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ABSTRAK 

 

Nama  : Nur Rosyidah Ahmad 

Nim : 20900117063  

Judul              : Pengaruh Pola Komunikasi Orangtua Terhadap Moral Anak   di 

Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara 

Timur 

  

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Pola Komunikasi Orangtua 

Terhadap Moral Anak yang bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana gambaran 

pola komunikasi orangtua di Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2) Mengetahui bagaimana gambaran moral anak di 

Mbay, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur 3) Me 

ngetahui apakah ada  pengaruh pola komunikasi orangtua terhadap moral anak di 

Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis Ex-post facto. Sampel 

dalam penelitian berjumlah 25 responden. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket/kuesioner yang berisi 18 poin pernyataan untuk 

menjawab pola komunikasi orangtua dan moral anak. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pola komunikasi orangtua 

berada pada kategori sedang dengan persentase menunjukkan 88%. (2) Moral anak 

berkategori sedang dengan persentase menunjukkan 84%. (3) Dari hasil analisis 

regresi sederhana, pengujian hipotesis (Uji T) menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

variabel moral anak yang dimana lebih kecil dari tarag signifikan (0,001 < 0,05). Hal 

ini menunjukkan bahwa pola komunikasi ada pengaruhnya terhadap moral anak di 

Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Implikasi dalam penelitian ini merupakan: (1) Orangtua harusnya sejak awal 

harus memiliki ilmu tentang bagaimana berinteraksi yang baik terhadap anak. (2) 

Orangtua sejak awal harus mendidik moral anak sesuai dengan ilmu yang telah 

didapatkan sebelumnya sehingga di saat anak telah dewasa ia tahu nilai-nilai moral 

yang sebenarnya dan tidak melanggar nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. (3) Orangtua harus lebih bisa memperhatikan anak sehingga anak 

tersebut selalu merasa bahwa ia diperhatikan oleh orangtuanya. 

 

Kata Kunci: Komunikasi, Moral  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 

dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi 

juga merupakan proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada 

oranglain. Komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana seseorang menyatakan 

sesuatu pada oranglain. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian suatu 

pernyataan atau informasi atau penyampaian gagasan atau sudah melibatkan pengirim 

dan penerima pesan secara aktif-kreatif dalam penciptaan arti dan pesan yang 

disampaika. Oleh karna itu komunikasi diartikan sebagai proses penciptaan arti 

terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Komunikasi merupakan salah satu cara 

untuk menyampaikan pesan atau ide kepada oranglain dengan maksud agar dipahami. 

Komunikasi yang terarah adalah yang terdiri dari dua orang atau lebih sehingga pesan 

atau ide yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Komunikasi juga dapat 

diartikan sebagai ajang untuk tukar-menukar atau berbagi dari satu pihak ke pihak 

yang lain.1 

 Komunikasi dalam keluarga menjadi faktor penting dalam menentukan baik 

buruknya anak. Jika orangtua menanamkan sikap baik kepada anak , seperti jujur, 

berakhlak mulia, rendah hati, berani, mensyukuri nikmat Allah dan lain sebagainya, 

maka anak akan tumbuh dalam kejujuran terbentuk dengan akhlak mulia berani dan 

melaksanakan amar makruf nahi munkar. Dengan demikian, jika komunikasi dalam 

keluarga terjalin dengan harmonis, maka anak akan merasa bahwa dirinya sangat 

berharga, sehingga akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik dalam diri anak. 

Komunikasi yang lancar dan sehat dalam sebuah keluarga merupakan harapan 

setiap anggota keluarga sebab individu-dengan individu yang lain didalamnya 

                                                 
1Prasetya Irawan, Suciati, Wardani, Teori Belajar Motivasi dan Keterampilan Mengajar,  

(Pusat Antar Universitas Untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000) h 70. 
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terdapat keterikatan, saling berhubungan dan saling memerlukan. Oleh karna itu 

komunikasi yang lancar dan harmonis dalam keluarga sangat didambakan oleh setiap 

anggota keluarga agar terus berlangsung dengan baik dan intensif. Adanya 

komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga tidak terlepas dari peranan dari kedua 

orangtua karena keduanya merupakan suri tauladan kepada anak-anaknya agar 

mereka hidup selamat dan sejahtera.  

Orangtua dan anak adalah satu ikatan dalam jiwa tidak seorangpun dapat 

memisahkannya. Ikatan tersebut dalam bentuk hubungan emosional antara anak 

dengan orangtuanya yang tercermin dalam perilaku sehari-hari termasuk dalam 

perbedaan keyakinan agama sekalipun antara orangtua dan anak, maka seorang anak 

tetap di wajibkan menghormati orangtua  sampai kapanpun. Orangtua dan anak 

memiliki hubungan yang sangat erat termasuk hubungan sosial emosional dan 

hubungan moralnya. Dalam hal ini yang dimaksud dari hubungan moral adalah 

terkait dengan perilaku anak. Sehari-hari anak tinggal bersama orangtuanya secara 

umum apa yang dilakukan oleh orangtuanya itulah yang akan dilakukan juga oleh 

anaknya, karena anak dikatakan bahwa ia adalah peniru terhandal. 

Dalam kehidupan keluarga komunikasi sangat dibutuhkan karena komunikasi 

menjadi hal yang penting untuk menunjang anak menjadi rajin belajar. Adanya kasih 

sayang dan  perhatian orangtua sangat berpengaruh dalam perkembangan anak, 

semangat dan motivasi belajar anak akan tumbuh subuh karena pengaruh tersebut. 

Setiap anggota keluarga hendaknya menyadari bahwa mereka sebagai individu 

memiliki tugas dan kewajiban terhadap keluarganya. Orangtua yang memberikan 

bimbingan kepada anak dalam hal belajar, maka anak akan senang hati menerimanya. 

Belajar itu akan dianggap sebagai kewajibannya sendiri. Dengan demikian, maka 

kesadaran untuk mencapai hasil yang baik dan memuaskan akan semakin besar pula.2 

  Dengan menciptakan komunikasi yang efektif dimana komunikasi tersebut 

akan menjanjikan komunikasi antara orangtua dengan anak yang memiliki kontribusi 

                                                 
2Thamrin Nasution, Nur Hadijah Nasution, Peranan Orangtua dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Anak, Cet. III, (Yogyakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), h. 32-33. 
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luarbiasa bagi peluang perkembangan perilaku yang positif. Tujuan dari komunikasi 

yang baik antar orangtua dengan anak ialah menciptakan iklim persahabatan yang 

hangat sehingga anak merasa nyaman kepada orangtua.  

Perkembangan anak dalam kehidupan sehari-hari terjadi secara 

berkesinambungan dengan perkembangan perilaku moral seorang anak. Hurlock 

menyebutkan dalam psikologi perkembangan bahwa perilaku moral merupakan 

perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial, perilaku moral tersebut 

terbentuk dari peraturan berperilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu 

kelompok tertentu.3 

 Perkembangan perilaku moral pada anak berawal dari ruang lingkup yang 

terkecil yaitu keluarga. Keluarga khususnya orang tua merupakan lingkungan yang 

utama dan pertama dari perkembangan pendidikan perilaku moral seorang anak, di 

tahun-tahun awal kehidupan hingga menginjak usia 4 tahun seorang anak sepenuhnya 

bergantung pada orang tua, maka disinilah peranan orang tua menjadi harapan bagi 

anak untuk menjadikan kehidupan anak yang bermoral. Usia 5-6 tahun merupakan 

usia dimana anak berada di masa pra-sekolah dan mulai mengenal lingkungan lain 

selain lingkungan keluarga. Pada tahapan inilah aspek sosial emosi anak berada 

dalam tahap kontrol diri, dimana anak mulai terbiasa berinteraksi sosial dengan lebih 

baik. Allen dan Marotz menjelaskan karakteristik perkembangan moral anak usia 5- 6 

tahun adalah Follows directions and carries out assignment most of the time 

generally does what parent or teacher requests. 4  

Faktanya dalam hal ini banyak orangtua merasa kesulitan dalam memahami 

perilaku anak-anaknya yang sering sekali tidak logis dan tidak sesuai dengan akal 

sehat, maka untuk memahami anak, kecerdasan, perkembangan sosial dan 

emosionalnya, orangtua dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang perilaku anak. 

Disinilah dasar perilaku anak terbentuk yaitu dalam lingkungan keluarga dan fakta 

                                                 
3Ibung. Dian, Mengembangkan Nilai Moral pada Anak, Jakarta: Elex Media 

Komputindo.(2009)  hal.3 
4K.Eileen Allen, Lynn R. Marotz,RN, Developmental Profiles (Canada : Cengage Learning, 

2010), hal.158 
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menunjukkan bahwa kesibukan atau banyaknya masalah yang dihadapi orangtua, 

sehingga perhatian terhadap anaknya menjadi berkurang dan menyebabkan 

komunikasi orangtua dengan anak menjadi terhambat. Oleh karena itu agar 

komunikasi senantiasa bebas dan terbuka dalam keluarga maka orangtua harus lebih 

meningkatkan   perhatiannya terhadap anak-anaknya sehingga anak dapat 

berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan anak pada umumnya.5 

Berdasarkan hasil observasi di Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo 

Provinsi Nusa Tenggara Timur  diketahui bahwa masih banyak anak-anak yang tidak 

patuh pada orangtua, tidak mendengarkan perkataan dan nasihat orangtua sehingga 

bisa dikatakan bahwa moral anak-anak tersebut kurang baik. Begitupun dengan 

masyarakat sekitar yang tidak memperdulikan sikap dan moral anak-anak tersebut. 

Ada beberapa orangtua yang sudah memaksimalkan dalam hal mendidik namun 

memang anak tersebut lebih memilih untuk bermain bersama teman-teman dan 

bahkan mereka berteman dengan orang dewasa yang sikap dan moralnya kurang baik 

jika berteman akan terpengaruhi juga dengan sikapnya orang dewasa itu. Orangtua 

yang dengan kesibukannya masing-masing terkadang tidak memperhatikan anaknya 

sehingga anak tersebut merasa tidak diperhatikan dan itu yang dapat membuat anak 

tidak mendengar perkataan orangtuanya. Padahal seharusnya komunikasi atau 

interaksi dalam keluarga sangat penting untuk menunjang perkembangan anak. 

 Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis mengkaji tentang Pengaruh Pola 

Komunikasi Orangtua Terhadap Moral Anak Di Mbay, Kcamatan Aesesa, Kabupaten 

Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk 

mengkaji: 

1. Bagaimana gambaran  pola komunikasi orangtua  di Mbay, Kecamatan 

Aesesa, Kabupaten, Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

                                                 
5Baharuddin, Pengaruh Komunikasi Orangtua Terhadap Perilaku Anak Pada MIN 1 Lamno 

Desa Pante Keutapang Aceh Jaya, Vol. 5, Janua ri-juni 2019 h 106-112 
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2. Bagaimana gambaran moral anak di Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten 

Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

3. Apakah terdapat pengaruh pola komunikasi orangtua terhadap moral anak 

di Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara 

Timur? 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah sdiatas maka tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pola komunikasi orangtua  di Mbay, 

Kecamatan Aesesa, Kabupaten, Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran moral anak di Mbay, Kecamatan 

Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

3. Untuk mengetahui apakah ada  pengaruh pola komunikasi orangtua terhadap 

moral anak di Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini anatara lain:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu khususnya dalam 

bidang ilmu pengetahuan komunikasi orangtua terhadap  moral anak.  

2. Manfa at Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

masukan kepada beberapa pihat diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi Orangtua 

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai 

pengaruh komunikasi orangtua terhadap  moral anak di Mbay, Kecamatan 

Aesesa, Kabupaten, Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

b. Bagi anak 

Agar anak dapat berinteraksi berasama orangtuanya dengan sangat baik 
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c. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti dalam mengkaji hal yang 

sama. 

E. Kajian Pustaka  

 Siti Nur Asnian Syeh, tentang; Komunikasi Persuasif Orangtua  Terhadap Anak 

Usia Dini Dalam Membentuk Perilaku Beribadah di Mbay Kecamatan Aesesa 

Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses komunikasi persuasif orangtua terhadap anak usia dini dalam 

membentuk perilaku beribadah di Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo 

Provinsi Nusa Tenggara Timurdengan menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan komunikasi antarpribadi dan hasil penelitian adalah 

dengan menggunakan perkataan yang lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang. 

Hal ini dimaksudkan agar anak mampu memahami perilaku tentang ibadah dengan 

baik dan mampu membentuk perilaku yang baik dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.6 

Isnaini Widianingsih, tentang: Pengaruh Kegiatan Keagamaan dalam Pembinaan 

Akhlak Remaja diKompleks Alorongga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif regresional dengan tujuan untuk 

mengetahui apa pengaruh dari kegiatan keagamaan dalam pembinaan akhlak remaja 

dan hasil penelitian adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan sudah cukup baik 

dengan presentasi yang ada sedangkan perilaku akhlak remajanya dalam kategori 

cukup baik . serta pengaruh dari kegiatan keagamaan terhadap akhlak remaja juga 

cukup ini akibatkan oleh bebrapa faktor yang ada dalam diri maupun luat diri.7 

                                                 
6 Siti Nur Asnian Syeh, Komunikasi Persuasif Orangtua  Terhadap Anak Usia Dini Dalam 

Mem, bentuk Perilaku Beribadah di Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, (Uin Alauddin Makassar 2019) 
7 Isnaini Widianingsih, Pengaruh Kegiatan Keagamaan dalam Pembinaan Akhlak Remaja di 

Kompleks Alorongga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(Universitas Muhamadiyah Makassar) 
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Rakihmawati dan Yusmiatinengsih, tentang; Upaya meningkatkan perkembangan 

moral anak usia dini melalui mendongeng di TK Dharmawanita. Penelitian yang 

dugunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan tujuan melakukan perbaikan 

terhadap cara guru dalam memberikan penanaman moral melalui cerita dongeng 

yang mendidik dan menyenangkan. Dan hasil penelitian adalah disini peneliti 

menggunakan dua siklus dan pada siklus kedualah terjadi peningkatan moral yang 

baik yaitu fengan menggunakan metode mendongeng.8 

Hefilia Anis Permata Sari, tentang; Model komunikasi orangtua dengan anak 

dalam pembentukan moral anak usia sekolah dasar. Hasil penelitiannya adalah 

peneliti menemukan ada beberapa pola komunikasi dan pengasuhan yang digunakan 

yaitu pola komunikasi otoriter, demokratis, dan primitif. 9 

Baharuddin, tentang: Pengaruh komunikasi orangtua terhadap perilaku anak pada 

MIN 1 Lamno Desa Pante Keutapang Aceh Jaya. 

