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KATA PENGANTAR 

 

 

َ إ نَحْمَدهُُ وَنَسْتعََيْنهُُ وَنسَْتغَْفَرُهُ، وَنَعوُذُ بَاللهَ مَنْ شُرُوْرَ نَّ الْحَمْدَ لَِلَّّ

أنَْفسَُنَا، وَمَنْ سَي ئَاَتَ أعَْمَالَنَا، مَنْ يَهْدَهَ اللهُ فَلاَ مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يضُْلَلْ 

كَ لهَُ , وَأشَْهَدُ أنََّ فَلاَ هَادَيَ لهَُ ،أَشَْهَدُ أنَْ لاَ إلَهََ إلَاَّ اللهُ وَحْدهَُ لاشََرَيْ 

د   مْ وَباَرَكْ عَلَى سَي َدَناَ مُحَمَّ داً عَبْدهُُ وَرَسُوْلهُُ. الَلَّهُمَّ صَل َ وَسَل َ  مُحَمَّ

ا بَعْدوَعَلَى آلَهَ وَصَحْ                                          بَهَ اجَْمَعَيْنَ. أمََّ
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 

sa 

 

s 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim J 

 

Je 

 
 ح

 

ha 

 

h 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

Dal 

 

D 

 

De 

 
 ذ

 

Zal 

 

z 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 
 ز

 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 
 س

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 
 ش

 

Syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

Sad 

 

s 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

Dad 

 

d 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

Ta 

 

t 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

Za 

 

z 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 
 ف

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 
 ق

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 
 ك

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ل

 

Lam 

 

L 

 

El 

 
 م

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 
 ن

 

Nun 

 

N 

 

En 

 
 و

 

Wau 

 

W 

 

We 

 
 هـ

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء

 

Hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

Y 

 

Ye 
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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 : كَـيْـفَ  

 haula : هَـوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah a a َ ا 
kasrah i i َ ا 
dammah u u َ ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathah  dan ya’ 

 

ai a dan i  َْـى 

 
fathah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 
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 Contoh: 

 mata : مـاَتَ 

 rama : رَمَـى

 qila : قـَيْـلَ  

 yamutu : يـَمـوُْتُ 

4. Ta’ marbut}ah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfal : رَوْضَـة ُ الأطَْفاَلَ 

 al-madinah al-fadilah :  الَْـمَـدَيْـنـَة ُ الَْـفـاَضَــلَةُ 

 al-hikmah :  الَـحَْـكْـمَــةُ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fathah dan alif atau 

ya>’ 

 ... َ ا | ... َ ى

dammah dan wau 

 

 ــُـو

a 

u 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya’ 

 

i i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ــَـــى
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ـَناَ   rabbana : رَب ـ

ـيَْــناَ   najjaina : نـَج 

 al-haqq : الَــْحَـق  

ـَمَ   nu“ima : نعُ ـ

 aduwwun‘ : عَـدوُ  

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلَـى  

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــَى  

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 syamsiyah maupun huruf qamariyah. 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) : الَشَّـمْـسُ 

لــْزَلــَةُ   al-zalzalah (az-zalzalah) :  الَزَّ

 al-falsafah :  الَــْفـَلْسَـفَةُ 

 al-biladu : الَــْبـــَلاَدُ 

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. 
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Contoh: 

 ta’muruna : تـأَمُْـرُوْنَ 

وْعُ   ‘al-nau : الَــنّـَ

 syai’un : شَـيْء  

 umirtu : أمَُـرْتُ 

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’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafzal-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billah باَللهَ   dinullah دَيـنُْ اللهَ 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi rahmatillah    هـُمْ فيَْ رَحـــْمَةَ اللهَ 

10. Huruf Kapital 

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala  

saw. = sallallhu ‘alaihi wa sallam 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
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a.s. = ‘alaihi al-salam 

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 Ali ‘Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Silmi Kaffah 

NIM : 20100116054 

Judul : Hubungan antara Dukungan Sosial Orangtua dengan Prestasi Belajar 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Penelitian ini membahas korelasi antara dukungan sosial orangtua dengan 

prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui 

gambaran dukungan sosial orangtua mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2). Mengetahui gambaran 

Prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar, dan 3). Mengetahui apakah terdapat korelasi 

antara dukungan sosial orangtua dengan prestasi belajar Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex-post facto. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa PAI angkatan 2016 sampai 

dengan angkatan 2020 yang berjumlah 512 mahasiswa sedangkan sampel 

penelitiannya adalah 79 mahasiswa dengan pengambilan sampel menggunakan 

teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Adapun  instrumen penelitian  

menggunakan skala psikologi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh gambaran dukungan sosial orangtua 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar adalah berada pada kategori sedang dengan persentase 64,56% 

dan gambaran prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berada pada kategori sedang dengan 

persentase 81,01%. Berdasarkan analisis statistik inferensial dengan menggunakan 

analisis korelasi person menunjukkan dukungan sosial orangtua mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

memiliki nilai sig. Sebesar 0,00 kemudian dibandingkan dengan probabilitas 0,01, 

yang ternyata nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 ≤ 0,05 sehingga hal ini 

menunjukkan 𝐻0 ditolak yang berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

korelasi antara dukungan sosial orangtua dengan prestasi belajar mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 
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dimana korelasinya merupakan korelasi positif dan sangat kuat dengan nilai korelasi 

0,943. 

Implikasi dari penelitian ini adalah penulis berharap para orangtua dapat 

secara optimal memberikan dukungan sosial kepada peserta didik dalam hal ini 

mahasiswa mengingat besarnya dampak dari dukungan sosial orangtua yang dapat 

memengaruhi prestasi belajar mahasiswa karena orangtua merupakan pusat 

pendidikan pertama, tempat anak memulai hubungannya dengan dunia sekitarnya 

serta membentuk pengalaman-pengalaman yang membantunya untuk berinteraksi 

dengan lingkungan sosial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dan keunggulan suatu bangsa dapat diperhatikan melalui beberapa 

aspek dan salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek 

yang berperan penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, yakni manusia 

yang cerdas, terampil, bermoral, demokratis dan mempunyai kemampuan 

bekompetensi. Perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan di Indonesia belum 

mencapai harapan kita. Harapan tersebut dapat terpenuhi dengan inovasi dari 

berbagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah pendidikan seperti keluarga, 

sekolah, masyarakat, dan negara dalam hal ini adalah pemerintah. 

Pembangunan pendidikan memerlukan resource yang perlu diatur secermat 

mungkin, karena resource itu amat langka. Pengertian ini perlu dikaitkan dengan misi 

dan tujuan pembangunan pendidikan, arah pembangunan pendidikan, keseluruhan 

prioritas, jenis dan jenjang pendidikan serta fasilitas yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Kesemuanya ini perlu dirancang secara komprehensif, 

akurat, cermat, dan efisien serta berdasarkan perhitungan yang matang. Tanpa 

perencanaan yang sistematik dan rasional, upaya pembangunan pendidikan ini 

mustahil dapat dilaksanakan dengan efektif.1 

Pemerintah merumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan 

dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan bersama yaitu: 

                                                             

1Udin Syeifuddin Sa’ud dan  Abid Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan: Suatu 

Pendekata Komprehensif (Cet. IV, Bandung: Rosda, 2009), h. 16. 
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Pendidikan nasional berfugsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2 

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia indonesia seutuhnya.3Tujuan mulia ini menjadi suatu 

tanggung jawab besar bagi seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya tujuan 

mulia tersebut.  

Sedikitnya terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam 

pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (SDM), yakni sarana gedung, buku berkualitas dan tenaga 

kependidikan yang profesional. Demikian yang diungkapkan mantan Menteri 

Pendidikan Nasional Wardiman Joyonegoro dalam wawancaranya dengan Televisi 

Pendidikan Indonesia (TPI) tanggal 16 Agustus 2004.4 

Berdasarkan berbagai pendapat ahli yang telah dipaparkan, penulis 

berpendapat peningkatan kualitas pendidikan perlu menjadi prioritas utama untuk 

diperhatikan  dan membutuhkan usaha yang keras. Salah satu bukti nyata yang bisa 

kita lakukan dalam membantu peningkatan pendidikan Indonesia adalah dengan 

belajar. Belajar mengantisipasi realitas kehidupan dan belajar melihat ke depan 

merupakan sikap mental yang harus ditanamkan sejak dini dalam pembentukan 

pribadi anak. Pembentukan sikap mental anak sejak dini tersebut tentunya 

membutuhkan keluarga yang piawai dalam memberikan dukungan yang maksimal. 

