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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

        
 ا        

Alif tidak dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡ𝑎 ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش 
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍa ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط 
 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 
 Gain G Ge غ 
 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق 
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل 
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و

 Ha H Ha ـه 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(’). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau  

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :  كَيْفَ 

 haula :  هَوْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 Hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a A اَ 
 Kasrah i I ا  
 ḍammah u U ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ai a dan i ىىَْ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ىَوْ 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى  ا        ...
َ... fatḥah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىى 
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Contoh: 

 māta :  مَاتَ 

 ramā :   رَمَى

 qīla : ق يْلَ  

وْت    yamūt :   يمَ 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikut oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha[h]. 

Contoh:  

 rauḍahal-aṭfāl : رَوْضَة  الَْْ طْفَال   

لَة   يْنَة  الْفَاض   al-madīnahal-fāḍilah : الَْمَد 

 al-ḥikmah :  الَْحكْمَة   

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  ` ّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana : رَبَّنا

يْنَا    <najjaina: نَجَّ

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ى و
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 al-haqq : الَْحَقُّ  

مَ    nu“ima : ن ع  

 aduwwun‘ : عَد وٌّ  

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

kasrah ( ) ى ي    maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (ī). 

Contoh: 

 Alī (bukan‘Aliyyatau‘Aly)‘ :  عَل يٌّ 

 Arabī (bukan‘Arabiyy atau‘Araby)‘ :عَرَ ب يٌّ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْس  

لْزَلَة    al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :   الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة   

 al-bilādu :  الَْب لادَ  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 
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وْنَ  ر   ta’murūna :   م 

 ‘al-nau :  الَنَّوْع   

 syai’un :  شَيْءٌ  

رْت    umirtu :   أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

FīẒilālal-Qur’ān 

Al-Sunnah qablal-tadwīn 

Al-‘Ibārāt bi‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣal-sabab 

9. Lafẓal-Jalāla ( الل) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

يْن  الل    billāh ب ا لله  dīnullāh د 

Adapun ta marbūṭadi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ  al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  
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Contoh: 

ه مْ ف يْ رَحْمَة  الل      hum f ī raḥmatilh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wamā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘alinnās ilallażī biBakkatam ubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur’ān 

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiżmin al-ḌalāAl-Munqiz 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة  =  ص

 بدون مكان  =  دم 

سلم صلى الل عليه و  =  صلعم   

 طبعة  =  ط  

 بدون ناشر =  دن 

الى اخره \الى اخرها =  الخ   
 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: 

Zaid,Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 

Nama   : Jon Haris 

NIM   : 20800115019 

Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah 

Judul   : Pengaruh Pola Komunikasi Sehari-hari dalam 

Keluarga     Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik 

pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V di MIN 

1 Kota Makassar. 

 
Penelitian ini membahas tentang pengaruh pola komunikasi orang tua 

terhadap prestasi anak disekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaiman pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga, bagaimana prestasi belajar 

peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia, dan apakah terdapat pengaruh 

pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga terhadap prestasi belajar peserta didik 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V di MIN 1 Kota Makassr.  Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pola komunikasi sehari-hari dalam 

keluaraga, mendeskripsikan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia, dan mendeskripsikan tentang pengaruh pola komunikasi sehari-

hari dalam keluarga terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia. 

 Jenis penelitian yang penulis angkat dalam peneitian ini adalah jenis 

penelitian ex-postfacto, adapun instrumen penelitian yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah pedoman angket, dan studi dokumen. Populasi yang diangkat 

dalam penelitian adalah seluruh peserta didik kelas V di MIN 1 Kota Makassar 

sedangkan tehnik sampel yang digunakan adalah teknik sampeling jemu. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah hasil angket yang telah di isi oleh peserta didik 

kelas V di MIN 1 Kota Makassar dan nilai raport peserta didik kelas V di MIN 1 

Kota Makassar pada semester I. 

Hasilnya adalah terdapat pengaruh pola komunikasi sehari-hari dalam 

keluarga terhadap prestasi belajar peserta didik di sekolah. Pola komunikasi 

sehari-hari dalam keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar peserta didik. Artinya semakin baik pola komunikasi sehari-hari yang 

terjalin dalam keluarga peserta didik, maka akan semakin meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik di sekolah, begitupun sebaliknya semakin kurang baik pola 

komunikasi sehari-hari yang terjalin dalam keluarga peserta didik, maka akan 

memungkinkan terjadinya penurunan prestasi belajar peserta didik di sekolah. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai masukan untuk semua orang 

tua peserta didik untuk menerapkan pola komunikasi yang tepat dalam kehidupan 

sehari-hari guna untuk menunjang prestasi belajar peserta didik di sekolah. 
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Karena semakin bagus pola komunikasi yang diterapkan orang tua kepada peserta 

didik maka akan semakin bagus pula prestasi belajar peserta didik disekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai perubahan yang baru yang 

dilakukan oleh seorang anak untuk merubah kondisi pribadi maupun dalam strata 

sosial masyarakat. Sehingga belajar sangatlah penting dalam mengubah keadaan 

dalam lingkungan sosial kemasyarakatan dan tentu banyak anak-anak di sekitar 

yang menginginkan untuk mengubah dirinya sendiri supaya lebih baik dari 

sebelumnya. Dan hal ini sejalan dengan Tujuan Pendidikan nasional yang tertera 

pada Undang-undang sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 bab II Pasal 

3 menyatakan, bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membetuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif , mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 

Secara sederhana dapat disimpulkan UU tersebut memiliki makna yaitu 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.2 

 
1 Menteri Pendidikan Sistem Nasional RI, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 

(Jakarta: CV. Tamita Utama, 2004), h. 3 

2 Udin Syaefudin Sa’ud dan Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan  Suatu 

Pendekatan Komprehensif  (Bandung: RoMIa, 2009), h. 38. 
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Sejatinya, prestasi belajar anak akan memiliki hasil yang maksimal apabila 

berbanding lurus dengan standar pendidikan yang didapatkan oleh seorang anak 

lewat orang tua maupun guru.  

Prestasi belajar siswa merupakan unsur yang sangat penting dalam 

kelanjutan pembelajaran seorang anak, akan tetapi dalam meraih prestasi siswa 

tentu terdapat faktor yang sangat berpengaruh antaranya faktor komunikasi dari 

tenaga pendidik dan yang terpenting komunikasi yang efektif dari keluarga yang 

sangat membantu dalam menunjang perkembangan belajar anak. Prestasi belajar 

anak merupakan hasil yang telah dicapai dari yang dilakukan atau dikerjakan.3 

Kemampuan komunikasi yang baik dari guru dan keluarga akan menajdi 

ujung tombak dalam menunjang pendidikan dan proses perkembangan anak. 

Sehingga berkomunikasi dipandang hal yang sangat urgen dalam proses tumbuh 

kembang seorang anak terlepas itu di dunia pendidikan maupun di kehidupan 

sosial seorang anak. 

Dalam perjalanan pembelajaran seorang anak tentu yang paling 

diperhatikan dan diutamakan adalah pola komunikasi keluarga dalam membantu 

proses belajar anak karna tanpa dukungan yang baik dari pihak keluarga tentu 

anak akan terganjal dalam proses pembelajarannya, maka diperlukan pola 

komunikasi yang baik dan membantu yang diberikan kepada seorang anak. 

Karena dari sekian banyaknya watak dan kepribadian tentu banyak pula masukan 

dan komunikasi yang diterima oleh seorang anak maka diperlukan satu jalur 

 
3 Aina Mulyana, Prestasi Belajar Siswa, https://inamulyana.blogspot.com. (Diakses pada 

8 April 2021). 

https://inamulyana.blogspot.com/
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komunikasi yang baik sehingga anak tidak terkesan susah dalam memilih jalan 

yang ia pilih. 

Pola komunikasi dari setiap keluarga itu sangat berbeda dan bervariasi ada 

yang memiliki pola komunikasi yang verbal, non verbal, tulisan, dan simbol. Dari 

keempat pola komunikasi ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing 

sehingga pihak keluarga harus jeli mendidik seorang anak dengan komunikasi 

yang baik karena tidak semua anak menginginkan seperti apa yang diinginkan 

oleh orang tua.  

Pola komunikasi keluarga memang harus diperhatikan dengan sebaik 

mungkin hal ini dikarenakan keluarga merupakan lingkungan pertama yang 

dikenal oleh seorang anak atau lingkungan sosial pertama tempat anak belajar dan 

bermain. Kehidupan sosial masyarakat yang cenderung berubah setiap harinya 

akan berdampak pula kepada pola komunikasi keluarga karna kesibukan masing-

masing tentu hal ini akan berdampak pada proses perkembangan belajar anak, 

sehingga anak menjadi korban dari kondisi sosial yang semakin hari semakin 

berubah. 

Anak tidak bisa dikorbankan dari kesibukan orang tua tentu akan 

berdampak buruk bagi perkembangannya dan proses belajarnya. Orang tua harus 

jeli dalam memahami kondisi dan keadaan seorang anak supaya apa yang 

diimpikan dan diinginkan oleh seorang anak dapat terelisasikan dengan baik dan 

seorang anak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, sehingga 

perang orang tua terhadap anak itu sangatlah penting bagi perkembangan anak 

tersebut, terkait dengan perkembangan anak sesungguhnya telah dijlaskan dalam 
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firman Allah dalam Q.S At-tahrim(66:6) yang menjelaskan tentang kewajiban 

orang tua dalam mendidik anaknya yang berbunyi : 

⧫  ⧫  

❑⧫◆  ❑➔  

→  ◆  

⧫  ❑➔◆    

◆⧫◆  ◼⧫  

⬧◼⧫        

⧫❑➔⧫    ⧫  ➔⧫⧫  

⧫❑➔➔⧫◆  ⧫  ⧫⬧⬧  

     

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak 

durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.4 

      Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam mendidik anak 

serta keuarga untuk senantiasa selalu ada dijalan allah swt. Dan juga ayat ini 

diperkuat dengan hadits rasulullah saw sebagaimana yang diriwayatkan oleh HR. 

Ahmad bin Hanbal yang berbunyi: 

يد    حَدَّثنََا ونَ، بْن    يزَ  ر   أخَْبرََنَا: قَالَ  هَار  م مَ  بْن   صَال ح   بْن   عَام  ســْ  ر 

، يُّ زَنــ  دَّثنََا الْم  وب   حــَ ن   أيَــُّ ى بــْ وســَ ن   م  و بــْ ر  ن   عَمــْ يد   بــْ ع  ن   ســَ  بــْ

يد    ابْن    أوَْ :  قَالَ   الْعَاص   ،  بْن    سَع  ه ، عَنْ  أبَ يه ، عَنْ   الْعَاص  : قَالَ  جَد  

الَ  ول   قــَ لَّى الل   رَســ  ه   الل   صــَ لَّمَ  عَلَيــْ ا: " وَســَ لَ  مــَ دٌ  نَحــَ دهَ   وَالــ   وَلــَ

نْ  أفَْضَلَ    حَسَن   أدَبَ    م 
Artinya: 

 
4 Kementerian Agama RI, al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya, (Jakarta 1434 H/2013 

M), h. 560. 
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Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata; telah 

mengabarkan kepada kami 'Amir bin Sholih bin Rustum Al Muzanni telah 

menceritakan kepada kami Ayyub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id bin Al 'Ashi 

berkata; atau Ibnu Sa'id bin Al 'Ash dari ayahnya dari kakeknya berkata: 

Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada pemberian 

orang tua terhadap anaknya yang lebih utama dari sebuah adab yang baik."5 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada saat 

melakukan PPL(Praktik Pengalaman Lapangan) yang bertempat di MIN 1 

Makassar, peneliti mendapatkan sebuah persoalan yaitu hampir 30% dari siswa 

dari 30 siswa yang duduk di kelas 5, mengalami kekurangan dalam memahami 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia.  

