 
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Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga, edisi 

revisi dan diperluas (n.p.: PT Aneka Cipta, Inc., 2020), h. 28-34. 
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demokrasi dan tanggung jawab pada anak, orang tua perlu melakukan dialog atau 

komunikasi yang terbuka, sehingga akan tercipta keterbukaan, saling menghargai, 

dan menghormati.
17

 

Komunikasi antara orang tua dan anak merupakan proses membangun 

hubungan antara orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

keluarga, baik secara verbal maupun non verbal. Dalam lingkungan keluarga perlu 

adanya hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, hal ini dapat dibangun 

melalui komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat dikatakan efektif manakalah di 

antara orangtua dan anak memiliki hubungan yang dekat, saling menyukai, 

memahami dan terbuka sehingga komunikasi di antara orang tua dan anak 

berlangsung menyenangkan dan tumbuh sikap saling mempercayai diantara 

keduanya.
18

 Karena komunikasi yang dilandasi dengan keterbukaan akan 

memudahkan anak dalam menerima pesan atau informasi apapun yang disampaikan 

oleh orang tua. 

Keluarga merupakan titik awal yang sangat berperan penting bagi 

perkembangan anak, di mana orang tua menjadi faktor penentu keberhasilan 

hubungan sosial anak. Orangtua dan anak harus saling memupuk keterbukaan, 

sehingga hubungan di antara mereka dapat berkembang dengan baik dan melalui 
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Titik Purwati, dkk., Komunikasi Pendidikan Bagi Keluarga TKI (Yogyakarta: Penerbit 

Bildung, 2020), h. 7. 
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keterbukaan tersebut, orangtua dan anak akan saling memahami kebutuhan dan 

perasaan masing-masing, sekaligus kebutuhan dan perasaan orang lain.
19

 

 Agar komunikasi efektif dalam keluarga terlaksana dengan baik, ada empat 

hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Respek, artinya komunikasi harus diawali dengan menghargai. Komunikasi 

orang dengan anak yang diawali dengan respek maka akan menghasilkan 

komunikasi yang baik, adanya umpan balik, dan hasilnya sesuai harapan 

orang tua. 

2. Jelas, dalam penyampaian pesan harus jelas agar mudah dimengerti makna 

yang ingin disampaikan komunikan. 

3. Empati, yaitu menempatkan diri pada situasi yang dialami orang lain. Orang 

tua menyesuaikan dengan kemampuan anak, tidak menuntut anak lebih dari 

kemampuannya. 

4. Rendah hati, dalam berkomunikasi harus saling menghargai, tidak sombong, 

lemah lembut, dan pengendalian diri.
20

 

Menurut Djamarah terdapat lima hal yang dapat mempengaruhi tidak 

efektifnya komunikasi, yaitu: 

1. Orang tua atau anak mengalami rendahnya kepercayaan diri. 

2. Fokus pada kebutuhan sendiri dan mengesampingkan perasaan dan kebutuhan 

orang lain dalam hal ini adalah anak. 

3. Kurangnya empati dan mengekspresikan perasaan yang tidak jelas. 
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Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 
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4. Kemarahan yang terpendam dan ekspresi menghakimi. 

5. Anak tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan karena merasa takut 

apabila terjadi penolakan, serta anak mengalami kebimbangan apa yang 

mereka terhadap figur orang tua.
21

 

Komunikasi orang tua dengan anak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah penyampaian informasi 

dari komunikator ke penerima pesan tanpa adanya umpan balik, orang tua bisa 

menyampaikan pesan-pesan bijak kepada anak, tetapi pesan yang disampaikan 

haruslah yang bersifat universal dan tidak menghakimi anak. Sedangkan komunikasi 

dua arah disertai dengan pemahaman bersama terhadap suatu hal sehingga kedua 

belah pihak baik orang tua maupun anak bisa saling menyampaikan pikiran, perasaan, 

informasi, ataupun nasehat yang dapat menimbulkan kesenangan yang berpengaruh 

pada sikap positif dalam menjalin hubungan.
22

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan 

keluarga, komunikasi antar anggota keluarga merupakan suatu hal yang sangat 

penting, khususnya antara orang tua dengan anak. Dimana komunikasi sebagai alat 

atau sebagai media penjembatan dalam hubungan antar sesama anggota keluarga. 

Buruknya kualitas komunikasi dalam keluarga akan berdampak buruk bagi keutuhan 

dan keharmonisan dalam keluarga itu sendiri. Ada sejumlah norma yang diwariskan 

orang tua pada anak, misalnya norma agama, norma akhlak, norma sosial, norma 
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etika dan juga norma moral sebagaimana tanggung jawab orang tua adalah mendidik 

anak, maka komunikasi yang berlangsung dalam keluarga harus bernilai dan efektif. 

2. Aspek Komunikasi Orang Tua Anak 

Menurut De Vito bahwasanya dalam berkomunikasi memerlukan aspek-aspek 

yang meliputi: 

1. Keterbukaan 

Keterbukaan yaitu keinginan untuk membuka diri, dimana seseorang 

mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri, perilaku, sikap, perasaan, 

keinginan, motivasi, gagasan, yang biasanya disembunyikan, sehingga pihak-pihak 

yang terlibat dalam komunikasi dapat tertanam sikap untuk mengerti dan mengenal 

dirinya sendiri sehingga kelebihan dan kekurangan yag dimilikinya akan dapat 

diterima.  

2. Empati 

Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang 

dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain itu, melalui 

kacamata orang lain itu. Berbeda dengan simpati yang artinya adalah merasakan bagi 

orang lain. Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang 

lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa 

mendatang sehingga dapat mengkomunikasikan empati, baik secara verbal maupun 

non-verbal. 

3. Dukungan 

Saling mendukung merupakan ciri hubungan komunikasi yang efektif. Karena 

pada dasarnya suatu komunikasi interpersonal yang terbuka dan empatik tidak dapat 

berlangsung tanpa suasana dan sikap saling mendukung. Artinya masing-masing 
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pihak  yang berkomunikasi memiliki komitmen untuk mendukung terselenggaranya 

interaksi secara terbuka. Memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap antara 

lain: deskriptif, spontanitas, dan profesionalisme. Kesediaan untuk mengubah sikap 

dan pendapat dapat mendorong sikap mendukung. 

4. Perilaku positif 

Perilaku positif, hal lain yang harus dimiliki adalah perilaku positif 

(positiveness). Seseorang yang memiliki sikap diri positif maka ia akan 

mengkomunikasikan hal yang positif. Sikap positif ditunjukkan dalam bentuk sikap 

dan perilaku. Dalam bentuk sikap, maksudnya adalah bahwa pihak pihak yang terlibat 

dalam komunikasi interpersonal harus memiliki perasaan dan pikiran positif, bukan 

prasangka yang curiga. 

5. Kesetaraan 

Kesetaraan merupakan suatu sikap yang menghargai setiap perbedaan 

seseorang. Komunikasi akan lebih efektif apabila suasananya setara. Artinya, ada 

pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan 

mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kedua belah pihak sama-

sama berharga dan membawa peran penting masing-masing.  Kesetaraan meminta 

kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu lain.
23

 

3. Komunikasi Orang Tua Anak Berdasarkan Pengasuhan Orang Tua 

Menurut Yusuf yang dikutip dari Djamarah adapun macam-macam pola 

komunikasi orangtua pada anak, yaitu : Authoritarian (cenderung bersikap 

bermusuhan), Permissive (cenderung berperilaku bebas), Authoritative (demokratis). 
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1. Authoritarian ( cenderung bersikap bermusuhan). Dalam pola hubungan ini 

sikap acceptance orangtua rendah, namun dalam kontrolnya tinggi, suka 

menghukum secara fisik, bersikap mengomando (mengharuskan /memerintah 

anak untuk melakukan sesuatu tanpa kompromi), bersikap kaku (keras), 

cenderung emosional dan bersikap menolak. 

2. Permissive (cenderung berperilaku bebas). Dalam hal ini sikap acceptance 

orangtua tinggi, namun kontrolnya rendah, memberikan kebebasan kepada 

anak untuk menyatakan dorongan atau keinginan. Sedang anak bersikap 

impulsif serta agresif, kurang memiliki rasa percaya diri, suka mendominasi, 

tidak jelas arah hidupnya dan prestasinya rendah. 

3. Authoritative (demokratis). Dalam hal ini acceptance orangtua dan kontrolnya 

tinggi, bersikap responsif terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk 

menyatakan pendapat atau pertanyaan, memberi penjelasan tentang dampak 

perbuatan baik dan buruk.
24

 

Cara berkomunikasi orang tua akan sangat mempengaruhi sikap, cara berpikir, 

dan karakter seseorang di masa yang akan datang. Pola asuh adalah suatu proses yang 

didalamnya terdapat unsur melindungi, dan mengarahkan anak selama masa 

perkembangannya. Baik buruknya seorang anak tidak terlepas dari peran orang tua. 

Ayah dan ibu adalah orang pertama yang dikenal oleh anak, dimana anak bagai kertas 

kosong yang siap diisi oleh orang-orang sekitarnya.  
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4. Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Orang Tua Anak 

Komunikasi pertama yang dilakukan anak adalah dengan orang tuanya, karena 

komunikasi pada anak berlangsung sejak anak dalam kandungan hingga dewasa. 

Orang tualah yang paling sering diharapkan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai, 

sikap serta harapan-harapan keluarga itu pada anaknya. Karenanya, yang harus 

dilakukan orang tua yaitu melalui peraturan rumah tangga, reaksi atau respon orang 

tua terhadap buah hatinya, nasihat-nasihat dan perilaku orang tua sendiri yang 

dianggap sebagai model bagi anak-anaknya. Menurut Irwanto ada beberapa faktor 

penting yang mempengaruhi jelas atau tidaknya informasi yang dikomunikasikan, 

yaitu: 

1. Konsisten, yaitu informasi yang dapat dipercaya dan lebih jelas daripada 

informasi yang selalu berubah. 

2. Keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam berdialog membicarakan isi pesan, 

mempunyai arti yang sangat penting dalam mengarahkan perilaku komunikan 

sesuai yang dikehendaki. 

3. Ketegasan, yaitu suatu ketegasan yang terbuka dengan contoh perilaku 

konsisten akan memperjelas nilai-nilai, sikap dan harapan-harapan orang tua 

yang dikenakan pada anaknya. Ketegasan tidak selalu bersifat otoriter, tetapi 

ketegasan yang diberikan orang tua kepada anak akan memberikan jaminan 

bahwa orang tua benar-benar mengharapkan anak berperilaku yang lebih 

baik.
25
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Berkomunikasi dengan anak merupakan hal penting yang menyangkut 

keterampilan dalam mengasuh anak. Komunikasi antara orang tua dan anak ada dua 

macam yaitu komunikasi terbuka dan komunikasi tertutup. Tetapi kebanyakan orang 

tua memutus komunikasi terbuka dengan anaknya. Terkadang orang tua merasa tidak 

nyaman mendengar keluh kesah anaknya, tetapi di lain waktu orang tua selalu 

memberi nasihat yang mungkin tidak dibutuhkan anak. Agar komunikasi orang tua 

dan anak berjalan dengan efektif, sebisah mungkin orang tua menyelami keinginan 

anaknya. Dengan begitu, maka anak akan akan merasa bahwa orang tuanya sungguh 

ingin mendengar keluh kesah mereka. 

Beberapa hal yang harus diketahui orang tua dalam membina anak melalui 

peran komunikasi antara lain: 

1. Kemampuan berbicara dan berkomunikasi anak merupakan faktor penting 

dalam mendorong kemampuan anak untuk berpikir cerdas dan berkomunikasi 

dengan anak merupakan aktivitas yang menyenangkan dan bisa dilakukan 

dengan mengajak anak bercakap-cakap sesering mungkin sehingga dapat 

membantu kemahiran dalam berkomunikasi. 

2. Menumbuhkan kepercayaan anak menurut ahli psikologi komunikasi yang 

bisa dilakukan kepada anak untuk menumbuhkan kepercayaan mereka yaitu 

seperti pada saat mengajar anak berjalan terkadang orang tua menyepelekan 

akan hal ini, padahal disinilah orang tua punya peran penting dalam 

melakukan komunikasi psikologis dan memberikan dukungan kepada anak. 

3. Seorang anak yang selalu melihat orang tuanya sholat, puasa, zikir, 

bersedekah dan lain-lain tentu sangat berbeda dengan anak yang biasa melihat 
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orang tuanya di tempat perjudian, di bioskop atau di tempat hiburan yang 

tidak layak untuk dilihat seorang anak. 

Komunikasi yang baik antara orangtua dan anak pasti akan menciptakan 

pengasuhan yang baik, dan pengasuhan anak akan berhasil dengan baik jika 

komunikasi yang tercipta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang dengan 

memposisikan anak sebagai subjek yang harus dibina, dibimbing, dan dididik dan 

bukan sebagai objek semata. 

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Orang Tua Anak 

Faktor pendukung komunikasi orang tua dan anak yaitu kredibilitas, 

kemampuan intelektual, kepercayaan, kematangan tingkat emosional dan berorientasi 

kepada kondisi psikologis. 

1. Kredibilitas, komunikator harus memiliki kredibilitas yang baik di hadapan 

komunikan agar pesan yang disampaikan memberikan pengaruh kepada anak. 

komunikator yang kredibilitasnya tinggi akan lebih banyak memberi pengaruh 

terhadap penerima pesan. 

2. Kepercayaan, komunikator yang dipercaya oleh komunikan akan lebih mudah 

mempengaruhi komunikan. Komunikasi yang dilandasi kepercayaan akan 

memudahkan penerima pesan dalam menerima pesan yang disampaikan oleh 

komunikator.  

3. Kematangan tingkat emosional, kematangan emosional dapat membuat 

komunikator bisa menyesuaikan diri dengan komunikan. Dapat mengontrol 

emosi dan ekspresi, menampilkan emosi di waktu dan tempat yang tepat.
26
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4. Berorientasi pada kondisi psikologis, komunikator akan berhasil 

menyampikan pesannya dengan baik apabila dalam penyampaian pesannya 

harus cermat dan memperhatikan tingkat kemampuan penerima pesan. 

Komunikator juga harus memahami bahwa situasi, kondisi lingkungan 

penerima pesan sangat mempengaruhi penerimaan atau penolakan pesan yang 

disampaikan.
27

 

Hambatan dalam berkomunikasi bisa terjadi pada pengirim, media, penerima 

maupun umpan balik. Semua unsur dalam komunikasi memiliki potensi dalam 

menghambat efektifnya komunikasi. Adapun faktor penghambat komunikasi menurut 

Effendy adalah sebagai berikut: 

1. Hambatan sosio, antro, dan psikologis 

Proses komunikasi berlangsung dalam konteks situasional. Komunikator harus 

memperhatikan situasi ketika komunikasi berlangsung karena situasi sangat 

berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi, terutama situasi yang berhubungan 

dengan faktor sosiologis, antropologi, psikologis. Pada hambatan sosiologis, situasi 

masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan dan lapisan seperti, status sosial, 

agama, ideologi, sehingga dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan 

antropologi, seorang komunikator tidak akan berhasil apabila komunikator tidak 

mengenal komunikan yang menjadi sasarannya. Sedangkan hambatan psikologis, 

komunikator tidak mengkaji diri komunikan sebelum melancarkan komunikasinya. 

Komunikasi sulit berhasil apabila komunikan sedang marah, kecewa, sedih, iri hati, 
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dan kondisi psikologis lainnya,  juga jika komunikan menaruh prasangka terhadap 

komunikator sehingga bersikap menentang komunikator.  

2. Hambatan Semantis 

Faktor semantis menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam 

menyampaikan pikirannya kepada komunikan. Seorang komunikator harus benar-

benar memperhatikan gangguan semantis demi kelancaran komunikasi, sebab salah 

ucap atau salah tulis dapat menimbulkan salah pengertian atau salah tafsir. 

Komunikator harus mengucapkan pernyataannya dengan jelas dan tegas serta 

memilih kata-kata yang tidak menimbulkan persepsi yang salah. 

3. Hambatan Mekanis 

Hambatan mekanis terjadi pada media yang digunakan dalam melancarkan 

komunikasi. Banyak dijumpai pada kehidupan sehari-hari seperti suatu telepon yang 

krotokan, huruf yang buram pada surat, dan suara yang hilang pada radio. 

4. Hambatan Ekologis 

Hambatan ekologis merupakan gangguan yang disebabkan oleh lingkungan 

terhadap proses berlangsungnya komunikasi, seperti suara bising lalu lintas, suara 

hujan atau petir, dan lain-lain.
28

 

Menurut Cangara gangguan atau hambatan komunikasi dibedakan atas enam 

macam, yaitu: 

1. Hambatan Teknis. Hambatan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan 

dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang 

ditransmisi mengalami kerusakan. 
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2. Hambatan Semantik dan Psikologis. Hambatan semantik adalah hambatan 

komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. 

Hambatan psikologis terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh 

adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam diri individu. Misalnya rasa 

curiga penerima kepada sumber, situasi berduka atau karena kondisi kejiwaan 

sehingga dalam penerimaan dan pemberian informasi tidak sempurna. 

3. Hambatan Fisik. Dalam komunikasi interpersonal, hambatan fisik bisa juga 

diartikan karena adanya gangguan organik, yakni tidak berfungsinya salah 

satu panca indera pada penerima. 

4. Hambatan Status. Hambatan status ialah hambatan yang disebabkan karena 

jarak sosial diantara peserta komunikasi, misalnya perbedaan status antara 

senior dan junior, atau atasan dan bawahan. Perbedaan ini biasanya menuntut 

perilaku komunikasi yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika yang 

sudah membudaya dalam masyarakat, yakni bawahan cenderung hormat 

kepada atasan, atau rakyat pada raja yang memimpinnya. 

5. Hambatan Kerangka Berpikir. Hambatan kerangka berpikir ialah hambatan 

yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak 

terhadap pesan yang digunakan dalam komunikasi, ini disebabkan karena latar 

belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda. 

6. Hambatan Budaya. Hambatan budaya ialah hambatan yang terjadi disebabkan 

karena adanya perbedaan norma, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh 

pihak-pihak yang terlibat dalam berkomunikasi.
29
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Komunikasi disebut efektif apabila penerima dapat memahami pesan yang 

diterimanya sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim. Namun, seringkali kita gagal 

saling memahami sehingga menimbulkan kesalahpahaman, dimana sumber utamanya 

adalah cara penerima menangkap makna suatu pesan berbeda dari yang dimaksud 

oleh pengirim dan adanya hambatan yang mengganggu terjalinnya komunikasi, 

karenanya pengirim gagal mengkomunikasikan maksudnya dengan tepat. Dari 

penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam berkomunikasi hambatan bisa 

datang dari mana saja baik itu dari pengirim pesan maupun penerima pesan dan 

lingkungan sekitar. Begitupun dengan orangtua dan anak hambatan dalam 

berkomunikasi bisa saja karena faktor internal maupun eksternal. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pengertian 

kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong metode kualitatif adalah 

salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau 

tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, dengan maksud mendapat gambaran 

lengkap tentang fenomena yang dikaji.
1
 Selain itu, penelitian kualitatif juga diartikan 

sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang subjek 

yang diteliti, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan hal lainnya secara 

holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata ataupun bahasa dengan cara 

atau metode yang alamiah.
2
 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh penelitian untuk 

mendapatkan keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti, guna memperoleh 

data yang akurat atau mendekati kebenaran. Peneliti memilih dan menetapkan tempat 

peneliti di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. 