Hasil penelitian adalah jika interaksi dan komunikasi antara orangtua dan anak 

terjalin dengan baik maka anak akan merasa berharga begitupun sebaliknya jika 

kurang baik maka akan berpengaruh pada perkembangan anak khususnya 

perkembangan moral.10 

Rinawati, Pengaruh intensitas mengikuti kegiatan keagamaan terhadap 

perkembangan moral siswa kelas IX di SMP Hasanudin 6 Tugu Semarang: hasil 

penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh positif yaitu jika intensitasnya tinggi 

mengikuti kegiatan keagamaan maka perkembangan moral akan meningkat 

begitupun sebaliknya jika rendah maka perkembangan moral pun rendah.11 

                                                 
8 Rakihmawati dan Yusmiatinengsih,  Upaya meningkatkan perkembangan moral anak usia 

dini melalui mendongeng di TK Dharmawanita, Universitas Negeri Padang 
9 Hefilia Anis Permata Sari; Model komunikasi orangtua dengan anak dalam pembentukan 

moral anak usia sekolah dasar (Blitar 2016) 
10 Baharuddin, : Pengaruh komunikasi orangtua terhadap perilaku anak pada MIN 1 Lamno 

Desa Pante Keutapang Aceh Jaya,  2019 
11 Rinawati, Pengaruh intensitas mengikuti kegiatan keagamaan terhadap perkembangan 

moral siswa kelas IX di SMP Hasanudin 6 Tugu Semarang, 2018 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A.   Pola komunikasi orangtua  

1. Pengertian Pola komunikasi orangtua 

Komunikasi adalah peristiwa sosial peristiwa yang terjadi ketika manusia 

berinteraksi dengan manusia yang lain. Miller mengatakan bahwa psikologi 

komunikasi adalah  ilmu yang berusaha, meramalkan, dan mengendalikan 

peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi.12 

Komunukasi adalah salah satu ciri yang ada pada manusia. Sejak lahir, 

setiap manusia telah diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan melalui tahapan dan cara yang bermacam-macam. Inilah sebabnya 

mengapa manusia pasti melakukan komunikasi baik dengan dirinya atau dengan 

oranglain. 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu  communication  

istilah ini berasal dari bahasa latin  comunicare yang berarti membagi sesuatu 

hal dengan orang lain, saling berbagi, tukar-menukar, memberitahukan kepada 

oranglain, berbincang-bincang, bertukar pikiran, berhubungan, bersahabt dan 

lain-lain.13 Hovland dkk, yang dikutip oleh Ngalimun dalam bukunya sebuah 

pengantar ptraktis mendefinisikan komunikasi sebagai: the process by chich 

and individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal) to 

modify the behavior of other individuals (the audience).14 

Dennis Murphy dalam bukunya Better Business Communication, 

sebagaimana dikutip oleh Wursanto dalam bukunya Etika Komunikasi 

Kantor, mengatakan bahwa Communication is the whole process used to 

                                                 
12 Jalaluddin  Rakhmat, Psikologi Komunikasi ( Bandung,2005) h 9  
13Edi Harapan dan Syarwani Ahmad, Komunikasi AntarPribadi; Perilaku Insani dalam 

Organisasi Pendidikan (Jakarta; Rajawali, 2016), h 1 
14Ngalimun, Ilmu KomunikAI: Sebuah Pengantar Praktis (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 

2017). h. 20 
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reach other minds (komunikasi merupakan seluruh proses yang dipergunakan 

untuk mencapai pikiran-pikiran oranglain).Adapun menurut Harwoord,  

Communication is more technically defined as a process for conduction the 

memories (komunikasi didefinisikan secara lebih teknis sebagai suatu proses 

untuk membangkitkan ingatan-ingatan)15. 

Komunikasi juga merupakan komunikasi dengan menggunakan simbol 

sebagaimana paham mengenai simbolis adalah cara berpikir terkait pikiran, 

diri, dan masyarakat yang telah memberikan banyak kontribusi pada tradisi 

sosiokultural dalam membangun komunikasi. Interaksi simbolis ini juga 

mengajarkan bahwasannya ketika manusia berinteraksi antara satu sama 

lainnya mereka saling berbagi arti untuk dalam waktu dan tindakan tertentu. 

Menurut Mulyana bahwa komunikasi adalah sebagai apa yang terjadi 

bila arti diberikan kepada suatu tindakan atau perilaku. Bila seseoramg 

memperhatikan perilaku orang lain dan memberikan arti, komunikasi telah 

terjadi terlepas dari apakah orang tersebut menyadari perilakunya dan menilai 

baik atau tidak. Bila memikirkan hal ini, seharusnya menyadari bahwa tidak 

akan mungkin untuk tidak berperilaku. Setiap perilaku mengandung potensi 

komunikasi, maka tidaklah mungkin bagi seseorang untuk tidak 

berkomunikasi.16 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses mengirim 

dan menerima pesan atau gagasan dengan tujuan yang dimaksud. 

2. Unsur-unsur komunikasi 

Dari pengertian komunikasi maka dapat dipahami bahwa komunikasi 

antar manusia bisa terjadi jika ada sesorang yang menyampaikan pesan ke 

orang lain dengan tujuan tertentu. Maknanya komunikasi bisa terjadi apabila 

didukung dengan adanya sumber, pesan, media, penerima, atau umpan balik.  

                                                 
15Kadar Nurjaman dan Khaerul Umam, Komunikasi dabn Public Relation(Cet; 1, Bandung; 

Pustaka Setia, 2012), h. 36 
16Ngalimun, Ilmu Komunikasi: Sebagai Pengantar Praktis, h 21 
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Pada ilmu pengetahaun unsur yaitu konsep yang dipakai untuk 

membangkitkan suatu ilmu. Dalam ilmu komunikasi terdapat beberapa 

macam pendapat tentang banyaknya unsur yang mendukung terjadinya 

komunikasi. Ada yang menilai bahwa terjadinya komunikasi cukup didukung 

oleh tiga unsur, sementara ada juga yang menambahkan bahwa umpan balik 

dan lingkungan selain kelima unsur yang telah disebutkan.17 

David K. Berlo membuat formulasi unsur komunikasi yang dalam bukunya 

yaitu pengantar ilmu komunikasi adalah source (pengiriman), message 

(pesan), channel (media), dan receiver (penerima).  

 David K Berlo membuat formulasi unsur-unsur komunikasi yang dikutip oleh 

Hafied Cangara dalam bukunya ilmu komunikasi adalah: 

a. Sumber  

Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan. Di 

samping itu pengirim atau komunikator yang darinya terakhir suatu pesan 

dalam komunikasi antar manusia. Semua peristiwa komunikasi akan 

melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam 

komunikasi antar manusia, sumber bia terdiri dari satu orang tetapi bisa juga 

dri satu kelompok misalnya partai, organisasi, atau lembaga. Sumber sering 

disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa inggris disebut source. 

b. Pesan  

Pesan adalah keseluruhan yang disampaikan pengirim kepada 

penerima. Pesan yang dimaksud dalam komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya 

bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, dan propoganda. 

Dalam bahasa inggris biasa disebut message. 

 

 

                                                 
17Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, h. 24-25 
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c. Media 

Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari 

sumber kepada penerima pesan. Terdapat beberapa pendapat mengenai 

saluran atau media. Ada yang mengatakan bahwa media dapat bermacam-

macam bentuknya, misalnya komunikasi antar pribadi pancaindra dianggap 

sebagai alat komunikasi, selain indra manusia ada juga saluran komunikasi 

seperti telepon  surat, telegram yang digolongkan sebagai media komunikasi. 

d. Penerima pesan 

Penerima pesan adalah sasaran yang menerima pesanyang dikirim oleh 

penerima pesan. Penerima bisa terdiri dari satu orang, kelompok, atau massa. 

Penerima dapat disebut sebagai beberapa macam istilah seperti khalayak, 

sasaran, komunikasi atau dalam bahasa inggris disebut audience. Dalam 

dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah 

akibat karena adanya sumber. Jadi tidak ada penerima jika tidak ada sumber. 

e. Tanggapan balik 

Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya salah satu 

bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi umpan 

balik juga dapat berasal dari berbagai unsur seperti unsur dan media, meski 

pesan belum sampai pada penerima. Misalnya sebuah konsep surat yang 

memrlukan perubahan sebelum dikirim atau alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan itu mengalami gangguan sebelum sampai ke tujuan. Ha-

hal seperti ini menjadi tanggapan balikyang diterima oleh sumber.  

f. Lingkungan 

Lingkungan atau kondisi adalah faktor tertentu yang dapat 

mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat dibagi atas empat 

macam, yaitu lingkungan fisik, sosial budaya, psikologis dan dimensi waktu. 

g. Efek 

Efek yaitu perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesa. Pengaruh ini 
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bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. Oleh karena 

itu pengaruh juga berarti perubahan atau penguatan keyakinan pada 

pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat penerima pesan.18 

Berdasarkan pendapat ahli  dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh 

unsur komunikasi yang dapat mendukung terjadinya komunikasi 

3. Tujuan Komunikasi 

Setiap proses komunikasi memiliki tujuan untuk efektif dan efisien. 

Demikian yang dikatakan King dalam ruang limgkupnya. Efektif maksudnya 

adalah dengan sumber daya yang ada, tetapi diusahakan sebuah proses 

komunikasi mencaoai hasil yang maksimal. Ketika seorang komunikator 

menyampaikan pesan, materi pesan yang disampaikan sebisa mungkin 

mendapatkan umpan balik yang positif dari penerima pesannya.19 

 Barbara O’Keefe mengatakan ada dua tujuan komunikasi antara lain 

adalah; 

a. Mendapatkan Kepatuhan  

Upaya agar rang lain memenuhi apa yang kita inginkan merupakan tujuan 

komunikasi yang paling umum dan paling sering digunakan. Mendapatkan 

kepatuhan adalah upaya yang kita lakukan agar oranglain melakukan apa 

yang kita lakukan agar mereka menghentikan pekerjaan yang tidak kita 

suka. Pesan yang dibuat agar orang memiliki kepatuhan merupakan salah 

satutopik yang paling banyak diteiliti dalam ilmu komunikasi. 

b. Menyelamatkan Muka  

Teori konstruktivisme telah menunjukkan kepada kita bahwa orang 

sering kali mencoba untuk mencapai lenih dari satu  tujuan dalam satu kali 

tindakan, dan kesopanan yaitu tindakan untuk menyelamatkan atau 

melindungi muka orang lain, kerap menjadi salah satu tujuan yang 

                                                 
18Arifudin Tike, dasar-dasar komunikasi; Suatu Studi dan Aplikasi (cet; 1. Yogyakarta; Kota 

Kembang, 2009), h. 12 
19Lukiana Komala, Ilmu Komunikasi; perspektif proses dan konteks, h. 139 
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dicapai. Brown dan Levinson percaya bahwa kesopanan sering kali 

merupakan tujuan nilai universal secara kultural.20 

Pada sisi lain Onong Oec hiana Efendy mengemukakan bahwa tujuan 

berkomunikasi adalah; 

1. Perubahan sikap yaitu apabila seseorang menerima pesan kemudian 

pesan diinterpretasikan pesan yang diterimanya sebagai pilihan yang 

matang dan akhirnya menimbulkan umpan balik berupa sikap yang 

diharapkan dalam komunikasi. 

2. Pembahasan yaitu isi pesan yang diterima iyu, diproses dalam 

imajinasi, kemudian menetapkan sebagai pendapat dianggap benar 

berdasarkan informasi yang diterimanya. 

3. Perubahan perilaku yaitu sesuatu pesan yang diterima sebagai suatu 

pendapat, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk kenyataan yang 

merupakan ekspresi dan tingkah laku penerima pesan. 

4. Perubahan sosial yaitu segala perubahan pada lembaga sosial dalam 

suatu masyarakat.21 

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan 

komunikasi adalah agar pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat 

dipahami dengan baik oleh penerima pesan. 

4. Fungsi-Fungsi Komunikasi 

 Selain memiliki tujuan-tujuan seperti yang dijelaskan sebelumnya, 

komunikasi juga dilakukan dengan beberapa fungsi. Beberapa ahli komunikasi 

mengungkapkan banyak fungsi berdasarkan prespektifnya. Willian, I yang dijelaskan 

oleh Muliyadi D dalam bukunya yang berjudul ilmu komunikasi yang 

mengungkapkan bahwa fungsi-fungsi suatu peristiwa komunikasi (communication 

event). keempat komunikasi yaitu antara lain: 

a. Komunikasi Sosial 

                                                 
20Morisan, Psikologi Komunikasi (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), h. 48-51 
21Arifuddin Tike, Dasar-Dasar Komunikasi; Suatu Studi dan Aplikasi, h. 21-22 
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Komunikasi ini sangat penting untuk membangun konsep diri seseorang, 

aktualisasi diri, kelangsungan hidup untuk memperoleh kebahagiaan, dan terhindar 

dari tekanan. Konsep diri adalah pandangan seseorang mengenai siapa dirinya dan 

itu hanya bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada 

dirinya. 

b. Komunikasi Ekspresif 

Komunikasi jenis ini dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi 

instrument untuk menyampaikan perasaan (emosi seseorang) terutama melalui 

pesan-pesan non verbal, sebab melalui pesan ini seseorang dapat mengerti kondisi 

lawan bicaranya saat akan atau sedang melakukan interaksi sosial.  

c. Komunikasi Ritual 

Komunikasi jenis ini biasanya sering dilakukan secara bersama-sama atau 

kolektif. Suatu komunikatas sering melakukan upacara-upacara atau ritual-ritual 

berlainan sepanjang tahun. 

d. Komunikasi Instrumental 

Komunikasi ini mempunyai beberapa tujuan umum yaitu menginformasikan, 

mengajar, mendorong dan mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku, 

dan menggerakan tindakan, serta untuk menghibur (pesuasif).22 Menurut Thomas 

M. Scheidel manusia itu pada umumnya berkomunikasi untuk saling menyatakan 

dan mendukung identitas diri mereka dan untuk membangun interaksi sosial 

dengan orang-orang disekelilingnya serta untuk mempengaruhi orang lain agar 

berpikir, merasa, ataupun bertingkah seperti apa yang kita harapkan.23 Gordon I. 