Berangkat dari persoalan diatas, peneliti mencoba untuk mendalami 

persoalan ataupun mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan 30% siswa ini 

mengalami kendala dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Ada beberapa faktor 

yang menyebabkan sehingga hal semacam ini bisa terjadi, seperti halnya 

kurangnya keterampilan yang dimiliki tenaga pendidik, ataupun kurang 

maksimalnya tenaga pendidik dalam menerapkan model serta media pembelajaran 

yang menunjang keberhasilan pembelajaran. Terlepas dari beberapa persoalan itu, 

orang tua sebagai tempat pertama seoarang anak mendapat pendidikan juga sangat 

berpengaruh dalam persoalan ini, sehingga peneliti akan mencoba mencari solusi 

dari persoalan ini melalui pendidikan informal yaitu pendidikan yang di peroleh 

lewat keluarga, dengan mencoba melakukan pendekatan pada konteks penerapan 

komunikasi yang diterapkan oleh setiap keluarga dari setiap siswa tersebut, 

dengan tujuan untuk mencari solusi dari persoalan yang coba diangkat oleh 

peneliti dalam penelitian ini.  

B. Rumusan Masalah 

 
5 Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asyad asy-Syaibany, 

Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz XXIV, (Muasatul Risalah, 1421 H/2001 M), h. 128. 



6 
 

 
 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, adapun 

beberapa rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pola komunikasi sehari-hari yang digunakan dalam lingkungan 

keluarga peserta didik kelas V di MIN 1 Kota Makassar ? 

2. Bagaimana prestasi belajar peserta didik kelas V pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia di MIN 1 Kota Makassar ? 

3. Apakah terdapat pengaruh pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga 

terhadap prestasi belajar peserta didik kelas V pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia di MIN 1 Kota Makassar ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan pola komunikasi yang digunakan dalam lingkup 

keluarga sehari-hari 

b. Mendeskripsikan dampak dari pola komunikasi yang digunakan 

keluarga sehari-hari terhadap proses belajar peserta didik di sekolah 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan di MIN 1 Kota 

Makassar 

a. Bagi Keluarga 

Memperluas pemahaman orang tua atau keluarga mengenai pola 

komunikasi yang tepat yang dapat mengoptimalkan kemampuan peserta 

didik serta dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kualitas 

individu siswa. 



7 
 

 
 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi 

pembelajaran guna mengoptimalkan ketercapaian tujuan dalam proses 

pembelajaran, meningkatkan mutu sekolah, meningkatkan mutu pendidik 

dan terlebih mutu siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Menjadi sarana pengembangan wawasan mengenai metode 

pembelajaran serta penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

peneliti untuk terus belajar dan menambah wawasan serta pengalaman 

dalam mendidik. 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Pola Komunikasi Sehari-hari dalam Keluarga (Independen) 

Pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga adalah model atau tipe 

komunikasi yang digunakan dalam ruang lingkup keluarga sehari-hari. 

Pola komunikasi keluarga akan sangat berpengaruh bagi prestasi 

belajar siswa sehingga dengan pola komunikasi yang tepat akan sangat 

menunjang pada proses belajar anak di sekolah. 

2. Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia (Dependen) 

Prestasi belajar merupakan skor berupa nilai, angka, atau huruf 

yang diperoleh setelah mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia yang 

mencakup aspek kognitif, efektif dan psikomotorik.   

E. Kajian Pustaka 
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Pola komunikasi keluarga dipilih karena pada dasarnya keluarga 

merupakan tempat pertama seorang anak mendapatkan pendidikan untuk pertama 

kali dalam proses perjalanan hidupnya, sehingga dipandang sangat penting 

kiranya untuk dibahas apalagi dalam hal ini kita akan menyentuh pada wilayah 

komunikasi yang merupakan media utama dalam proses pendidikan. 

Hasil penelitian yang relevan merupakan uraian sistematis tentang hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan dan sesuai dengan 

subtansi yang diteliti. Berikut ini penelitian yang relevan dengan yang akan 

peneliti teliti. 

1. Lina Novita, Leora Grahadila Andovita, Atwinda Hardiyanti (2018) “Pola 

Komunikasi Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Siswa” yang dilakukam 

di SDN Cilandek 1 Bogor, menyimpulkan bahwa pola komunikasi 

cenderung menunjukkan kombinasi otoriter, membebaskan, dan 

demokratis, tetapi dianatara ketiga pola komunikasi tersebut, orang tua 

cenderung menggunakan pola authoritative.6 

2. Muhammad Amriza Hafiz (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Pola 

Komunikasi Keluarga Dalam meningkatkan Prestasi Belajar Anak” (Studi 

Deskriptif Kualitatif Keluarga Siswa Berprestasi Di SMPN 1 

P.Berandan). menyimpulkan bahwa orang tua cenderung melakukan 

komunikasi langsung atau dengan cara tatap muka.7 

 
6  Lina Novita, Leora Grahadila Andovita, Atwinda Hardiyanti, Pola Komunikasi 

Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Siswa, Primaria Education Journal. Vol 1. No 1. https://pej-

pgsd.unla.ac.id. (Diakses pada 9 April 2021). 

7  Muhammad Amriza Hafiz, Pola Komunikasi Keluarga Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Anak, http://repository.umsu.ac.id. (diakses pada 9 april 2021). 

http://repository.umsu.ac.id/
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3. Indah, Sharifatul Mulah (2019) “Pengaruh Komunikasi Keluarga 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MI Miftahul Huda Krajangbogo 

Bonang Demak Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi thesis, Universitas 

Wahid Hasyim Semarang.8 menyimpulkan bahwa bahwa ada pengaruh 

komunikasi keluarga terhadap prestasi belajar peserta didik MI Miftahul 

Huda Krajanbogo Bonang Demak. Nilai r objektif sebesar 0,449, dan itu 

artinya dengan N; 25 lebih besar dari 0,396 dalam taraf signifikan 5%. 

4. Jefrey Oxianus Sabarua, Imelia Mornene (2020) “Komunikasi Keluarga 

dalam Membentuk Karakter Anak”. Menyimpulkan bahwa pola 

komunikasi sesungguhnya harus diperhatikan oleh setiap keluarga lebih 

khusus orang tua ketika berkomunikasi dengan anak, karena hal tersebut 

akan berdampak pada karakter anak, sebab anak sifatnya itu selalu meniru 

setiap hal yang dilihat dan didengar.9 

5. Riski Fadila Putra, Maulana Rezi Ramadhan (2021) “Pengaruh Pola 

Komuikasi Keluarga Tehadap Prestasi Belajar Anak”. Yang 

menyimpulkan bahwa besarnya pengaruh pola komunikasi keluarga 

terhadap prestasi belajar anak adalah sebesar 15% sedangkan sisanya 

sebanyak 85% dipengaruhi oleh aspek lain.10 

Dari beberapa penelitian yang relevan diatas, terdapat beberapa kesamaan 

dan juga perbedaan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti dalam 

 
8 Indah, Shariful Mulah, pengaruh komunikasi keluarga terhadap prestasi belajar siswa 

di MI Miftahul Huda, http://eprints.unwahas.ac.id. (diakses pada 10 april 2021). 

9 Jefry Oxianus Sabarua, Imelia Mornene, Komunikasi Keluarga dalam Membentuk 
Karakter  Anak. https://ejournal.undhiksa.ac.id/index.php/IJEE. (diakses pada 2 juni 2022)   
10 Riski Fadila Putra, Maulana Rezi Ramadhan. “Pengaruh Pola Komuikasi Keluarga Tehadap 

Prestasi Belajar Anak”. https://openlibrarypublication.telkomuniversity.ac.id. (diakses pada 9 

September) 

http://eprints.unwahas.ac.id./
https://ejournal.undhiksa.ac.id/index.php/IJEE
https://openlibrarypublication.telkomuniversity.ac.id/
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penelitian ini. Adapun kesamaannya yaitu menentukan pengaruh dari pola 

komunikasi yang diterapkan orang tua terhadap prestasi belajar peserta didik 

di sekolah, sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada lokasi atau tempat 

penelitian, jumlah populasi, dan tingkatan umur atau usia dari responden.  

F. Hipotesis 

Adapun hipotesis yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yaitu; Terdapat 

pengaruh pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga terhadap prestasi belajar 

peserta didik, diterima  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pola Komunikasi Sehari-hari dalam Keluarga 

1. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Secara etimologis, istilah tentang komunikasi berasal dari bahasa latin 

yaitu “communicare” yang berarti “menyampaikan”. Menurut asal katanya 

tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau 

kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan 

semiotika yang dipahami bersama.  

Secara terminologis, komunikasi berarti suatu proses penyampaian sebuah 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian ini telah jelas 

bahwa proses komunikasi akan sangat membutuhkan orang lain dalam prosesnya, 

dimana seseorang menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain yang 

menjadi lawan bicaranya. Jika tidak ada lawan bicara, maka tidak akan terjadi 

sebuah komunikasi karena komunikasi membutuhkan orang lain dalam 

prosesnya.1 

Dari pengertian di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa komunikasi 

adalah sebuah proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan 

untuk menyesuaikan pemahaman terhadap sebuah informasi yang sedang 

dikomunikasikan atau sedang dibahas. Sejatinya sebuah proses komunikasi akan 

berlangsung efektif jika kedua belah pihak yang melakukan suatu proses 

komunikasi memiliki penafsiran atau pemahaman yang sama terhadap sebuah 

pesan atau informasi yang sedang dikomunikasikan. 

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

(Jakarta: Rineka Cipta; 2020), h.13 
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Komunikasi dapat disimpulkan sebagai hubungan kontak antar manusia, 

baik secara individu maupun kelompok, karena dalam kehidupan sehari-hari 

disadari ataupun tidak disadari bahwa komunikasi adalah bagian dari kehidupan 

manusia. Bahkan sejak manusia dilahirkan sudah berkomunikasi dengan 

lingkunganya. Gerak dan tangis pada saat pertama manusia dilahirkan merupakan 

pertanda bahwa adanya komunikasi.2 

b. Komponen Komunikasi 

 Berdasarkan pengertian komunikasi di atas, maka ada beberapa komponen 

komunikasi yang menjadi unsur-unsur penting yang menunjang terjadinya proses 

komunikasi. Unsur-unsur tersebut adalah komunikator adalah yang menjadi 

sumber dari sebuah pesan atau informasi, pesan adalah sebuah informasi atau 

berita yang menjadi objek dari komunikasi, dan komunikan adalah sebagai 

penerima dari sebuah pesan. 

 Dalam kegiatan komunikasi, ketiga unsur inilah yang menjadi syarat 

utama terjadinya proses komunikasi. Ketika suatu pesan disampaikan oleh 

komunikator dengan perantara media kepada komunikan, maka komunikator 

menyampaikan sebuah pesan atau informasi dalam bentuk kode tertentu seperti 

bahasa tubuh atau lainya yang mampu ditafsirkan oleh seorang komunikan 

sebagai penerima pesan atau informasi agar proses komunikasi berjalan dengan 

baik. Lebih sederhananya dapat diilustrasikan dalam bentuk gambar sebagai 

berikut : 

 

 

 
2 St. Rahmah, Pola Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Anak. 

Jurnal.iun-antasari.ac.id (diakses pada 5 april 2022) 
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Gambar 2.1 Proses Komunikasi 

 

  

  

 

 

 

 

 

c. Proses Komunikasi  

     Proses komunikasi adalah komunikatornya menyampaikan pesan 

kepada komunikannya atau penerima pesan, sehingga mampu menciptakan suatu 

persamaan makna atau pemahaman antara komunikan dengan komunikatornya. 

Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif 

(sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya yang terjadi). Proses 

komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antarmanusia dan ada penyampaian 

pesan atau informasi yang bertujuan  untuk mewujudkan motif atau pola dalam 

berkomunikasi. Tahapan proses komunikasi adalah sebagai berikut:  

a. Penginterpretasian 

    Hal yang diinterpretasikan adalah motif atau pola dalam 

berkomunikasi, terjadi dalam diri komunikator. Artinya, proses 

komunikasi tahap pertama bermula sejak motif atau pola komunikasi yang 

dimaksud itu muncul hingga akal  komunikator berhasil 

komunikator komunikan pesan 

Feed back 
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menginterpretasikan apa yang ia pikir dan rasakan ke dalam pesan. Proses 

penerjemahan motif atau pola komunikasi ke dalam pesan, disebut 

interpreting. 

b. Penyandian 

     Tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat 

abstrak berhasil diwujudkan oleh akal manusia ke dalam simbol 

komunikasi. Tahap ini disebut enconding, akal manusia berfungsi sebagai 

encorder, alat yang merubah pesan abstrak menjadi konkret. 

c. Pengiriman 

      Proses ini terrealisasi ketika komunikator melakukan tindakan 

komunikasi, mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah 

yang disebut transmitter, alat pengiriman pesan.   

d. Perjalanan  

    Tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan, sejak 

pesan disampaikan  hingga pesan diterima oleh komunikan.  

e. Penerimaan 

 Tahapan ini ditandai dengan diterimanya pesan melalui peralatan 

jasmaniah komunikan. 

f. Feed back 

  Tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak pesan diterima melalui 

peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal berhasil 

menguraikannya (decoding). Dan memberikan tanggapan lanjutan 

terhadap pesan yang telah diuraikan dari proses komunikasi. 

d. Keberhasilan Komunikasi 



15 

 

 
 

 Keberhasilan sebuah proses komunikasi merupakan ketercapain tujuan 

dari komunikasi itu sendiri. Keberhasilan itu tergantung dari beberapa faktor 

antara lain yaitu : 

a. Komunikator  

 Komunikator merupakan sumber atau pengirim pesan atau 

informasi. Kepercayaan penerima pesan atau informasi kepada 

komunikator dan keterampilan komunikator dalam melakukan sebuah 

proses komunikasi akan sanagat menentukan keberhasilan sebuah proses 

komunikasi. 

b. Pesan yang Disampaikan 

  Keberhasilan komunikasi tergantung dari: 

a) Daya Tarik pesan 

b) Kesesuaian pesan dengan penerima pesan 

c) Lingkup pengalaman yang sama antara pengirim dengan 

penerima tentang pesan tersebut, serta; 

d) Peran pesan dalam memenuhi kebutuhan penerima pesan. 

c. Komunikan 

  Keberhasilan komunikasi bergantung pada: 

a) Kemampuan komunikan dalam menafsirkan atau memahami 

pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

b) Komunikan sadar bahwa pesan yang diterima memenuhi 

kebutuhannya. 

c) Perhatian komunikan terhadap pesan yang diterima 
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d. Konteks 

  Komunikasi dapat berlangsung pada lingkungan tertentu. Yaitu 

lingkungan yang kondusif (nyaman, menyenangkan, aman, menantang) 

sangat menunjang keberhasilan sebuah proses komunikasi. 

 

 

e. Sistem Penyampaian 

  Sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media. 

Metode dan media yang sesuai dengan berbagai jenis indera penerima pesan 

yang kondisisnya berbeda-beda akan sanagat menunjang keberhasilan 

komunikasi.3 

2. Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

  Pada dasarnya keluarga adalah sebuah institusi yang terbangun dari 

hasil perkawinan yang didalamnya hidup berpasangan Antara seorang suami 

dan istri yang terikat secara sah berdasarkan hukum yang berlaku yang 

memiliki satu tujuan bersama yaitu membangun mahligai rumah tangga 

yang aman, bahagia, dan tentram. 

  Menurut Soelaeman, secara psikologis, keluarga merupakan 

sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal yang sama 

yang masing-masing anggota merasakan adanya ikatan batin sehingga 

terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling 

 
3  Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam 

Keluarga(Jakarta: Rineka Cipta; 2020), h.13 
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menyerahkan diri. Sedangkan dalam pengertian pedagogis, keluarga adalah 

satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua 

jenis manusia yang dilakukan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk 

menyempurnakan diri.4   

  Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) keluarga 

memiliki beberapa arti antara lain yaitu : satuan kekerabatan yang sangat 

mendasar dalam masyarakat, ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi 

rumah, sanak saudara, serta berarti kaum kerabat.5 

  Keluarga sebagai acuan pertama dalam proses kehidupan yang 

dijalani manusia, sudah sepantasnya memiliki peranan penting dalam  

seorang manusia. Keluarga yang bahagia, damai, dan tentram akan selalu 

menjadi pilihan utama setiap manusia dalam berkeluarga sehingga manusia 

akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan dirinya 

pada keluarga bahagia, damai, dan tenteram itu sendiri. 

2.  Fungsi keluarga 

  setelah sebelumnya telah dijelaskan pengertian keluarga, dan 

selanjutnya mari kita jelaskan tentang fungsi keluarga dalam kehidupan. 

Dalam kehidupan, keluarga memiliki fungsi serta peranan yang sangat 

penting dalam proses kehidupan manusia yang mencangkup segala hal yang 

berkaitan dengan manusia. Ada beberapa fungsi atau peranan keluarga yang 

dilihat dari beberapa aspek yaitu: 

a. Konteks Keagamaan 

 
4 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam 

Keluarga(Jakarta: Rineka Cipta; 2020),hal. 19. 

5 Lektur.id, Makna Kata Keluarga Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,  

https://lektur.id.  (diakses pada tanggal 20 juni) 

https://lektur.id/
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 Keluarga adalah ladang terbaik dalam penanaman nilai-nilai 

agama. Orang tua memiliki peranan yang sangat strategis dalam 

mentradisikan ritual-ritual keagamaan kepada anak-anaknya. Ini 

dikarenakan orang tua selalu menjadi guru, model, dan panutan pertama 

dan utama yang dimiliki seorang anak, sehingga akan sangat efektif jika 

penanaman nilai-nilai agama ini diajarkan langsung oleh orang tua. 

b. Konteks Sosial Budaya 

Keluarga dalam konteks sosial budaya tidak bisa dipisahkan dari tradisi 

budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lantas dalam 

konteks ini keluarga memiliki peranan serta funsi untuk memberikan 

penjabaran mengenai budaya sosial yang tumbuh diruang lingkup sekitar 

sehingga seorang anak bisa memahami serta mampu menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan sekitar dan memahami tatanan nilai moral yang 

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.  

3. Pola Komunikasi Keluarga  

1. Pengertian Pola Komunikasi Keluarga  

 Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya 

komunikasi. Dari sejak lahir yang kita lakukan adalah berkomunikasi, lantas 

apakah komunikasi itu sebenarnya. Mungkin pemahaman diatas terlalu sempit 

untuk menggambarkan apa itu komunikasi yang sebenarnya. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola diartikan sebagai bentuk 

(struktur) yang tetap. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan 

pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga 

pesan yang dimaksud dapat dipahami. 
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 Pola komunikasi merupakan model dari komunikasi, sehingga dengan 

adanya berbagai macam model dan bagian dari proses komunikasi akan dapat 

memudahkan dalam proses komunikasi. Pola komunikasi identik dengan proses 

komunikasi, karena pola komunikasi merupakan bagian dari komunikasi itu 

sendiri. 

 Menurut Everet M. Rogers dalam buku Cangara, seorang pakar sosiologi 

pedesaan Amerika yang telah banyak memberi perhatian pada studi riset 

komunikasi, khususnya dalam hal penyebaran inovasi membuat definisi bahwa 

komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu 

penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. 

 Roger bersama D. Lawrence Kincaid dalam buku Cangara, menyatakan 

bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih melakukan 

pertukaran informasi dengan satu sama lainya, yang pada giliranya akan tiba pada 

saling pengertian yang mendalam. 

 Menurut Sendjaja, dalam tataran teoritis, paling tidak kita mengenal atau 

memahami komunikasi dari dua perspektif , yaitu perspektif kognitif dan 

perspektif perilaku.6 

 Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua 

orang atau lebih guna untuk memberikan pemahaman baru kepada lain yang 

menjadi lawan komunikasi kita. 

 
6 Muhammad Amriza Hafiz, Pola Komunikasi Keluarga Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Anak, http://repository.umsu.ac.id. (diakses pada 9 april 2021). 

http://repository.umsu.ac.id/
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 Komunikasi merupakan dasar dari seluruh interaksi antar manusia, segala 

sesuatu yang dilakukan anak dapat memengaruhi keluarganya, dan keluarga 

memengaruhi pembentukan dasar perilaku, watak, moral, dan pendidikan anak.7 

 Pola komunikasi yang dibangun akan mempengaruhi pola asuh orang tua. 

Dengan pola komunikasi yang baik maka diharapkan akan menghadirkan pola 

asuh yang baik pula. Terdapat 3 pola komunikasi orang tua dengan anak yaitu: 

1) Authoritarium (cenderung bersikap bermusuhan) 

Dalam pola hubungan ini, sikap acceptance ( penerimaan ) rendah namun 

kontrolnya tinggi, suka menghukum secara fisik, bersikap mengkomando, 

mengharuskan atau memerintah anak untuk melakukan sesuatu tanpa 

kompromi, bersikap keras, cenderung emosional dan bersikap menolak. 

Sedangkan pada pihak sianak akan mudah tersinggung, penakut, 

pemurung, dan merasa tidak bahagia. 

2) Permissive (cenderung berprilaku bebas) 

Dalam hal ini, sikap penerimaan orang tua tinggi namun kontrolnya 

rendah, memberi kebebasan pada anak untuk menyatakan dorongan atau 

keimginanya. Sedangkan anak akan bersikap impulsive serta agresif dan 

kurang memiliki rasa percaya diri, suka mendominasi, tidak jelas arah 

hidupnya, serta partisipasinya rendah. 

3) Authoritative  (cenderung terhindar dari kegelisahan dan kekacauan) 

Dalam hal ini, sikap penerimaan dan kontrolnya tinggi, bersikap 

responsive terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk menyatakan 

 
7  St. Rahmah Pola Kominkasi Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Anak, jurnal 

Alhadrah, Volume 17, Nomor 33, 13-31 
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pendapat atau pertanyaan, member penjelasan dampak dari perbuatan baik 

dan tidak baik. Sedangkan anak akan bersikap bersahabat, memiliki rasa 

percaya diri, mampu mengendalikan diri, bersikap sopan, mau bekerja 

sama, memiliki rasa ingin yang tinggi, mempunyai arah dan tujuan hidup 

yang jelas. 

 Begitu pentingnya faktor komunikasi dalam keluarga, karena komunikasi 

yang baik dan tepat akan memberikan efek yang sangat baik bagi suatu keluarga 

terlebih kepada sang anak. Orang tua harus mampu menentukan pola seperti apa 

yang harusnya di terapkan. 

2. Bentuk Komunikasi Keluarga 

 Ada beberapa bentuk komunikasi dalam keluarga antara  lain yaitu: 

1) Komunikasi Verbal 

 Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan komunikasi antara 

individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa sebagai alat 

berhubungan. Kegiatan komunikasi verbal menempati frekuensi 

terbanyak dalam keluarga, itu dikarenakan orang tua selalu ingin 

berbincang dengan anaknya setiap hari. 

2) Komunikasi Non Verbal 

 Secara sederhana pesan nonverbal adalah semua isyarat yang 

bukan kata-kata. Komunikasi dalam keluarga tidak selamanya verbal, 

akan tetapi terkadang  dalam bentuk nonverbal. Walaupun demikian , 

komunikasi nonverbal suatu ketika bisa menjadi penguat dari komunikasi 
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verbal. Fungsi komunikasi nonverbal itu akan sangat terasa jika 

komunikasi verbal tidak berlangsung dengan baik. 

 Pesan nonverbal sering dipakai oleh orang tua dalam 

menyampaikan pesan kepada anak. Dalam konteks sikap dan prilaku 

orang tua yang lain, pesan nonverbal juga mampu menerjemahkan 

gagasan, keinginan, atau maksud yang terkandung dalam hati, tanpa harus 

didahului oleh kata-kata sebagai pendukungnya, seperti contohnya 

melambaikan tangan, memeluk dan lain sebagainya. Komunikasi 

nonverbal lebih dominan menggunakan isyarat tubuh atau bahasa tubuh. 

3. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Komunikasi dalam Keluarga. 