                                                             

2Republik Indonesia, UU. No. 20 tahun  2003. Tengtang Undang-undang Pendidikan 

Nasional (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h.12. 

3Hasbullah,  Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h.1. 

4Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan 

(Cet. IV; Bandung: Rosda, 2006), h.3. 
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Keluarga juga harus mampu membekali anak dengan nilai-nilai moral, sosial,etika 

dan agama sebagai pembungkus kepribadian sehingga anak tersebut tumbuh menjadi 

manusia yang berbudi luhur, dan berintelektual. 

Belajar merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah. Belajar merupakan hal 

yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu 

dari siswa dan dari guru. Bagi siswa, belajar dapat dipahami sebagai suatu proses 

dimana siswa mengalami proses mental dalam menghadapi bahan belajar. Bahan 

belajar tersebut berupa keadaan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan bahan 

yang telah terhimpun dalam buku-buku pelajaran. Bagi guru, proses belajar tersebut 

tampak sebagai belajar tentang sesuatu hal.5 

Ada banyak hal yang dapat memengaruhi prestasi belajar di lingkungan 

kampus salah satunya adalah dukungan sosial orang tua maupun keluarga. Prestasi 

belajar yang didapat oleh mahasiswa dapat menggambarkan tingkat kepedulian 

mahasiswa terhadap masalah pendidikan. Prestasi belajar ini dapat dijadikan data 

untuk mengukur tingkat kemampuan atau keberhasilan belajarnya, tentunya setiap 

mahasiswa menginginkan prestasi yang baik. Namun dalam mendapatkan prestasi 

yang baik mahasiswa memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda karena setiap 

mahasiswa memiliki perbedaan, baik dalam hal karakter, cita-cita maupun motivasi 

yang dimiliki oleh setiap individu. 

Kriteria tentang lingkungan yang menyenangkan untuk belajar merupakan 

masalah yang paling mendasar dalam sistem pendidikan formal. Dialog serta 

komunikasi antar anak dengan orang dewasa merupakan hal yang sangat penting 

                                                             

5Dimyati dan Muldjono, Belajar dan Pembelajaran (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 

17. 
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untuk meningkatkan lingkungan belajar. Bimbingan orang dewasa merupakan aspek 

yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, faktor yang sangat penting 

tentang lingkungan pendidikan adalah bantuan orang dewasa, yaitu guru dan orang 

tua yang membentuk lingkungan manusia (human enviroment) di sekolah atau di 

kampus. 

Terdapat berbagai macam faktor yang memengaruhi prestasi belajar dan salah 

satunya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang dimaksud adalah 

sikap, perhatian, serta dukungan orangtua. Dukungan orangtua yang baik dapat 

menunjang prestasi belajar individu. Orangtua memiliki tanggungjawab memberikan 

dukungan berupa  akhlak dan moral kepada semua anak-anaknya sesuai dengan 

firman Allah dalam QS al-Tahrim/66: 6 

 

ا انَْفسَُكُمْ وَاهَْلِيْكُمْ  ىِٕكَةٌ غِلََظٌ لنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَ قوُْدُهَا اارًا وَّ  نَ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا قوُْٰٓ
ٰۤ
يْهَا مَلٰ

َ مَآٰ امََرَهمُْ وَيَفْعلَوُْنَ مَ    رُوْنَ ؤْمَ يُ ا شِدَادٌ لََّّ يعَْصُوْنَ اللّٰه

 

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.6 

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah menjaga diri sendiri dan keluarga 

dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Perintah 

tersebut termasuk membimbing dan mendidik keluarga terutama kepada kedua 

                                                             

6Kementrian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syamil Qur’an, 2018), h. 

461. 
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orangtua sebagai panutan bagi anak-anak, menanamkan kepada mereka akhlak dan 

keimanan untuk menjadi anak yang dewasa, serta selalu menjaga diri sendiri dan 

keluarga dari panasnya api neraka yaitu dengan saling mengingatkan antara satu 

dengan lainnya ketika salah satu dari anggota keluarga sudah menyimpang dari ajaran 

Agama.7 

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak-anak memperoleh 

pendidikan, dalam keluarga anak-anak diasuh, tumbuh, dan berkembang. Keluargalah 

tempat seorang anak menerima pengaruh dari luar, keluarga merupakan bagian dari 

masyarakat, situasi dan kondisi yang terjadi dalam keluarga turut memengaruhi 

kehidupan lingkungan masyarakat, pada pola umumnya pola hidup, kebiasaan, norma 

yang diterima dalam keluarga merupakan pencerminan dari kehidupan dikemudian 

hari.8 

Begitu juga dengan remaja, terutama mahasiswa semester awal yang termasuk 

dalam kategori remaja akhir. Dorongan berprestasi atau keinginan remaja untuk 

berprestasi berhubungan erat dengan dorongan yang diberikan oleh orangtua 

khususnya dalam keluarga. Pemberian nilai-nilai yang diberikan oleh orangtua 

kepada remaja yang dibutuhkan dapat mengarahkannya memperoleh prestasi belajar 

yang maksimal seperti pemberian saran mengenai masalah tertentu atau pada 

peristiwa  menekan yang dialami remaja akhir dalam berproses menuju usia dewasa. 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi pada proses 

belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Lingkungan keluarga merupakan 

                                                             

7M. Quraisy Shihab, Tafsir Al Misbah, Jurnal Studia Islamika,  Vol 14, No.1, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2003), h.326 

8Musdalifah, Kestabilan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Jiwa Anak 

(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 27. 
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salah satu contoh faktor eksternal yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

keberhasilan prestasi belajar. Didukung penelitian terdahulu  dari Gita Pratiwi 

Nugrahani yang mengatakan  dukungan orangtua menjadi sebab keberhasilan prestasi 

belajar mahasiswa semester IV Program Studi Kebidanan DIII Stikes Aisiyah 

Yogyakarta. Salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi prestasi belajar 

yakni orangtua, hasil penelitian menjelaskan dukungan informasi yang diberikan 

orangtu paling dominan memengaruhi prestasi belajar mahasiswa.9 Begitupula pada 

penelitian terdahulu dari Rita Dwi Pratiwi yang mengatakan adanya hubungan yang 

positif dan signifikan antara dukungan sosial orang tua dengan prestasi  belajar 

peserta didik.10 

Ketertarikan peneliti mengenai masalah pentingnya dukungan sosial orangtua 

terhadap prestasi belajar peserta didik terutama pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar, memotivasi 

peneliti untuk melakukan sebuah penelitian hubungan dukungan sosial yang berasal 

dari orang tua dengan prestasi belajar individu dalam menjalankan perannya sebagai 

generasi terpelajar di lingkungan kampus dengan penelitian yang berjudul 

‘’Hubungan antara Dukungan Sosial Orangtua dengan Prestasi Belajar 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar’’  

 

 

                                                             
9Gita Pratiwi Nugrahani, Hubungan Dukungan Sosial Orangtua terhadap Prestasi Belajar 

Mahasiswa semester IV Program Studi Kebidanan DIII Stikes Aisiyah Yogyakarta, Skripsi 

(Yogyakarta: Jurusan Kebidanan DIII Stikes Aisiyah Yogyakarta, 2013), h. 7. 
10Rita Dwi Pratiwi,’’ Hubungan Dukungan Orangtua dengan Prestasi Belajar Siswa SLTP 

Negeri 6 Yogyakarta’’, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2, No. 1 (2018); h. 50. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Gambaran Dukungan Sosial Orangtua  Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar? 

2. Bagaimana Gambaran Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

3. Adakah Hubungan antara Dukungan Sosial Orangtua dengan Prestasi Belajar 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

C. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, 

yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.11 Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empirik yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empirik dengan data.12  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara dukungan 

sosial orangtua dengan prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, didukung dari hasil 

                                                             

11Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet.XXIV; Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 

2013), h. 21.  