Fenomenologi merupakan cara dan metode pendekatan dengan tujuan memperoleh 

pemahaman mengenai sesuatu sebagaimana tampilannya menjadi pengalaman 

kesadaran.  Menurut Moleong Peneliti dengan pendekatan fenomenologis bukan 

hanya sekedar memahami keberadaan subjek dalam suatu situasi, melainkan juga 

                                                           

1
Vivi Candra, dkk., Pengantar Metodologi Penelitian (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 

h. 41. 
2
Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Mimbingan Konseling (Jakarta: 

PT. Raja Graindo Persada, 2013), h. 132. 
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menempatkan diri sebagai sesuatu yang dihayati dengan struktur dan makna 

tersendiri serta berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti, 

sehingga memperoleh pemahaman mengenai fenomena yang terjadi sesuai dengan 

pandangan subjek. Lanjut Creswell fenomenologis mendeskripsikan makna umum 

terkait konsep atau fenomena dari pengalaman sejumlah individu dalam hidup 

mereka.
3
 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer  

Adalah data atau informasi dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek 

penelitian yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
4
 Maka dapat penulis 

menyimpulkan bahwa data primer adalah data yang diambil dari hasil penelitian 

secara langsung di lapangan yang berupa hasil wawancara, hasil observasi dan data-

data mengenai partisipan dan informan. Adapun data primer dalam penelitian ini 

adalah mencakup keseluruhan aspek yang akan diteliti dan diperoleh langsung dari 

narasumber yaitu orang tua yang memiliki latar belakang keluarga petani dan 

memiliki anak usia 5-6 tahun. 

 

 

 

                                                           

3
Junaidin, dkk., Tradisi “Pammali Manggodo” Masyarakat Adat Sambori dalam Perspektif 

Fenomenologi (Malang: Media Nusa Creative, 2020), h. 24. 

4
Vivi Candra, dkk., Pengantar Metodologi Penelitian. h. 41. 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat sebuah tulisan.
5
 Adapun yang 

menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah hal yang secara tidak 

langsung terlibat dalam penelitian ini, yaitu data yang menunjang data perimer seperti 

buku, jurnal, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan suatu 

penelitian yang merupakan langkah penting metode ilmiah, oleh karena itu 

pengumpulan data diperlukan dalam satuan penelitian.  

Mendapatkan kelengkapan data dan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian maka yang disajikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi  

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala atau 

fenomena atau objek yang akan diteliti. Metode ini menuntut adanya pengamatan dari 

peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini untuk mengamati interaksi yang terjalin 

antara orang tua dengan anak di lokasi peneltian. 

2. Metode Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

berhadapan secara langsung dengan orang yang diwawancarai. Wawancara adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

                                                           

5
Vivi Candra, dkk., Pengantar Metodologi Penelitian. h. 41. 
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sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan untuk menggali 

informasi mengenai suatu hal yang akan diteliti. Wawancara yang akan dilakukan 

pada penelitian ini yaitu wawancara terstruktur agar tidak keluar dari fokus yang akan 

diteliti. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan 

dan dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan. Teknik ini dilakukan dengan 

memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya 

yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk 

mendapat data langsung dari tempat penelitian.
6
 Penelitian ini data data dokumentasi 

digunakan sebagai data pendukung guna mempertegas data hasil wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan atau diperlukan 

untuk mengumpulkan data, yang berarti dengan menggunakan alat tersebut data 

dikumpulkan.  Dalam penelitian kualitatif instrumen utama pengumpulan data adalah 

manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam hal ini 

peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, 

mendengar, dan mengambil. Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi atau 

informan, peneliti sebagai instrumen utama penelitian memerlukan instrumen 

bantuan.
7
 Ada dua macam instrumen  bantuan yang akan peneliti gunakan: 

                                                           

6
Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), h. 76-78. 

7
Afrizal,  Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukukung Penggunaan Penelitian 

Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Cet. 4; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 134-135. 
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1. Pedoman Observasi 

Instrumen observasi merupakan pedoma peneliti dalam melakukan 

pengamatan dan pencarian informasi mengenai hal yang diteliti. Dalam penelitian ini 

melakukan observasi secara langsung terhadap keluarga Petani di Desa Kariango 

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang mengenai kegiatan komunikasi antara 

orangtua dan anak atau anak dengan orangtua. Maka akan diperoleh data mengenai 

pola komunikasi yang digunakan keluarga. Kemudian hasil pengumpulan data 

melalui observasi dicatat dalam format pedoman observasi. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara adalah suatu tulisan yang berisi daftar informasi yang 

perlu atau yang akan dikumpulkan. Daftar ini juga dilengkapi dengan pertanyaan-

pertanyaan deskriptif yang akan diajukan untuk menggali informasi dari informan. 

Metode ini digunakan untuk mewawancarai orang tua dan anak pada keluarga petani 

di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang guna memperoleh 

informasi mengenai komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak. Kemudian 

hasil dari wawancara dicatat dalam format wawancara. 

3. Format Dokumentasi 

Instrumen dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

dokumen seperti data-data berupa gambaran umum mengenai profil Desa Kariango, 

kondisi desa, visi dan misi, struktur organisasi, dan juga data mengenai  keluarga di 

Desa Kariango. Selain itu dokumentasi ini juga bisa digunakan oleh peneliti untuk 

mengabadikan kegiatan yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Maka teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif melalui tiga alur kegiatan yaitu:  

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum data yang telah diperoleh dari lapangan 

untuk dicatat secara rinci, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses 

reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan 

penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil 

penggalian data. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data 

yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.  

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, sebagai langkah selanjutnya adalah penyajian data, 

dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan dan grafik, hubungan antara kategori yang bertujuan agar data 

terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah 

dipahami. 

3. Verifikasi atau Kesimpulan  

Sebagai langka yang ke tiga dalam teknik analisis data adalah verifikasi atau 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses 

analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang 

telah diperoleh. Pada bagian ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan 
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kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari 

subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam 

penelitian.
8
 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data penelitian yang dikumpulkan dan 

dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil 

penelitian tersebut yang sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Peneliti 

menggunakan beberapa cara dalam pengujian keabsahan data, yaitu: memperpanjang 

waktu keikutsertaan di lapangan, meningkatkan ketekunan pengamatan, dan 

melaksanakan triangulasi.
9
 

Perpanjangan pengamatan dalam menguji kredibilitas data penelitian, yaitu 

dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu 

benar atau tidak ketika dicek kembali ke lapangan. Bila setelah dicek kembali ke 

lapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan 

dapat diakhiri oleh peneliti. 

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali 

apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan 

pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil 

penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin 

luas dan tajam. 

Peneliti juga melakukan triangulasi dalam menentukan data yang lebih akurat. 

Triangulasi adalah suatu teknik dalam pengumpulan data dengan menggunakan 

                                                           

8
Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian. h. 122-124. 

9
Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitiatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Kencana, 2014), h. 393. 
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metode yang berbeda dalam sebuah data atau informasi yang sama. Digunakan 

metode yang berbeda diartikan bahwa jika telah mendapatkan informasi tentang suatu 

aspek yang diperoleh pada tahap pertama, maka digunakan lagi metode yang lainnya 

pada tahap selanjutnya untuk memperoleh informasi pada aspek yang sama.
10

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan pemeriksaan data dengan 

cara membandingkan hasil observasi dan pengamatan langsung di lapangan dengan 

hasil wawancara informan melalui Tanya jawab, data hasil wawancara dengan data 

dokumentasi di lapangan, dan data hasil observasi dengan data dokumentasi yang 

peneliti peroleh di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Terbentuknya Desa Kariango 

 Desa Kariango merupakan salah satu desa dari empat belas (14) desa yang ada 

di  kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Desa Kariango terdiri atas tiga (3) 

dusun, yakni dusun Tondo Bunga, Dusun Buttu Batu dan dusun Buttu Raja. 

 Desa kariango adalah desa pertanian dan perkebunan. Berikut gambaran 

tentang sejarah perkembangan desa ini beserta dengan pemimpin yang pernah 

menjabat: 

Tabel 4.1 Perkembangan Desa Kariango beserta pemimpin yang pernah 

menjabat 

Tahun Peristiwa 

1989 Terjadinya pemekaran secara besar-besaran dari desa Letta 

Kecamatan Lembang sebagai desa induk menjadi tiga (3) 

desa yaitu: Desa Letta, Desa Kariango dan Desa Kaseralau. 

1989-1992 Kepala Desa Kariango yang pertama yaitu : Zainuddin dari 

pegawai Kecamatan Lembang. 

1992-1998 Kepala Desa yang kedua menjabat di Desa Kariango yaitu 

Mas‟ud melalui pemilihan langsung dari masyarakat yang 

pertama kalinya dilakukan di Desa Kariango. 

1998-2000 Dilakukan pemilihan kembali Kepala Desa melalui 

pemilihan langsung dari masyarakat dan yang terpilih Drs. 

Alimuddin.  
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Tabel 4. 1  

2000-2006 

Dilakukan pemilihan kembali Kepala Desa melalui 

pemilihan langsung dari masyarakat dan yang terpilih adalah 

Safri. 

2007-2012 Muhammad Jufri terpilih menjadi Kepala Desa Kariango 

yang ke-tiga dengan melalui pemilihan umum. 

2013-2018 Abdul Rahim terpilih menjadi Kepala Desa Kariango yang 

ke-empat dengan melalui pemilihan umum. 

2019 – Sekarang Kepala Desa yang menjabat sampai Sekarang adalah 

Muhammad Jafar yang juga terpilih melalui pemilihan umum 

masyarakat Desa Kariango 

2. Potensi dan Sumber Daya Alam 

a. Batas wilayah 

Tabel 4.2 Batas wilayah Desa Kariango 

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Desa Rajang & Pakeng Lembang 

Sebelah Selatan Desa Ulu Saddang Lembang 

Sebelah Timur Desa Kaseralau Batulappa 

Sebelah Barat Desa Letta Lembang 

b. Luas wilayah menurut penggunaan 

 Luas Desa Kariango sekitar 21,89 km. Sebagian besar lahan di Desa Kariango 

digunakan sebagai tempat pertanian dan perkebunan. 

c. Iklim 

 Iklim Desa Kariango sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

beriklim tropis dengan dua musim yaitu, musim kemarau dan musim hujan. 
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d. Topografi 

 Secara umum keadaan topografi Desa Kariango adalah daerah tinggi dengan 

dibagi antara tiga (3) dusun, yaitu Dusun Tondo Bunga, Dusun Buttu Batu dan Dusun 

Buttu Raja. 