 Berkomunikasi itu tidak semudah yang kita bayangkan, terkadang pada 

suatu ketika seseorang bisa atau mampu berkomuniukasui dengan baik kepada 

orang lain dan terkadang seseorang pada waktu tertentu juga tidak mampu 

berkomunikasi dengan baik sehingga tujuan yang ingin disampaikan tidak 

terrealisasikan dengan baik. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang hasilnya 

sesuai dengan apa yang diharapkan atau tujuan yang ingin disampaikan 

terrealisasikan. Sejatinya tidak ada yang namanya manusia yang sama satu sama 

lain meskipun dia terlahir kembar sekalipun, akan tetapi kesamaan dalam hal 

tertentu yang misalnya pada rana agama, ras, maupun budaya akan menunjang 

proses komunikasi yang lebih efektif. Kesamaan bahasa khususnya akan 

membantu seseorang agar lebih mudah mendapatkan pengertian jika 

dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal atau menggunakan 

bahasa yang sama. 
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 Dalam rana keluarga, terjadi sebuah komunikasi antara dua orang dalam 

keluarga tersebut sejatinya mereka memiliki persepsi yang berbeda terhadap 

objek dari komunikasi mereka, lantas mereka melakukan sebuah komunikasi 

dengan tujuan untuk menyatukan perbedaan tersebut dengan cara mereka sendiri, 

sekalipun yang berkomunikasi adalah suami-istri, ayah dan anak, anak dan anak 

dan bahkan ibu dan anak yang sejatinya mereka setidaknya sama-sama sedikit 

memiliki pengetahuan terhadap persoalan tersebut karena pada dasarnya mereka 

sama-sama merasakan dan bahkan mereka sama-sama pernah melakukan hal 

yang dipersoalkan. Oleh karena itu, diyakini ada beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi komunikasi dalam keluarga yaitu: 

c. Citra diri dan citra orang lain. 

Citra diri maksudnya disini adalah ketika ada ketika ada seseorang yang 

hendak berhubungan atau berkomunikasi, maka seketika seseorang 

tersebut akan berpikir apa yang dia miliki dan merasa dirinya sebagai 

apa, dia akan melihat statusnya seperti apa, dan hal-hal lain yang melekat 

pada dirinya. Jelas itu akan berpengaruh pada proses komunikasi yang 

dia lakukan. Begitupun dengan citra orang lain, sama seperti citra diri 

tadi, tapi pada citra orang lain ini, seseorang akan mempertimbangkan 

hal-hal yang melekat pada diri orang lain seperti halnya dia 

mempertimbangkan hal-hal yang melekat pada dirinya sendiri. Dari 

perpaduan dua citra ini akan sangat berdampak pada proses 

berkomunikasi. 

d. Suasana psikologis 



24 

 

 
 

Suasana psikologis seseorang akan sangat berpengaruh pada proses 

berkomuikasi, proses komunikasi akan sulit jika seseorang sedang sedih, 

kecewa, merasa iri hati, dilema, dan suasana psikologis lainya. 

 

e. Lingkungan fisik 

Sejatinya sebuah komunikasi bisa dilakukan dimana saja, demgan cara 

dan gaya yang berbeda. Komunikasi pada keluarga tidak akan sama 

dengan komunikasi yang dilakukan di ruang lingkup sekolah. Karena 

memang kedua rana komunikasi ini berbeda, pada keluarga yang 

dilakukan secara informal sedangkan di ruang lingkup sekolah yang 

dilakukan secara formal. Begitupun pada rana yang nonformal yaitu pada 

masyarakat, ada aturan dan norma yang harus dipatuhi sehingga 

komunikasi yang berlangsung akan disesuaikan dengan adab dan norma 

yang berlaku pada suatu ruang lingkup kehidupan bermasyarakat. 

f. Kepemimpinan 

Dalam sebuah keluarga, status pemimpin yang disandang oleh seorang 

ayah akan sangat berpengaruh pula pada proses komunikasi yang akan 

dilakukan, dan juga akan memengaruhi komunikasi yang dilakukan oleh 

anggota keluarga yang dipimpinya apabila hendak berkomunikasi 

denganya. 

Menurut Cragan dan Wright kepemimpinan adalah komunikasi yang 

secara posititif memengaruhi kelompok untuk bergerak kearah tujuan 

kelompok. kepemimpinan adalah faktor yang paling menentukan 
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keefektifan komunikasi kelompok. Dalam konteks pendidikan dalam 

keluarga, maka pola kepemimpinan orang tua dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan anak . 8 

g. Bahasa 

Dalam sebuah komunikasi verbal yang terjadi antara orangtua atau anak 

pasti menggunakan bahasa sebagai media utama untuk mengekspresikan 

sesuatu. Dalam konteks komunikasi dalam keluarga, orangtua dituntut 

harus menggunakan bahasa yang dapat dan mudah dimengerti oleh anak 

supaya proses komunikasi berjalan baik. Karena jika ada kesalahan 

dalam penggunaan bahasa maka pasti proses komunikasi terhambat dan 

sianak tidak mampu mendapat pengertian dari sesuatu yang disampaikan 

oleh orangtua itu sendiri. 

h. Perbadaan usia 

Usia atau umur yang dimiliki oleh seseorang juga dapat memengaruhi 

proses komunikasi, sehingga apabila ada seseorang yang  berkomunikasi 

dengan seseorang yang memiliki usia lebih tua, maka dia tidak akan 

berkomunikasi sesuai kehendaknya tanpa memperhatikan siapa yang 

diajak berkomunikasi. Sama halnya ketika kita berkomunikasi dengan 

anak kecil, pasti cara berkomunikasi kitan akan berbeda begitu pula 

kepada anak remaja, akan bebrbeda pula cara berkomunikasinya. Orang 

tua yang bijak adalah orang tua yang mampu menjadikan dirinya sebagai 

pembicara dan pendengar yang baik untuk anak-anaknya. Bila seorang 

 
8 Muhammad Amriza Hafiz, Pola Komunikasi Keluarga Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Anak, http://repository.umsu.ac.id. (diakses pada 9 april 2021). 

http://repository.umsu.ac.id/
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anak ingin mengungkapkan sesuatu lalu orang tua menjadi pendengar 

yang baik maka sang anak merasa dihargai, pola didik seperti ini akan 

mampu memberikan pemahaman kepada anak untuk selalu menjadi 

pendengar yang baik terlebih jika orang tua yang menjadi lawan 

bicaranya. 

Sangat jelas bahwa ada banyak faktor yang akan menunjang dalam proses 

komunikasi, dan itu sudah dijelaskan di atas. Dan faktor-faktor tersebut akan 

sangat berpengaruh dalam proses komunikasi yang akan dilakukan. 

B. Prestasi Belajar Bahasa Indonesia 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

             Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu ‘prestatie’ yang 

kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil yang telah 

dicapai dari sesuatu yang telah ditetapkan. 

 Menurut Prakosa, prestasi belajar selalu diartikan sebagai seberapa jauh 

hasil yang telah dicapai siswa dalam penguasaan tugas-tugas atau materi 

pelajaran yang diterima dalam jangka waktu tertentu.9  

Prestasi belajar biasanya dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf, 

sehingga dapat dibandingkan dengan satu kriteria lain. Siswa dikatakan 

berprestasi apabila ia banyak memperoleh penghargaan baik secara akademik 

maupun non akademik di institusi pendidikan. Semua pelaku pendidikan (siswa, 

orang tua dan guru) pasti menginginkan tercapainya sebuah prestasi belajar yang 

optimal dan memuaskan, karena prestasi belajar yang tinggi merupakan salah satu 

indikator keberhasilan dari proses belajar. Namun kenyataannya tidak semua 

 
9 Muhammad Amriza Hafiz, Pola Komunikasi Keluarga Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Anak, http://repository.umsu.ac.id. (diakses pada 9 april 2021). 

http://repository.umsu.ac.id/


27 

 

 
 

siswa mendapatkan prestasi belajar yang tinggi dan terdapat siswa yang 

mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Tinggi dan rendahnya prestasi belajar 

yang diperoleh siswa dipengaruhi banyak faktor. 

 Faktor–faktor yang memengaruhi siswa berprestasi menurut Dimyati 

Mahmud yaitu : Faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar siswa 

mencakup faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut :  

a. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar si pelajar. Hal ini 

dapat berupa sarana prasarana, situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, 

sekolah maupun lingkungan masyarakat. 

b. faktor internal 

 faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. 

Hal ini berupa keadaan fisik, psikologis, dan intelektual dari siswa itu sendiri. 

 Menurut pendapat Rooijakkers mengatakan bahwa “Faktor yang 

memengaruhi prestasi belajar adalah faktor yang berasal dari si pelajar, faktor 

yang berasal dari si pengajar”. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Faktor yang berasal dari si pelajar ( siswa) 

 Faktor ini mencakup motivasi, perhatian pada mata pelajaran yang 

berlangsung, tingkat penerimaan dan pengingatan materi, kemampuan 

mengimplementasikan apa yang dipelajari, kemampuan mereproduksi dan 

kemampuan menggeneralisasi. 

2) Faktor yang berasal dari si pengajar (Guru / orang tua)  
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Faktor ini meliputi kemampuan pengajar dalam  membangun hubungan 

atau ikatan dengan si pelajar, kemampuan menggerakkan minat dalam pelajaran, 

kemampuan memberikan penjelasan, kemampuan menyebutkan inti masalah 

yang diajarkan, kemampuan mengarahkan perhatian pada pelajaran yang sedang 

berlangsung, kemampuan memberikan tanggapan terhadap reaksi. Dari pendapat 

Rooijakkers tentang faktor yang memengaruhi prestasi belajar siswa dapat 

diberikan kesimpulan bahwa prestasi siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor yang berasal dari diri pelajar dan faktor yang berasal dari si pengajar 

(guru).  

 Sedangkan menurut Ngalim Purwanto, mengemukakan bahwa “Faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor dari luar dan faktor dari 

dalam”.10 Dari pendapat ahli ini dapat disimpulkan bahwa pengertian faktor dari 

luar dan faktor dari dalam yang mempengaruhi prestasi belajar itu antar lain 

adalah sebagai berikut: 

3) Faktor dari luar. 

 Faktor dari luar adalah faktor yang berasal dari luar si pelajar (siswa) 

yang meliputi :  

a) lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

b) sinstrumentasi yang berupa kurikulum, orang tua, guru atau pengajar, 

sarana dan fasilitas serta administrasi.  

 

4) Faktor dari dalam. 

 
10 Muhammad Amriza Hafiz, Pola Komunikasi Keluarga Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Anak, http://repository.umsu.ac.id. (diakses pada 9 april 2021). 

http://repository.umsu.ac.id/
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 Faktor dari dalam adalah faktor yang berasal dalam diri si pelajar (siswa) 

itu sendiri yang meliputi : fisiologi yang berupa kondisi fisik dan kondisi 

pancaindra. Psikologi yang berupa bakat, minat, intelektual, motivasi dan 

kemampuan kognitif.  

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa prestasi belajar siswa secara umum dipengaruh oleh dua faktor 

utama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kedua faktor ini sama-sama 

memiliki pengaruh besar dalam menentukan tingkat prestasi belajar siswa. Jika 

seorang siswa mengalami kendala dalam hal prestasi belajar, maka yang perlu 

diperhatikan adalah kedua faktor tersebut. Apabila kedua faktor ini mengalami 

kendala atau masalah, maka akan berdampak pada tingkat prestasi belajar seorang 

siswa. 

2. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses kegiatan penyajian 

informasi dengan saran komunikasi yang membantu peserta didik agar dapat 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta 

menghargai karya cipta bangsa Indonesia11 

Mata pelajaran bahasa Indonesia memegang peranan penting dari semua 

pembelajaran yang ada, karena Mata Pelajaran Bahasa Indonesia mengajarkan 

berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. 

Semua keterampilan tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 

 
11 Dwi Hasqi Purwasih, Peningkatan Kemampuan Berbicara, FKIP UMP 2018, 

https//repository.ump.ac.id. (diakses pada 2 juni 2022) 
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Sebagian orang beranggapan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia 

merupakan mata pelajaran yang mudah dan tidak perlu dipelajari secara serius. 