Zimmerman mengatakan bahwa komunikasi itu berguna dalam menyelesaikan 

setiap tugas penting bagi kebutuhan kita, juga untuk memberi sandang pangan 

kepada diri sendiri dan memuaskan kepenasaran kita kepada lingkungan, serta 

                                                 

22Dedy Muliyana, Ilmu Komunikasi suatu Pengantar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 20-25 
23 Ngalimun, Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Prakti, h 31 



15 

 

    

   

untuk menikmati hidup. Selain itu, hal terpenting dalam komunikasi ialah untuk 

menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain disekitar kita.24 

Fungsi lainnya dari komunikasi ialah sebagai berikut: 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 

b. Untuk mengungkapkan keadaan dan beban yang dirasakan agar kita 

mendapatkan keseimbangan hidup dan kelapangan hati. 

c. Sebagai modal dalam berinteraksi dengan lingkungan disekitar. 

d. Untuk meminta pertolongan dan bantuan kepada orang lain. 

e. Untuk membujuk orang lain agar mengikuti apa yang diharapkan dan 

memberikan pengarahan atau mengarahkan orang lain kepada perilaku dan 

sikap yang harus diikuti.25 

 Berdasarkan penjelasan maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki 

fungsi sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik karna telah mengetahui fungsi 

dari komunikasi tersebut 

5. Bentuk-Bentuk Komunikasi 

Komunikasi mempunyai berbagai macam bentuk yang semuanya bergantung 

pada segi kita memandangnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Dari segi penyampaian pesannya, komunikasi dapat dilakukan secara lisan 

dan secara tertulis, atau secara elektronik melalui radio, televisi, telepon, 

internet, dan sebagainya. 

b. Dari segi kemasan pesan, komunikasi dapat dilakukan secara verbal 

(dengan berbicara) atau dengan nonverbal (dengan bahasa isyarat). 

Komunikasi verbal: diwakili dalam pentebutan kata-kata, yang 

pengunggkapannya dapat dengan lisan atau tertulis. Komunikasi nonverbal 

terlihad dalam ekspresi atau mimik wajah, gerakan tangan, mata dan 

gerakan tubuh lainnya. 

                                                 
24 Ngalimun, Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Prakti, h 32 
25 Ngalimun, Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Prakti, h 33 
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c. Dari segi kemasan keresmian pelaku komunikasi, saluran komunikasi yang 

digunakan, dan bentuk kemasan pesan, komunikasi dapat dikategorikan 

sebagai bentuk komunikasi formal dan nonformal. 

d. Dari segi pasangan komunikasi, komunikasi dapat dilihat sebagai: 

1. Komunikasi Intrapersonal (infra personal communication), yaitu 

proses komunikasi dalam diri komunikator: pengirim dan pesannya adalah 

dirinya sendiri. 

2. Komunikasi Interpersonal (inter personal communication), yaitu 

interaksi tatap muka antara dua orang atau lebih. Pengirim dapat 

menyampaikan pesan secara langsung, sedangkan penerima pesan dapat 

menerima dan menanggapinya secara langsung pula.26 

6. Tinjauan tentang Orangtua 

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuan sosial 

bersilang pendapat mengenai rumusan defenisi keluarga yang bersifat universal. 

Salah satu ilmuan yang permulaan mengkaji keluarga adalah George Murdock, dalam 

bukunya social stuctur, Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok 

sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan 

terjadi proses reproduksi.27 

Di dalam kehidupan masyarakat, keluarga merupakan unit terkecil yang 

memiliki peranan besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Keluarga memiliki 

fungsi penting yang berkaitan dengan perannya sebagai media sosialisai. Sosialisasi 

bertujuan untuk mendidik warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-

nilai yang dianut. Paul B. Horton &Chester I Hunt dalam buku terjemahan 

                                                 

26 Kadar  Nurjaman dan Khaerul Umam,  Komunikasi dan Public Relation, h. 41 

27Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga 

(Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), h. 3 
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Aminuddin Ram & Tita Sobari, mengemukakan ada enam fungsi keluarga yang 

penulis rangkum.28  

a. Fungsi Reproduksi  

b. Fungsi Sosialisasi dalam Pegembangan Diri 

c. Fungsi Afeksi dalam Kasih Sayang dan Rasa Cinta 

d. Fungsi Persatuan Status 

e. Fungsi Perlindungan  

f. Fungsi Ekonomi.29 

Kewajiban orang tua adalah berusaha mengembangkan kesejahteraan anak-

anaknya secara utuh. Orang tua yang bijaksana harus tetap menjadi orang tua yang 

selalu pemaaf, penyayang, penuh kemurahan hati, selalu berpikiran bijak; serta selalu 

bersedia melakukan kewajiban-kewajiban mereka secara ikhlas. Orang tua juga harus 

memberikan pendidikan bagi anak di sekolah, terutama pada pendidkan agama Islam. 

Pencapaian tujuan pendidikan nasional tidak terlepas dari peran serta orang tua 

atau keluarga. Keluarga sebagai bagian bagian dari struktur sosial setiap masyarakat 

adalah salah satu unsur sosial yang paling awal mendapat dampak dari setiap 

perubahan sosial budaya. Peran keluarga yang paling utama adalah sebagai pembagi 

kehidupan individu ke dalam tingkat-tingkat peralihan usia (daur ulang) dan dalam 

rangka pembentukan watak dan perilaku generasi muda agar menjadi bagian dari 

anggota masyarakat yang terinternalisasi ke dalam keseluruhan sistem nilai budaya 

yang jadi panutan masyarakatnya (sosialisasi). Peranan demikian amat menentukan 

struktur dan integritas di dalam sistem sosial masyarakat petani dan masyarakat 

industri modern sekalipun ditentukan oleh arah dan kondisi yang dikembangkan 

dalam keluarga.30 

                                                 

28Sitti Trimurni, Hubungan Peranan Ayah dalam Perkembangan Motorik Anak Usia Pra 

Sekolah (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 127-128 

29Sitti Trimurni, Hubungan Peranan Ayah dalam Perkembangan Motorik Anak Usia Pra 

Sekolah, h. 125-126 

30Ngalimun, Ilmu Komunikasi, h. 139 
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Di dalam keluarga anak-anak mulai menerima pendidikan yang pertama dan 

paling utama. Pendidikan yang diterima oleh anak mulai dari pendidikan agama, cara 

bergaul, dan hubungan interaksi dengan lingkungan. Keluarga merupakan lingkungan 

sosial yang pertama bagi anak. Dasslam lingkungan keluargalah anak mulai 

mengadakan persepsi, baik mengenai hal-hal yang ada di luar dirinya, maupun 

mengenai dirinya sendiri. 

Pada masa sekarang masalah ketidakpastian orang tua dalam membina anak-

anak sering dianggap sebagai pemicu terjadinya masalah-masalah sosial kenakalan 

pada diri anak, karena orang tua dinilai kurang mampu memberi perhatian khusus 

kepada anak. Interaksi dan komunikasi dalam keluarga (orang tua anak) kurang 

teripta secara dinamis. Oleh karena itu, orang tua perlu menanamkan pendidikan 

kepada anak sejak dini agar anak mampu memahami hakikat kehidupan yang sesuai 

menurut ajaran agama.31 

Dengan kehadiran seorang anak dalam keluarga, komunikasi dalam keluarga 

menjadi lebih penting dan intensitasnya harus semakin meningkat, dalam artian 

dalam keluarga perlu ada komunikasi yang baik dan sesering mungkin antara orang 

tua dengan anak. Cukup banyak persoalan yang timbul dimasyarakat karena atau 

tidak adanya komunikasi yang baik dalam keluarga. Kiranya hal ini perlu disadari, 

khususnya dari pihak orang tua. 

Hubungan yang terjadi didalam keluarga biasanya dilakukan melalui suatu 

kontak sosial dan komunikasi. Kedua hal ini merupakan syarat terjadinya suatu 

interaksi soasial. Dengan kata lain, interaksi yang sesungguhnya dapat diperoleh 

melalui kontak sosial dan komunikasi. Menurut Suhendi komunikasi berarti memiliki 

tafsiran terhadap perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerik 

badanilah, atau sikap dan perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. 32 

Terjadinya interksi dan komunikasi dalam kelurga akan saling mepengaruhi 

satu dengan yang lain dan saling memberikan stimulus dan resposn. Dengan interaksi 

                                                 
31 Ngalimun, Ilmu Komunikasi, h. 140 
32 Ngalimun, Ilmu Komunikasi, h. 141 
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antara anak dengan tua, akan membentuk gambaran-gambaran tertentu pada masing-

masing pihak sebagai hasil dari komunikasi. Anak akan mempunyai gambaran 

tertentu mengenai orang tuanya. Dengan adanya gambaran-gambaran tertentu 

tersebut sebagai hasil persepsinya melalui komunikasi, maka akan terbentuk juga 

sikap-sikap tertentu dari masing-masing pihak. Bagi orang tua anak sebagai objek 

sikap, sebaliknya bagi anak orang tua sebagai objek sikap. Pada anak akan terbentuk 

sikap tertentu terhadap orang tuanya, sebaliknya pada orang tua akan terbentuk sikap 

tersebut terhadap anaknya. 

Anak akan memiliki sikap yang berbeda terhadap orang tuanya. Sebagai anak 

yang mempersepsikan orang tuanya adalah segala-galanya. Tak heran mereka meniru 

seua perilaku orang tuanya. Namun, sebagian lagi ada yang mempersepsikan orang 

tuanya sangat kejam, sadis, dan tidak mau mengerti dengan kehendak anak. Dari dua 

sisi sikap yang berbeda tersebut (positif dan negatif) dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa sikap yangdimiliki oleh para anak akibat dari proses interaksi yang terjadi di 

dalam keluarga. Bagi keluarga yang mampu mengadakan komunikasi yang baik 

kepada anak tentu akan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, 

sebaliknya bagi orang tua yang super sibuk dan masa bodoh terhadap perkembangan 

anak tentu jarang terjadi proses interaksi atau komunikasi dalam keluarga. 

Dampaknya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan orang tua yang tidak 

komunkatif kemungkinan besar akan mencari bentuk perhatian kelingkungan lain, 

misalnya di lingkungan sekolah.33 

7. Tinjauan tentang Anak 

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan Allah SWT dan sebagai 

penerus keturunan bagi orang tuanya.Setiap anak juga diberikan rezekinya masing-

masing. 

Salah satu bentuk kedekatan anak dengan orang tua adalah dengan cara 

berkomunikasi yang baik. Komunikasi orang tua dan anak dalam satu ikatan keluarga 

                                                 
33 Ngalimun, Ilmu Komunikasi, h. 142  
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dimana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak, baik itu masih terdapat 

dalam kandungan. Semua bentuk emosi orang tua akan dirasakan oleh anak. 

Komunikasi keluarga yang dikemukakan oleh McLeod dan Chaffee dalam 

Turner dan Weast, mengemukakan komunikasi yang berorientasi sosial adalah 

komunikasi yang relatif menekankan hubungan keharmonisan dan hubungan sosial 

yang menyenangkan dalam keluarga. Dalam hal ini secara langsung atau tidak diajari 

menghindari perselisihan dan menekan perasaan orang lain.34 

Transformasi nilai-nilai terjadi dalam keluarga sejak anak lahir.Kata demi kata, 

kalimat demi kalimat mulai diajarkan si anak untuk bisa dipahami sebagai nilai-nilai 

yang positif atau negatif.Pada fase kehidupan anak, orang tua menjadi refrensi bagi 

segalah tingkah lakunya. Pentingnya peranan orang tua kepada anak bisa disimak 

dalam sebuah puisi dari Dorothy Law yang berjudul “anak belajar dari kehidupan”.35 

B.   Moral Anak 

1. Pengertian Moral 

Secara etimologi kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa latin, bentuk 

jamaknya mores yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia moral artinya akhlak, budi pekerti atau susila. Sedangkan secara 

terminologi dalam Kamus Psikologi menyebutkan bahwa moral mengacu pada 

akhlak yang sesuai dengan peraturan sosia, atau menyangkut hukum atau adat 

kebiasaan yang mengatur tingkah laku. 36 

Sementara menurut Sjarkawi secara istilah moral merupakan norma yang 

menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.37   

Sedangkan Alian B. Purwakania Hasan mendefenisikan moral dengan suatu kapasitas 

                                                 
34Suciati, Komunikasi Interpersonal: Sebuah Tinjauan Psikologis dan Perspektif Islam, h. 

137. 

35Suciati, Komunikasi Interpersonal: Sebuah Tinjauan Psikologis dan Perspektif Islam, h. 

135. 
36 Mahlan Asmar dan Siti Nurliana, Upaya mengembangkan aspek nilai-bilai agama dan 

moral dalam membedakan perbuatan baik dan buruk menggunakan model examples non examples 

dengan variasi media papan planel pada anak kelompok B TK puspa kencana banjarmasin, dalam 

Jurnal Paradigma, Vol 9 No 1 (Januari 2014) 
37 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), hlm. 27  
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yang dimiliki oleh individu untuk membedakan yang benar dan yang salah,bertindak 

atas perbedaan tersebut,dan mendapat penghargaan diri ketika melakukan yang benar 

dan merasa bersalah atau malu ketika melanggar standar tersebut.38  

Perkembangan anak dalam kehidupan sehari-hari terjadi secara 

berkesinambungan dengan perkembangan perilaku moral seorang anak. 