3. Keadaan Sosial Penduduk 

a. Jumlah Penduduk 

  Penduduk Desa Kariango terdiri atas 299 KK dengan total jumlah jiwa 981 

orang dengan perbandingan 528 jiwa penduduk perempuan dan 453 jiwa penduduk 

laki-laki.. 

b. Tingkat Kesejahteraan 

 Berikut perbandingan jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera di Desa 

Kariango: 

Tabel 4.3 Perbandingan KK Sejahtera dan Pra Sejahtera 

Sejahtera Pra Sejahtera Total 

87 KK 212 KK 299 KK 

 

4. Keadaan Ekonomi Penduduk 

 Desa Kariango adalah salah satu desa tertinggal  di wilayah Kabupaten 

Pinrang, karena infrastruktur  di desa ini belum memadai terutama akses jalan yang 

dilalui ke desa ini masih jalan tanah. Sebagian besar penduduk di desa ini bekerja 

sebagai petani. Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk 

Desa Kariango. 
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Tabel 4.4 Perbandingan persentase jenis mata pencaharian 

Mata Pencaharian Persentase 

Petani 98% 

PNS 0,05% 

 

5. Profil Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah keluarga yang bekerja sebagai petani di 

Desa Karingao Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dengan 4 orang informan 

sebagai berikut: 

1. Mama Aisya 

Informan 1 dalam penelitian ini yaitu Mama Aisya merupakan  orang tua dari 

6 orang anak, yaitu 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Anak pertama bernama 

Ridu dan anak kedua bernama Riswan yang keduanya duduk di bangku SMP, anak 

ketiga bernama Azifa duduk di kelas 4 SD, anak keempat bernama Aisyah berusia 6 

tahun sekolah di TK Nurul Ilmi, anak kelima bernama Aminah berusia 3 tahun, dan 

anak terakhir bernama Riswan baru usia 6 bulan. Mata pencaharian utama keluarga 

Mama Ridu adalah dengan bertani dan berkebun kemiri, dan coklat.  

2. Mama Arifin 

Informan kedua yaitu Mama Arifin beliau tinggal di dusun Tondo Bunga Desa 

Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Mama Arifin berusia 35 tahun 

memiliki empat orang anak. Anak pertama bernama Reski berusia 16 tahun dan 

duduk di bangku SMA, anak kedua bernama Ninda berusia 13 tahun dan duduk di 

bangku SMP, anak keempat yang juga duduk di bangku SMP, dan anak terakhir 

bernama Arifin berusia 6 tahun. Anak pertama, kedua, dan ketiga Mama Ekki 
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merantau ke kota Pinrang untuk melanjutkan pendidikannya. Mama Ekki menikah 

dengan suaminya yang juga berada di daerah yang sama ketika berusia 17 tahun. 

Mata pencaharian utama keluarga Mama Ekki adalah dengan berkebun jagung dan 

sawah. 

3. Mama Alga 

Informan ketiga yaitu Mama Alga merupakan orang jawa menikah dengan 

suaminya yang merupakan warga Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang ketika pergi merantau. Mama Alga dan suaminya kini menetap di Desa 

Kariango dengan bertani dan berkebun. Mama Alga berusia 39 tahun dan memiliki 2 

orang anak. Anak pertama bernama Alga yang berusia 6 tahun dan sekolah di TK 

Nurul Ilmi dan anak kedua berusia 2 tahun. 

4. Mama Alma 

Informan keempat yaitu  Mama Alma merupakan salah satu warga Desa 

Kariango yang tidak hanya bekerja sebagai petani tetapi juga sebagai wedding 

organizer. Mama Alma berusia 34 tahun dan memiliki 4 orang anak. Anak pertama 

bernama Aldi, anak kedua bernama Aldo yang sudah duduk di bangku SMP, anak 

ketiga Alda yang duduk di bangku SD, dan terakhir Alma yang yang sekolah di TK 

Nurul Ilmi di Desa Kariango. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Komunikasi Antara Orang Tua Anak pada Keluarga Petani di Desa 

Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan 

interaksi dengan manusia lainnya yaitu interaksi yang dilakukan melalui komunikasi. 

Manusia tidak lepas dari bagaimana mereka menjalin komunikasi satu dengan yang 

lainnya. Dalam kehidupan sehari hari contohnya, kita tidak bisa terhindar dari 

interaksi dengan orang tua, teman, guru dan masih banyak lagi. Dengan komunikasi 

kita dapat menyampaikan pemikiran, perasaan, dapat bertukar informasi, serta dapat 

membangun hubungan yang lebih erat dan lain-lainnya. 

Komunikasi orangtua anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

interaksi antara orangtua dan anak, bagaimana orangtua membangun hubungan 

dengan anak dengan komunikasi yang baik, serta bagaimana orangtua menjalin 

komunikasi dengan anak baik dalam memberi nasehat kepada anak, mengatur 

keseharian anak, dan menjadi teladan bagi anak, dengan menggunakan komunikasi 

sebagai sarana penyampaian pesan. Penelitian yang dilakukan pada keluarga petani di 

Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang pada tanggal 01 Juli 2022 

sampai 01 September 2022 terhadap 4 (empat) informan berdasarkan lima aspek 

komunikasi yaitu: keterbukaan, empati, dukungan, perilaku positif, dan kesetaraan. 
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Tabel 4.5 Hasil Penelitian Komunikasi Orang Tua Anak Pada Keluarga Petani 

di Desa Kariango Kecamatan Lembang 

Aspek komunikasi 
Hasil temuan pada keluarga petani 1 

(Mama Aisya) 

Keterbukaan 

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mama Aisya anak 

menceritakan apapun masalahnya kepada orang tua 

seperti ketika anak berkelahi dengan temannya, 

menceritakan perjalanannya ketika pulang dari sekolah. 

2. Anak juga menceritakan kendala yang dialaminya di 

sekolah seperti Aisya belum mampu menulis layaknya 

teman-temannya sehingga Aisya malas pergi ke sekolah. 

Empati 

1. Berdasarkan hasil wawancara Mama Aisya selalu 

mengajak dan meluangkan waktunya untuk berbicara 

dengan anak seperti duduk bersama dan menanyakan 

kegiatannya di sekolah atau di lingkungan bermainnya. 

2. Orang tua sangat memahami perasaan anak denga 

membangun komunikasi dari hati ke hati. 

3. Apabila menasehati anak menyampaikan dengan baik-

baik karena kalau dikasari anak malah tidak mendengar. 

Dukungan  

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mama Aisya 

orangtua mendukung cita-cita anak yang ingin menjadi 

guru. 

2. Orang tua juga selalu memberikan motivasi kepada anak 

agar mau ke sekolah dan terus semangat dalam belajar, 
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pujian juga sering diberikan kepada anak saat pulang 

sekolah. 

3. Orang tua tidak memaksa anak untuk mendapat prestasi 

di sekolah asalkan anak belajar dengan baik. 

4. Berdasarkan hasil observasi orang tua mengelus kepala 

anak ketika memberi nasehat. 

Perilaku Positif 

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan orang tua 

memberikan nasehat kepada anak untuk tidak marahan 

dan berkelahi dengan temannya. 

2. Berdasarkan hasil observasi orang tua menegur anak 

yang menggunakan kata “ko” ketika berbicara kepada 

yang lebih tua. 

3. Orang tua tidak memberi aturan untuk memonitoring 

kegiatan anak hanya batasan waktu pulang bermain untuk 

pergi mengaji. 

Kesetaraan 
Berdasarkan hasil wawancara anak berbicara layaknya teman 

dengan orang tua. 

Berdasarkan hasil  penelitian yang dilakukan terhadap keluarga 1 yaitu 

Mama Aisya bahwasanya semua aspek komunikasi terjalin dengan baik yaitu aspek 

keterbukaan, empati, perilaku positif, dukungan, dan kesetaraan. Dimana anak 

terbuka menceritakan kesehariannya kepada orang tua, sehingga  orang tua dapat 

memahami perasaan dan keinginan anak serta menghargai kemampuan dan 

keinginan anak. Begitupun pasa aspek perilaku positif dan dukungan, orang tua 

selalu memberi motivasi, arahan dan nasehat serta orang tua sangat mendukung 
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minat anak. Orang tua juga membangun komunikasi layaknya teman dengan anak 

membuat anak tidak segan dengan orang tua. 

 

Aspek komunikasi 
Hasil temuan pada keluarga petani 2 

(Mama Arifin) 

Keterbukaan  

Berdasarkan hasil wawancara anak menceritakan masalahnya 

kepada orang tua yang dipukul temannya, namun anak tidak 

menceritakan ketika berbuat kesalahan seperti 

menghilangkan uang jajannya karena takut dimarahi dan 

orangtua akan tahu dari cerita temannya. 

Empati  

1. Menyempatkan menanyakan apakah sudah makan  

kepada anak ketika pulang ke rumah di siang hari. 

2. Mengajak anak bicara dengan baik-baik apabila melawan 

biasa dimarahi. 

Dukungan  

1. Memberi semangat untuk terus belajar kalau dapat nilai 

nol. 

2. Berdasarkan hasil wawancara orang tua jarang memberi 

pujian kepada anak. 

3. Jika anak mendapat nilai tinggi orangtua akan berkata 

pintar-pintar i pale. 

4. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak 

menentukan pilihannya dan tidak ada paksaan untuk 

mendapat nilai bagus disekolah. 

Perilaku positif 1. Memberi nasehat kepada anak untuk tidak berkelahi 
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dengan temannya. 

2. Tidak ada aturan untuk memonitoring anak keseharian 

anak.  