12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2011), h. 96. 
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penelitian penelitian terdahulu  dari Gita Pratiwi Nugrahani yang mengatakan  

orangtua menjadi sebab keberhasilan prestasi belajar mahasiswa semester IV Program 

Studi Kebidanan DIII Stikes Aisiyah Yogyakarta. Salah satu faktor eksternal yang 

dapat memengaruhi prestasi belajar yakni orangtua, hasil penelitian menjelaskan 

dukungan informasi yang diberikan orangtu paling dominan memengaruhi prestasi 

belajar mahasiswa.13 Begitupula pada penelitian terdahulu dari Rita Dwi Pratiwi yang 

mengatakan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan sosial 

orang tua dengan prestasi  belajar peserta didik.14 

D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 

 Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran mengenai variabel dalam 

penelitian ini, penulis memaparkan defenisi operasional variabel dari judul penelitian, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Dukungan Sosial Orangtua  

Dukungan sosial orangtua adalah usaha pemberian bantuan orangtua kepada 

anak dalam hal ini mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

kesehatan mental, meningkatkan percaya diri, doa, semangat atau dorongan serta 

nasehat. Dukungan sosial orangtua diukur berdasarkan aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh House: 

a. Dukungan Emosional, yaitu mencakup uangkapan empati, kepedulian, dan 

perhatian terhadap individu yang bersangkutan. 

                                                             
13Gita Pratiwi Nugrahani, Hubungan Dukungan Sosial Orangtua terhadap Prestasi Belajar 

Mahasiswa semester IV Program Studi Kebidanan DIII Stikes Aisiyah Yogyakarta, Skripsi 

(Yogyakarta: Jurusan Kebidanan DIII Stikes Aisiyah Yogyakarta, 2013), h. 7. 
14Rita Dwi Pratiwi,’’ Hubungan Dukungan Orangtua dengan Prestasi Belajar Siswa SLTP 

Negeri 6 Yogyakarta’’, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2, No. 1 (2018); h. 50. 
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b. Dukungan Penghargaan, terbentuk dari adanya ungkapan hormat atau 

penghargaan yang positif kepada individu, dorongan untuk maju, dan 

perbandingan yang positif kepada individu lain. 

c. Dukungan materialistik yaitu berhubungan dengan bantuan berupa barang 

langsung kepada individu. 

d. Dukungan informatif, mencakup pemberian nasehat, arahan dan saran.15 

Tingkat dukungan sosial dilihat dari besarnya skor total yang diperoleh dari 

skala dukungan sosial orangtua yang telah diisi oleh mahasiswa. Semakin tinggi skor 

total yang diperoleh maka semakin tinggi pula dukungan sosial orangtua yang didapat 

oleh mahasiswa. Demikian sebaliknya, semakin rendah skor total maka semakin 

rendah pula dukungan sosial yang diterima oleh mahasiswa. 

2. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dimaksud dari penelitian ini adalah  pencapaian yang 

diperoleh oleh peserta didik, dalam proses pembelajaran baik berupa pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap yang merupakan dampak dari pengelaman belajar yang 

diperoleh oleh individu, yang mana dalam penelitian ini peserta didik yang dimaksud  

adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar dan prestasi belajar yang diambil merupakan akumulasi dari 

nilai yang diperoleh dari semua  mata kuliah semester dua yang diambil dari nilai IPK 

(Indeks Prestasi Kumulatif). 

Batasan pada penelitian ini hanya mengambil pada nilai IPK semester dua 

karena variabel prestasi belajar pada penelitian ini berfokus kepada prestasi belajar 

mahasiswa pada saat masih dalam masa remaja akhir yang menurut  Sarlito W. 

                                                             
15 B. Smeth, Psikologi Kesehatan (Jakarta: Grasindo, 1994), h. 34 
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Sarwono masa remaja akhir berusia antara 17-19 tahun yang pada umumnya baru 

memasuki perguruan tinggi.16 Adapun pertimbangan ukuran sampel penelitian yang 

diambil dari angkatan 2016-2020 yaitu agar hasil penelitian lebih rerepresentatif atau 

mewakili populasi penelitian yaitu mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian relevan yang dapat dijadikan 

bahan kajian telaah pustaka antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aida Michen Palupy pada tahun 2019. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan  yang erat dari dukungan 

sosial keluarga dan minat siswa terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas V 

SD Gugus Budi Utomo Kecamatan Mijen Kota Semarang .17 

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya yaitu hubungan 

antara dukungan sosial orangtua terhadap prestasi belajar peserta didik, 

sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah variabel x dan objek penelitian. 

Pada penelitian Aida memiliki dua variabel x yakni dukungan keluarga dan 

minat siswa sedangkan pada penelitian ini hanya memiliki satu variabel x 

yakni dukungan sosial orang tua. Adapun objek penelitian pada penelitian 

Aida yaitu peserta didik siswa kelas V SD Gugus Budi Utomo Kecamatan 

                                                             
16Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 

76. 

17Aida Nichen Palupy, Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dan Minat Siswa terhadap 

Prestasi Belajar IPS Kelas V SD Gugus Budi Utomo Kecamatan Mijen Kota Semarang, Skripsi 

(Semarang: Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri  

Semarang, 2019), h. 75  
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Mijen Kota Semarang, sedangkan objek penelitian ini adalah mahasisiwa 

Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Dwi Pratiwi. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan 

sosial orang tua dengan prestasi  belajar peserta didik di SLTP Negeri 6 

Yogyakarta.18 

Persamaan penelitian ini adalah variabel penelitian keduanya merupakan 

dukungan sosial orangtua dan prestasi belajar peserta didik, sedangkan 

perbedaannya pada penelitian Rita Dwi Pratiwi sampel penelitiannya adalah 

peserta didik SLTP Negeri 6 Yogyakarta sedangkan pada penelitian ini 

sampel penelitiannya adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Isnawati dan Dhiyah Setyarini tahun 

2012. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan perhatian 

orangtua terhadap prestasi belajar akuntansi SMK Cokrominoto 1 

Banjarnegara.19 

Persamaan penelitian Nina Isnawati dan Dhiyah Setyarini dengan penelitian 

ini adalah variabel x kedua penelitian ini adalah perhatian atau dukungan 

sosial orangtua . Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Nina Isnawati 

                                                             

18Rita Dwi Pratiwi,’’ Hubungan Dukungan Orangtua dengan Prestasi Belajar Siswa SLTP 

Negeri 6 Yogyakarta’’, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2, No. 1 (2018); h. 50. 

19Nina Isnawati dan Dhiyah Setyarini, ‘’Pengaruh Perhatian Orangtua dan Motivasi Belajar 

Siswa terhadap Prestasi Belajar Akuntansi pada Kompetensi Mengolah dokumen Transaksi Siswa 

Kelas X Program Keahlian Akuntansi SMK Cokrominoto1 Banjarnegara Tahun Ajaran 2011/2012’’, 

Jurnal Pendidikan 10, no.1 (2012): h. 44. 
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dan Dhiyah Setyarini variabel y-nya adalah hasil belajar peserta didik 

sedangkan pada penelitian ini merupakan prestasi belajar peserta didik. 

4. Kartika Dwi Aprianti tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

hubungan positif signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan 

prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan skripsi Pendidikan Tata Niaga 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.20 

Persamaan penelitian Kartika Dwi Apriani dengan penelitian ini adalah 

dengan penelitian ini adalah variabel x kedua penelitian ini adalah dukungan 

sosial orangtua. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian Kartika Dwi 

Apriani variabel Y-nya adalah prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan 

skripsi sedangkan pada penelitian ini adalah prestasi belajar mahasiswa. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia Dara Tri Pujartanti, tahun 2017. Hasil 

penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan dukungan sosial orangtua 

terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa yang sedang mengerjakan 

skripsi.21 

Persamaan penelitian Siska Eko Mawarsih, Susilaningsih, dan Nurhasan 

Hamidi dengan penelitian ini adalah objek penelitian keduanya membahas 

prestasi belajar peserta didik. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian 

Natalia Dara Tri Pujartanti membahas mengenai variabel Y adalah 

                                                             

20Kartika Dwi Aprianti, Hubungan antara Dukungan Sosial Orangtua dengan Prokrastinasi 

Akademik dalam Menyelesaikan Skripsi pada Mahasiswa Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, Skripsi ( Jakarta: Jurusan Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta, 2018): h. 58. 

21Natalia Dara Tri Pujartanti, Hubungan Persepsi Dukungan Sosial Orangtua dan 

Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa yang Sedang Mengerjakan Skripsi, Skripsi (Yogyakarta: 

Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, 2017) h. 40. 
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prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan skripsi sedangkan pada 

penelitian ini adalah prestasi belajar mahasiswa. 

F.Tujuan Dan Mamfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui  gambaran dukungan sosial orangtua yang diperoleh 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar 

b. Untuk mengetahui gambaran prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

c. Untuk menganalisis hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan prestasi 

belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar. 