Perkembangan perilaku moral pada anak berawal dari ruang lingkup yang terkecil 

yaitu keluarga. Keluarga khususnya orang tua merupakan lingkungan yang utama dan 

pertama dari perkembangan pendidikan perilaku moral seorang anak, di tahun-tahun 

awal kehidupan hingga menginjak usia 4 tahun seorang anak sepenuhnya bergantung 

pada orang tua, maka disinilah peranan orang tua menjadi harapan bagi anak untuk 

menjadikan kehidupan anak yang bermoral. Usia 5-6 tahun merupakan usia dimana 

anak berada di masa pra-sekolah dan mulai mengenal lingkungan lain selain 

lingkungan keluarga. Pada tahapan inilah aspek sosial emosi anak berada dalam tahap 

kontrol diri, dimana anak mulai terbiasa berinteraksi sosial dengan lebih baik. Allen 

dan Marotz menjelaskan karakteristik perkembangan moral anak usia 5- 6 tahun 

adalah Follows directions and carries out assignment most of the time generally does 

what parent or teacher requests. Hal ini menunjukkan bahwa anak di usia 5-6 tahun 

memiliki indikator pencapaian perkembangan moral yang baik, yakni memahami 

peraturan dan disiplin serta dapat mengenal tata krama dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial budaya yang berlaku dimana anak tersebut tinggal 

Perilaku moral merupakan salah satu konsep aspek perkembangan 

kepribadian pada setiap manusia. Konsep aspek perkembangan keperibadian tersebut 

dipelajari seseorang dari interaksi dengan lingkungan sosial dimana individu tersebut 

tinggal. Interaksi ini, secara tidak langsung membentuk keperibadian seseorang yang 

tercermin dari perilaku moral individu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hurlock 

menyebutkan dalam psikologi perkembangan bahwa perilaku moral merupakan 

perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial, perilaku moral tersebut 

                                                 
38 Aliah B Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangann Islami, (Jakarta: Rajawali Press, 

2006), hlm. 261 



22 

 

    

   

terbentuk dari peraturan berperilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu 

kelompok tertentu. 

 Dengan kata lain, bahwa perilaku moral merupakan perilaku yang sesuai 

dengan harapan sosial dalam suatu kelompok atau lingkungan tertentu demi 

terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, ketertiban, dan 

keharmonisan. Berdasarkan hal diatas maka setiap manusia idealnya harus mampu 

berperilaku sesuai dengan standar nilai-nilai moral dari kelompok sosial di mana 

mereka tinggal, oleh karena itu setiap anggota kelompok sosial diharapkan memiliki 

perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kebaikan seperti menjaga 

lingkungan, menghormati orang tua, menghargai sesama, beriman, dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Perilaku manusia pada umumnya berbeda-beda antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lain. Perilaku sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan 

stimulus yang muncul atas sekumpulan respon.39 

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa perilaku tidak terbentuk dengan 

sendirinya melainkan pembentukan dari berbagai aspek perkembangan baik fisik 

maupun psikologi melalui sebuah proses yang panjang serta diakibatkan oleh 

pengaruh rangsangan dari dalam diri maupun dari luar dan mendapat tanggapan dari 

lingkungan. Perilaku selalu memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung kepada lingkungan.  

Hal tersebut, menunjukan bahwa perilaku seseorang selalu memberikan efek 

dan mendapat respon dari lingkungan sekitar. Sependapat dengan hal tersebut, 

Ensiklopedi Amerika mengartikan perilaku sebagai suatu aksi-reaksi Hal ini jelas 

menunjukan bahwa adanya proses timbal balik antara stimulus dan respon yang 

dilakukan oleh seseorang.Model perilaku timbal balik yang paling menonjol ialah 

yang berasal dari Bandura. Pada gambar berikut dapat diartikan bahwa B adalah 

Behavior (perilaku), P adalah Person (individu), serta E adalah Environment 

                                                 
39 Izzudin, Muhammad Taufiq.2007. Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam, Jakarta 

:Gema Insani press,hal.288 
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(lingkungan), sehingga dapat dipahami bahwa perilaku, individu, dan lingkungan 

saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lain.  

Lingkungan dapat mempengaruhi perilaku, dan selanjutnya perilaku pula yang 

dapat mempengaruhi proses pemikiran individu. Hasil pemikiran individu tersebut 

dapat mengubah perilaku seseorang yang berdampak juga pada perubahan konsep 

moral dalam sebuah lingkunganPenjelasan tersebut menggambarkan bahwa perilaku 

tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan pembentukan dari berbagai aspek 

perkembangan baik fisik maupun psikologi melalui sebuah proses yang panjang serta 

diakibatkan oleh pengaruh rangsangan dari dalam diri maupun dari luar dan mendapat 

tanggapan dari lingkungan.  

Perilaku selalu memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung kepada lingkungan. Hal tersebut, menunjukan bahwa perilaku seseorang 

selalu memberikan efek dan mendapat respon dari lingkungan sekitar. 40 

Secara alamiah perilaku seseorang dapat dilihat dan diamati. Sejalan dengan 

pendapat tersebut Kwick mengungkapkan bahwa perilaku adalah tindakan suatu 

organisme yang dapat diamati dan dapat di pelajari.41 Berdasarkan teori tersebut 

dapat dipaparkan bahwa perilaku merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dapat 

dilihat melalui suatu rangsangan tertentu sehingga berdampak pada lingkungan 

sekitarnya dan didapat melaui sebuah proses latihan secara berkesinambungan. 

Perilaku seseorang di dalam lingkungan masyarakat dapat dilihat dan diamati melaui 

suatu konsep moral. Konsep moral ini, sangat berpengaruh terhadap pembentukan 

karakter dari suatu lingkungan masyarakat. Moral sendiri berasal dari kata mores 

dalam bahasa latin yang memiliki arti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat42 

 Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa moral adalah sikap perilaku 

atau perbuatan seseorang yang bertindak sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan 

anggota suatu budaya. Perkembangan moral pada anak dapat dilihat dari sikap dan 

                                                 
40 3 John W.Santrock,Life Span Development Jilid 1(jakarta:erlangga),2011,hal.31 
41 Sunaryo. Psikologi untuk Keperawatan. Jakarta: EGC. 2004, hal.3 
42Budiningsih C.Asri, Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa, PT. Rineka 

Cipta, Bandung, 2013,hal.24 
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perilaku sehari-hari, anak dapat membedakan suatu perbuatan yang dilakukan itu baik 

atau buruk.  

a. Perkembangan Moral 

Desmita mengungkapkan bahwa perkembangan moral adalah perkembangan 

yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan 

oleh individu dalam interaksinya dengan orang lain. Menurutnya anak-anak pada saat 

dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang 

siap untuk dikembangkan. Melalui pengalamanya ketika berinteraksi dengan orang 

lain, anak belajar memahami mengenai perilaku mana yang baik yang boleh 

dilakukan, dan tingkah laku mmana yang buruk yang tidak boleh dilakukan.43 

 Piaget membagi perkembangan moral pada anak menjadi dua tahap yaitu 

tahap Realisme Moral atau Moralitas oleh pembatasan dan tahap Moralitas Otonomi 

atau Moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik. pada tahap pertama 

perilaku anak dikendalikan oleh ketaatan secara otomatis terhadap peraturan. anak 

belum dapat melakukan penalaran atau penilaian terhadap aturan atau norma yang 

dikenakan padanya, sehingga anak memandang kaku pada aturan atau norma yang 

dikenakan padanya. sehingga anak masih menganggap kaku pada aturan-aturan 

tersebut. Pada tahap ini anak memandang benar atau salah atas dasar konsekuensinya 

dan bukan berdasarkan motivasi dibelakangnya. tahap ini terjadi pada anak usia 2 

hingga 7 tahun. Berdasarkan karakteristik tahap perkembangan moral tersebut diatas, 

perkembangan moral anak usia dini termasuk dalam tahap perkembangan realisme 

moral dengan berbagai karakteristik.44  

2. Indikator Tahap Pencapain Perkembangan Nilai Agama dan Moral 

Tingkat pencapaian perkembangan nilai agama dan moral pada anak 

usia dini dipengaruhi usia anak. Berikut adalah standar tingkat pencapaian 

                                                 
43 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), hlm. 258 
44 Siti Nurjannah, Perkembangan Nilai Agama dan  Moral { STTPA tercapai}, Januari-Juni 

2018 h 52 
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perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini yang telah ditetapkan oleh 

BNSP:45 

 

Usia anak 

 

 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

 

2-3 tahun 

 

 

 

 

1. Mulai meniru gerakan berdoa/sembahyang     

sesuai dengan agamanya 

2. Mulai meniru doa pendek sesuai dengan 

agamanya  

3. Mulai memahami kapan mengucapkan 

salam, terima kasih, maaf, dsb. 

 

 

3-4 tahun  

 

 

 

1.  Mulai memahami pengertian perilaku yang 

berlawanan meskipun belum selalu 

dilakukan seperti pemahaman perilaku baik-

buruk, benar-salah, sopan-tidak sopan 

2. Mulai memahami arti kasihan dan sayang 

kepada ciptaan tuhan. 

 

 

 

4-5 tahun 

 

 

1 Mengenal tuhan melalui agama yang 

dianutnya 

2. Meniru gerakan beribadah 

3. Mengucapkan doa sebelum dan/atau sesudah 

melakukan sesuatu 

4. Mengenal perilaku baik/sopan dan buruk 

5. Membiasakan diri berperilaku baik 

                                                 
45 Novan Ardy Wiyani Dan Barnawi, Format Paud, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 

hlm.189-193 
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6. Mengucapkan salam dan membalas salam 

 

 

5-6 tahun 

1. Mengenal agama yang dianut 

2. Membiasakan diri beribadah 

3. Memahami perilaku mulia (jujur, penolong, 

sopan, dan hormat. 

4. Membedakan perilaku baik dan buruk 

5. Mengenal ritual dan hari besar agama 

6. Menghormati agama orang lain 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Moral 

 Terdapat tiga keadaan yang bisa memberikan pengaruh terhadap moralitas 

anak, yaitu situasi, individu dan sosial. Adapun ketiganya peneliti lihat dari kacamata 

yang sedikit berbeda sebagaimana berikut: 

1. Keadaan atau situasi yang ada di dekat anak atau hubungan dengan 

lingkungan sosial. Keadaan atau situasi merupakan hal di mana seorang anak 

berada dalam konteks kehidupannya. Konteks kehidupan yang dimaksud 

adalah keadaan sosial yang di dalamnya terdapat norma-norma 

kemasyarakatan. Artinya tempat seorang anak berada dan bersosialisasi 

memiliki segugus norma yang akan ia lihat, ia alami bahkan dinegosiasi 

olehnya. Keadaan yang dilalui oleh seseorang akan menempa dirinya, 

memberikan pengertian dan pengetahuan baginya tentang moralitas  

2. Konteks individu yang memiliki fitrah. Konteks individu merupakan 

konteks diri pribadi seorang anak. Seorang anak lahir dengan fitrah atau 

potensi yang akan membuatnya memiliki karakteristik tertentu. Fitrah ini 

bukanlah moral, namun bawaan yang diberikan oleh Tuhan  

3. Konteks sosial, yaitu terdiri dari: keluarga, teman seumur (teman sebaya), 

media masa, institusi pendidikan dan masyarakat. Konteks sosial merupakan 
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hal yang pasti dilalui oleh setiap orang, termasuk bagi anak yang berusia dini. 

Konteks sosial memainkan peran memberikan pengalaman dan pengetahuan 

yang akan diserap dalam diri para anak..46 

Lingkungan disini dapat berarti keluarga, sekolah, teman-teman, dan 

masyarakat serta media massa. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut 

Locke dan Waston yang mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan perilaku moral manusia meliputi pengalaman 

sebagai proses belajar, keluarga, dan kebudayaan. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dipaparkan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku moral meliputi pengalaman yang dipelajari seseorang 

termasuk anak-anak dari lingkungannya baik keluarga maupun kebudayaan di 

mana orang tersebut tinggal. Pengalaman tersebut dapat membentuk sikap dan 

keperibadian seseorang seperti bila anak hidup di dalam keluarga dengan 

suasana yang memalukan, anak belajar untuk selalu merasa bersalah, dan bila 

hidup dalam suasana kejujuran, maka anak akan memahami mengenai 

keadilan. Suatu lingkungan yang paling awal berusaha menumbuh 

kembangkan system nilai moral dan sikap kepada seorang anak, setiap orang 

tua tentu sangat berharap anaknya tumbuh dan berkembang menjadi seorang 

individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan mampu membedakan 

antara yang baik dan buruk, pada intinya orang tua atau lingkungan keluarga 

tentu sangat ingin anak atau anggota keluarganya memiliki sikap yang terpuji 

yang sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat dan agama yang terwujud 

dalam perilaku moral anak. 

Hubungan anak dengan orang tua bukan satu-satunya sarana pengaruh 

pembentuk perilaku moral. Masyarakat mempunyai peran dan pengaruh 

penting dalam pembentukan perilaku moral seorang anak. Tingkah laku yang 

terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang 

                                                 
46 Mardi Fitri, dkk Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Moral Anak Usia Dini juni 

2020 h 8-10 
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mempunyai sanksi-sanksi tersendiri bagi pelanggarnya. Hal ini menunjukan 

bahwa terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi pembentukan 

nilai-nilai perilaku moral pada anak selain hubungan dengan keluarga yaitu 

kondisi lingkungan sosial dan lingkungan alam dimana anak tumbuh dan 

berkembang. Dengan kata lain, perilaku moral juga terbentuk dari kondisi 

lingkungan masyarakat seperti adat istiadat kultur dan kebudayaan serta 

keadaan alam lingkungan sekitar termasuk perkembangan media massa. 

Seperti contoh anak yang tinggal di Indonesia memiliki perilaku moral yang 

berbeda dengan anak yang tinggal di Amerika hal ini dikarenakan kedua 

kultur adat istiadat kebudayaan dan kondisi alam yang berbeda dari kedua 

negara tersebut. 

 Keluarga dan masyarakat merupakan faktor awal pengaruh 

pembentukan perilaku moral seorang anak, namun di zaman modern seperti 

sekarang ini terdapat faktor lain yang bisa menjadi pembentuk perilaku moral 

seorang anak yakni media massa. Media massa terutama media televisi 

merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi anak-anak dan keberadaanya 

pun selalu ada di setiap rumah. Sejalan dengan hal tersebut, Orange dan 

O’Flynn mengungkapkan bahwa faktor pengaruh media menyebabkan kondisi 

khusus pada anak dalam bidang perilaku, kesehatan fisik, pendidikan, 

hubungan dengan sesama, dan pandangan dunia. 

 Hal ini menegaskan bahwa media massa terutama media televisi bisa 

menjadi faktor pengaruh pembentuk perilaku moral seorang anak karena 

kehadiran media televisi merupakan sebuah kebutuhan yang tidak sekadar 

sebagai sarana untuk memudahkan anak mengakses setiap informasi, 

melainkan dapat berfungsi sebagai media hiburan dan media pendidikan. 