3. Selalu mengingatkan makan sebelum pergi ke sawah 

Kesetaraan Mengajak anak duduk bersama bicara baik-baik. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga Mama Arifin, aspek 

komunikasi yang terjalin lebih dominan pada aspek empati, dukungan, perilaku 

positif, dan kesetaraan.  Dimana orang tua selalu menanyakan keadaan anak ketika 

pulang dan memahami kemampuan anak dengan tidak menuntut mendapat nilai 

bagus namun orang tua tetap memberi dukungan kepada anak dengan terus 

memotivasi anak, orang tua juga senantiasa memberi nasehat kepada anak. Namun 

pada aspek keterbukaan anak masih menutupi kesalahannya dari orang tua karena 

takut dimarahi. 

 

Aspek komunikasi 

 

Hasil temuan pada keluarga petani 3 

(Mama Alga) 

Keterbukaan  

1.  Berdasarkan hasil wawancara,  ketika pulang bermain 

anak menceritakan kepada orang tuanya dia main dengan 

siapa saja, kemana dia bermain, dan apa yang dilakukan 

anak. 

2. Anak juga mencerikan kepada orang tua ketika berkelahi 

dengan temannya meskipun kadang dimarahi. 

Empati 
1. Orang tua selalu meluangkan waktunya untuk berbicara 

atau mengajak anak bercerita. 
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2. Berdasarkan hasil wawancara, orang tua memberi 

makanan kesukaan anak ketika mau membujuk anak. 

Dukungan  

1. Sering memberi pujian kepada anak apabila anak 

mendapat nilai bagus di sekolah. 

2. Mendukung keinginan anak yang ingin menjadi pemain 

bola. 

3. Orang tua tidak memberi paksaan untuk berprestasi di 

sekolah tapi berusahalah dengan belajar dengan baik. 

Perilaku Positif 

1. Menasehati anak untuk tidak berkelahi dengan temannya 

dan jangan dibalas kalau di pukul. 

2. Mengingatkan anak jika di sekolah temannya tidak mau 

menulis jangan ikut-ikutan 

3. Ada aturan untuk anak kalau pulang sekolah 

Kesetaraan 
Ikut bermain bersama anak ketika ada yang mau 

disampaikan. 

Berdasarkan hasil penelitian terhahadap Keluarga 3 yaitu Mama Alga 

bahwa aspek komunikasi yang terjalin yaitu aspek keterbukaan, empati, dukungan, 

perilaku positif, dan kesetaraan. Dimana anak menceritakan kegiatannya kepada 

orang tua menunjukka adanya keterbukaan dan dalam berinteraksi orang tua 

memahami perasaan anak menunjukkan adanya empati. Dukungan yang orang tua 

lakukan dengan memberi motivasi kepada anak dan mendukung minat anak, 

perilaku positif dilakukan orang tua dengan selalu memberi nasehat kepada anak 

dengan ikut bermain bersama anak ketika ada yang ingin disampaikan. 
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Aspek komunikasi 
Hasil temuan pada keluarga petani 4 

(Mama Alma) 

Keterbukaan 

Berdasarkan hasil wawancara anak menceritakan apa saja 

yang dialaminya diluar rumah kepada orang tua tanpa ada 

yang ditutup-tutupi seperti kegiatannya diluar rumah ketika 

berkelahi dengan temannya, apa yang dilakukan disekolah. 

Empati 

1. Orang tua selalu meluangkan waktunya berbicara dengan 

anak ketika di rumah seperti menemani anak belajar. 

2. Orang tua marah ketika anak tidak makan siang ketika 

pulang sekolah dan malah pergi bermain. 

Dukungan  

1. Memberikan anak motivasi ketika tidak juara supaya 

lebih semangat. 

2. Membelikan sesuatu yang disukai anak ketika anak 

mendapat prestasi. 

3. Orang tua menginginkan anaknya menjadi seorang 

dokter. 

Perilaku Positif 

1. Orang tua melarang anak keluar bermain ketika anak 

belum belajar. 

2. Orang tua memberi nasehat kepada anak ketika memiliki 

masalah dengan temannya seperti berkelahi atau anak 

menangis pulang. 

Kesetaraan 
Anak hanya menjawab “iya” ketika dinasehati oleh orang 

tuanya. 

Berdasarkan hasil penelitian pada keluarga 4 yaitu Mama Alma aspek 
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komunikasi yang terlajil lebih dominan pada aspek keterbukaan, empati, dan 

dukungan, dan perilaku positif, dimana anak menceritakan kegiatannya diluar 

rumah pada orang tua, dukungan juga diberikan orang tua yaitu selalu memberi 

anak motivasi, pujian, dan hadiah ketika berprestasi. Pada aspek empati meskipun 

orang tua sibuk namun tetap memperhatikan anak dengan meluangkan waktunya 

dan sering mengomeli anak ketika tidak mendengar perkataan orang tuanya. 

Adapun pada aspek perilaku positif orang tua memberi larangan dan aturan pada 

anak akan tetapi orang tua juga senantiasa memberi nasehat kepada anak. Lain 

halnya dengan aspek kesetaraan anak terkadang hanya diam ketika dinasehati atau 

diomeli oleh orang tuanya. 

 

2. Hambatan Komunikasi Orang Tua Anak Pada Keluarga Petani di Desa 

Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

Berkomunikasi tidak dapat dipungkiri bahwa kita akan mendapatkan 

hambatan-hambatan, misalnya hambatan ketika menyampaikan pesan, hambatan 

ketika menerima pesan ataupun hambatan-hambatan yang lain. Begitupun 

komunikasi antara orangtua dan anak apalagi orangtua yang harus menghabiskan 

waktunya di luar rumah untuk bekerja sehingga jarang berinteraksi dengan anak. 

Hambatan dalam berinteraksi atau berkomunikasi antara orang tua dan anak 

yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang berdasarkan 

penelitian yang dilakukan pada tanggal 01 Juli 2022 sampai 01 September 2022 

hambatan tersebut terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

eksternal yaitu faktor dari luar sedangkan faktor internal yaitu faktor dari dalam, yang 
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dimaksud disini yaitu faktor-faktor dari dalam keluarga serta faktor dari luar 

keluarga. 

Tabel 4.7 Faktor Penghambat Komunikasi Orang Tua Anak pada Keluarga 

Petani di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 

Faktor Penghambat Hasil Temuan Keluarga petani 1 

(Mama Aisya) 

Internal  Anak segan terhadap ayahnya sehingga jarang 

berinteraksi dan anak lebih banyak berkomunikasi 

dengan ibunya. 

Eksternal  Anak mengikuti gaya berbicara teman sebayanya dan 

membuat orang tua jengkel meskipun dianggap 

bercanda. 

 

Faktor Penghambat Hasil Temuan Keluarga petani 2 

(Mama Arifin) 

Internal  1. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya di sawah dan 

biasa hanya bertemu dengan anak di pagi dan sore 

hari. 

2. Anak tidak mendengar ketika dinasehati 

3. Anak lari ketika diberi nasehat oleh orang tua 

Eksternal  Tidak ada batasan untuk waktu bermain anak sehingga 

anak lebih memilih main diluar bersama temannya 

daripada di rumah. 
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Faktor Penghambat Hasil Temuan Keluarga petani 3 

(Mama Alga) 

Internal  Anak hanya diam-diam ketika di beri arahan atau 

nasehat sehingga orangtua bingung apakah anak 

paham atau tidak. 

Eksternal  Anak ikut-ikutan dengan perilaku teman-temannya. 

 

Faktor Penghambat Hasil Temuan Keluarga petani 4 

(Mama Alma) 

Internal  1. Anak yang pendiam apabila ada yang disampaikan 

orang tua anak hanya membalas dengan menjawab 

iya-iya saja 

2. Waktu orang tua dengan anak yang kurang karena 

sibuk. 

Eksternal  Anak sering terlambat pulang sekolah karena ikut 

temannya main 

 

C. Pembahasan  

1. Komunikasi Antara Orang Tua Anak pada Keluarga Petani di Desa 

Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 

Komunikasi antara orang tua dan anak adalah suatu kegiatan yang pasti terjadi 

dalam kehidupan keluarga seperti kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran, 
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memberi nasehat. Sebagaimana terurai dalam bab sebelumnya bahwa pola 

komunikasi memiliki arti sebuah bentuk dalam berkomunikasi yang dimana 

komunikasi itu bersifat mengajak, mempengaruhi, serta memberikan informasi 

dengan perkataan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan tentang suatu 

pesan dimana komunikan dapat menimbulkan umpan balik kepada komunikator. 

Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat dibutuhkan oleh 

seorang anak, karena apabila komunikasi orang tua terhadap anaknya kurang maka 

akan mempengaruhi hubungan anak kepada orang tuanya. Seperti yang kita ketahui 

komunikasi yang orang tua bangun merupakan dasar bagaimana orang tua dan anak 

membangun hubungannya. Hal yang dapat menunjang hal ini adalah dengan 

menciptakan komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak.  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yakni dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi langsung di lokasi yang menjadi tempat penelitian. Pelaksanaan 

penelitian dilakukan dengan informan yang dianggap representatif terhadap objek 

masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Informan tersebut merupakan orang tua dari 

latar belakang pekerjaan yang sama yaitu Petani. Adapun penelitian yang dilakukan 

adalah mengenai bagaimana komunikasi orang tua terhadap anak pada keluarga 

Petani di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

Aspek-aspek komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak meliputi 

aspek keterbukaan, empati, dukungan, perilaku positif, dan kesetaraan: 

1. Aspek keterbukaan 

Aspek keterbukaan yaitu terbuka untuk menyatakan isi hati, terbuka untuk 

mendengarkan, terbuka untuk mengungkapkan diri dengan jujur, dan terbuka untuk 

menerima orang lain akan membuat komunikasi lebih berarti. kebutuhan setiap 
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anggota seperti perhatian, kenyamanan dan kehangatan dari orang tuanya dapat 

dipenuhi dengan baik. 

2. Empati 

Membangun kepercayaan orang tua dan anak akan timbul apabila ada 

hubungan yang dekat diantara keduanya. Kualitas hubungan orang tua anak dapat 

tercermin dari hasil  komunikasi orang tua anak yang didukung pula dengan rasa cinta 

kasih sayang yang dimiliki orang tua pada saat berinteraksi dengan anaknya.   