Hal ini disebabkan karena orang sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

sehari-hari dan tidak ada hal baru yang harus dipelajari secara serius. Namun 

pada kenyataanya masih banyak orang-orang yang belum mampu 

mengaplikasikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang pendidikan dasar (SD/MI) 

dapat diartikan sebagai upaya pendidik untuk mengubah perilaku peserta didik 

dalam berbahasa Indonesia, perubahan tersebut dapat dicapai apabila pendidik 

mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia sejalan dengan tujuan dari belajar 

bahasa Indonesia di SD/MI.12 

 
12 Nurul Hidayah, Penanaman Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia, jurnal pendidikan dan pembelajaran dasar , https://ejournal.radenintan.ac.id. (diakses 

pada 2 juni 2022) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Desain dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

model penelitian ex-postfacto. Penggunaan model penelitian ini dikarenakan pada 

penelitian ini, peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap variabel yang 

diteliti. Pada penelitian ini, variabel bebas dan variabel terikat telah dinyatakan 

dan dipaparkan secara eksplisit, untuk kemudian dihubungkan sebagai penelitian 

korelasi atau diprediksikan jika variabel bebas mempunyai pengaruh tertentu 

terhadap variabel terikat.1 Penelitian ex-postfacto merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, 

gejala, dan fenomena yang disebabkan oleh suatu pristiwa, prilaku, atau hal-hal 

paling menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan 

sudah terjadi dan menjelaskan atau menemukan bagaimana variabel-variabel 

dalam penelitian saling berpengaruh dan behubungan. 

2. Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola komunikasi 

keluarga dalam kehidupan sehari-hari terhadap prestasi belajar siswa. Pengaruh 

antara variabel-variabel penelitian dapat peneliti gambarkan dalam bentuk 

sebagai berikut : 

 

 

 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung : Alfabeta, 2008), hal. 3. 
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Gambar 3.1 Hubungan Variabel X dan Variabel Y 

 

  

  

 

Keterangan : 

            X       : Menyatakan nilai variabel hasil analisis pola komunikasi keluarga 

            Y       : Menyatakan nilai variabel hasil prestasi belajar siswa 

                      : Hubungan variabel X dan variabel Y 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berjudul pengaruh pola komunikasi keluarga sehari-hari 

terhadap prestasi belajar peserta didik di MIN 1 Kota Makassar, tepatnya di Jln 

Landak Baru Lr. 07 No.28 Kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya dapat 

dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis dengan tekhnik statistik. 2 

peneltian ini diawali dengan mengkaji teoti-teori dan pengetahuan yang sudah 

ada sehingga muncul sebab permasalahan. Permasalahan tersebut diuji untuk 

mengetahui penerimaan atau penolakannya berdasarkan data yang diperoleh dari 

lapangan. 

 

 

 
2 Muh. Khalifa Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta :Aynat 

Publishing, 2015), h. 13. 

       X        Y 
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C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

   Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran akhir penerapan 

hasil penelitian. 18Jenis populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

populasi target, dimana populasinya yaitu seluruh peserta didik kelas V 

semester I MIN 1 Kota Makassar dengan jumlah 26 peserta didik. 

2. Sampel 

Tehnik sampling yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

tehnik sampling jemu yaitu tehnik sampling yang menggunakan jumlah 

populasi secara keseluruhan yaitu peserta didik kelas V semester I MIN 1 Kota 

Makassar. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau cara pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, Karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni angket dan wawancara. 

Prosedur Tentang teknik yang digunakan, maka akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Angket 

 Angket merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh seorang peneliti 

dalam suatu proses penelitian dengan membagikan seperangkat pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik ini digunakan agar 
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memperoleh data tentang pengaruh pola komunikasi keluarga sehari-hari 

terhadap prestasi belajar siswa di MIN 1 Kota Makassar. 

2. Dokumentasi 

 Hasil dokumentasi yang berupa dokumen. Dokumen. Dokumentasi 

bisa berupa dokumen atau photo yang menjadi bukti dan kesaksian bahwa 

peneliti telah melaksanakan penelitian tersebut. Dan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan dokumen berupa nilai raport peserta didik kelas V 

semester I MIN 1 Kota Makassar. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menyaring 

informasi yang dapat menggambarkan variabel-variabel penelitian.  

 Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh instrumen yang 

digunakan, sebab data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang 

diteliti dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrument. Instrument yang 

menjadi alat atau sarana dalam proses pengumpulan data harus dibuat 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang empiris sebagaimana 

harusnya. Data yang salah atau tidak menggambarkan data secara empiris bisa 

menyesatkan peneliti, sehingga kesimpulan penelitian yang dibuat bisa 

keliru.3 

 Dengan demikian instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Pedoman Angket 

 
3 Nana Sudjana dan Ibrahim, penelitian dan penilaian pendidikan, ( Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2009), hal. 97. 
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Pedoman angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

memberikan lembaran yang berisikan pertanyaan kepada peserta didik 

dengan tujuan untuk mengetahui pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga. 

Tabel 3.1 

 Skor Alternatif Jawaban Variabel X  

Alternative jawaban Skor 

Tidak pernah - jarang 1-2 

Sering - sangat sering 3-4 

 

Tabel 3.2 

 Kisi-kisi Angket Pola Komunikasi Keluarga 

No  Sub 

Variabel 

Indicator Item Soal No Item 

1. Pola 

komunikasi 

terbuka 

Menjadi pendengar 

yang baik 

2 1,2 

Keakraban 1 3 

Menjadi sahabat 1 4 

  Kedekatan 1 5 

Sopan santun 1 6 

Kebebasan 1 7 

Keterbukaan 1            8 

Perhatian 2 9,10 

2 Pola 

komunikasi 

tertutup 

Bersikap kaku 2 11,12 

Mendominasi  2        13,14 

Keras  2 15,16 

Membandingkan  2 17,18 

Menekan 2 19,20 

Jumlah total 20  
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2. Studi Dokumen 

 Merupakan suatu instrumen penelitian yang dilakukan dengan 

cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data dan informasi yang 

berhubungan dengan apa yang diteliti yang berupa nilai rapor pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Studi dokumentasi ini selanjutnya peneliti 

gunakan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar peserta didik 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V semester I di MIN 1 Kota 

Makassar. 

E. Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah semua data yang 

diperlukan dalam penelitian telah terkumpul dengan metode pengolahan data 

yang bersifat kuantitatif. Jadi, analisis data sesuai dengan data kuantitatif. 

1. Analisis Deskriptif 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa salah satu metode 

menganalisis data yakni analisis deskriptif sesuai dengan data kuantitatif, 

maka analisis deskriptif peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang 

pengaruh pola komunikasi orang tua sehari-hari terhadap prestasi belajar 

peserta didik di MIN 1 Kota Makassar. 

2. Analisis Inferensial 

Statistik inferensial merupakan statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk 

populasi dimana sampel diambil. 
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Statistik inferensual juga digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

untuk mengumpulkan data tentang pengaruh pola komunikasi keluarga 

sehari-hari terhadap prestasi belajar pesert didik di MIN 1 Kota 

Makassar. 

Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih 

dahulu, sebelum penulis masuk pada tahapan uji hipotesis. Uji 

prasyarat dalam penelitian ini menggunakan 2 uji yaitu uji normalitas, 

dan uji linearitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas sampel adalah menguji normal atau tidaknya 

sebaran data yang akan dianalisis. Uji normalitas sampel dapat 

menggunakan rumus chi-kwadrat yaitu: 

𝑥2 = ∑ [
 (𝑓𝑜 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
] 

Keterangan :  

𝑥2                       : harga chi-kwadrat yang dicari 

𝑓𝑜                        : frekuensi yang ada (frekuensi observasi) 

𝑓ℎ                       : frekuensi yang diharapkan, sesuai dengan teori4 

 Apabila harga chi-kwadrat telah diperoleh maka selanjutnya akan 

dibandingkan dengan chi-kwadrat tabel. Apabila chi-kwadrat hitung 

lebih kecil dari pada chi-kwadrat table, maka data dinyatakan 

berdistribusi normal. 

 

Rumus hipotesis: 

 𝐻0  : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 𝐻𝑎  : Data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Statisti yang digunakan :  

  

 
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. hal. 102 
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 D=max 𝑓0(𝑥𝑖)-𝑠𝑛(𝑥𝑖); i = 1,2,3 ….  

Dimana : 

𝑓0(𝑥𝑖) = fungsi distribusi komulatif relative dari distribusi teoritis dalam 

kondisi 𝐻0  

𝑠𝑛(𝑥𝑖) = distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n 

dengan cara membandingkan nilai D terhadap 𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf nyata 

a. jika D≤ 𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak.5 

2) Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan agar mengetahui apakah kedua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini 

biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis regresi linear. 

Maksudnya yaitu apakah regresi Antara X dan Y membentuk garis linear 

atau tidak, kalau tidak linear, maka analisis regresi tidak dapat 

dilanjutkan. 

 Untuk menguji linearitas dari suatu distribusi data, maka 

ditentukan terlebih dahulu rasio F. menghitung rasio F : 

            F=
𝑅𝐾𝑘

𝑅𝐾𝑔
RKk=

𝐽𝐾𝑘

𝑑𝑏𝑘
RKg=

𝐽𝐾𝑔

𝐷𝑏𝑔
 

Keterangan : 

RK  : jumlah rata-rata kuadrat 

RKg : galat g RK 

JKk  : ketidak cocokkan tc JK 

JKg  : galat/kesalahan g JK 

dbk  : ketidak cocokkan tc db 

dbg  : derajat kebebasan galat/kesalahan g db 

 
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta; 

2019) hal. 156-159 
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  pada uji linearitas  yang diharapkan adalah harga F empiric yang 

lebih kecil daripada F teoritik, yakni yang berarti bahwa dalam distribusi 

data yang diteliti memiliki bentuk yang linear, dan apabila F empiric 

lebih besar dari F teoritik maka berarti distribusi data yang diteliti adalah 

tidak linear. 

b. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Penelitian menggunakan analisis data statistic yang berbentuk korelasi sebab 

akibat atau dikatakan dengan hubuType equation here.ngan pengaruh dengan 

menggunakan model regresi sederhana. Peneliti menggunakan data statistic 

deskriptif dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran umum kondisi yang 

terjadi dilokasi penelitian atau data hasil penelitian. Selain itu, peneliti 

menggunakan regresi sederhana untuk menunjukan adanya pengaruh Antara 

variabel-variabel tersebut. Regresi sederhana digunakan karena dalam penelitian 

ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Adapun regresi sederhana yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

P= a+Bx 

Dengan : 

a = 
(Σ 𝑦)(Σ𝑥2)−(Σ 𝑥) (Σ 𝑥𝑦)

𝑛 (Σ𝑥2)−(Σ 𝑥)2  

b = 
𝑛 (Σ 𝑥𝑦)−(Σ 𝑥)(Σ 𝑦)

𝑛 (Σ𝑥2)− (Σ 𝑥)2  

keterangan : 

p = variabel kriterium / nilai yang diprediksi 

X= variabel predictor / variabel independen 

a = bilangan konstan / koefesien regresi x 
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b= koefesien arah regresi linear / koefesien regresi y.6 

c. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. 

Nilai R2 memiliki nilai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1), dimana semakin 

besar nilai R2 mendekati angka 1 maka akan semakin besar kemampuan variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen, namun semakin mendekati 

angka 0 nilai R2 maka akan semakin tidak mampu variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen.7 

d. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis bersama juga disebut juga uji t yang merupakan 

pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Langkah-langkah pengujianya ialah sebagai berikut ; 

a) Merumuskan hipotesis 

𝐻0  : 𝛽 = 0 (tidak ada pengaruh X terhadap Y) 

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

b) Menentukan 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

c) Menentukan 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Nilai 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dilihat pada tabel statistik untuk signifikansi 0,05 

dengan 𝑑𝑓1 = (k-1) dan 𝑑𝑓2 = (n-k) 

 
5 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 (statistik inferensif ), (Jakarta; Bumi 

Aksara, 2012), hal. 219. 

6Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.174. 
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d). membuat kesimpulan  

 menyimpulkan apakah 𝐻0 diterima atau ditolak. Jika 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 

𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima, sementara jika 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak.8 

 

 

 

 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Bandung; Alfabeta; 

2019) hal. 229. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 1 Kota Makassar yang terletak di Jln 

Landak Baru Lr. 7 No.28, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, 

Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor NSS 111173710001 

serta nomor NPSN 60723999. Sekolah ini terletak ditengah pemukiman 

masyarakat, sehinga mempermudah masyarakat setempat untuk mengakses 

pendidikan bagi anak-anaknya. MIN 1 Kota Makassar dipimpin oleh seorang 

kepala madrasah yang bernama Bapak Hj. Marsufa, S.Pd., M.M, dengan status 

kepagawaian pegawai negeri sipil (PNS), dan mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 35 orang guru.1 

Adapun kondisi sarana dan prasarana MIN 1 Kota Makassar, seperti 

kondisi bangunan yang terdiri dari ruang belajar, ruang kepala madrasah, ruang 

guru, ruang perpustakaan, kantin, toilet dan lain-lain. Sarana dan prasarana 

pendukung belajar lainnya yang ada pada MIN 1 Kota Makassar seperti kursi 

peserta didik, meja peserta didik, papan tulis, lemari, alat peraga sains, serta 

sarana pendukung olahraga. Selain itu, terdapat sarana pendukung lainnya yang 

terdiri dari laptop, printer, mesin scanner, LCD, lemari arsip, kotak P3K, pengeras 

suara, westafel dan sarana pendukung lainnya.2 

 

 
1Min 1 Kota Makassar, Arsip MIN 1 Kota Makassar, (Makassar: MIN 1 Kota Makassar, 

2022). 

2Min 1 Kota Makassar, Arsip MIN 1 Kota Makassar. 
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Adapun visi yang dimiliki MIN 1 Kota Makassar adalah “beriman, 

berakhlakul karima, dan berprestasi”. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, 

maka misi yang dimiliki MIN 1 Kota Makassar adalah sebagai berikut:3 

1. Menyiapkan generasi yang unggul dibidang imtaq dan iptek. 

2. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama sehingga terbangun insan 

cerdas, cendekia, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. 

3. Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan berprestasi 

sesuai denagn perkembangan zaman. 

4. Membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. 

5. Melaksanakan pembelajaran yang efektif. 

6. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan belajar 

peserta didik untuk mendukung pengembangan potensi peserta didik, agar 

berkembang secara optimal. 

7. Memberikan jaminan pelayanan yang prima dalam berbagai hal untuk 

mendukung proses belajar dan bekerja yang harmonis dan selaras. 

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggungjawab pada 

setiap anggota organisasi terhadap pekerjaannya. Dalam mencapai tujuan dan 

sasaran suatu organisasi maka diperlukan adanya struktur organisasi, dengan 

maksud agar tujuan yang ingin dicapai organisasi tersebut dapat dijalankan 

dengan baik dan terarah. Berikut struktur organisasi yang ada di MIN 1 Kota 

Makassar. 

 
3Min 1 Kota Makassar, Arsip MIN 1 Kota Makassar, (Makassar: MIN 1 Kota Makassar, 

2022). 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi MIN 1 Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: MIN 1 Kota Makassar, 2022.4 

B.  Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui informasi tentang 

karakteristik sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian agar lebih mudah 

 
4Min 1 Kota Makassar, Arsip MIN 1 Kota Makassar, (Makassar: MIN 1 Kota Makassar, 

2022). 
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dipahami.5 Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan nilai 

mean, standar deviasi,, minimum dan maximum pada variabel dependent yaitu 

prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan variabel 

independent yaitu pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga.  

a. Variabel Pola Komunikasi Sehari-Hari dalam Keluarga 

Berikut akan dipaparkan hasil pengujian statistik deskriptif pada 

variabel pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga berdasarkan item 

pernyataan yang digunakan. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Variabel Pola Komunikasi Sehari-Hari dalam Keluarga 

Sub 
Variabel 

Item 
Pernyataan 

Skor Jawaban 
Mean 

Std. 
Deviasi SS S J TP 

Pola 
komunikasi 

terbuka 

1 6 16 4 0 3,08 0,628 
2 4 15 7 0 2,88 0,653 
3 4 13 9 0 2,81 0,694 
4 5 13 8 0 2,88 0,711 
5 14 9 3 0 3,42 0,703 
6 5 12 9 0 2,85 0,732 
7 3 18 5 0 2,92 0,560 
8 5 16 5 0 3,00 0,632 
9 4 15 7 0 2,88 0,653 
10 2 11 13 0 2,58 0,643 

Pola 
komunikasi 

tertututp 

11 2 11 12 1 2,54 0,706 
12 3 14 9 0 2,77 0,652 
13 7 6 7 6 2,54 1,140 
14 0 2 17 7 1,81 0,567 
15 0 4 16 6 1,92 0,628 
16 1 6 13 6 2,08 0,796 
17 0 1 18 7 1,77 0,514 
18 0 2 18 6 1,85 0,543 
19 1 5 19 1 2,23 0,587 
20 0 1 9 16 1,42 0,578 

Total 50,23 5,172 

Sumber: Data Primer Yang Di Olah Peneliti, 2022. 

 
5Muh Muchson, Statistik Deskriptif, (Bogor: Guepedia, 2017), h.7. 
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Berikut akan dipaparkan pedoman pengkategorian untuk menentukan 

kecenderungan jawaban responden pada variabel pola komunikasi sehari-hari 

dalam keluarga:6 

a. Kategori tinggi 

Mean + (1 × SDi) ≥ X 

50,23 + (1 × 5,172) ≥ X 

55 ≥ X 

b. Kategori sedang 

Mean - (1 × SDi) ≤ X < Mean + (1 × SDi) 

50,23 - (1 × 5,172) ≤ X < 50,23 + (1 × 5,172) 

45 ≤ X < 55 

c. Kategori rendah 

X < Mean - (1 × SDi) 

X < 50,23 - (1 × 5,172) 

X < 45 

Kecenderungan tanggapan responden terhadap variabel pola 

komunikasi sehari-hari dalam keluarga dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 

 Kecenderungan Variabel Pola Komunikasi Sehari-Hari dalam Keluarga 

No Kategori Jumlah Persentase 

1 Tinggi 5 19,2% 

2 Sedang 18 69,2% 

3 Rendah 3 11,5% 

Total 26 100% 

Sumber: Data Primer Yang Di Olah Peneliti, 2022. 

 
6Muh Muchson, Statistik Deskriptif, (Bogor: Guepedia, 2017), h.6. 
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Untuk memperjelas kecenderungan tanggapan responden terhadap 

variabel pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga, berikut akan ditampil 

data dalam bentuk gambar. 

Gambar 4.2 

 Kecenderungan Variabel Pola Komunikasi Sehari-Hari dalam Keluarga 

 

Sumber: Data Primer Yang Di Olah Peneliti, 2022. 

Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.2 menunjukkan bahwa jawaban 

responden terkait variabel pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga  pada 

kategori tinggi sebanyak 5 orang (19,2%). Jawaban responden pada ketagori 

sedang sebanyak 18 orang (69,2%). Serta jawaban responden pada kategori 

rendah sebanyak 3 orang (11,5%). Hal ini mengartikan bahwa kecenderungan 

jawaban para peserta didik kelas V di MIN 1 Kota Makassar terkait pola 

komunikasi sehari-hari dalam keluarga berada pada kategori sedang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata peserta didik kelas V di MIN 1 

Kota Makassar menganggap pola komunikasi yang terjalin dalam 

keluarganya sudah cukup baik. 

 

 

 

19.2%

69.2%

11.5%

Tinggi Sedang Rendah
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b. Variabel Prestasi Belajar 

Berikut akan dipaparkan hasil pengujian statistik deskriptif pada 

variabel prestasi belajar. 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Prestasi Belajar 

No Responden Prestasi Belajar 

1 A Nafi Mughny Syarief  92 

2 Adinda Salwa Maha Dewi 91 

3 Afifah Shabirah Amin 92 

4 Aflah Ismail H 91 

5 Afraima Adra Qiyannah 92 

6 Andi Asdar 93 

7 Andi Marsya Misarah Ilham 92 

8 Andi Naufal Rezqy 91 

9 Ardiansyah 85 

10 Athirah 93 

11 Faizun Fabarani 91 

12 Hafsah 93 

13 Ince Muhammad Wahyu 91 

14 Indira Chandra Hambali 84 

15 Kayla Zaufy Zahra 83 

16 Muh. Akram nabigh 23 

17 Muh. Alif ramadhan a 91 

18 Muh. Irfan harlan m 91 

19 Muh. Nur ramadhani 91 

20 Muh. Abgha Fisatillah 90 

21 Muh. Adil M 93 

22 Muh. Alfariz Zufarraja Lukman 93 

23 Muh. Fairuzzabadi 91 

24 Muh. Faruq Haidar 91 

25 Susilo 86 

26 Tenri Haera Muslima 93 

Maksimum 93 

Minimum 83 

Rata-Rata 90,27 

Standar Deviasi 3,182 

Sumber: Data Primer Yang Di Olah Peneliti, 2022. 
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Berikut akan dipaparkan pedoman pengkategorian untuk menentukan 

kecenderungan jawaban responden pada variabel prestasi belajar:7 

a. Kategori tinggi 

Mean + (1 × SDi) ≥ X 

90,27 + (1 × 3,182) ≥ X 

93 ≥ X 

b. Kategori sedang 

Mean - (1 × SDi) ≤ X < Mean + (1 × SDi) 

90,27 - (1 × 3,182) ≤ X < 90,27 + (1 × 3,182) 

87 ≤ X < 93 

c. Kategori rendah 

X < Mean - (1 × SDi) 

X < 90,27 - (1 × 3,182) 

X < 87 

Kecenderungan variabel prestasi belajar responden dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 

 Kecenderungan Variabel Prestasi Belajar 

No Kategori Jumlah Persentase 

1 Tinggi 6 23,1% 

2 Sedang 15 57,7% 

3 Rendah 5 19,2% 

Total 26 100% 

Sumber: Data Primer Yang Di Olah Peneliti, 2022. 

 
7Muh Muchson, Statistik Deskriptif, (Bogor: Guepedia, 2017), h.6. 
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Untuk memperjelas kecenderungan terhadap variabel prestasi belajar, 

berikut akan ditampil data dalam bentuk gambar. 

Gambar 4.3 

 Kecenderungan Variabel Prestasi Belajar 

 

Sumber: Data Primer Yang Di Olah Peneliti, 2022. 

Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.3 menunjukkan bahwa prestasi 

belajar peserta didik pada kategori tinggi sebanyak 6 orang (23,1%). Prestasi 

belajar peserta didik pada kategori sedang sebanyak 15 orang (57,7%). Serta 

prestasi belajar peserta didik pada kategori rendah sebanyak 5 orang (19,2%). 

Hal ini mengartikan bahwa kecenderungan prestasi belajar para peserta didik 

kelas V di MIN 1 Kota Makassar berada pada kategori sedang. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata peserta didik kelas V di MIN 1 Kota 

Makassar memperoleh prestasi belajar yang cukup baik pada pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

2. Analisis Inferensial 

Statistik inferensial digunakan menguji hipotesis penelitiaan. Pengujian 

hipotesis bertujuan mengetahui apakah pola komunikasi sehari-hari dalam 

keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik. penelitiaan terdiri 

dari variabel independen dan variable dependen. 

23.1%

57.7%

19.2%

Tinggi Sedang Rendah
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a. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, 

sebelum penulis masuk pada tahapan uji hipotesis. Uji prasyarat dalam 

penelitian ini menggunakan 2 uji yaitu uji normalitas, dan uji linearitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian 

yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal. Syarat data 

dikatakan normal jika nilai asymp sig pada uji kolmogorov smirnov  > 

0,05.8 Adapun hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 26 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.99648897 

Most Extreme Differences Absolute .252 

Positive .117 

Negative -.252 

Test Statistic .252 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Data Primer Yang Di Olah Peneliti, 2022. 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai asymp sig pada 

penelitian ini sebesar 0,200 > 0,05. Hal ini mengartikan bahwa data dalam 

 
8Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h.167. 
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penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal, sehingga data tersebut layak 

untuk dilanjutkan pada pengujian berikutnya. 

2) Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel 

atau lebih mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. 