Perilaku moral seorang anak disisi lain akan rusak apabila faktor 

pembentuk perilaku moral tidak berfungsi dengan semestinya, hal tersebut 

akan menyebabkan merosotnya moralitas dari sekelompok masyarakat. 

Sejalan dengan hal tersebut, Borba mengungkapkan bahwa faktor utama 
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merosotnya suatu moral ialah faktor sosial kritis yang membentuk karakter 

bermoral secara perlahan mulai runtuh seperti pengawasan orang tua, 

hilangnya teladan perilaku bermoral, serta pendidikan spiritual agama yang 

mulai hilang. 

 Hal ini menjelaskan bahwa apabila keluarga dan lingkungan 

masyarakat serta nilai-nilai agama sebagi pembentuk perilaku moral yang 

utama bagi anak tidak berfungsi dengan baik maka akan berpengaruh pada 

pembentukan dasar-dasar perilaku moral seorang anak yang berujung pada 

kerusakan moral dari anak tersebut. Tokoh lain berpandangan bahwa faktor 

pembentuk perilaku moral tidak hanya berasal dari lingkungan melainkan juga 

dapat berasal dari dalam diri individu tersebut. Berk menyebutkan bahwa “we 

have already seen moral behavior is influenced by a great many factor besides 

cognition, including the emotions of empathy, sympathy, and guild individual 

differences in temperaments and long history of Borba, Michele.(2008):” 

Dengan kata lain, perilaku moral dipengaruhi oleh banyak faktor 

seperti kognisi, empati, simpati, dan temperamen setiap orang yang berbeda 

dan sejarah masa lalu. Berdasarkan paparan teori mengenai faktor yang 

mempengaruhi pembentukan perilaku moral dapat disimpulkan bahwa factor-

faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku moral anak yang utama 

adalah lingkungan berupa penanaman nilai-nilai agama dan spritual, kontrol 

keluarga, lingkungan sosial masyarakat dan keadaan alam sekitar serta media 

massa sebagai media pendidikan moral.  

Namun faktor pembentuk perilaku moral tidak hanya berasal dari 

lingkungan melainkan juga dapat berasal dari dalam diri individu tersebut 

seperti kognitif, empati, simpati, dan temperamen setiap orang yang berbeda 

dan sejarah masa lalu. 

      Peranan Orang Tua dan Guru Dalam Meningkatkan Perkembangan Moral 

Menurut Santrock mengatakan bahwa anak melewati 2 tahap yang 

berbeda  dalam cara mereka berpikir secara moralitas yaitu: 
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a)  Dari usia 4 sampai 7 tahun anak menunjukkan moralitas heteronom, tahap 

ini merupakan tahap pertama dimana anak berpikir bahwa keadilan dan 

peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh 

orang. 

b) Dari usia 7 sampai 10 tahun anak berada dalam transisi menunjukan bagian 

dari ciri-ciri dari tahap pertama, perkembangan moral dan sebagian ciri 

tahap kedua moralitas otonom.  

Kohlberg dalam Santrock mengatakan “interaksi dengan teman sebaya adalah 

bagian penting dalam stimulasi yang menantang anak untuk merubah penalaran moral 

mereka”. Proses memberi dan menerima diantara teman sebaya memberikan 

kesempatan pada anak untuk mengambil perspektif orang lain dan menghasilkan 

peraturan secara demokratis hubungan dengan teman sebaya memberikan kesempatan 

pada anak untuk memajukan penanaman moral anak Thomson dalam Santrock 

mengatakan “hubungan orang tua dan anak memperkenalkan anak kepada kewajiban 

mutual dan hubungan interpersonal yang erat”. Kewajiban orang tua adalah terlibat 

dalam pengasuhan yang positif dan memandu anak menjadi manusia yang kompeten. 

Kewajiban anak merespon dengan sesuai terhadap inisiatif dari orang tua. Sikap yang 

harus dimilki oleh orang tua dan guru dalam penerapan moral anak menurut Santrock 

adalah sebagai berikut: 

1. Hangat dan mendukung, ketimbang menghukum.  

2. Menggunakan disiplin induktif.  

3. Memberikan kesempatan bagi anak dalam mempelajari dan memahami 

perasan orang lain. 

4. Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan keluarga dan proses 

pemikiran mengenai keputusan moral.47 

5. Karakter perilaku moral anak usia 5-6 tahun 

                                                 
47 Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI - Vol. 7, No.1, Juni 2012  
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Anak usia 5-6 tahun sedang dalam tahap pertumbuhan dan 

perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun mental. Anak usia ini 

berada pada akhir tahap pra-operasional, tahap saat pemikiran simbolis 

sangat mendominasi hidup seorang anak, sehingga perilaku moral harus di 

tanamkan sejak usia dini. Hal ini berdasarkan: Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang menyebutkan 

bahwa, tingkat pencapaian perkembangan nilai agama dan moral anak usia 

5-6 tahun adalah mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, 

berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dsb, menjaga kebersihan 

diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, dan menghormati 

(toleransi) agama orang lain 

Pernyataan tersebut memaparkan bahwa karakteristik perilaku moral 

anak usia 5-6 tahun berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai kebaikan di 

dalam masyarakat seperti mengenal agama yang dianut, mengerjakan 

ibadah, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta mengetahui hari 

besar agama, dan menghormati agama orang lain. Berkaitan dengan 

perilaku moral, anak pada usia 5-6 tahun sudah memandang peraturan 

sebagai sesuatu yang harus dipatuhi.  

Menurut Moshos dan Nancy bahwa: takes rules more seriously than 

ever, but has not yet fully internalized them. he has makings of a 

conscience. he still defines actions as either right or wrong primarily to 

pleasa his parents and teachers and to avoid punishment. 37 Artinya 

perkembangan moral anak usia 5-6 tahun sudah mulai memperhatikan 

peraturan lebih dari pada sebelumnya, tetapi belum sepenuhnya 

diinternalisasi oleh anak, anak memiliki bakat untuk mengembangkan hati 

nurani, namun anak masih mendefinisikan tindakan sebagai benar atau 

salah terutama kepada orang tua dan guru untuk menghindari hukuman.  
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Hal ini menegaskan bahwa anak pada usia 5-6 tahun masih berfokus 

pada hadiah dan hukuman yang di dapat saat anak melakukan suatu 

kesalahan, maka akan mendapatkan hukuman sementara sebaliknya apabila 

anak melakukan suatu kebaikan maka akan mendapat pujian atau pun 

hadiah. Umumnya anak yang berada pada usia 5-6 tahun telah mengenal 

prinsip benar dan salah. Sejalan dengan hal ini anak memiliki pendirian 

yang kuat akan hal-hal yang benar dan salah sehingga ia menunjuk dirinya 

sendiri sebagai pengawas moral.38 Artinya anak usia 5-6 tahun dapat 

melarang diri sendiri saat ingin melakukan hal-hal yang salah, selain itu 

anak akan mulai bertindak untuk memprotes pelanggaran moral yang terjadi 

di lingkungan sekitarnya. Anak usia ini juga akan merasa malu bila dikritik 

atau dihukum.  

Pada usia ini, anak tidak memusatkan perhatian pada akibat 

perilakunya bagi orang lain, tetapi lebih untuk menghindarinya dari rasa 

malu atas hukuman yang diterimanya.  

Pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat Granie yang menyebutkan 

bahwa, 38Woolfson, Richard.C. 2005. Mengapa Anakku Begitu?. Jakarta: 

Erlangga Kids,hal.69 46 five years old devote much of their time and 

attention to the practice and mastery of skills in all developmental area, 

however ,this quest for mastery, coupled with a high energy level and 

robust self confident, can lead to understanding.39 Hal di atas berarti bahwa 

anak pada usia lima tahun mencurahkan banyak waktu dan perhatian pada 

praktek dan penguasaan keterampilan di seluruh wilayah perkembangan. 

 Namun dalam menguasai keterampilan tersebut anak memiliki tingkat 

kekuatan yang tinggi dan rasa percaya diri yang besar, sehingga bisa 

mengarahkan anak kepada pemahaman.  

Hal tersebut menunjukan bahwa karakteristik perilaku moral anak usia 

5-6 tahun mulai dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. 

Pendapat di atas juga didukung oleh pernyataan Erikson bahwa pada usia 
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empat sampai enam tahun anak akan mulai berinisiatif untuk mengatasi 

konflik. 

 Sehingga pada tahap ini anak berada pada tahap orientasi pada 

kepatuhan dan hukuman, anak melakukan sesuatu agar memperoleh hadiah 

dan tidak memperoleh hukuman. Adanya inisiatif berarti anak sudah 

memiliki kontrol dalam dirinya sendiri atas apa yang dilakukan. Dengan 

kata lain pada usia 5-6 tahun anak mulai menyadari kemampuan diri untuk 

mengerti dan peraturan yang ada dan dapat berinisiatif dalam mengatasi 

konflik yang terjadi.  

Saat anak berada pada usia 5-6 tahun, untuk menghindari dari rasa 

malu atas hukuman yang diterimanya anak akan berusaha berperilaku sesuai 

dengan aturan yang ada. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan 

yang benar sesuai kesepakatan kelompok sosial dimana anak tinggal. Anak 

usia 5-6 tahun, pada tahap perkembangan moral menurut Kohlberg berada 

pada tingkatan prekonvensional 

Tahap ini menyebutkan bahwa anak-anak mengikuti peraturan untuk 

pemenuhan kebutuhan, mengambil hati dan menyenangkan orang lain 

sehingga anak dapat di terima oleh kelompok sosial dimana anak tinggal. 

Berdasarkan paparan teori mengenai karakteristis perilaku moral anak usia 

5-6 tahun, dapat disimpulkan bahwa anak pada usia 5-6 tahun berada pada 

tingkatan awal tahap perkembangan moral yakni prekonvensional dimana 

anak mengikuti peraturan untuk pemenuhan kebutuhan, mengambil hati dan 

menyenangkan orang lain. Selain itu, pada usia tersebut anak sudah dapat 

mempelajari mana yang benar dan yang salah, Sudah dapat mengontrol diri 

dan menjadi pengawas moral untuk diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, 

serta perkembangan moral anak usia 5-6 tahun sudah mulai memperhatikan 

peraturan lebih dari pada sebelumnya, tetapi belum sepenuhnya 

diinternalisasi oleh anak. Anak memiliki bakat untuk mengembangkan hati 

nurani, namun anak masih mendefinisikan tindakan sebagai benar atau 
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salah terutama kepada orang tua dan guru untuk menghindari hukuman 

yang diterimanya saat melakukan pelanggaran dari suatu peraturan tertentu. 

6. Komponen Perilaku Moral  

Perilaku seseorang muncul melalui sebuah perasaan dan pemikiran 

yang diwujudkan dalam sebuah tindakan. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

adanya komponen dalam diri seorang individu untuk bertindak dan 

berperilaku yang sesuai dengan situasi maupun aturan yang ada. Shaffer 

menyebutkan beberapa komponen perilaku moral seperti berikut: “(1) an 

affective, or emotional component that consists of the feelings that surround 

right or wrong actions and that motivate moral thoughts and actions, (2) a 

cognitive component that centers on the way we conceptualize right and 

wrong and make decisions about how to behave, (3) a behavioral 

component that reflects how we actually behave when we experience the 

temptation to lie, cheat, or violate other moral rules”. di atas berarti (1) 

afektif, atau komponen emosional yang terdiri dari perasaan yang 

mengelilingi tindakan benar atau salah dan yang memotivasi pikiran dan 

tindakan moral, (2) komponen kognitif yang berpusat pada cara kita 

mengkonsep benar dan salah dan membuat keputusan tentang bagaimana 

berperilaku, (3) komponen perilaku yang mencerminkan bagaimana kita 

benar-benar berperilaku ketika kita mengalami godaan untuk berbohong, 

menipu, atau melanggar aturan moral lainnya. 

 Berdasarkan paparan tersebut komponen perilaku moral terdiri dari 

afektif, kognitif, dan perilaku. Afektif merupakan suatu perasaan dalam diri 

seseorang yang akan berpengaruh terhadap pola pikir dan tindakan dari 

individu tersebut. Sedangkan kognitif mengacu pada cara berpikir dalam 

memandang tindakan yang benar dan yang salah. Sementara komponen 

perilaku mencerminkan bagaimana seorang individu bersikap dalam suatu 

situasi tertentu berdasarkan perasaan. Komponen perilaku moral terdiri atas 

perkembangan kognitif, afektif, dan perilaku. Senada dengan hal tersebut 
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Santrock mengungkapkan bahwa moral mencakup perkembangan pikiran, 

perasaan, dan perilaku menurut aturan dan kebiasaan mengenai halhal yang 

seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. 

 Artinya adanya keterlibatan perkembangan ketiga komponen moral 

tersebut saat seorang individu berinteraksi dengan orang lain yang 

berdasarkan kesepakatan bersama dengan kelompok sosialnya. Sependapat 

dengan Shaffer dan Santrock, Triezenberg dan Davis menjelaskan 3 

komponen perilaku moral dengan bahasa yang berbeda namun berarti sama 

yakni: “(1) moral sensitivity,which is the ability to recognize and identify 

ethical issues (more specifically, how a person’s actions affect others).(2) 

moral reasoning and prompts a person to distinguish right from and 

interpret, judge, and make a decision, (3) moral character,which reflects the 

strength of an individual's temperament to persevere against adversity”.  

Artinya bahwa (1) kepekaan moral yang merupakan kemampuan 

untuk mengenali dan mengidentifikasi isu-isu etis (lebih khusus, bagaimana 

tindakan seseorang mempengaruhi orang lain), (2) penalaran moral dan 

meminta seseorang untuk membedakan yang benar dan menafsirkan, serta 

membuat keputusan, (3) karakter moral mencerminkan kekuatan 

temperamen individu untuk bertahan melawan kesulitan. Pernyataan 

Triezenberg dan Davis menjelaskan bahwa perilaku moral memiliki 3 

komponen yaitu kepekaan moral, penalaran moral, dan karakter moral. 