2. Mamfaat Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

a. Kegunaan Ilmiah (Academic Signitificance) 

 Penelitian dilakukan guna dijadikan sebagai referensi terhadap upaya 

peningkatan perbendaharaan karya-karya ilmiah dan sebagai bahan bacaan untuk 

menambah pengetahuan pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar yang berkaitan dengan hubungan antara dukungan 

sosial orangtua dengan prestasi belajar  mahasiswa  Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

b. Kegunaan Praktis (Practice Signitificance) 

1)  Bagi peneliti 
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Peneliti dapat menambah wawasan keilmuan sebagai hasil dari penelitian 

serta dapat memahami tentang pentingnya hubungan antara dukungan sosial orangtua 

dengan prestasi belajar peserta didik. 

2) Bagi orangtua 

Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dan masukan kepada orang tua 

mengenai betapa pentinganya dukungan sosial orangtua dalam peningkatan prestasi 

belajar mahasiswa. 

3) Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dan masukan kepada Mahasiswa 

terkhusus kepada  mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar untuk selalu menjaga hubungan baik dengan 

orangtua mengingat peranan orangtua merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

keberhasilan prestasi belajar. 

4) Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan, acuan, perbandingan, serta dapat 

dijadikan referensi bagi mahasiswa  yang ingin melakukan penelitian yang relevan. 
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BAB II 

    TINJAUAN TEORETIS 

A. Dukungan Sosial Orangtua 

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama anak dan sangat berpotesi 

dalam mengembangkan karakter anak dengan adanya ikatan emosi yang kuat antara 

anak dan orangtua. Menurut Musdalifah, keluarga merupakan saluran penerus isi 

proses masyarakat dan kebudayaan pada generasi berikutnya  baik masyarakat, 

maupun dalam suatu negara.22 

Keluarga menjadi titik tolak pembinaan dari pendidikan anak, disamping itu 

keluarga juga merupakan dasar utama struktur sosial yang lebih luas dan memiliki 

arti bahwa lembaga-lembaga dapat dipengaruhi oleh  peranan keluarga dikarenakan 

peran tingkah laku dalam kehidupan suatu keluarga turut memengaruhi struktur 

sosial. 

Chaplin berpendapat bahwa dukungan sosial berasal dari kata sosial support. 

Social (sosial) artinya menyinggung relasi diantara dua atau lebih invidu. Support 

(dukungan) yang artinya 1) Mengadakan atau menyediakan sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain. 2) memberikan dorongan atau pengorbanan semangat dan 

nasihat kepada orang lain dalam situasi pembuatan keputusan.23 Adapun Gottlieb 

mendefinisikan dukungan sosial sebagai informasi verbal dan non verbal, saran, 

bantuan yang nyata yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subyek atau 

                                                             

22Musdalifah, Kestabilan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Jiwa Anak 

(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 90. 

23Hanny Safitri Sari, Pengaruh Dukungan Sosial dan Kepribadian terhadap Penyesuain Diri 

Pada Masa Pensiun, Skripsi  (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas UIN Syarif Hidayatullah), h. 22.  
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berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional dan 

berpengaruh pada tingkah laku penerimanya. Dalam hal ini, orang yang merasa 

memperoleh dukungan sosial secara emosional merasa lega karena diperhatikan, 

mendapat saran atau kesan yang menyenangkan pada dirinya.24 

Mengacu pada kajian teoritis, dapat dilihat bahwa dukungan sosial sangat 

diperlukan oleh indidvidu terutama mengenai hubungan antara orangtua dan anak. 

Dukungan sosial diperlukan oleh semua individu karena manusia adalah mahluk 

sosial yang membutuhkan orang lain, dengan adanya dukungan sosial orangtua 

terhadap anak, anak akan merasa diperhatikan yang diharapkan dapat berdampak 

positif terhadap prestasi belajar anak. 

Begitu juga dengan remaja, terutama mahasiswa semester awal yang termasuk 

dalam kategori remaja akhir. Dorongan berprestasi atau keinginan remaja untuk 

berprestasi berhubungan erat dengan dorongan yang diberikan oleh orangtua 

khususnya dalam keluarga. Pemberian nilai-nilai yang diberikan oleh orangtua 

kepada remaja yang dibutuhkan dapat mengarahkannya memperoleh prestasi belajar 

yang maksimal seperti pemberian saran mengenai masalah tertentu atau pada 

peristiwa  menekan yang dialami remaja akhir dalam berproses menuju usia dewasa. 

Tahap remaja akhir adalah tahap menuju dewasa dan ditandai dengan 

pencapaian lima hal yaitu minat yang semakin mantap, terhadap fungsi-fungsi 

intelektual, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan 

dalam pengalaman-pengalaman baru, terbentuknya identitas seksual yang tidak akan 

berubah lagi, egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti 

                                                             

24Eka Vera Rahmi, Pengaruh Dukungan Orangtua dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Musik Pada Remaja, Skripsi (Jakarta : Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 

20. 
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dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan oranglain, tumbuhnya 

dinding yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan masyarakat. Pada tahap 

ini remaja telah memiliki sikap yang mulai dewasa dan kematangan cara berfikir 

mulai terbentuk yang perlu arahan dan dukungan dari orangtua dalam 

perkembangannya.  

Dorongan untuk berprestasi atau keinginan remaja untuk berprestasi 

berhubungan erat dengan aspek kepribadian yang perlu dibina sejak kecil khususnya 

dalam keluarga. Keluarga dan suasana keluarga menjadi tempat yang baik untuk 

menanamkan dan mengembangkan dorongan berprestasi. Cara orangtua bertindak 

sebagai orangtua yang melakukan pola asuh kepada anak memegang peranan penting 

dalam menanamkan dan membina dorongan berprestasi kepada anak dan remaja. 

Orangtua bisa secara langsung mengajarkan apa yang dilakukan oleh anak harus 

mencapai hasil sebaik-baiknya, karna dengan hasil yang baik akan banyak membawa 

keuntungan untuk perkembangan diri dihari kemudian. 

Dukungan sosial telah didefenisikan sebagai informasi yang berasal dari orang 

lain bahwa seorang dicintai, diperhatikan, dihormati dan dihargai, dan bagian dari 

jaringan komunikasi dan kewajiban bersama. Informasi tersebut dapat berasal dari 

pasangan atau kekasih, sanak saudara lainnya, teman-teman, kontak sosial dan 

komunitas seperti gereja atau klub, atau bahkan hewan peliharaan yang setia.25 

Dukungan Sosial (Social Support) yakni kenyamanan secara fisik dan psikologis 

yang diberikan oleh orang lain.26 

                                                             

25Shelley E.Taylor, Healty Psycology Terj. Tri Wibowo B.S (Cet. III; Singapura: Mc. Graw-

Hill, Inc 1995), h. 267. 

26Robert A. Baroon dan Donn Byrne, Psycologi Social  Terj. Ratna Juwita (Cet: I; Jakarta: 

Erlangga, 2005) h. 244. 
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Lingkungan sekitar seperti orangtua, teman, dan dosen merupakan orang-

orang yang berpengaruh memberikan dukungan sosial dalam bentuk dukungan 

penghargaan, dukungan emosional, serta penerimaan dalam pergaulan sehingga 

individu merasa tenang, merasa dicintai dan dihargai yang akibatnya membuat 

individu tersebut menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi 

khususnya masalah-masalah yang dialami dalam proses perkuliahan. 