3. Aspek Dukungan 

Membangun komunikasi yang mengena antara orang tua dan anak dapat 

terbentuk juga salah satunya karena sikap saling mendukung. Dukungan penting 

dilakukan untuk menciptakan harmonisasi keluarga. Bagi anak, orang tua merupakan 

role model, anak banyak belajar melalui sesuatu yang dilakukan oleh orang tua, anak 

akan mencontoh tindakan-tindakan dari orang tuanya. 

4. Perilaku Positif 

Berkomunikasi hal lain yang harus dimiliki adalah perilaku positif. Seseorang 

yang memiliki sikap diri positif maka ia akan mengkomunikasikan hal yang positif. 

Penting bagi anak untuk menerima hal positif seperti dukungan, bimbingan, dan 

arahan dari orang terdekat terutama orang tua, sebagai lingkungan pertama bagi anak 

orang tua memiliki tanggung jawab mendidik dan membina anak dengan memberi 

nasehat dan motivasi kepada anak, mendengarkan anak dan menghargai keputusan 

anak. 

5. Kesetaraan  

Kesetaraan  merupakan  suatu  sikap  yang menghargai  setiap  perbedaan  

seseorang. Komunikasi  antara orang tua dan anak  akan  lebih  efektif  apabila 
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suasananya     setara     yang     artinya     harus     ada pengakuan  secara  diam-diam  

bahwa  kedua  belah pihak  sama-sama  bernilai  dan  berharga  dan  bahwa masing-

masing   pihak   mempunyai   sesuatu   yang paling  penting  untuk  disumbangkan. 

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan pada keempat informan yaitu 

Mama Aisya, Mama Arifin, Mama Alga, dan Mama Alma yang berlatar belakang 

sebagai petani dan memiliki anak usia 5-6 tahun. 

Berdasarkan penelitian pada keluarga Mama Aisya komunikasi yang terjalin 

dengan anak sangat baik. Pada aspek keterbukaan anak menceritakan semua hal yang 

dialaminya kepada orang tua ketika pulang sekolah, anak menceritakan pelajaran di 

sekolah yang sulit, kesulitannya ketika menulis pelajaran. Anak juga menceritakan 

ketika memiliki masalah dengan temannya, cerita ketika dipukul oleh temannya, 

ketika temannya tidak mau berteman dengannya, dan jika ditinggal saat pulang 

sekolah.  

Adanya keterbukaan orang tua dan anak memudahkan orang tua dalam 

menyampaikan pesan-pesan positif kepada anak seperti memberikan nasehat kepada 

anak, menegur anak ketika berbuat salah, dan menjadi contoh bagi anak. Menurut 

Rahmawati dan Muragmi Gazali dalam penelitiannya tentang pola komunikasi dalam 

keluarga, keterbukaan dalam berdialog membicarakan isi pesan, mempunyai arti yang 

sangat penting dalam mengarahkan perilaku komunikan sesuai yang dikehendaki.
1
  

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan St. Rahmah dalam 

penelitiannya tentang pola komunikasi keluarga dan pembentukan kepribadian anak, 

menyatakan bahwa pola komunikasi yang baik pasti akan menciptakan pola asuh 

                                                           

1
Rahmawati dan Muragmi Gazali, “Pola Komunikasi Dalam Keluarga”, Al-Munzir 11, no. 2 

(2018), h. 176-178. 
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yang baik, dan pengasuhan anak akan berhasil dengan baik jika pola komunikasi yang 

tercipta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang dengan memposisikan anak sebagai 

subjek yang harus dibina, dibimbing, dan dididik dan bukan sebagai objek semata.
2
  

Membangun komunikasi yang baik dalam mengasuh anak akan memudahkan 

orang tua dalam mendidik atau menyampaikan pesan-pesan kepada anak dimana 

peran orang tua sangat dibutuhkan, membangun komunikasi yang penuh rasa cinta 

kasih sayang dimana orang tua selalu meluangkan waktunya untuk berinteraksi 

dengan anak, menbangun komunikasi yang baik dengan memahami perasaan anak, 

tidak asal memarahi anak ketika berbuat kesalahan namun disertai dengan alasan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada keluarga Mama Aisya pada aspek 

dukungan, terjalin komunikasi secara verbal maupun nonverbal, yaitu orang tua 

mengutarakan secara langsung ketika memberikan motivasi kepada anak agar mau ke 

sekolah dan terus semangat dalam belajar, pujian juga sering diberikan kepada anak 

saat pulang sekolah sebagai penghargaan bagi anak karena sekolahnya yang jauh dan 

membutuhkan tenaga untuk berjalan kaki. orang tua mendukung cita-cita anak yang 

ingin menjadi guru 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan komunikasi nonverbal juga kerap 

kali diberikan orang tua kepada anak dengan mengusap kepala anak ketika berbicara 

dengan anak dan menatap anak ketika mengkomunikasikan nasehat atau arahan. Tri 

Endang Jatmikowati dalam penelitiannya tentang efektifitas komunikasi orang tua 

terhadap kepribadian intrapersonal anak menyatakan bahwa komunikasi verbal dan 

                                                           

2
St. Rahmah, Pola komunikasi keluarga dalam pembentukan kepribadian anak. Alhadharah: 

Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (2019), h. 30. 
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nonverbal dalam keluarga mampu membantu anak berkembang secara positif.
3
 

Dukungan yang diberikan orang tua dapat terwujud apabila orang tua mampu 

menghargai ide-ide pendapat anak serta memberikan perhatian ketika berkomunikasi 

dengan anak. 

Komunikasi yang harmonis dalam keluarga tentu membutuhkan partisipasi 

antara orang tua dan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mama Aisya ketika 

berkomunikasi dengan anak orang tua mengajak anak berbicara layaknya teman 

sehingga anak nyaman becerita dengan orang tuanya dan orang tua juga terbuka 

untuk mendengar keluh kesah anak. 

Penelitian pada keluarga Mama Arifin menunjukkan aspek komunikasi yang 

dominan yaitu aspek empati, dukungan, perilaku positif, dan kesetaraan. Pada aspek 

keterbukaan anak tidak terbuka kepada orang tuanya dimana anak menyembunyikan 

ketika melakukan kesalahan karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Berdasarkan 

hasil pengamatan apabila orang tua mengutarakan pertanyaan dan anak tidak ingin 

menjawab anak malah pergi dari hadapan orang tuanya,  dan orang tua hanya 

membiarkan saja. Orang tua tidak memberikan sanksi terhadap perilaku anak 

sehingga anak melakukannya berulang-ulang. 

Berkenaan dengan hasil penelitian diatas menurut Yani Andika & Vevi 

Sunarti dalam penelitiannya tentang hubungan antara komunikasi keluarga dengan 

kemampuan bicara anak usia dini desa rambai apabila intensitas komunikasi orang 

tua berlangsung dengan baik dan harmonis, maka tentunya anak menjadi lebih 

terbuka dengan orang tuanya, disisi lain orang tua juga harus lebih memperhatikan 

                                                           

3
Tri Endang Jatmikowati, “Efektifitas Komunikasi Orang Tua Terhadap Kepribadian 

Intrapersonal Anak” Jurnal PEDAGOGI 4, no. 2 (2018), h. 10. 
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anaknya, orang tua berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak dengan memberikan 

perhatian, kenyamanan dan kehangatan sehingga kebutuhan anak menjadi terpenuhi.
4
 

Dalam hal ini orang tua perlu membangun interaksi yang baik dengan anak dengan 

memberi anak sanksi terhadap perbuatannya baik ketika melakukan kesalahan mupun 

ketika anak berkata jujur. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Mama Arifin bahwasanya  

jarang memberi pujian kepada anaknya, hanya sekedar memberi motivasi untuk terus 

belajar ketika anak mendapat nilai nol. Sebagai lingkungan pertama bagi anak 

dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan terutama cara orang tua berkomunikasi 

dengan anak yang dimana akan mempengaruhi cara anak berinteraksi di lingkungan 

luar rumah. 

Menurut Alfon Pusungula, Julia Pantow, dan Antonius Boham dalam 

penelitiannya tentang pola komunikasi keluarga dalam membentuk karakter anak di 

kelurahan beo talaud bahwasanya sebagai generasi yang siap dengan segala tantangan 

butuh dukungan dari lingkungan yang kondusif, yaitu lingkungan dimana orang tua 

terbiasa melakukan komunikasi dengan suasana penuh kasih sayang, mau menerima 

anak apa adanya, menghargai potensi anak yang unik dan juga merangsang anak 

untuk berani melakukan sendiri segala sesuatu yang mampu menghantarkan mereka 

menjadi individu yang mandiri dan unggul dimasa yang akan datang.
5
 

Aspek perilaku positif yang diberikan orang tua kepada anak berdasarkan 

hasil penelitian pada Informan Mama Arifin, orang tua sebelum berangkat ke sawah 

                                                           

4
Yani Andika & Vevi Sunarti, Hubungan antara Komunikasi Keluarga dengan Kemampuan 

Bicara Anak Usia Dini Desa Rambai, Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 1, no. 4 

(2018), h. 551. 

5
Alfon Pusungulaa dkk, “Pola Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak Di 

Kelurahan Beo Talau”, e-journal Acta Diurna 4, no. 5 (2015), h. 9. 
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memberi nasehat kepada anak untuk tidak berkelahi dengan temannya, 

memngingatkan anak untuk makan ketika pulang sekolah dan orang tua belum 

datang. Orang tua juga memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan 

pilihannya. Namun mereka tetap akan memberikan evaluasi terhadap segala 

keputusan yang diambil oleh anak karena orangtua berperan untuk selalu mengawasi, 

memimbing, membantu, dan memberi saran melalui interaksi dengan anak. 