Kepekaan moral disini merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengendalikan perasaannya atau biasa disebut afektif. Sementara penalaran 

moral berkaitan dengan kemampuan kognitif seorang individu untuk 

membedakan yang benar dan menafsirkan, serta membuat keputusan 

bedasarkan suatu pemikiran yang logis. Sedangkan karakter moral 

berkenaan dengan tindakan ataupun perilaku individu untuk beradaptasi 

dengan lingkungan sekitarnya.  



36 

 

    

   

Ketiga komponen di atas saling terkait antara komponen satu dengan 

komponen yang lain, seperti halnya keterlibatan komponen afektif/afeksi 

mendorong seseorang untuk berfikir dan bertindak. Menurut Budianingsih 

afeksi akan memperluas perspektif seseorang dan memungkinkannya untuk 

melihat dengan sudut pandang orang lain yang mendorong seseorang 

melakukan tindakan moral. 

 Hal ini menunjukan bahwa komponen afeksi dapat menimbulkan 

berbagai jenis perasaan yang merangsang pemikiran dan mendorong 

tindakan moral seorang individu. Begitu pula halnya komponen kognitif 

yang memiliki peran yang sangat penting sebagai alat yang digunakan 

untuk mempertimbangkan perilaku benar dan salah berdasarkan perasaan. 

Sependapat dengan hal tersebut Ivancevich menjelaskan bahwa komponen 

kognitif merupakan pemikiran yang ditunjukkan seseorang ketika 

memutuskan berbagai tindakan yang benar atau yang salah, komponen 

kognitif terdiri dari persepsi, opini, dan keyakinan individu yang merujuk 

pada proses pemikiran dengan penekanan khusus terhadap rasionalitas dan 

logika. 

 Artinya keputusan benar atau salah yang diambil oleh seorang 

individu didasarkan pada perasaan yang logis dan masuk akal yang 

diwujudkan dalam tindakan moral. 

Selain adanya komponen afektif dan kognitif, terdapat komponen 

perilaku yang mendasari perkembangan moralitas seorang individu. 

Komponen perilaku menurut Ivancevich merupakan tindakan yang 

konsisten terhadap tindakan moral seseorang dalam situasi di mana mereka 

harus melanggarnya, komponen perilaku tersebut merujuk kepada 

kecendrungan seseorang untuk bertindak dalam suatu cara tertentu terhadap 

seseorang atau sesuatu. Hal ini menggambarkan bahwa komponen perilaku 

di dasarkan pada perasaan dan pemikiran moral untuk tetap konsisten 

bertindak terhadap kesepakatan dengan kelompok sosial sebelumnya.  
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Berdasarkan paparan teori di atas dapat disimpulkan bahwa moralitas 

memilki 3 komponen yaitu afektif (perasaan moral), kognitif (penalaran 

moral), dan perilaku (tindakan moral). Ketiga komponen tersebut saling 

terkait dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Hal ini 

menjelaskan bahwa komponen-komponen tersebut menunjukan bagaimana 

seorang individu bersikap dan bertingkah laku di dalam kehidupannya 

sehari-hari. 

4. Pola Asuh Orangtua dalam Menanamkan Nilai Moral pada Anak 

a.  Pola Asuh Otoritier  

Pola Asuh Otoritier ditandai dengan adanya kekerasan dalam 

mendidik anak, orangtua yang selalu memaksakan kehendak terhadap 

anak. 

b. Pola Asuh Demokratis 

Pola Asuh Demokratis ditandai dengan adanya pemberian nasihat, 

menerima dan menghargai pendapat anak. 

c. Pola Asuh Permisif 

Pola Asuh Permisif adalah pola asuh yang memberikan kebebasan 

terhadap anak tanpa adanya arahan atau pengawasan yang cukup.48 

 

 

 

 

                                                 
48 Husnul Hidayah, dkk, Implementasi Pola Asuh Orang Tua dalam Menanamkan Nilai 

Moral Anak Usia Dini, Vol 3 No 2 (Desember 2020) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Saebani, menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji 

statistik.49 

Berdasarkan karakteristik penelitian ini, maka metode penelitian yang 

digunakan ialah metode Ex post facto. Penelitian Ex post facto ini tidak memberikan 

perlakuan tertentu pada variabel bebas serta tidak memanipulasi variabel tindakan. 

Peneliti hanya menguji apa yang telah terjadi pada subjek penelitian dengan 

mengambil data-data yang sudah ada. Sujarweni menyatakan bahwa peneltian Ex 

post facto merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengungkap peristiwa yang 

sudah terjadi, dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor 

yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Dengan desain penelitian sebagai 

berikut:50 

  

  

X = Variabel bebas (Independen) 

Y = Variabel terikat (Dependen) 

 

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten 

Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Obyek penelitian ini adalah semua orangtua 

yang mempunyai anak umur 5-6 tahundi Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten 

Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

                                                 
49 Saebani, Metode Penelitian.(Bandung : Pustaka Setia 2008) h.128  
50 Sujarweni, V. Wiratna, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2014), h.8 

 X  Y 
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C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel mendefinisikan variabel secara operasional 

sesuai dengan kharakteristik yang diamati dan memiliki kemungkinan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 

fenomena.51 Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu, variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y) 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel)  

Pola komunikasi orangtua yang dimaksud oleh peneliti adalah bagaimana cara 

atau bentuk komunikasi atau interaksi antar orangtua dan anak. Seperti apa cara 

yang digunakan oleh orangtua dalam mendidik anak-anaknya 

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Moral anak yang dimaksud peneliti adalah bagaimana anak tersebut bisa 

memahami dirinya sendiri, kemudian bagaimana anak bertingkahlaku baik dengan 

dirinya sendiri atau orang lain, dan .bagaimana anak dapat mengetahui sebab dan 

akibat dari apa yang ia lakukan. 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalahnya telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karna jawaban yang diberikan baru berdasarkan 

pada teori yang sesuai belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data, jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian belum jawaban yang empiris dengan data.52 

Jadi hipotesisi dalam penelitian ini adalah: 

H0 = Ada pengaruh dari pola komunikasi orangtua terhadap moral anak. 

H1 = tidak ada pengaruh dari pola komunikasi orangtua terhadap moral anak. 

Jadi hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh. 

                                                 
51Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Aynat 

Publishing,2015), h 52 
52Sugiyono, Metode Peenelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung , 2016),   h 96 
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E. Populasi dan Sampel 

1.   Populasi 

Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian kita dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.53 Populasi berhubungan dengan 

data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka 

banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orangtua yang 

berjumlah 100 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Atau dapat pula 

dikatakan bahwa sampel adalah kelompok kecil individu yang dilibatkan dalam 

peneltian.54 

 Jadi sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan subjek 

dengan menggunakan teknik tertentu yang dianggap mewakili keseluruhan 

subjek dengan menggunakan teknik tertentu yang dianggap mewakili 

keseluruhan populasi. Menurut Suharsini Arikanto yang menyatakan bahwa 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya 

besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung pada 

keadaan.55 

Jadi dari penjelasan diatas peneliti mengambil sampel yaitu 25 orangtua 

yang mempunyai anak berumur 5-6 tahun. 

 

 

 

                                                 
53 S. Sumargono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta  2000 ) h.118  
54 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Metododlogi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, (Jakarta: 

raja Grafindo Persada, 1996), h. 133 
55 Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), Cet. Ke-7, h. 96. 
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F. Instrumen Penelitian   

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untukmengumpulkan data 

atau informasi yang berhubungan dengan penelitian.56 Alat yang digunakan adalah 

kuesioner/angket yaitu dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Metode ini digunakan jika subjek penelitian 

banyak.57 

1). Angket Pola Komunikasi Orangtua 

Pola komunikasi orangtua adalah sistem penyampaian pesan yang  bisa 

di terima orang lain. Hal ini meliputi dua pola komunikasi yaitu: 

a. Pola komuniksi terbuka  open communication) 

Menurut Diana Baumrind pola komunikasi orangtua dalam 

pengasuhannya memiliki ketegasan dalam membimbing anak 

dan memiliki komunikasi yang hangat, akrab, penuh perhatian, 

asertif, dan kasih sayang terhadap anak. 

b. Pola komunikasi tertutup  

Menurut Woods pola komunikasi tertutup adalah proses 

komunikasi orangtua yang pengasuhannya sangat kaku, dimana 

orangtua cenderung memberi perintah, dan mengharuskan anak 

agar menjalankan  

semua perintah dan aturan yang diberikan tanpa harus 

mengetahui alasan, tujuan, dan tanpa boleh bertanya, dan tidak 

memiliki komunikasi yang efektif serta gagal memberikan 

kehangatan kepada anak mereka.58 

Kisi-kisi intrumen penelitian variabel X yaitu Pola Komunikasi Orangtua 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

                                                 
56 Hartono, Analisis Item Instrumen (Cet. 1, Pekanbaru, Riau: ZanafaPublishing, 2015). h 1 
57  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D) 

(Cet.XXII: Bandung: Alfabeta, 2015), h. 199 
58 Yosefina, Hiasinta Pengaruh Pola Komunikasi Orangtua Terhadap Kepercayaan Diri 

Siswa Kelas V SD Tarakanita, Bumijo, Yogyakarta: 2015-2016  



42 

 

    

   

 

NO 

 

ASPEK 

 

INDIKATOR 

1 Pola Komunikasi 

Terbuka 

Menjadi pendengar yang baik 

  Keakraban 

  Menjadi sahabat 

  Kedekatan 

  Sopan santun 

  Kasih sayang 

  Keterbukaan 

  Perhatian 

2 Pola Komunikasi 

Tertutup 

Bersikap kaku 

  Mendominasi 

  Marah 

  Membandingkan 

  Mengacaukan anak 

 

2).  Angket Moral Anak 

Secara konseptual perilaku moral seseorang didasarkan pada 

keyakinan serta pandangan tentang benar-salah, dan baik buruk sesuai aturan 

sosial yang berlaku di masyakat yang akan mempengaruhi seorang individu 
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tersebut dalam berfikir, merasa dan bertindak. Menurut Thomas Likona 

Perilaku moral merupakan hasil dari pengetahuan moral dan perasaan moral. 

Pengetahuan dan perasaan moral ini yang kemudian diwujudkan dalam 

tindakan. Perilaku terhubung dalam tiga bagian yang saling terkait yaitu 

pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral.59  

Suatu tindakan yang berasal dari diri sendiri yang sesuai dengan 

kesepakatan dengan setiap anggota kelompok masyarakat dimana individu 

tersebut tinggal. Kisi-kisi instrumen penilaian dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

NO ASPEK INDIKATOR 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Penalaran Moral 

 

 

 

 

 

Afektif/ perasaan moral 

 

 

 

 

 

 

Anak mampu melakukan perilaku 

yang akan di lakukan. 

Anak mampu mengenal konsep sebab 

akibat dari suatu perilaku yang 

dilakukannya. 

 

Anak mampu menanggapi dan 

merasakan perasaan oranglain. 

Anak mampu menunjukkan perasaan 

menghargai oranglain yang di 

aplikasikan dalam perilaku sehari-hari. 

Anak mampu berkata sopan dan 

menghormati orang lain dalam 

                                                 
59 Aidha Artha Novayanty, Peningkatan Perilaku Moral Pada Anak Usia 5-6 Tahun Melalui 

Penggunaan Metode Bercerita, Jurnal Instruksional 2, no.2: h. 130 
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3 

 

 

 

 

Tindakan moral 

kehidupan sehari-hari 

Anak mampu menghargai dengan sifat 

sportif dalam suatu permainan. 

 

Anak sudah mampu melakukan tugas 

atau kewajibannya. 

Anak mampu berperilaku sesuai 

dengan aturan yang berlaku 

 

G. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan prosedur penelitian yang digunakan untuk 

proses data agar data mempunyai makna untuk menjawab masalah  dalam 

penelitian ini dan menguji hipotesis. Data-data tersebut dianalisis melalui dua 

tahap yaitu sebagai berikut: 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran secara 

umum. Statistik deksriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeksripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.60  

Pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif kuantitatif adalah sebagai 

berikut: 

1) Menghitung rata-rata  

Skor rata-rata diketahui dengan rumus sebagai berikut : 

Me =   ∑𝐹𝑖𝑋𝑖

∑𝐹𝑖
         

                                                 

60Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, h. 

199. 
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Keterangan : 

Me : Mean untuk data bergolong 

∑fi : Jumlah data/ sampel 

fixi : Produk perkalian antar Fi pada tiap interval data dengan (Xi)                         

xi : Rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi setiap interval data 

 

2) Menghitung standar deviasi 

S = √
∑ 𝐹𝑖 (𝑋𝑖−𝑋)2

(𝑛−1)
 

3) Presentase nilai rata-rata 

p = 
𝑓

𝑛
 x 100 % 

Keterangan :  

f : frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

n : number of cases (jumlah frekuensi? Banyaknya individu) 

p : angka presentase61 

2. Analisis Statistik Inferensial   

Statistik inferensial adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini 

disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi 

berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang (probality).62 Analisis ini 

digunakan untuk mendapatkan jawaban ada pengaruh pola komunikasi orangtua 

terhadap moral anak di Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. Adapun rumus untuk untuk menguji hipotesis pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

 

 

                                                 
61 Abas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet. XXIV; Jakarta, PT. RajaGrafindo 

Persada, 2012), h. 43.  
62Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet.XX11; Bandung: Alfabeta, 2014), h.170. 
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1) Uji normalitas 

Uji normalitas data yang dimaksud adalah apakah data-data yang digunakan 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Penguujian tersebutndilakukan dengan 

menggunakan rumus Chi-kuadran yang dirumuskan sebagai berikut :  

 X2
hitung = 

∑(0−𝐹ℎ)2

𝑓ℎ
 

Keterangan :  

X2  = nilai chi-kuadrat hitung 

fo = frekuensi nhasil pengamatan 

fh = frekuensi harapan 

adapun kriteria pengujian dinyatakan normal apabila X2
hitung lebih kecil dari 

X2
tabel di dapatkan dari daftar X2 dengan dk= (k-1) pada taraf signifikan α = 0,05.  