Suatu bentuk dukungan atau tingkah laku yang menimbulkan  perasaan 

nyaman dan membuat individu percaya bahwa ia dihormati, dihargai, dicintai, dan 

bahwa orang lain bersedia memberikan perhatian dan keamanan merupakan salah 

satu peran penting lingkungan pada diri seseorang berupa dukungan sosial. Menurut 

Canavan dan Dolan dalam Tarmidi dan Rambe mengatakan bahwa dukungan soisal 

dapat diaplikasikan lingkungan keluarga, seperti orangtua.27 

Pembagian dukungan sosial menurut Sarafisono, yakni : 

a. Dukungan instrumental. Bentuk dukungan ini merupakan penyediaan materi 

yang dapat memberikan pertolongan lansung seperti peminjaman uang, 

pemberian barang, makanan serta pelayanan. Bentuk dukungan ini mengurangi 

stres karena individu dapat langsung memecahkan masalahnya yang 

berhubungan dengan materi. Dukungan instrumental sangat diperlukan terutama 

dalam mengatasi masalah yang dianggap dapat dikontrol. 

b. Dukungan informasi. Bentuk dukungan ini melibatkan pemberian informasi, 

saran atau umpan balik tentang situasi dan kondisi individu. Jenis infomasi 

                                                             

27Tirmidi dan Ade Riza Rahma Ranbe, ’’Kolerasi antara Dukungan Sosial Orangtua dan Self-

Directed Learning pada Siswa SMA,’’ Jurnal Psikologi 37, no. 2 (2010), h. 217. 
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seperti ini dapat menolong individu untuk mengenali dan mengatasi masalah 

dengan lebih mudah. 

c. Dukungan emosional. Bentuk dukungan ini membuat individu memiliki perasaan 

nyaman, yakin, diperdulikan dan dicintai oleh sumber dukungan sosial sehingga 

individu dapat menghadapi masalah dengan lebih baik. Dukungan ini sangat 

penting dalam menghadapi keadaan yang dianggap tidak dapat dikontrol.  

d. Dukungan pada harga diri. Bentuk dukungan ini berupa penghargaan positif pada 

individu, pemberian semangat, persetujuan pada pendapat individu, 

perbandingan yang positif dengan individu lain. Bentuk dukungan ini membantu 

individu dalam membangun harga diri dan kompetensi.  

e. Dukungan dari kelompok sosial. Bentuk dukungan ini akan membuat individu 

merasa menjadi anggota dari suatu kelompok yang memiliki kesamaan minatdan 

aktifitas sosial dengannya. Dengan begitu individu akan merasa memiliki teman 

senasip.28 

Berdasarkan  beberapa teori dukungan sosial orangtua yang dikemukakan oleh 

para ahli, peneliti menyimpulkan dukungan sosial orangtua merupakan dukungan 

yang diberikan oleh orangtua dapat berupa dukungan material, dukungan informasi, 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dan dukungan dari kelompok sosial 

dan merupakan faktor eksternal yang menjadi salah satu penyebab prestasi belajar 

anak menjadi lebih maksimal. Anak yang belajar dengan kemauan dari dalam diri dan 

juga ada dukungan dari orangtua secara efektif akan membuat anak lebih semangat 

dan rajin belajar sehingga prestasi  belajar anak akan tinggi. Dukungan sosial 

                                                             

28Edward F. Sarafino, Health Psychology Interaction 4th edn Terj. Brian Marwensdy  (New 

York: Wiley, 2002), h. 101. 
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orangtua juga dijabarkan oleh House yaitu: a) Dukungan Emosional, yaitu mencakup 

uangkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap individu yang bersangkutan. 

b) Dukungan Penghargaan, terbentuk dari adanya ungkapan hormat atau penghargaan 

yang positif kepada individu, dorongan untuk maju, dan perbandingan yang positif 

kepada individu lain.c) Dukungan materialistik yaitu berhubungan dengan bantuan 

berupa barang langsung kepada individu. d) Dukungan informatif, mencakup 

pemberian nasehat, arahan dan saran.29 

Adapun mahasiswa yang berada diperantauan mereka dihadapkan pada 

berbagai perubahan-perubahan yang dialami tidak hanya oleh budaya baru tetapi juga 

perubahan dalam berinteraksi, perubahan dalam beraktivitas, dan perubahan dalam 

melukakan kewajiban belajar terutama dilingkungan perkuliahan. Untuk dapat 

memahami semua perubahan itu, dibutuhkan adanya penyesuaian diri. Penyesuaian 

diri akan bisa dilakukan ketika individu mampu memenuhi kebutuhan yang seimbang 

antara diri sendiri dan lingkungannya. Keseimbangan tercipta apabila individu 

didalam menjalani kehidupannya sesuai dengan norma, adat, dan budaya di 

lingkungan barunya. 

Salah satu faktor utama individu dalam menjalani penyesuaian diri adalah 

berasal dari faktor lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan tempat individu 

pertama kali bersosialisasi. Hasil yang diperoleh dari sosialisasi dapat dikembangkan 

oleh anak dilingkungan kampus maupun masyarakat. Hal initentu menjadi pondasi 

awal bagi mahasiswa perantau didalam melakukan penyesuaian diriuntuk meraih 

pendidikan diluar tempat tinggalnya. Seperti pada penelitian Annisa Dwi Widyastuti 

mengatakan kedekatan yang terjalin antara individu dan orangtua secara terus 

                                                             
29 B. Smeth, Psikologi Kesehatan (Jakarta: Grasindo, 1994), h. 34 
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menerus akan membentuk kepercayaan diri invidu terutama bagi individu yang 

memilih untuk melanjutkan pendidikan di luar tempat tinggalnya. Kedekatan yang 

baik atau hubungan yang baik antara orangtua dan anak menjadi salah satu faktor 

terpenting dalam memengaruhi penyesuaian individu dilingkungan barunya.30 

Adapun dari hasil penelitian Muhammad Chairul Iman mengatakan adanya hubungan 

positif dan signifikan antara dukungan sosial orangtua dan penyesuaian diri pada 

mahasiswa rantau. Semakin tinggi dukungan sosial orangtua pada mahasiswa rantau 

maka akan semakin baik pula pada penyesusaiannya.31 Dukungan sosial orangtua ini 

sangat diperlukan oleh mahasiswa agar walaupun ia mengambil pendidikan di luar 

tempat tinggalnya, denga adanya dukungan sosial orangtua maka individu dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga tidak mengganggu prestasi belajar 

individu itu sendiri. 

B.  Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam 

bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti “hasil usaha”. Istilah “prestasi 

belajar” (achievement) berbeda dengan “hasil belajar” (learning outcome). Perbedaan 

tersebut terletak pada cara penilaiannya, penilaian hasil belajar dilakukan sekali 

setelah proses pembelajaran sedangkan penilaian prestasi belajar dilakukan setelah 

                                                             
30Annisa Dwi Widyastuti, Hubungan Kelekatan terhadap Orangtua dengan Penyesuaian Diri 

Pada Mahasiswa Perantau, Skripsi (Malang: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 

2018), h. 1. 
31Muhammad Chairul Iman Nudin, Hubungan antara Dukungan Sosial Orangtua dengan 

Penyesuaian Diri pada Mahasiswa Rantau, Skripsi (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Negeri 

Semarang, 2020) h. 11. 
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beberapa kali proses pembelajaran dilakukan.32Menurut Muhibbin Syah prestasi 

belajar adalah taraf keberhasilan murid dalam mempelajari materi pembelajaran yang 

dinyatakan dengan skor dari hasil tes mengenai sejumlah pembelajaran tertentu.  

Menurut Sumadi Suryabrata  prestasi belajar adalah salah satu sumber informasi yang 

terpenting dalam pengambilan keputusan pendidik, pengukurannya diperoleh dari tes 

prestasi belajar yang biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai-nilai akademik.33 . 

Prestasi merupakan perpaduan antara kemampuan, minat, bakat, fasilitas, motivasi, 

kemampuan tenaga pendidik, perhatian, kebiasaan belajar, serta lingkungan belajar 

yang saling berhubungan dan memengaruhi pola perilaku setiap mahasiswa. 

Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan suatu proses pendidikan dapat ditentukan oleh 

tinggi rendahnya prestasi belajar mahasiswa yang dapat dilihat dari nilai evaluasi 

belajar, baik nilai evaluasi di setiap semester maupun rekapitulasi nilai Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK).34 

Berdasarkan dari pemaparan para ahli, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

prestasi belajar merupakan  hasil yang diperoleh oleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang merupakan 

dampak dari pengelaman belajar yang diperoleh oleh individu. Prestasi belajar 

dijadikan acuan sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan peserta didik 

dalam belajar pada waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk nilai atau angka yang 

                                                             
32 Budi Wahyono, ‘’Pengertian Hasil Belajar dan Perbedaan Hasil belajar dan Prestasi 

Belajar’’, http://www.pendidikanekonomi.com/2015/04/pengertian-hasil-dan-perbedaan.html?m= (10 
September 2021). 

33 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 83. 
34 Siska Sinta Pratiwi, Pengaruh Keaktifan Mahasiswa Dalam Organisasi Dan Motivasi 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 

Jurnal, Vol 6, Nomor 1, 2017. h.55 

http://www.pendidikanekonomi.com/2015/04/pengertian-hasil-dan-perbedaan.html?m
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mana untuk menilai keberhasilan yakni dengan melakukan evaluasi pembelajaran 

yang pada mahasiswa berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

Nilai IPK pada penelitian ini diambil dari nilai IPK semester 2 dimana 

mahasiswa berada pada tahap remaja akhir sesuai yang dikemukakan oleh Sarlito W. 