Syarat data dikatakan memiliki hubungan linear jika nilai deviation from 

linearity sig > 0,05.9 Adapun hasil dari uji linearitas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

 Hasil Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Pola 

Komunikasi 

* Prestasi 

Belajar 

Between 

Groups 

(Combined) 340.432 7 48.633 2.667 .044 

Linearity 75.658 1 75.658 4.150 .057 

Deviation from 

Linearity 
264.774 6 44.129 2.420 .068 

Within Groups 328.183 18 18.232   

Total 668.615 25    

Sumber: Data Primer Yang Di Olah Peneliti, 2022. 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai deviation from 

linearity sig sebesar 0,068 > 0,05. Hal ini mengartikan bahwa data dari 

variabel independen yaitu pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga dan 

variabel dependen yaitu prestasi belajar pada penelitian ini memiliki 

 
9Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h.168. 
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hubungan linear secara signifikan, sehingga data dalam penelitian ini layak 

dilanjutkan pada pengujian selanjutnya. 

b. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, 

serta untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Model persamaan regresi yang baik adalah yang telah 

memenuhi uji prasyarat terlebih dahulu.10 Berdasarkan hasil uji yang telah 

dipaparkan sebelumnya membuktikan bahwa data pada penelitian ini telah 

memenuhi semua uji prasyarat. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk 

memprediksi seberapa jauh perubahan nilai dari variabel dependen yaitu 

prestasi belajar, bila nilai variabel independen yaitu pola komunikasi sehari-

hari dalam keluarga mengalami kenaikan atau justru penurunan. Adapun hasil 

analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 79.873 5.971  13.376 .000 

Pola Komunikasi .207 .118 .336 3.750 .009 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

Sumber: Data Primer Yang Di Olah Peneliti, 2022. 

 
10Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h.173. 
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Berdasarkan tabel 4.7 maka persamaan regresi linear sederhana dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Y = 79,873 + 0,207 X 

Adapun hasil analisis dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Nilai konstanta dalam penelitian ini sebesar 79,873, angka tersebut 

menunjukkan bahwa jika variabel pola komunikasi sehari-hari dalam 

keluarga tidak mengalami perubahan, maka variabel prestasi belajar sebesar 

79,873. 

2. Variabel pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga pada penelitian ini 

memiliki nilai koefisien sebesar 0,207. Hal ini mengartikan bahwa jika terjadi 

kenaikan variabel pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga sebesar 1%, 

maka prestasi belajar juga akan mengalami kenaikan sebesar variabel 

pengalinya yaitu sebesar 0,207. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen. Nilai R2 memiliki nilai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1), 

dimana semakin besar nilai R2 mendekati angka 1 maka akan semakin besar 

kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, 

namun semakin mendekati angka 0 nilai R2 maka akan semakin tidak mampu 
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variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.11 Adapun hasil 

dari uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .536a .513 .476 3.058 

a. Predictors: (Constant), Pola Komunikasi 

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

Sumber: Data Primer Yang Di Olah Peneliti, 2022. 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi 

yang dinyatakan dengan nilai r-square dalam penelitian ini sebesar 0,513 atau 

51,3%. Hal ini mengartikan bahwa prestasi belajar dapat dijelaskan oleh 

variabel pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga sebesar 51,3%, 

sedangkan sisanya sebesar 48,7% dijelaskan oleh variasi variabel yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

d. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab 

hipotesis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Adapun uji yang 

digunakan adalah uji parsial (uji-t), digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan 

 
11Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h.174. 
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variabel dependen.12 Adapun hasil yang telah diolah oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

 Hasil Uji Parsial (Uji-T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 79.873 5.971  13.376 .000 

Pola 
Komunikasi 

.207 .118 .336 3.750 .009 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

Sumber: Data Primer Yang Di Olah Peneliti, 2022. 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel pola komunikasi 

sehari-hari dalam keluarga memiliki nilai koefisien yang bernilai positif 

sebesar 0,207, memiliki nilai t-hitung sebesar 3,750 > t-tabel 2,059, serta nilai 

signifikan sebesar 0,009 < 0,05. Hal ini mengartikan bahwa variabel pola 

komunikasi sehari-hari dalam keluarga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar. Maka hipotesis dalam penelitian ini: 

H0 : Tidak ada pengaruh pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga terhadap 

prestasi belajar peserta didik, ditolak. 

Ha : Ada pengaruh pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga terhadap 

prestasi belajar peserta didik, diterima. 

 

 

 

 
12Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h.175. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pola Komunikasi Sehari-Hari yang Digunakan dalam Lingkungan 

Keluarga Peserta Didik Kelas V di MIN 1 Kota Makassar 

Keluarga pada umumnya merupakan lembaga pertama dan utama yang 

dikenal anak. Hal ini disebabkan, karena kedua orangtualah orang yang pertama 

dikenal dan memberikannya pendidikan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang 

yang terjalin antara kedua orang tua dengan anak-anaknya, sehingga menjadi basis 

yang ampuh bagi pertumbuhan dan perkembangan psikis serta nilai-nilai sosial 

dan relegius pada diri anak.13 Pendidikan dalam keluarga bukan hanya berpangkal 

tolak dari kesadaran dan pengertian yang strukturnya memberikan kemungkinan 

alami membangun situasi pendidikan. Tetapi situasi pendidikan ini terwujud 

berkat adanya pergaulan dan hubungan secara timbal balik  antara orang tua dan 

anak.14 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, 

menunjukkan bahwa rata-rata peserta didik kelas V di MIN 1 Kota Makassar, 

menganggap pola komunikasi sehari-hari yang terjalin dalam keluarganya adalah 

pola komunikasi terbuka, sedangkan komunikasi tertutup cenderung tidak 

dilakukan oleh keluarga para peserta didik. Hal ini dibuktikan dari dominasi 

jawaban responden yang menjawab setuju pada setiap item pernyataan pada sub 

variabel pola komunikasi tersebut. Sedangkan pada sub variabel pola komunikasi 

tertutup, dominasi jawaban responden pada setiap item pernyataan adalah jarang.  

 
13Rahmawati., Dan Muragmi Gazali, “Pola Komunikasi Dalam Keluarga,” Jurnal Al-

Munzir, Vol.11, No.2, (2018), h.166. 

14Singgih D Gunarsa., Dan Yulia Singgih D Gunarsa, Psikologi Praktis (Anak, Remaja 

Dan Keluarga), (Jakarta: Gunung Mulia, 2018), h.196. 
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Pola komunikasi terbuka merupakan komunikasi yang dijalin antara orang 

tua dan anak yang mampu mendorong terciptanya pengungkapan ide dan pandapt 

tanpa adanya rasa takut terhadap reaksi dari lawan bicara. Pola komunikasi 

terbuka terdiri dari beberapa indikator yaitu menjadi pendengar yang baik, 

keakraban, menjadi sahabat, kedekatan, sopan santun, kasih sayang, keterbukaan 

dan perhatian. Pola komunikasi terbuka dalam penelitian ini terdiri dari 10 item 

pernyataan. Pada item pernyataan 1, rata-rata peserta didik menjawab sering, yang 

mengartikan bahwa peserta didik menganggap bahwa orang tuanya selalu mau 

mendengarkan dirinya ketika akan berbicara. Pada item pernyataan 2, rata-rata 

peserta didik menjawab sering, yang mengartikan bahwa peserta didik 

menganggap bahwa orang tuanya selalu bisa memperhatikan dirinya ketika 

berbicara. 

Pada item pernyataan 3, rata-rata peserta didik menjawab sering, yang 

mengartikan bahwa peserta didik menganggap bahwa orang tuanya selalu 

meluangkan waktu untuk mengajak dirinya untuk berbicara. Pada item pernyataan 

4, rata-rata peserta didik menjawab sering, yang mengartikan bahwa peserta didik 

menganggap bahwa orang tuanya mampu menjadi teman berbicara yang baik. 

Pada item pernyataan 5, rata-rata peserta didik menjawab sering, yang 

mengartikan bahwa peserta didik menganggap bahwa orang tuanya selalu bisa 

untuk memulai pembicaraan dengan dirinya. 

Pada item pernyataan 6, rata-rata peserta didik menjawab sering, yang 

mengartikan bahwa peserta didik menganggap bahwa orang tua mampu mengajak 

anak bercanda ketika sedang berbicang-bincang. Pada item pernyataan 7, rata-rata 
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peserta didik menjawab sering, yang mengartikan bahwa peserta didik 

menganggap bahwa orang tuanya selalu menggunakan suara yang halus ketika 

berbicara dengan dirinya. Pada item pernyataan 8, rata-rata peserta didik 

menjawab sering, yang mengartikan bahwa peserta didik menganggap bahwa 

orang tuanya selalu menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan 

dirinya. 

Pada item pernyataan 9, rata-rata peserta didik menjawab sering, yang 

mengartikan bahwa peserta didik menganggap bahwa orang tuanya selalu bisa 

menunjukkan sikap yang baik ketika berbicara dengan dirinya. Serta pada item 

pernyataan 10, rata-rata peserta didik menjawab jarang, yang mengartikan bahwa 

peserta didik menganggap bahwa orang tua tidak memberikan kebebas penuh 

kepada dirinya untuk bisa membahas topik apapun, hal ini dimungkinkan karena 

orang tua membatas anak-anak untuk membahas hal-hal yang belum sepatutnya 

untuk diperbincangkan oleh kalangan anak-anak. 

Pola komunikasi tertutup merupakan komunikasi yang tidak sehat 

berlangsung dalam lingkup keluarga, karena antara orang tua dan anak sangat 

tertutup sehingga tidak memiliki kesanggupan untuk memulai pembicaraan secara 

harmonis. Pola komunikasi tertutup terdiri dari beberapa indikator yaitu bersikap 

kaku, mendominasi, marah, membandingkan dan mengacaukan anak. Pola 

komunikasi tertutup dalam penelitian ini terdiri dari 10 item pernyataan. Pada 

item pernyataan 11, rata-rata peserta didik menjawab sering, yang mengartikan 

bahwa peserta didik menganggap bahwa orang tua selalu membatasi hal-hal yang 

akan dibicarakan oleh anak. Pada item pernyataan 12, rata-rata peserta didik 
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menjawab sering, yang mengartikan bahwa peserta didik menganggap bahwa 

orang tua sering tidak merespond dengan baik pertanyaan yang diberikan oleh 

anak. 

Pada item pernyataan 13, rata-rata peserta didik menjawab sangat sering, 

yang mengartikan bahwa peserta didik menganggap bahwa ketika dirinya salah 

dalam berbicara orang tua cenderung mengabaikan hal tersebut tanpa memberi 

tahu mana yang benar untuk dibicarakan oleh anak. Pada item pernyataan 14, rata-

rata peserta didik menjawab jarang, yang mengartikan bahwa peserta didik 

menganggap bahwa orang tuanya selalu bisa menanggapi pertanyaan anak dengan 

cara yang ramah. 

Pada item pernyataan 15, rata-rata peserta didik menjawab jarang, yang 

mengartikan bahwa peserta didik menganggap bahwa orang tua selalu bisa 

memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan pendapatnya sendiri. 

Pada item pernyataan 16, rata-rata peserta didik menjawab jarang, yang 

mengartikan bahwa peserta didik menganggap bahwa orang tuanya selalu 

memberikan kebijakan kepada anak untuk menjawab setiap pertanyaan yang 

diberikan oleh orang tua. 

Pada item pernyataan 17, rata-rata peserta didik menjawab jarang, yang 

mengartikan bahwa peserta didik menganggap bahwa orang tuanya tidak pernah 

menggunakan nada suara yang tinggi ketika berbicara dengannya. Pada item 

pernyataan 18, rata-rata peserta didik menjawab jarang, yang mengartikan bahwa 

peserta didik menganggap bahwa orang tuanya tidak pernah marah ketika akan 

menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh anak. 
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Pada item pernyataan 19, rata-rata peserta didik menjawab jarang, yang 

mengartikan bahwa peserta didik menganggap bahwa orang tuanya tidak pernah 

membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Serta pada item pernyataan 

10, rata-rata peserta didik menjawab tidak pernah, yang mengartikan bahwa 

peserta didik menganggap bahwa orang tuanya tidak pernah memberikan ancaman 

kepada dirinya ketika akan berbicara. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi yang baik 

dari keluarga akan menjadi ujung tombak dalam menunjang pendidikan dan 

proses perkembangan anak. Sehingga pola komunikasi dipandang sebagai hal 

yang sangat urgen dalam proses tumbuh kembang seorang anak terlepas itu di 

dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sosial anak. Artinya semakin baik 

pola komunikasi yang diterapkan oleh orang tua dalam lingkup keluarganya, maka 

akan semakin mampu membentuk perilaku yang baik pula pada anak. Begitupun 

sebaliknya, semakin kurang baik pola komunikasi yang diterapkan oleh orang tua 

dalam lingkup keluarganya, maka akan memungkinkan membentuk perilaku yang 

kurang baik pula pada anak. 

2. Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas V pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia di MIN 1 Kota Makassar 

Prestasi belajar peserta didik merupakan unsur yang sangat penting dalam 

kelanjutan pembelajaran seorang anak, akan tetapi dalam meraih prestasi siswa 

tentu terdapat faktor yang sangat berpengaruh antaranya faktor komunikasi dari 

tenaga pendidik dan yang terpenting komunikasi yang efektif dari keluarga yang 

sangat membantu dalam menunjang perkembangan belajar anak. Prestasi belajar 
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anak merupakan hasil yang telah dicapai dari yang dilakukan atau dikerjakan.15 

Belajar menjadi suatu usaha untuk mencapai perubahan yang baru yang dilakukan 

oleh seorang anak untuk merubah kondisi pribadi maupun dalam strata sosial 

masyarakat. Sehingga belajar sangatlah penting dalam merubah keadaan dalam 

lingkungan social kemasyarakatan dan tentu banyak anak-anak disekitar yang 

menginginkan untuk merubah dirinya sendiri supaya lebih baik dari sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, 

menunjukkan bahwa prestasi belajar peserta didik pada kategori tinggi sebanyak 6 

orang (23,1%). Prestasi belajar peserta didik pada kategori sedang sebanyak 15 

orang (57,7%). Serta prestasi belajar peserta didik pada kategori rendah sebanyak 

5 orang (19,2%). Hal ini mengartikan bahwa kecenderungan prestasi belajar para 

peserta didik kelas V di MIN 1 Kota Makassar berada pada kategori sedang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata peserta didik kelas V di MIN 1 Kota 

Makassar memperoleh prestasi belajar yang cukup baik pada pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

Mata pelajaran bahasa Indonesia memegang peranan penting dari semua 

pembelajaran yang ada, karena mata pelajaran bahasa Indonesia mengajarkan 

berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. 

Semua keterampilan tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses kegiatan penyajian informasi 

dengan saran komunikasi yang membantu peserta didik agar dapat meningkatkan 

 
15Aina Mulyana, Prestasi Belajar Siswa, www.inamulyana.blogspot.com, (Diakses Pada 

8 April 2021). 
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kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta menghargai karya cipta 

bangsa Indonesia. 

3. Pengaruh Pola Komunikasi Sehari-Hari dalam Keluarga Terhadap 

Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas V pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia di MIN 1 Kota Makassar 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya 

menjelaskan bahwa nilai koefisien yang diperoleh bernilai positif sebesar 0,207, 

memiliki nilai t-hitung sebesar 3,750 > t-tabel 2,059, serta nilai signifikan sebesar 

0,009 < 0,05. Hal ini mengartikan bahwa variabel pola komunikasi sehari-hari 

dalam keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 

peserta didik, sehingga hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini diterima. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk, 

dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh pola komunikasi keluarga terhadap 

prestasi belajar anak”, yang menyimpulkan bahwa pola komunikasi keluarga 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar anak.16 Sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah, dalam penelitiannya yang 

berjudul “pengaruh pola komunikasi keluarga terhadap prestasi belajar siswa di 

MI Miftahul Huda Krajanbogo Bonang Demak tahun ajaran 2018/2019”, yang 

 
16Rizki Fadhila Putra and Maulana Rezi Ramadhana, “Pengaruh Pola Komunikasi 

Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Anak,” Journal E-Proceeding Of Management, Vol.8, No.2 

(2021), h.10. 
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menyimpulkan bahwa komunikasi keluarga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar siswa.17 

Keluarga sebagai lingkungan pertama sangat memberikan pengaruh besar 

dalam membentuk pola kepribadian anak, sebab anak pertama kali berkenalan 

dengan nilai dan norma didalam keluarga. Salah satu pendidikan yang diperoleh 

anak dalam lingkup keluarga adalah melalui kegiatan komunikasi antara orang tua 

dan anak, sehingga pola komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu hal 

yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian.18 Menurut Djamarah, usaha 

untuk memudahkan dalam mendidikn anak dapat diawali dengan membangun 

komunikasi yang harmonis dengan anak, keberhasilan membangun komunikasi 

keluarga yang harmonis dalam rangka mendidik anak menjadi cerdas tidak 

terlepas dari perhatian orang tua dalam memanfaatkan sejumlah etika komunikasi. 

Komunikasi yang berkualitas juga diperlukan dalam mendidik anak, sebab 

melalui komunikasi tersebut menjadi salah satu faktor non kognitif yang mampu 

mempengaruhi kebiasaan anak untuk belajar sehingga mampu memperoleh 

prestasi yang baik di sekolah.19 

Islam juga memberikan pandangan bahwa komunikasi menjadi kegiatan 

inti yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena komunikasi 

berperan penting dalam membentuk pribadi seseorang menjadi baik, yang bisa 

 
17Sharifatul Mulah Indah, "Pengaruh Pola Komunikasi Keluarga Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Di MI Miftahul Huda Krajanbogo Bonang Demak Tahun Ajaran 2018/2019", 

Skrispi, Universitas Wahid Hasyim Semarang (2019). 

18Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis Dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), h.58. 

19Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga 

(Sebuah Perspektif Pendidikan Islam), (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.13. 
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dimulai sejak dini dalam keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S At-

Tahrim/66:6 sebagai berikut: 

⧫  ⧫  

❑⧫◆  ❑➔  →  

◆  ⧫  

❑➔◆    

◆⧫◆  ◼⧫  

⬧◼⧫        

⧫❑➔⧫    ⧫  ➔⧫⧫  

⧫❑➔➔⧫◆ ⧫ ⧫⬧⬧     

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.”20 

Tafsir Ash-Shaghir menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan 

peringatan kepada orang-orang beriman untuk bisa menjaga dirinya dan 

keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan baru. 

Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, namun mereka tidak 

mendurhakai apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya.21 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua dalam 

mendidik anak-anaknya memang tidak mudah, sehingga sikap orang tua harus 

bisa mencerminkan akhlak mulai. Orang tua harus mampu memberikan contoh 

yang baik bagi anak-anaknya dalam keluarga, sebab pembentukan budi pekerti 

 
20Departemen Agama RI, Mushab Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Pustaka 

Al-Kautsar, 2019). 

21Tafsir Web, Tafsir Surat At-Tahrim Ayat 6, www.tafsirweb.com, (Diakses Pada 28 Juni 

2022). 
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adalah tujuan utama dalam pendididkan Islam, budi pekerja adalah cerminan 

pribadi yang mulia. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, 

menunjukkan bahwa pola komunikasi sehari-hari para peserta didik kelas V di 

MIN 1 Kota Makassar dalam keluarganya terjalin dengan cukup baik, sehingga 

hal tersebut memberikan dampak baik terhadap peningkatan prestasi belajar 

peserta didik di sekolah. Hal ini dibuktikan dari hasil pemaparan jawaban para 

peserta didik yang telah dijelaskan pada hasil penelitian sebelumnya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa komunikasi orang tua terhadap anak mempunyai peran 

sangat penting dalam membimbing anak-anak, bukan hanya dalam membentuk 

karakter anak tetapi juga dalam hal memberikan bimbingan dan pengarahan untuk 

bisa belajar secara baik di sekolah. Artinya semakin baik pola komunikasi sehari-

hari yang terjalin dalam keluarga peserta didik, maka akan semakin meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik di sekolah, begitupun sebaliknya semakin kurang 

baik pola komunikasi sehari-hari yang terjalin dalam keluarga peserta didik, maka 

akan memungkinkan terjadinya penurunan prestasi belajar peserta didik di 

sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh pola komunikasi sehari-

hari dalam keluarga terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia kelas V MIN 1  Kota Makassar. Maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi sehari-hari yang terjalin dalam keluarga peserta didik kelas 

V di MIN 1 Kota Makassar adalah pola komunikasi terbuka, sedangkan 

komunikasi tertutup cenderung tidak dilakukan oleh keluarga para peserta 

didik. Tingkat penerapan pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga berada 

pada ketagori sedang, sebanyak 18 orang (69,2%), hal ini membuktikan 

bahwa pola komunikasi sehari-hari yang terjalin dalam keluarga sudah cukup 

baik. Hal ini dibuktikan juga dengan jawaban responden pada angket yang 

dibagikan menunjukan bahwa pada kolom pola komunikasi terbuka, para 

peserta didik memberikan jawaban sering, sedangkan pada kolom komunikasi 

tertutup, para peserta didik memberikan jawaban jarang sehingga ini 

membuktikan bahwa penerapan pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga 

telah berjalan secara efektif dan baik. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, 

menunjukkan bahwa prestasi belajar peserta didik pada kategori tinggi 

sebanyak 6 orang (23,1%). Prestasi belajar peserta didik pada kategori 
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sedang sebanyak 15 orang (57,7%). Serta prestasi belajar peserta didik pada 

kategori rendah sebanyak 5 orang (19,2%). Hal ini mengartikan bahwa 

kecenderungan prestasi belajar para peserta didik kelas V di MIN 1 Kota 

Makassar berada pada kategori sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata peserta didik kelas V di MIN 1 Kota Makassar memperoleh prestasi 

belajar yang cukup baik pada pembelajaran bahasa Indonesia. 

3. Terdapat pengaruh Pola komunikasi sehari-hari dalam keluarga terhadap 

prestasi belajar peserta didik di sekolah. Pola komunikasi sehari-hari dalam 

keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar peserta 

didik. Artinya semakin baik pola komunikasi sehari-hari yang terjalin dalam 

keluarga peserta didik, maka akan semakin meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik di sekolah, begitupun sebaliknya semakin kurang baik pola 

komunikasi sehari-hari yang terjalin dalam keluarga peserta didik, maka akan 

memungkinkan terjadinya penurunan prestasi belajar peserta didik di sekolah. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk, dalam 

penelitiannya yang berjudul “pengaruh pola komunikasi keluarga terhadap 

prestasi belajar anak”, yang menyimpulkan bahwa pola komunikasi keluarga 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar anak.1 Sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah, dalam penelitiannya yang 

berjudul “pengaruh pola komunikasi keluarga terhadap prestasi belajar siswa 

di MI Miftahul Huda Krajanbogo Bonang Demak tahun ajaran 2018/2019”, 

 
1Rizki Fadhila Putra and Maulana Rezi Ramadhana, “Pengaruh Pola Komunikasi 

Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Anak,” Journal E-Proceeding Of Management, Vol.8, No.2 

(2021), h.10. 
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yang menyimpulkan bahwa komunikasi keluarga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

implikasi dari penelitian ini  yaitu: 

1. Bagi Orang Tua 

Diharapkan orang tua bisa lebih memperhatikan pola komunikasi yang 

digunakan dalam mendidik anak dirumah, mengingat hal ini dapat 

memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan anak bukan hanya dalam 

hal membentuk karakter anak tetapi juga memberikan pengaruh terhadap 

pendidikan anak di sekolah. 

2. Bagi Sekolah 

Diharapkan pihak sekolah khususnya tenaga pendidik, dapat menjalin 

komunikasi yang baik pula dengan orang tua peserta didik, sehingga 

perkembangan anak dirumah maupun disekolah dapat lebih terpantau. 

Mengingat guru dan orang tua merupakan orang-orang yang berperan penting 

dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran bagi setiap peserta 

didik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya yang sama-sama mengangkat topik 

penelitian mengenai prestasi belajar peserta didik, dapat menggunakan 

variabel-variabel lain seperti motivasi dna sikap yang juga dapat 
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mempengaruhi variabel prestasi belajar peserta didik, hal ini dimaksukan agar 

mampu menambah keakuratan hasil penelitian.  
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