2) Uji linearitas (kelinearan persamaan regresi) 

Uji linearitas dimaksudkan agar menginformasi apakah terdapat sifat linear 

antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau tidak dengan hasil 

observasi yang ada. Uji linearitas digunakan untuk memastikan data yang digunakan 

sesuai dengan garis linear atau tidak. Berikut rumus pada uji linearitas :  

Fhitung = 
𝑅𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝑅𝐽𝐾 (𝐸)
 

Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta 

derajat kebebasan penyebut n-1, maka diperoleh Fhitung ≤ Ftabel berarti data linear.63  

3) Analisis regresi sederhana 

Regresi sederhana digunakan pada satu variabel terikat berdasarkan satu 

variabel bebas. Variabel terikat diberi notasi Y dan adapun notasi X ditujukan untuk 

variabel bebas, sehingga bentuk yang dicari adalah regresi Y atas X regreresi 

sederhana digunakan untuk meenampilkan adanya pengaruh antara variabel-variabel 

tersebut. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : 

Y = a + Bx 

                                                 
63 Ridwan, Dasar-dasar statistika (Cet. VIII; Bandung: Alpabeta, 2010) h. 205. 
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Keterangan : 

Y = nilai yang diprediksikan 

a = koefisien regresi X 

b = koefisien regresi regresi Y 

X = nilai variabel independen.64 

Adapun koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

a = 
∑ 𝑌(∑ 𝑋2−∑ 𝑋𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2  

 b = 
𝑛 ∑ 𝑋𝑌−∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2  

keterangan :  

X = nilai variabel indenpen 

Y = nilai variabel dependen 

a = koefisien regresi a 

b = koefisien regresi b 

n = jumlah sampel65 

4) Uji signifikan (Uji-t) 

Uji-t ini digunakan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh pola komunikasi orangtua terhadap moral anak di Mbay, Kecamatan 

Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebelum dilakukan 

pengujian maka terlebih dahulu mencari kesalahan baku regresi dan kesalahan baku 

koefisien b (penduga b) sebagai berikut : 

1) Untuk regresi, kesalahan bakunya dirumuskan :  

Se = 
√∑ 𝑌2−(𝛼 ∑ 𝑌)−𝑏.∑ 𝑌𝑋

(𝑛−2)
 

2) Untuk koefisien regresi b (penduga b) kesalahan bakunya dirumuskan :  

                                                 
64 Sugiyono, Metode penelitian pendididkan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. h. 

262. 
65 Husein Umar, Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis (Cet. I; Jakarta: Rajawali 

Press, 2008), h. 114.  
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Sb = 
Se

√𝑋2− 
(∑ 𝑋)2

𝑛

 

5) Penguji hipotesis 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a) Menentukan formulasi hipotesis  

Ho :β= 0 (tidak ada pengaruh X terhadap Y) 

H1 : β ≠ 0 (ada pengaruh X terhadap Y) 

b) Menentukan taraf nyata (α) dan nilai ttabel 

α = 5% = 0.05→α/3 = 0, 025, 

b = n-2, dan t = 0, 025.  

c) Menentukan nilai thitung 

t = 
𝑏−𝛽𝑜

𝑆𝑏
 

keterangan : 

t = thitung/ hasil regresi, dan Sb = simpangan baku kesalahan baku.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 M. Iqbal Hasan, pokok-pokok materi statistik 2 statistik inferensial (Jakarta : Bumi  

Aksara, 2008), h. 227.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada sub bab ini akan dijelaskan hasil penelitian berdasarkan informasi dan 

penemuan data di lapangan yang diperoleh dari instrumen penelitian yang berkaitan 

dengan variabel Pola Komunikasi Orang Tua (X) dan Moral anak (Y) di Mbay 

Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada 

penelitian ini menggunakan instrumen angket yang berbentuk skala likert. Setelah 

data terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data deskriptif untuk 

mengetahui gambaran dari masing-masing variabel dan statistik inferensial dengan 

bantuan program Statistical Packages For Social Science (SPSS) Versi 20 untuk 

mencapai pengaruh pola komunikasi orang tua dan moral anak di  Mbay Kecamatan 

Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun hasil penelitian 

yang diperoleh yaitu: 

1. Pola Komunikasi  Orang Tua di Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten 

Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Pola komunikasi orangtua adalah cara atau bentuk komunikasi atau interaksi 

antar orangtua dan anak. Seperti cara yang digunakan oleh orangtua dalam mendidik 

anak-anaknya. Dari pengertian tersebut kemudian dirumuskan beberapa indikator 

dalam bentuk angket sebagai instrumen penelitian sehingga diperoleh data sebagai 

hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.1 Statistik Pola Komunikasi  

Statistik Nilai 

Mean 36,6000 

Median 37,0000 
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Mode 33,00 

Std. Deviasi 3,36650 

Varians 11,333 

Range 13,00 

Minimum 31,00 

Maximum 44,00 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 Statistik di atas dapat diketahui mean, median, mode, 

standar deviasi, varians, range, minimum dan maximum yang selanjutnya digunakan 

untuk memperoleh informasi mengenai pola komunikasi orangtua  di Mbay 

Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Frekuensi Pola Komunikasi 

Interval Frekuensi Persen 

31 2 8 % 

33 5 20 % 

35 1 4 % 

36 4 16 % 

37 3 12 % 

38 4 16 % 

39 1 4 % 
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40 2 8 % 

41 1 4 % 

42 1 4 % 

44 1 4 % 

Total 25 100 % 

 

Dari tabel 4.2 diatas memberikan informasi mengenai frekuensi data dan 

persentase dari masing-masing nilai, data yang diolah sebanyak 25 semuanya valid. 

Tabel 4.3 Kategori Pola Komunikasi 

Kategori Frekuensi Persentase 

Rendah 2 8 % 

Sedang 22 88% 

Tinggi 1 4% 

Total 25 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.3 pada tabel kategori terlihat frekuensi berjumlah 25 data 

dengan data valid 100% menunjukan kategorisasi rendah dihitung berdasarkan hasil 

angket yang diberikan kepada 25 orang tua anak untuk memperoleh data tentang pola 

komunikasi orang tua menggunakan SPSS menunjukkan pendapat orang tua terkait 

moral anak sebanyak 2 orang  dan dinyatakan dengan presentase sebanyak 8%, hal ini 

menunjukan bahwa ada 2 orang tua yang berpendapat bahwasanya moral anak berada 

pada posisi rendah, pada kategori sedang menunjukkan pendapat orang tua terkait 
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moral anak sebanyak 22 orang dan dinyatakan dengan presentase sebanyak 88% dan 

pada kategori tinggi menunjukkan pendapat orang tua terkait moral anak sebanyak 1 

dan dinyatakan dengan presentase sebanyak 4%.    

2. Moral Anak di Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

Moral anak yang dimaksud peneliti adalah bagaimana anak tersebut bisa 

memahami dirinya sendiri, kemudian bagaimana anak bertingkahlaku baik dengan 

dirinya sendiri atau orang lain, dan bagaimana anak dapat mengetahui sebab dan 

akibat dari apa yang ia lakukan. Berdasarkan angket yang diberikan diperoleh hasil 

penelitian sebagai berikut: 

  Tabel 4.4 Statistik Moral Anak 

Statistik Nilai 

Mean 34,1200 

Median 33,0000 

Mode 30,00 

Std. Deviation 4,63069 

Variance 21,443 

Range 19,00 

Minimum 24,00 

Maximum 43,00 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 Statistik di atas dapat diketahui mean, median, mode, 

standar deviasi, varians, range, minimum dan maximum yang selanjutnya digunakan 

untuk memperoleh informasi mengenai moral anak  di Mbay Kecamatan Aesesa 
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Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Frekuensi Moral Anak 

Interval Frekuensi Persen 

24 1 4 % 

28 1 4 % 

29 1 4 % 

30 4 16 % 

31 1 4 % 

32 1 4 % 

33 4 16 % 

34 1 4 % 

36 3 12 % 

37 2 8 % 

38 1 4 % 

39 1 4 % 

40 2 8 % 

41 1 4 % 

43 1 4 % 

Total 25 100 % 
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Dari tabel 4.5 frekuensi diatas memberikan informasi mengenai frekuensi data 

dan persentase dari masing-masing nilai dengan data yang diolah sebanyak 25 

semuanya valid.  

Tabel 4.6 Kategori Moral Anak 

Kategori Frekuensi Persentase 

Rendah 3 12 % 

Sedang 21 84% 

Tinggi 1 4% 

Total 25 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.6 kategori terlihat frekuensi berjumlah 25 data dengan 

data valid 100% menunjukan kategorisasi rendah dihitung berdasarkan hasil angket 

yang diberikan kepada 25 anak untuk memperoleh data tentang moral anak 

menggunakan SPSS menunjukkan pendapat anak terkait pola komunikasi sebanyak 3 

orang  dan dinyatakan dengan presentase sebanyak 12%, hal ini menunjukan bahwa 

ada 3 anak yang berpendapat bahwasanya komunikasi orang tua berada pada posisi 

rendah, pada kategori sedang menunjukkan pendapat anak terkait pola komunikasi 

orang tua sebanyak 21 anak dinyatakan dengan presentase sebanyak 84% dan pada 

kategori tinggi menunjukkan pendapat anak terkait pola komunikasi orang tua 

sebanyak 1 anak dan dinyatakan dengan presentase sebanyak 4%.   

Berdasarkan tabel 4.3 pada tabel kategori terlihat frekuensi berjumlah 25 data 

dengan data valid 100% menunjukan kategorisasi rendah dihitung berdasarkan hasil 

angket yang diberikan kepada 25 orang tua anak untuk memperoleh data tentang pola 

komunikasi orang tua menggunakan SPSS menunjukkan pendapat orang tua terkait 

moral anak sebanyak 3 orang  dan dinyatakan dengan presentase sebanyak 12%, hal 
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ini menunjukan bahwa ada 3 orang tua yang berpendapat bahwasanya moral anak 

berada pada posisi rendah, pada kategori sedang menunjukkan pendapat orang tua 

terkait moral anak sebanyak 21 orang dan dinyatakan dengan presentase sebanyak 

84% dan pada kategori tinggi menunjukkan pendapat orang tua terkait moral anak s 

ebanyak 1 dan dinyatakan dengan presentase sebanyak 4%.   

3. Pengaruh Pola Komunikasi Orang Tua dan Moral Anak di Mbay Kecamatan 

Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara  pola komunikasi dan  

moral anak di Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dilakukan beberapahan 

tahapan atau uji yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Sebelum pengolahan data lebih lanjut dilakukan pengujian 

prasyarat penelitian, yaitu uji normalitas. Dalam melakukan uji 

normalitas, digunakan pengujian normalitas Kolmogorov Smirov dan 

Shapiro Wilk, dihitung menggunakan aplikasi SPSS versi 20 for Windows 

dengan menggunakan taraf signifikansi α = 0,05. Jika angka signifikan 

(Sig.) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Jika angka signifikan 

(Sig.) > 0,05 maka data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas 

yang didapatkan: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas 

     

Variabel 

     K- SZ         Sig       Ket 

          X       0.688       0,732    Normal 

          Y      0,576       0,892    Normal 
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Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji normalitas data pola komunikasi orang 

tua diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov signifikansi sebesar 0,688 dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut 

lebih besar dari α (0,688 > 0,05). Kemudian hasil uji normalitas data moral 

anak diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov signifikansi sebesar 0,578 dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut 

lebih besar dari α (0,578 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

skor pola komunikasi orang tua dan moral anak di Mbay Kabupaten Nagekeo 

berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas 

digunakan untuk mengetahui hubungan Moral Anak (Y) terhadap Pola 

Komunikasi Orang Tua (X) linear atau tidak. Uji linearitas pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi for 

Windows. Hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 Uji Linearitas 

Variabel  F  Sig Ket 

Pola 

komunikasi 

orangtua dan 

moral anak 

 

19,390 

   

 0,001 

 

Linear 

 

Berdasarkan tabel 4.8 Uji Linearitas diperoleh nilai Deviation from 

Linearity Sig. adalah 0,121 lebih besar dari 0,05 (0,121>0,05). Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel 

pola komunikasi orangtua (X) dengan variabel moral anak (Y). 
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 Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Variabel R R2 Sig. Keterangan 

 Pola Komunikasi 

Orangtua dan 

moral anak 

0,615  0,379 0,001 Berpengaruh 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui R= 0,615 ini berarti bahwa 

korelasi antara variabel X dengan Y adalah 0,615, selanjutnya untuk melihat 

pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dengan 

taraf signifikannya sebesar 5 % ( α = 0,05) jika nilai signifikansi uji t < 0,05 

maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel 

terikat terhadap variabel bebas. Hasil pengujian hipotesis (Uji T) 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel moral anak yang dimana lebih 

kecil dari tarag signifikan (0,001 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa pola 

komunikasi ada pengaruhnya terhadap moral anak di Mbay Kecamatan 

Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan bentuk 

persamaan regresinya Y = 3,145 + 0,846 X 

B. PEMBAHASAN 

Komunikasi dalam keluarga menjadi faktor penting dalam menentukan 

baik buruknya anak. Jika orang tua menanamkan sikap baik terhadap anak, seperti 

jujur, berakhlak mulia, rendah hati, berani, mensyukuri nikmat Allah swt, 

melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar dan lain sebagainya, maka anak akan 

tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlak mulia, berani dan melaksanakan 

amar ma`ruf nahi munkar. Orangtua adalah komponen keluarga yang terditi dari 

ayah dan ibudan mmerupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinanyang sah yang 

dapat membentuk sebuah keluarga. Sedangkan keluarga merupakan komponen 

yang paling utama dan pertama dikenal anak, tanggungjawab mendidik, 
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mengasuh, dan membimbing ank-anaknya untuk mencapai tahapan-tahapan 

tertentu untuk menghantarkan anak  untuk siap hidup bermasyarakat. 

Hal ini sejalan dengan dengan apa yang dikemukakan para ahli bahwa 

keluarga (lingkungan rumah tangga), pada umumnya merupakan lembaga pertama 

dan utama dikenal anak. Hal ini disebabkan oleh kedua orangtuanya yang pertama 

dikenal dan diterimanya pendidikan, bimbingan perhatian, dan kasih sayang yang 

terjalin antara kedua orangtuanya dan anak-anaknya, merupakan basis yang ampuh 

bagi pertumbuhan dan perkembangan psikis serta nilai-nilaisosial dan religius 

pada anak didik. Dalam hal ini satu yang harus diingat oleh para orangtua bahwa 

masalah komunikasi adalah masalah kebiasaan. Artinya komunikasi harus 

dipelihara terus sejak anak-anak masih berada dalam kandungan ibunya sampai 

mereka dewasa. 