Sarwono masa remaja akhir berusia antara 17-19 tahun yang pada umumnya baru 

memasuki perguruan tinggi.35  

2. Faktor-faktor Prestasi Belajar 

Faktor-faktor belajar yang mengakibatkan pembelajaran menjadi lebih efektif 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Yang termasuk 

kedalam faktor ini terkait faktor Jasmani, yang meliputi: 

1)  Faktor Kesehatan.  

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya 

atau bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan 

seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu 

jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang 

bersemangat, dan cacat tubuh. Cacat tubuh yaitu sesuatu yang menyebabkan kurang 

baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/badan. 

2) Faktor Psikologi.  

Faktor psikologis yaitu meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan. 

a) Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk 

menghadapai dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan cepat dan 

                                                             
35Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 

76. 
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efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

b) Perhatian menurut Gazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun 

semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) atau sekumpulan objek. 

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak 33 

menjadi perhatian siswa, maka timbulah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka 

belajar. 

c) Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 

belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

d) Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 

terealisasimenjadi kecakapan yang nyata sesuai belajar dan berlatih. Jadi jelaslah 

bahwa bakat itu memengaruhi belajar, jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa 

sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang 

belajar dan pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi dalam belajarnya itu. 

e) Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di dalam 

menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai 

tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif 

itu sendiri sebagai daya penggerak/pendorongnya. 

f) Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, 

dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

Kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus 

menerus, untuk itu diperlukan latihan-latihan dan pelajaran. 

g) Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau reaksi. Kesediaan itu 

timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, 
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karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan 

itu perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan 

padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

2) Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan 

jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya 

kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

hilang. 

b. Faktor Internal 

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, yang termasuk 

kedalam faktor eksternal adalah: 

1) Faktor keluarga, siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

2) Faktor sekolah, faktor sekolah memengaruhi belajar yakni mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa , relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, 

keadaan gedung, metode belajar, bahan ajar dan tugas rumah.  

3) Faktor Masyarakat, masyarakat sangat berpengaruh terhadap belajar siswa 

karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. Seperti kegiatan siswa 

dalam masyarakat, media massa yang juga berpengaruh terhadap positif dan 

negatifnya, pengaruh dari teman bergaul siswa dan kehidupan masyarakat 

disekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar siswa. 

Ada dua faktor penting yang memengaruhi prestasi belajar peserta didik yaitu 
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faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri peserta didik seperti minat, bakat serta motivasi. Adapun faktor eksternal 

adalah faktor yang bukan berasal dari dalam diri peserta didik salah satunya orangtua 

dan orangtua inilah dikaji pada penelitian ini. 

Variabel Indikator 

1.  Dukungan Sosial orangtua Dukungan  Material 

Dukungan  Informasi 

Dukungan  Emosional 

Dukungan  Penghargaan 

2. Prestasi Belajar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

C. Kerangka Teoretis 

Penelitian ini adalah penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan dukungan sosial orangtua dengan prestasi belajar mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar. Hubungan antara variabel-

variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Keterangan 

X : Dukungan sosial orangtua terhadap Jurusan Pendidikan Agama  

Islam UIN Alauddin Makassar 

Y : Prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN 

Alauddin Makassar. 

 : Hubungan antara variabel. 

  

X Y 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan penelitian ex post 

facto. Penelitian ex-post facto merupakan penelitian yang variabel-variabel bebasnya 

telah terjadi perlakuan, atau treatment tidak dilakukan pada saat penelitian 

berlangsung, sehingga penelitian ini biasanya dipisahkan dengan penelitian 

eksperimen.36 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan 

pertimbangan biaya, waktu, dan tenaga, serta data lebih mudah diperoleh. Selain itu, 

hal ini tidak lepas dari kesesuaian dengan judul penelitian ini, serta peneliti berasal 

dari jurusan dan kampus yang sama. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

                                                             

36Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 164. 
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dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun menurut Arikunto populasi merupakan 

keseluruhan objek penelitian.37 

Berkenaan dengan penelitian ini, maka yang dijadikan populasi penelitian 

adalah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar angkatan 2016 

sampai 2020. 

Tabel 3.1 

Jumlah Mahasiswa Jurusan PAI UIN Alauddin Makassar Angkatan 

2016-2020 

No Angkatan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

117 

92 

96 

98 

108 

 Jumlah 512 

Sumber data: Absen Kelas Mahasiswa PAI UIN Alauddin Makassar Tahun 

2021 

2. Sampel  

Menurut Santoso sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari 

populasi.38 Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa 

mewakili populasi. Sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin 

karakteristik populasi, artinya sampel harus valid yaitu bisa mengukur sesuatu yang 

seharusnya diukur.39 Menurut Arikunto, Apabila populasi kurang dari 100, lebih baik 

                                                             

37Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 51. 

38Gempur Santoso, Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2007), h. 46. 

39Nursalam, Statistik Untuk Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 

23. 
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diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya 

jika populasinya besar maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau 

lebih.40 Dari pendapat tersebut peneliti mengambil sampel penelitian sebesar 15% 

dikarenakan jumlah populasi penelitian sebanyak 512 yaitu 79 sampel penelitian. 

Batasan pada penelitian ini hanya mengambil pada nilai IPK semester dua 

karena variabel prestasi belajar pada penelitian ini berfokus kepada prestasi belajar 

mahasiswa pada saat masih dalam masa remaja akhir yang menurut  Sarlito W. 

Sarwono berusia antara 17-19 tahun yang pada umumnya baru memasuki perguruan 

tinggi.41 Adapun pertimbangan ukuran sampel penelitian yang diambil dari angkatan 

2016-2020 yaitu agar hasil penelitian lebih rerepresentatif atau mewakili populasi 

penelitian yaitu mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Proportionate 

Stratified Random Sampling . Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai 

anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.42 Adapun 

pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu pada angkatan 2016 sebanyak 25 

mahasiswa (31,65% dari seluruh sampel populasi), angkatan 2017 14 mahasiswa 

(17,72% dari seluruh sampel populasi), angkatan 2018 berjumlah 15 mahasiswa 

(18,99% dari seluruh sampel populasi), angkatan 2019 berjumlah 16 mahasiswa 

(20,25% dari seluruh sampel populasi) dan 2020 berjumlah 17 mahasiswa (21,52% 

dari seluruh sampel populasi). 

                                                             
40Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis  (Cet. XIII; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006),  h. 120. 
41Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 

76. 

42Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. XXIV; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 92.  
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C. Teknik pengumpulan data 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket (pedoman pertanyaan/pernyataan) adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.43Angket digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai dukungan sosial orangtua mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah salah satu metode yang dilakukan peneliti dalam 

pengumpulan data agar data yang diperoleh itu real, dengan pengertian lain adalah 

catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya. Studi dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode pengumpulan 

data yang lain.44 Pada penelitian kali ini, dokumentasi yang terkait adalah arsip-arsip, 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Instrumen Penelitian 

 Metode dan instrumen merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 

penelitian. Jika metode dipandang sebagai cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, maka instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan 

digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data.45 

 

 

                                                             

43Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h.199. 

44Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

118. 

45Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 2011),  h. 100.  
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1. Angket  

 Menurut Sugiyono dalam Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D bahwa: Kusioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.46 

 Dalam penelitian ini angket (kuesioner) peneliti akan membagikan angket 

berisi pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiwa sesuai dengan judul penelitian yang 

lebih terfokus kepada dukungan sosial orangtua mahasiswa jurusan pendidikan agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan harapan 

bahwa peneliti mampu mendapatkan data yang akurat. 

 Skala pengukuran yang digunakan dari angket yaitu skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur tingkat, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Salah satu dari empat jenis skala pengukuran tingkat menurut Daniel J 

Mueller  adalah Skala likert. Skala likert  digunakan untuk mengukur tingkat, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.47  

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, baik 

bersifat favorable (positif) bersifat bersifat unfavorable (negatif). Jawaban setiap item 

                                                             

46Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

199. 