Penelitian yang dilakukan pada informan Mama Alga komunikasi yang terjadi 

antara orang tua anak dalam kehidupan sehari-hari yaitu aspek keterbukaan, empati, 

dukungan, perilaku positif, dan kesetaraan, adanya keterbukaan antara orang tua dan 

anak dimana orang tua sering mengajak anak berbicara dengan menanyakan 

kegiatannya ketika pulang bermain atau sekolah. Anak juga terbuka mengungkapkan 

kegiatannya diluar rumah seperti kemana dia bermain, dengan siapa, dan apa saja 

yang dilakukan anak ketika bermain. 

Adanya komunikasi yang terbuka dengan menjadi pendengar yang baik ketika 

anak menceritakan pengalaman-pengalamannya di lingkungan sekitarnya, 

memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memberikan dukungan kepada anak 

dengan sering memberikan pujian kepada anak ketika mendapat nilai bagus di 

sekolah. Orang tua juga mendukung keinginan anak yang ingin menjadi pemain 

sepak bola, namun keputusan tetap ada pada orang tua dengan melihat apakah hal 

tersebut dapat memberih hal positif atau negatif pada anak.   

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Endang Jatmikowati dalam 

penelitiannya tentang efektifitas komunikasi orang tua terhadap kepribadian 

intrapersonal anak bahwasanya komunikasi antara orang tua anak yang berlangsung 

terbuka membuat anak merasa diterima. Anak mempunyai keberanian untuk 
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menentukan pilihannya sendiri sedangkan orang tua terbiasa untuk 

mengkomunikasikan harapan yang realistis sesuai dengan kemampuan anak-ankanya, 

dengan demikian, konsep diri yang positif pada anak akan terbangun dengan 

sendirinya.
6
 

Aspek perilaku positif yang terjalin tidak lepas dari adanya komunikasi yang 

saling terbuka, adanya keterbukaan dalam penyampai pesan dan penerimaan pesan 

memudahkan orang tua memberikan nasehat kepada anak, seperti ketika berkelahi 

dengan temannya untuk tidak membalas dan mengigatkan anak untuk tidak ikut-

ikutan dengan teman yang malas di sekolah, yang dilakukan dengan kalimat yang 

positif. Menurut Elly Jamalia, Agus Setiawan, dan Poppy Fitriani dalam 

penelitiannya tentang pentingnya komunikasi orang tua-anak terhadap self efficacy 

anak usia sekolah mengatakan bahwa dengan adanya keterbukaan antara orang tua 

dan anak akan menciptakan komunikasi yang efektif.
7
  

Menurut Effendy komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang 

menimbulkan suatu pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang 

makin baik dan tindakan, sehingga setiap nasehat-nasehat yang di lontarkan oleh ibu 

atau ayah tersebut tidak dianggap angin lalu oleh anak.
8
 Dalam menciptakan 

komunikasi yang efektif juga melibatkan aspek empati, orang tua perlu memahami 

perasaan anak ketika berinteraksi agar komunikasi berjalan lancar. 

                                                           
6
Tri Endang Jatmikowati, “Efektifitas Komunikasi Orang Tua Terhadap Kepribadian 

Intrapersonal Anak” Jurnal PEDAGOGI 4, no. 2 (2018), h. 13. 

7
Elly Junalia, Agus Setiawan, dan Poppy Fitriani, “Pentingnya Komunikasi Orang Tua-Anak 

terhadap Self Efficacy Anak Usia Sekolah”, Jurnal Keperawatan Terpadu 2, no. 2 (2020). h. 97. 

8
Onong Uchayana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2002), 77. 
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Berdasarkan hasil wawancara orang tua selalu menluagkan waktunya untuk 

berinteraksi dengan anak, orang tua memberikan makanan kesukaan anak ketika ingin 

membujuk anak, dan orang tua tidak memberi paksaan untuk mendapat prestasi di 

sekolah namun orang tua tetap mengharapkan anak untuk mau berusaha dan belajar 

dengan baik. Hal tersebut dapat tersampaikan dengan baik dimana orang tua 

melakukan komunikasi layaknya teman dengan anak dengan ikut duduk bermain 

bersama anak ketika ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu sehingga 

komunikasi yang dilakukan berkesan bagi anak. 

Berdasarkan penelitian pada keluarga Mama Alma aspek komunikasi yang 

dominan yaitu aspek keterbukaan, empati, dukungan, dan perilaku positif. Pada aspek 

keterbukaan anak menceritakan apa saja yang dialaminya diluar rumah kepada orang 

tua tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti kegiatannya diluar rumah ketika berkelahi 

dengan temannya dan apa saja yang dilakukan anak ketika disekolah. 

 Melalui komunikasi yang terbuka dukungan orang tua dilakukan dengan 

memberikan motivasi kepada anak ketika tidak juara dalam lomba supaya anak lebih 

semangat lagi dan orang tua juga membelikan sesuatu yang disukai anak ketika anak 

mendapat prestasi. Menarik perhatian dan mempengaruhi anak untuk mau merespon 

atau menanggapi keinginan orang tuanya, maka orang tua dapat menyinggung hal-hal 

yang menarik perhatian anak. Hal itu dapat dilakukan dengan memberi perhatian dan 

sanjungan kepada hal yang sangat disenangi anak. Perhatian yang diberikan pada 

anak tentu akan membuat anak merasa senang dan bahagia. 

Robyn Panjaitan, Siti Harmin, dan Marsia Sumule dalam penelitiannya 

tentang Pola Asuh Anak dalam Konteks Komunikasi Keluarga Tani di Desa 

Madampi Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat bahwasanya komunikasi yang 
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baik adalah komunikasi yang bersifat dua arah dan menimbulkan lima hal, yaitu: 

pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan sosial yang baik, dan 

tindakan.
9
 Karenanya orang tua perlu membangun komunikasi yang dapat mengerti 

anak, memberi kesenangan baik itu berupa pujian, dukungan yang dapat membuat 

anak lebih semangat. 

Memiliki keterbukaan dan komunikasi yang mendukung pemegang keputusan 

tetap ada pada orang tua. Keinginan orang tua membimbing anak untuk mencapai 

cita-citanya menuntut anak belajar dengan giat setiap harinya agar bisa lancar 

membaca. Meskipun orang tua sibuk namun tetap memperhatikan anak dengan 

meluangkan waktunya dan sering mengomeli anak ketika tidak mendengar perkataan 

orang tuanya.  

Orang tua memberikan aturan yang harus dilakukan anak seperti pulang tepat 

waktu ketika pergi bermain, anak harus tidur siang, anak tidak diperbolehkan pergi 

main apabila belum waktunya. Orang tua juga memarahi anak ketika pulang sekolah 

anak tidak makan siang malah pergi bermain. Perhatian yang diberikan orang tua 

tersebut diungkapkan dalam bentuk komunikasi langsung dengan orang tua yanng 

sering mengomel kepada anak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Mama Alma pada aspek 

perilaku positif orang tua memberi banyak larangan kepada anak. Memarahi anak 

ketika mendapati anak berkelahi dengan temannya, mengakibatkan orang tua 

memberi larangan kepada anak untuk keluar bermain tanpa pengawasan dari orang 

tua. Karena ketika pulang bermain anak biasanya menangis setelah berkelahi dengan 

                                                           

9
Robyn Panjaitan, dkk, “Pola Asuh Anak dalam Konteks Komunikasi Keluarga Tani di Desa 

Madampi Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat”, Jurnal Ilmu Komunikasi UHO 1, no. 3 (2016), h. 

21. 
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temannya memicu kekhawatiran orang tua dan memberikan pengawasan yang 

overprotective pada anak mengakibatkan anak tidak percaya diri melakukan hal-hal 

diluar pengawasan orang tua. 

Menurut Jp Chaplin overprotective adalah kecendrungan pihak orang tua 

untuk melindungi anaknya secara berlebihan, dengan memberikan perlindungan 

terhadap gangguan bahaya fisik maupun psikologis sampai begitu jauh sehingga anak 

gagal mencapai kebahasaannya atau selalu bergantung pada orangtuanya.
10

 Terlalu 

banyak melindungi anak dari macam-macam kesulitan sehari-hari, pada umumnya 

anak menjadi tidak mampu mandiri, tidak percaya dengan kemampuannya, merasa 

ruang lingkupnya terbatas dan tidak dapat bertanggung jawab terhadap keputusannya 

sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. 

Adanya kewenangan orangtua juga dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap perkembangan anak apabila dipadukan dengan percakapan dan komunikasi 

yang mendukung. Meskipun orang tua sering memarahi anak ketika tidak 

mendengarkan orang tua atau melanggar aturan yang dibuat orang tua merupakan 

bentuk perhatian dari orang tua. Dalam hal ini orang tua perlu melibatkan anak dalam 

pengambilan keputusan dan orang tua perlu menjelaskan kepada anak kenapa aturan 

tersebut dibuat tidak asal memarahi anak namun menjelaskan kepada anak alasannya. 

Berkenaan dengan hasil penelitian diatas menurut Tri Endang Jatmikowati 

dalam penelitiannya tentang efektifitas komunikasi orang tua terhadap kepribadian 

intrapersonal anak, orang tua yang selalu melibatkan anak dalam menegakkan 

peraturan tentang boleh atau tidaknya melalukan sesuatu mampu melatih anak untuk 

terbiasa berfikir dengan bijak sebelum bertindak yang merupakan salah satu ciri 

                                                           

10
Jp Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 348. 
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penting kecerdasan intrapersonal.
11

 Namun sebaliknya, jika anak tidak pernah 

dilibatkan dalam membuat peraturan, dan hanya ditegur karena kesalahan-

kesalahannya, mereka cenderung tidak mampu untuk berkembang cara berfikirnya, 

lebih parah lagi mereka tidak mampu mengambil keputusan karena selalu dihantui 

rasa takut untuk melakukan kesalahan. 

Menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak perlu adanya 

komunikasi dua arah yaitu komunikasi yang melibatkan kedua bela pihak sehingga 

menimbulkan timbal balik diantara keduanya.
12

 Namun yang terjadi pada keluarga 

Mama Alma anak hanya menjawab iya ketika diberi nasehat oleh orang tua. Hal itu 

menunjukkan komunikasi yang terjalin masih didominasi orang tua. Karena orang tua 

memberi terlalu banyak peringatan atau penjelasan yang terlalu panjang.   