Dengan demikian, jika komunikasi dalam keluarga terjalin dengan 

harmonis, maka anak akan merasa bahwa dirinya sangat berharga, sehingga akan 

menumbuh kan sikap dan perilaku yang baik dalam diri anak. Dalam hal ini, satu 

yang harus diingat oleh para orang tua, bahwa masalah komunikasi adalah masalah 

kebiasaan. Artinya, komunikasi harus dipelihara terus sejak anak-anak masih 

berada dalam kandungan ibunya sampai mereka dewasa. Hubungan yang terjadi 

didalam keluarga biasanya dilakukan melalui suatu kontak sosial dan komunikasi. 

Kedua hal ini merupakan syarat terjadinya suatu interaksi soasial. Dengan kata 

lain, interaksi yang sesungguhnya dapat diperoleh melalui kontak sosial dan 

komunikasi. 

Terjadinya interaksi dan komunikasi dalam kelurga akan saling 

mepengaruhi satu dengan yang lain dan saling memberikan stimulus dan resposn. 

Dengan interaksi antara anak dengan tua, akan membentuk gambaran-gambaran 

tertentu pada masing-masing pihak sebagai hasil dari komunikasi. Anak akan 

mempunyai gambaran tertentu mengenai orang tuanya. Dengan adanya gambaran-

gambaran tertentu tersebut sebagai hasil persepsinya melalui komunikasi, maka 
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akan terbentuk juga sikap-sikap tertentu dari masing-masing pihak. Bagi orang tua 

anak sebagai objek sikap, sebaliknya bagi anak orang tua sebagai objek sikap. 

Pada anak akan terbentuk sikap tertentu terhadap orang tuanya, sebaliknya pada 

orang tua akan terbentuk sikap tersebut terhadap anaknya. 

Biasanya orang tua menjadi lengah akan komunikasi dengan anak-

anaknya, justru pada anak-anak meningkat dewasa, karena pada saat itu orang tua 

tengah menanjak karirnya dan perhatian orang tua banyak disita oleh kesibukan 

pekerjaan maupun kegiatan-kegiatan sosialnya dan adapun orang tua yang 

mempercayakan sepenuhnya karena mereka akan dewasa dengan sendirinya. 

Proses perubahan pada anak-anak biasanya tidak disadari orang tua, namun sangat 

dirasakan oleh anak-anak. Pada waktu orang tua menyadari kekurangan tersebut, 

keadaan sudah terlanjur parah untuk diselamatkan.  

Orang tua mesti selalu waspada dan mencoba untuk tidak melupakan 

komunikasinya dengan anak-anak, bagaimana pun sibuknya mereka. Dengan 

berbagai masalah yang ada terkadang orangtua lupa kewajiban mereka sebagai 

orangtua yakni memberikan segalanya yang terbaik untuk anaknya, dan pada saat 

anak berubah menjadi kurang baik terkadang orangtua menyalahkan lingkungan 

dan ketidaktahuan seorang anak tersebut. Maka pentingnya komunikasi ini untuk 

diterapkan selalu dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga. 

Pola komunikasi orangtua sangat berkaitan penting bagi perkembangan 

moral anak, orangtua menjadi orang pertama yang akan membelajarkan anaknya 

dalam segala hal termasuk yang paling utama adalah moral atau tingkah laku 

anaknya. Sebab itu yang akan menjadi cerminan seorang anak di masa depannya, 

bagaimana ia bersikap terhadap orang yang lebih tua darinya, sebaya serta yang 

umurnya dibawahnya. Oleh sebab itu, komunikasi orangtua sangatlah penting  

bagi anak karena anak akan mengikuti segala hal yang terjadi dalam rumahnya 

termasuk cara berkomunikasi orangtuanya.  
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Perlu diperhatikan bahwa seluruh orangtua hal perlu ditanamkan pertama 

dalam diri seorang anak adalah moralnya. dan yang memberi pelajaran moral anak 

tersebut adalah orangtuanya.  Moral anak sangat mendukung keberhasilan seorang 

anak, termasuk dapat memperbaiki moral anak abngsa karena berawal dari seorang 

anak kecil yang akan tumbuh menjadi dewasa dan yang akan memimpin dunia 

kelak adalah generasi anak yang moralnya sangat baik. salah satu keberhasilan 

sebuah negara adalah berawal dari berhasilnya orangtua dalam mendidiknya, 

mengajari hal-hal yang baik terhadap anaknya, sehingga anak tersebut tumbuh 

dengan keadaan yang bagus, dan dapat menjadi orang yang bermanfaat utuk 

lingkungan sekitar khususnya terhadap orangtuanya yang selama ini mendidiknya 

menjadi sangat baik. 

Berdasarkan teori yang ada dari beberapa pendapat bahwa sangat sinkron 

antara hubungan komunikasi orangtua dan moral anak karena berawal dari 

perkataan orangtua dalam rumahnya yang akan menjadi pelajaran yang anak 

dapatkan. Sehingga dikatakan interaksi orangtua itu selalu dibutuhkan ankanya 

sampai anak dewasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa berpengaruh antara 

komunikasi orangtua pada setiap perkembangan dalam diri anak termasuk salah 

satunya adalah moralnya. Sangat berkaitan dengan penelitian ini yang diberikan 

kepada 25 orangtua diantaranya yaitu: Sue Ramudan dan Sufyani Muh. Rena, 

Saiful Ismail Rena dan Sri Wahyuni, Muhammad Yusril dan Sri Wahyuni Wauk, 

Nur Fauziah Hanum dan Hasbil Hatta Sumang Rena, Abdullah Nola dan Sitti 

Hajar, Ian Bastian dan Tamblan Abbas, Amran Satung dan Surtiani Bachri, Abdul 

Salam dan Aminah Gamo, Yaman Yunus dan Irmawati Ganti, Junaidin dan 

Rahayu Ningsih, Ishak Ebo dan Hanisa Wati, Ikra Setiawan dan Nurbaini Usman, 

Salman Mustahid dan Nurhazimah, Samsuddin Ahmad dan Nursia Umar, Saiful 

Mihrab dan Sarina Ndaek, Muktar Yahya dan Nirmala Sari, Alexander dan Sumas 

Niah, Fatimah Talib, Sahlan Abdullah dan Fitriani, Muksin dan Nurhasanah, Ade 
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Irma dan Muhammad Gasim, Burhanuddin dan Nirmala, Risal dan Mariati, 

Busram dan Atik Syarifuddin, Thamrin Thalib dan Widyastuti Ahmad.   

Berdasarkan tabel di atas diketahui R= 0,615 ini berarti bahwa korelasi 

antara variabel X dengan Y adalah 0,615, selanjutnya untuk melihat pengambilan 

keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dengan taraf signifikannya 

sebesar 5 % ( α = 0,05) jika nilai signifikansi uji t < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 

diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel terikat terhadap variabel 

bebas. Hasil pengujian hipotesis (Uji T) menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

variabel moral anak yang dimana lebih kecil dari tarag signifikan (0,001 < 0,05). 

Hal ini menunjukkan bahwa pola komunikasi ada pengaruhnya terhadap moral 

anak di Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara 

Timur dengan bentuk persamaan regresinya Y = 3,145 + 0,846 X 

Seperti pola komunikasi orangtua yang digunakan dalam mendidik anak-

anaknya, bentuk atau interaksi antar orangtua dan anak. Apabila pola komunikasi 

orangtua dengan anak baik maka moral anak tersebut juga akan baik, maka sangat 

penting untuk kemudian mejaga pola komunikasi. Penjelasan diatas didukung 

dengan penelitan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Baharuddin, 

tentang: Pengaruh komunikasi orangtua terhadap perilaku anak pada MIN 1 

Lamno Desa Pante Keutapang Aceh Jaya. Hasil penelitian adalah jika interaksi 

dan komunikasi antara orangtua dan anak terjalin dengan baik maka anak akan 

merasa berharga begitupun sebaliknya jika kurang baik maka akan berpengaruh 

pada perkembangan anak khususnya perkembangan moral. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan: 

1.  Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada 25 orang tua anak untuk 

memperoleh data tentang pola komunikasi orang tua menunjukkan bahwa   

diperoleh 2 orang tua yang berpendapat bahwa moral anak berada pada posisi 

rendah,  22 orang tua anak yang berpendapat bahwa moral anak berada pada 

posisi sedang dan 1 orang tua yang berpendapat bahwa moral anak  

berkategorisasi tinggi. 

2. Terkait moral anak  tersebut menunjukan kategorisasi rendah  moral anak 

sebanyak 3 orang, 21 orang  berada pada posisi sedang, dan pada kategorisasi 

tinggi ada 1 orang. 

3. Berdasarkan tabel uji regresi sederhana diketahui R= 0,615 ini berarti bahwa 

korelasi antara variabel X dengan Y adalah 0,615. Hasil pengujian hipotesis 

(Uji T) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel moral anak yang 

dimana lebih kecil dari tarag signifikan (0,001 < 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa pola komunikasi ada pengaruhnya terhadap moral anak di Mbay 

Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur 

dengan bentuk persamaan regresinya Y = 3,145 + 0,846 X 

B. Implikasi 

Dari penelitian yang dilakukan maka peneliti mengemukakan implikasi 

penelitian ini adalah : 

1. Orangtua harusnya sejak awal harus memiliki ilmu tentang bagaimana 

berinteraksi yang baik terhadap anak 

2. Orangtua sejak awal harus mendidik moral anak sesuai dengan ilmu yang 

telah didapatkan sebelumnya sehingga di saat anak telah dewasa ia tahu 
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nilai-nilai moral yang sebenarnya dan tidak melanggar nilai-nilai moral 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

3. Orangtua harus lebih bisa memperhatikan anak sehingga anak tersebut 

selalu merasa bahwa ia diperhatikan oleh orangtuanya. 
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VAR00001 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

31,00 2 8,0 8,0 8,0 

33,00 5 20,0 20,0 28,0 

35,00 1 4,0 4,0 32,0 

36,00 4 16,0 16,0 48,0 

37,00 3 12,0 12,0 60,0 

38,00 4 16,0 16,0 76,0 

39,00 1 4,0 4,0 80,0 

40,00 2 8,0 8,0 88,0 

41,00 1 4,0 4,0 92,0 

42,00 1 4,0 4,0 96,0 

44,00 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
 

Statistics 

VAR00001 

N 
Valid 25 

Missing 0 

Mean 36,6000 

Median 37,0000 

Mode 33,00 

Std. Deviation 3,36650 

Variance 11,333 

Range 13,00 

Minimum 31,00 

Maximum 44,00 
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Kategori 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

rendah 2 8,0 8,0 8,0 

sedang 22 88,0 88,0 96,0 

tinggi 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Statistics 

VAR00001 

N 
Valid 25 

Missing 0 

Mean 34,1200 

Median 33,0000 

Mode 30,00a 

Std. Deviation 4,63069 

Variance 21,443 

Range 19,00 

Minimum 24,00 

Maximum 43,00 

a. Multiple modes exist. The 

smallest value is shown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

kategori 

N 
Valid 25 

Missing 0 
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VAR00001 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

24,00 1 4,0 4,0 4,0 

28,00 1 4,0 4,0 8,0 

29,00 1 4,0 4,0 12,0 

30,00 4 16,0 16,0 28,0 

31,00 1 4,0 4,0 32,0 

32,00 1 4,0 4,0 36,0 

33,00 4 16,0 16,0 52,0 

34,00 1 4,0 4,0 56,0 

36,00 3 12,0 12,0 68,0 

37,00 2 8,0 8,0 76,0 

38,00 1 4,0 4,0 80,0 

39,00 1 4,0 4,0 84,0 

40,00 2 8,0 8,0 92,0 

41,00 1 4,0 4,0 96,0 

43,00 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Kategori 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1,00 3 12,0 12,0 12,0 

2,00 21 84,0 84,0 96,0 

3,00 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



71 

 

    

   

 

Statistics 

VAR00001 

N 
Valid 25 

Missing 0 

Mean 34,1200 

Median 33,0000 

Mode 30,00a 

Std. Deviation 4,63069 

Variance 21,443 

Range 19,00 

Minimum 24,00 

Maximum 43,00 

a. Multiple modes exist. The 

smallest value is shown 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 VAR00001 

N 25 

Normal Parametersa,b 
Mean 36,6000 

Std. Deviation 3,36650 

Most Extreme Differences 

Absolute ,138 

Positive ,138 

Negative -,109 

Kolmogorov-Smirnov Z ,688 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,732 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

    

   

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 VAR00001 

N 25 

Normal Parametersa,b 
Mean 34,1200 

Std. Deviation 4,63069 

Most Extreme Differences 

Absolute ,116 

Positive ,116 

Negative -,098 

Kolmogorov-Smirnov Z ,578 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,892 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

MORAL ANAK * 

POLA 

KOMUNIKASI 

ORANG TUA 

Between 

Groups 

(Combined) 373,973 10 37,397 3,722 ,013 

Linearity 194,824 1 194,824 19,390 ,001 

Deviation from 

Linearity 
179,150 9 19,906 1,981 ,121 

Within Groups 140,667 14 10,048 
  

Total 514,640 24 
   

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

VAR00001 25 100,0% 0 0,0% 25 100,0% 
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Report 

VAR00001 

Mean N Std. Deviation 

36,6000 25 3,36650 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

VAR00001 25 100,0% 0 0,0% 25 100,0% 

 

 

 

Report 

VAR00001 

Mean N Std. Deviation 

34,1200 25 4,63069 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

POLA 

KOMUNIKASI 

ORANG TUAb 

. Enter 

a. Dependent Variable: MORAL ANAK 

b. All requested variables entered. 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,145 8,309  ,378 ,709 

POLA KOMUNIKASI 

ORANG TUA 
,846 ,226 ,615 3,743 ,001 

a. Dependent Variable: MORAL ANAK 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,615a ,379 ,352 3,72895 

a. Predictors: (Constant), POLA KOMUNIKASI ORANG TUA 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 194,824 1 194,824 14,011 ,001b 

Residual 319,816 23 13,905   

Total 514,640 24    

a. Dependent Variable: MORAL ANAK 

b. Predictors: (Constant), POLA KOMUNIKASI ORANG TUA 
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