47Anggun Freeze “Jenis-Jenis Skala Pengukuran”, Blog Anggun Freeza. 

http://anggunfreeze.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-skala-pengukuran.html. (18 Januari 2021). 

http://anggunfreeze.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-skala-pengukuran.html
http://anggunfreeze.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-skala-pengukuran.html
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instrumen yang mengunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif.48 

Tabel 3.2 

Skor Jawaban Setiap Item 

No Alternatif Jawaban 
Skor 

Negatif Positif 

1 

2 

4 

5 

Sangat setuju 

Setuju 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

Tahap yang dilakukan dalam membuat angket diantaranya dengan membuat 

indikator-indikator instrumen berdasarkan kajian teori serta menyusun pertanyaan-

pertanyaan berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian. Sebelum membuat 

angket penelitian maka perlu dibuat acuan yang digunakan yaitu kisi-kisi instrumen 

persepsi mahasiswa mengenai dukungan sosial orangtua. Adapun aspek-aspek 

dukungan sosial orangtua disusun berdasarkan pendapat House yang mengemukakan 

aspek-aspek dukungan sosial orangtua sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Persepsi Dukungan Sosial Orangtua 

Aspek Indikator 
Aspek 

Jumlah 
Favorable Unfavorabel 

Dukungan 

Instrumental 

1. Pemberian bantuan 

berupa pelayanan 

2. Pemberian uang 

1, 3 

 

2, 4, 5 

7 

 

6, 8 

8 

Dukungan 1. Pemberian saran 

2. Pemberian 

9, 10, 11 16 9 

                                                             

48Anggun Freeze “Jenis-Jenis Skala Pengukuran”, Blog ANggun Freeza.  

http://anggunfreeze.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-skala-pengukuran.html( 18 Januari 2021). 

http://anggunfreeze.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-skala-pengukuran.html
http://anggunfreeze.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-skala-pengukuran.html
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Informasi informasih mengenai 

kondisi individu 
12, 13 15,17 

Dukungan 

Emosional 

1. Pemberian semangat 

2. Pemberian rasa 

nyaman 

18 

19, 20 

23, 24, 25 

21, 22 
8 

Dukungan 

Penghaargaan 

1. Penghargaan 

terhadap kegiatan 

individu 

2. Penghargaan 

terhadap pencapaian 

akademis individu 

3. Penghargaan 

terhadap pendapat 

individu 

26, 30 

 

 

27 

 

 

28, 29 

35 

 

 

31, 33, 34 

 

 

32 

10 

Total 9 17 18 35 

2. Dokumentasi 

 Instrumen ini peneliti gunakan dengan tujuan untuk mendapatkan segala data 

yang diambil dari berbagai sumber, yakni transkrip nilai IPK semester 2 sampel 

penelitian. 

Batasan pada penelitian ini hanya mengambil pada nilai IPK semester dua 

karena variabel prestasi belajar pada penelitian ini berfokus kepada prestasi belajar 

mahasiswa pada saat masih dalam masa remaja akhir yang menurut  Sarlito W. 

Sarwono berusia antara 17-19 tahun yang pada umumnya baru memasuki perguruan 

tinggi.49 Adapun pertimbangan ukuran sampel penelitian yang diambil dari angkatan 

2016-2020 yaitu agar hasil penelitian lebih rerepresentatif atau mewakili populasi 

penelitian yaitu mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

                                                             
49Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 

76. 
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E. Prosedur Penelitian 

1. Tahap perencanaan 

Sebelum melakukan penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan perencanaan 

yang matang agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Pada tahap ini peneliti 

mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian, misalnya membuat 

proposal skripsi mengurus surat izin untuk mengadakan penelitian kepada pihak-

pihak terkait. Setelah itu diadakan penyusunan instrumen penelitian yang berkaitan 

dengan variabel yang akan diteliti. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan yakni membagikan skala psikologi secara online dengan 

menggunakan google form  guna memperoleh data konkrit. 

3.  Tahap Pengolahan Data  

Tahap pengolahan data  yaitu mengumpulkan dan mengolah data yang 

diperoleh dari hasil penelitian  dengan menggunakan perhitungan statistik deskripsi 

dan statistik inferensial.  

4. Tahap Pelaporan   

Tahap ini peneliti menyusun laporan penelitian yang dilakukan dalam bentuk 

akhir penelitian dengan menuangkan hasil pengolahan, analisis dan kesimpulan 

tersebut ke dalam bentuk tulisan yang disusun secara konsisten, sistematis dan 

metodologis. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 
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menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan.50 

Analisis data akan dilakukan apabila data  yang berasal dari responden beserta 

sumber data lain telah terkumpul kemudian diolah dan disajikan untuk menguji 

hipotesis yang ada. 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis deskritif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik skor 

responden untuk masing-masing variabel. Untuk variabel dukungan sosial orangtua 

digunakan tabel distribusi frekuensi dengan analisis persentase, standar deviasi, 

mean, nilai maksimum, nilai minimum, range dan interval, koefisien varians.51 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum. Analisis 

deksriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeksripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi.52 

Adapun analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif dengan rumus sebagai berikut: 

a. Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 

 

                                                             
50 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2009), h.207. 

51M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik I  (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

h.102. 

52Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, h. 

199. 

𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 
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Keterangan: 

R : Rentang 

Xt : Data terbesar dalam kelompok 

Xr : Data terkecil dalam kelompok53 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

 

 

Keterangan : 

K : Jumlah kelas interval 

N : Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log : Logaritma54 

c. Menghitung panjang kelas interval.  

 

 

 

Keterangan :  

P : Panjang kelas interval 

R : Rentang 

K : banyaknya kelas55 

                                                             
53Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XIX; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 55. 

54Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2005), h. 

24. 

55Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h.32. 

𝐾 = 1 + (3,3) log 𝑁 

𝑃 =
𝑅

𝐾
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d. Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai kelompok 

data dibagi dengan jumlah nilai responden.56 Rumus rata-rata adalah:     

 

 

Keterangan : 

�̅� : Rata-rata 

∑ 𝑓i : jumlah data/sampel 

𝑓i𝑥i: Produk  perkalian antara fi pada tiap interval data dengan tanda kelas (xi). 

Tanda kelas (xi) adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi setiap interval 

data.57 

e. Standar Deviasi 

 

 

Keterangan :  

𝑆𝐷 : Standar Deviasi 

𝑓𝑖 : frekuensi untuk variabel 

𝑥𝑖: tanda kelas interval variabel  

�̅�  : Rata-rata/Mean 

n ∶ jumlah populasi.58 

                                                             

56Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 

327. 

57Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 70. 

58Nana Sudjana, Statistika Pendidikan, h. 97. 

�̅� =
∑ 𝑓

i
𝑥i

∑ 𝑓
i

 

 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)2

(n − 1)
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f. Persentase (%) nilai rata-rata 

 

 

Keterangan:  

P : Angka persentase 

f : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Jumlah responden59 

g. Kategorisasi 

Hubungan dukungan sosial orangtua mahasiswa Pendidikan Agama Islam 

(variabel X) dengan prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam (variabel 

Y). Pada analisis deskriptif ini, peneliti menggunakan kategorisasi dukungan sosial 

orangtua dan prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

UIN Alauddin Makassar, dengan rumus berikut: 

a) Rendah : x < (𝜇 − 1,0(𝜎)) 

b) Sedang : (𝜇 − 1,0(𝜎)) ≤ x < (𝜇 + 1,0(𝜎)) 

c) Tinggi : x ≥ (𝜇 + 1,0(𝜎)).60 

Keterangan: 

μ = rata-rata 

σ = Standar deviasi 

 

 

                                                             

59Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cet, XIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 130. 

60Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) h. 109. 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 
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2. Analisis Statistik inferensial 

Statistik inferensial atau probabilitas adalah teknik analisis statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 

Statistik ini disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk 

populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang (probality).61 

Analisis ini digunakan untuk mendapatkan jawaban ada tidaknya hubungan sosial 

orangtua dan prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam  Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan apakah data-data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengidentifikasi data berdistribusi normal atau 

tidak adalah dengan melihat nilai 2- tailed significance yaitu jika masing-masing 

variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

penelitian berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas dengan uji kolmogorov-

smirnov dengan formula 

KS = 1.36 √
𝑛1+ 𝑛2

𝑛1× 𝑛2
 

Keterangan: 

KS = Harga kolmogorov yang dicari 

𝑛1 = Jumlah sampel yang diobservasi 

𝑛2 = Jumlah sampel yang diharapkan62 

                                                             

61Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D 

(Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 155. 