2. Hambatan Komunikasi Orang Tua Anak Pada Keluarga Petani di Desa 

Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

Komunikasi dalam kehidupan keluarga merupakan suatu keharusan bagi 

manusia dimuka bumi ini. Manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka 

serta menjalin hubungan atau komunikasi dengan sesamanya. Selain itu, ada sejumlah 

kebutuhan didalam diri manusia yang hanya dapat dilakukan lewat komunikasi 

dengan sesamanya. 

Hambatan dalam berkomunikasi merupakan segala sesuatu yang dapat 

mengganggu atau menghalangi proses terjadinya komunikasi. Hambatan tersebut 

dapat mempengaruhi jalannya komunikasi, mempersulit pemahaman serta sulit 

                                                           

11
Tri Endang Jatmikowati, “Efektifitas Komunikasi Orang Tua Terhadap Kepribadian 

Intrapersonal Anak” Jurnal PEDAGOGI 4, no. 2 (2018), h. 10. 

12
Anis Pusitaningtyas, “Pengaruh Komunikasi Orang Tua dan Guru Terhadap Kreativitas 

Siswa”, Proceeding of ICECRS 1, (2016), h. 939. 
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memberikan umpan balik. Adanya hambatan dalam menjalin komunikasi antara 

orangtua anak membuat hubungan keduanya tidak harmonis. 

Komunikasi yang terjalin dalam lingkungan keluarga merupakan sarana untuk 

membentuk karakter dan kepribadian anak, keluarga yang mampu membimbing dan 

mengarahkan anaknya,keluarga yaitu orang tua sebagai pendidik utama dan utama 

bagi anak merupakan penanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak-anaknya. 

Oleh karena itu komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

memelihara keharmonisan keluarga sehingga tetap terjalin hubungan yang baik antara 

orang tua dan anak. 

Bukan hanya lingkungan keluarga faktor lingkungan bermain juga sangat 

mempengaruhi bagaimana anak berkomunikasi. Karena lingkungan sekitar 

merupakan ajang pendidikan dan pengetahuan bagi anak-anak setelah lingkungan 

keluarga. Anak tidak bisa terlepas dari lingkungan bermainnya karena sudah menjadi 

kebutuhan bagi anak. Meskipun lingkungan masyarakat anak sangat penting dalam 

mengembangkan aspek sosial anak kadangkala lingkungan sosial anak juga memberi 

pengaruh yang buruk bagi anak apabila tidak ada pengawasan dari orangtua. 

Berbagai hambatan yang terjadi ketika sedang berinteraksi ataupun 

berkomunikasi dengan satu sama lain. Adanya hambatan yang terjadi dalam keluarga 

maka komunikasi keluarga akan membuat segala tujuan di dalam keluarga tersebut 

gagal tercapai. Begitupun dengan keluarga petani yang ada di Desa Kariango 

Kecamatan Lembang tentunya memiliki hal yang dapat menghambat interaksi orang 

tua dengan anaknya. Hambatan itu sendiri bisa disebabkan dari orangtua, anak, 

maupun lingkungan anak. 
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Faktor penghambat yang pertama adalah faktor internal, faktor dari dalam 

lingkungan keluarga itu sendiri. Karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan keluarga 

orang tua harus bekerja dari pagi hingga sore. Begitupun dengan keluarga petani di 

Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten pinrang dimana sumber utama mata 

pencahariannya adalah dengan berkebun dan sawah. Karena kesibukan orang tua 

tersebut menyebabkan waktu orang tua untuk anak menjadi terbatas. 

Orang tua yang tidak memiliki waktu yang banyak untuk keluarga mereka 

jauh dari keharmonisan karena tidak adanya kedekatan di antara keluarganya karena 

tuntutan ekonomi keluarga. Orang tua yang terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai 

waktu mengontrol anggota keluarga, anak yang merasa kurang perhatian dari orang 

tua akan cenderung mencari perhatian di luar, dan mencari kesibukan bersama teman 

temannya. Anak akan lebih senang menghabiskan waktunya di luar bermain bersama 

temannya. 

Menurut Dedy Susanto orang tua yang tidak pernah atau jarang hadir dalam 

keseharian anak. Misalnya orang tua sibuk bekerja sehingga selalu berangkat dini hari 

dan pulang larut malam, ayah yang pergi melaut sehingga hanya dapat pulang 

beberapa hari, atau profesi lain yang membuat hubungan personal anak dan orang tua 

menjadi jauh. Hal ini membuat kehadiran orang tua tidak dirasakan sepenuhnya oleh 

anak. Padahal anak membutuhkan hubungan yang hangat disertai bahasa cinta, baik 

cecara verbal maupun nonverbal.
13

 

Kurangnya komunikasi orang tua dan anak dikarenakan orang tua yang sibuk 

kerja sehingga sulit mendapatkan waktu untuk quality time bersama keluarga, 

sehingga sulit pula bagi orang tua memberikan pesan serta nasehat pada anak. 

                                                           

13
Dedy Susanto, Anakku Hartaku (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2019), h. 3.  
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Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak memberikan dampak yang baik 

ketika orang tua hendak memberikan suatu arahan kepada anak, jika anak dan orang 

tua tidak memiliki hubungan yang harmonis maka semakin sulit pula bagi orang tua 

untuk mendidik anaknya. 

Sisi anak juga menjadi penghambat bagi penyampaian informasi dari orang 

tua. Anak yang ketika dinasehati diam tidak memberi respon kepada orang tua 

sehingga orang tua bingung anak paham atau tidak dengan arahan yang diberikan. 

Anak yang tidak mendengar dan lari ketika dinasehati mengakibatkan  penyampaian 

informasi dari orangtua tidak sampai ke anak.  

Faktor penghambat yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang berasal 

dari luar lingkungan keluarga. Anak cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan 

sekitarnya mengikuti cara berbicara temannya, melihat temannya melakukan sesuatu 

anak juga ingin melakukan hal yang sama. Selain itu lingkungan sekolah juga 

menjadi faktor eksternal, kurangnya pengawasan dari pendidik dan teman yang 

memperlihatkan hal-hal yang kurang baik.  

Aldenis Mohibu dalam penelitiannya tentang peranan komunikasi orang tua 

dalam meningkatkan minat belajar anak mengungkapkan bahwa komunikasi orang 

tua terhadap anak dalam memberikan dorongan belajar belum maksimal dan 

kurangnya waktu dan kesempatan orang tua dengan anak membuat anak tidak lagi 

mempunyai niat untuk belajar, sehingga anak mulai terpengaruh dengan lingkungan 

disekitarnya.
14

 Dunia anak adalah dunia bermain anak perlu bersosialisasi dan 

beradaptasi di lingkungannya namun lingkungan sangat mempengaruhi anak baik itu 

                                                           

14
Aldenis Mohibu, “Peranan Komunikasi Orang Tua dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Anak (Suatu Studi di Desa Buo Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat)”, e-journal “Acta Diurna” 4, no. 

4 (2015), h. 5. 
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positif negatif negatif, dengan komunikasi efektif dapat menjadi jalan bagi orang tua 

untuk memantau dan membimbing anaknya. 

Berkomunikasi tidak dapat dipungkiri bahwa kita akan mendapatkan 

hambatan-hambatan, misalnya hambatan ketika menyampaikan pesan, hambatan 

ketika menerima pesan ataupun hambatan-hambatan yang lain. Komunikasi yang 

baik dan harmonis hendaknya dilakukan sejak anak kecil, banyak hal yang dapat 

membuat komunikasi menjadi lebih harmonis antara orang tua dan anak seperti, 

luangkan waktu setiap harinya untuk berinteraksi satu sama lain, memperhatikan apa 

yang sedang dibicarakan baik orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang 

tua.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari hasil penelitian di 

lapangan, terkait penelitian yang berjudul Komunikasi Antara Orang Tua Anak pada 

Keluarga Petani di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, maka 

sebagai akhir dari pembahasan serta hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan 

adalah sebagai berikut: 

1. Komunikasi orang tua anak pada keluarga Petani di Desa Kariango 

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yakni terdapat lima aspek 

komunikasi yaitu, aspek keterbukaan, empati, dukungan, perilaku positif dan 

kesetaraan. Pada aspek keterbukaan dari ke empat informan hanya Mama 

Arifin yang menunjukkan anak tidak terbuka kepada orang tua, empati 

diterapkan oleh semua subjek penelitian yakni 4 keluarga, aspek dukungan 

juga diterapakn oleh semua subjek penelitian namun pada keluarga Mama 

Arifin orang tua jarang memberi dukungan seperti pujian, perilaku positif 

diterapkan oleh semua informan yakni 4 keluarga dimana semua informan 

selalu mengkomunikasikan hal yang positif dan mengajak anak ke arah yang 

positif, aspek kesetaraan yang dimaksud yaitu keduanya sama-sama 

menghargai dan merasa saling memerlukan antara orang tua dan anak 

memiliki kesempatan yang sama dalam berkomunikasi. 

2. Faktor yang menjadi penghambat komunikasi antara orang tua anak yaitu, 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu keterbatasan waktu 

orangtua untuk anak karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan keluarga orang 

tua harus menghabiskan waktunya di sawah atau kebun. Faktor eksternal yaitu 
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lingkungan diluar keluarga yang sangat mudah mempengaruhi anak seperti 

ketika melihat temannya melakukan sesuatu dia juga ingin melakukan hal 

yang sama.  

B. Implikasi 

Implikasi dari tema penelitian ini mencakup pada dua hal, yakni implikasi 

teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan penerapan pola 

komunikasi orang tua yang digunakan dalam proses mendidik anak-anaknya, 

sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusinya temuan peneliti terhadap 

upaya pencegahan yang dapat dilakukan orang tua agar menghindari hal-hal yang 

dapat membuat komunikasi antara orang tua dan anak tidak harmonis. 
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