62Suharsim, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  h. 290. 
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Kriteria pengujian: 

 Apabila 𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  lebih kecil dari 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , sementara 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  diperoleh dari daftar 

𝑥2 dengan dk =(b-1) (k-1) pada taraf signifikan α = 0,05. Sedangkan kriteria 

pengujian normalitas hasil olahan SPSS versi 16,0 yaitu jika sign ≥ α maka data 

berdistribusi normal dan jika sign ≤ α maka data tidak berdistribusi normal63 

b. Uji Linearitas  

Uji linearitas adalah uji yang akan memastikan apakah data yang kita miliki 

sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengomfirmasi 

apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau 

tidak dengan hasil observasi yang ada. Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑅𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

RJK (E)
 

Keterangan 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔      = Kelinearan Korelasi 

𝑅𝐽𝐾 (𝑇𝐶) = Varians Tuna Cocok 

𝑅𝐽𝐾 (𝐺)    = Varians Kekeliruan 

Jika diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≤𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti data linear, dengan taraf signifikasi 

dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 diperoleh dari derajat kebebasan masing-masing sesuai dengan dk 

pembilang dk penyebut pada taraf α = 0,01. 

c. Penguji Korelasi 

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kedua macam variabel, maka 

digunakan analisis Corelation Product Moment. Statistik inferensial digunakan untuk 

                                                             
63 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensial), (Cet. VI; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), h. 205. 
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menguji hipotesis penelitian. Maka untuk keperluan tersebut, digunakan analisi 

Corelation Product Moment. 

𝑟
𝑥𝑦= 

𝑁 ( ∑𝑋𝑌)−(∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁.∑𝑥2 −(∑𝑋)2}{𝑁.∑𝑌2−(∑𝑌)2}

 

Keterangan                                                                                                                    

𝑟𝑥𝑦  = Koefisien korelasi variabel X dan Y 

∑X  = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y  = Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑XY  = Jumlah kuadrat masing-masing skor X 

N   =  Jumlah populasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
64 

Ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ 1), artinya apabila r = -1, 

berarti korelasinya negatif sempurna. Jika r = 0 berarti tidak ada korelasi, dan jika r = 

1 berarti korelasinya adalah positif sempurna (sangat kuat).65 Adapun harga r yang 

akan dikorelasikan dengan tabel interprestasi adalah sebagai berikut.  

Tabel 3.4 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

No 
Tingkat Korelasi 

 
Kategori 

1 

2 

3 

4 

5 

0,80-1,00 

0,60-0,799 

0,40-0,599 

0,20-0,399 

0,00-0,199 

Sangat kuat 

Kuat 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

                                                             
64Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Cet. XX; 

Bandung: Alfabeta, 2014), h.160. 

65Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 32. 
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Untuk menghitung besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat 

ditentukan dengan rumus berikut 

KP = 𝑟2- X 100% 

Keterangan 

 KP = Besarnya koefisien penentu 

 r    = Koefisien korelasi66 

d. Pengujian Tabel ‘’t’’ 

Untuk mengetahui keberhasilan korelasi serta hubungan kedua variabel , maka 

digunakan uji ‘’t’’ dengan rumus: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

 

Keterangan : 

t =  nilai koefisien korelasi 

r =  nilai korelasi 

n = jumlah sampel 

e.  Kaidah pengujian 

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Maka 𝐻0 diterima. Artinya, signifikan. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 

𝐻0 ditolak. Artinya tidak signifikan, dengan taraf signifikan α = 0,05 atau 0,01 

dengan derajat bebas (db) = n-2.67 

 

  

                                                             
66Ridwan, Dasar-dasar Statistika (Cet.IX; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 228. 
67 Ridwan, Dasar-dasar Statistika, h. 228. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Rumusan masalah yang telah diajukan akan dijawab pada hasil penelitian ini.3 

rumusan masalah tersebut yang telah diajukan pada bab sebelumnya yang mana 

rumusan masalah 1 dan 2 merupakan penggambaran data yang telah peneliti 

kumpulkan dengan menggunakan statistik deskriptif, adapun rumusan masalah pada 

poin ke-3 merupakan jawababn dari hipotesis yang telah diajukan dengan 

menggunakan statistik inferensial.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan dukungan 

sosial orangtua dengan prestasi belajar mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam 

Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar. Pada proses pengumpulan  setiap data 

variabel, penelitian ini menggunakan angket dalam yang diisi oleh Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar angkatan 2016 sampai dengan angkatan 2020. Variabel x pada penelitian 

ini berkaitan dengan nilai dukungan sosial orangtua terhadap peserta didik sedangkan 

variabel y pada penelitian ini adalah nilai yang berkaitan dengan prestasi belajar 

peserta didik dalam hal ini nilai IPK Semester 2. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar didapatkan data sebagai berikut: 

1. Gambaran Dukungan Sosial Orangtua Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar 

Data mengenai variabel X, yaitu dukungan sosial orangtua Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar dengan 
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indikator (1) Dukungan Material, (2) Dukungan Informasi, (3) Dukungan Emosional 

dan (4) Dukungan Penghargaan, yang kemudian masing-masing item diberikan skor 

dan disajikan dalam bentuk tabel. Hasil analisis deskriptif data dukungan sosial 

orangtua dengan bantuan program Statistical Packages For Social Science (SPSS) 

versi 20 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil angket Dukungan Sosial Orangtua Mahasiswa Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

 

No. Responden Skor 

1.  Responden 1 
113 

2.  Responden 2 
105 

3.  Responden 3 
116 

4.  Responden 4 
107 

5.  Responden 5 
100 

6.  Responden 6 
123 

7.  Responden 7 
94 

8.  Responden 8 
125 

9.  Responden 9 
123 

10.  Responden 10 
119 

11.  Responden 11 
120 

12.  Responden 12 
94 

13.  Responden 13 
113 

14.  Responden 14 
126 

15.  Responden 15 
116 

16.  Responden 16 
103 
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17.  Responden 17 
132 

18.  Responden 18 
83 

19.  Responden 19 
96 

20.  Responden 20 
131 

21.  Responden 21 
120 

22.  Responden 22 
105 

23.  Responden 23 
126 

24.  Responden 24 
109 

25.  Responden 25 
117 

26.  Responden 26 
123 

27.  Responden 27 
119 

28.  Responden 28 
120 

29.  Responden 29 
109 

30.  Responden 30 
125 

31.  Responden 31 95 

32.  Responden 32 123 

33.  Responden 33 111 

34.  Responden 34 114 

35.  Responden 35 110 

36.  Responden 36 
129 

37.  Responden 37 
130 

38.  Responden 38 
108 

39.  Responden 39 
99 

40.  Responden 40 
110 

41.  Responden 41 
117 

42.  Responden 42 
102 
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43.  Responden 43 
128 

44.  Responden 44 
111 

45.  Responden 45 
115 

46.  Responden 46 
102 

47.  Responden 47 
113 

48.  Responden 48 
101 

49.  Responden 49 
107 

50.  Responden 50 
133 

51.  Responden 51 
111 

52.  Responden 52 
120 

53.  Responden 53 
111 

54.  Responden 54 
112 

55.  Responden 55 
98 

56.  Responden 56 
128 

57.  Responden 57 
111 

58.  Responden 58 
85 

59.  Responden 59 
112 

60.  Responden 60 
99 

61.  Responden 61 
84 

62.  Responden 62 
140 

63.  Responden 63 
84 

64.  Responden 64 
134 

65.  Responden 65 
117 

66.  Responden 66 114 

67.  Responden 67 103 

68.  Responden 68 106 
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69.  Responden 69 105 

70.  Responden 70 103 

71.  Responden 71 
114 

72.  Responden 72 
132 

73.  Responden 73 
130 

74.  Responden 74 
114 

75.  Responden 75 
117 

76.  Responden 76 129 

77.  Responden 77 104 

78.  Responden 78 111 

79.  Responden 79 105 

 Total 
8903 

(Sumber Data: Hasil Angket Dukungan Sosial Orangtua Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

UIN Alauddin Makassar Angkatan 2016-2020) 

Tabel di atas merupakan hasil angket dari mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, sebanyak 79 

responden telah mengisi angket yang peneliti telah dibagikan, skor yang dihasilkan 

bervariasi dengan skor maksimal 140 dan minimum 83. Untuk lebih jelasnya peneliti 

telah merangkumnya dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif Dukungan Sosial Orangtua mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Statistik Data 

Jumlah sampel 79 
Skor maksimum 140 
Skor minimum 83 

Range 57 
Median 112,70 

Standar Deviasi 12,54 
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Varians 150,24 
Mean 91,78 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa skor maksimum untuk 

dukungan sosial orangtua  adalah 140, 1 responden memperoleh hasil maksimal ini, 

sementara itu, skor minimum yaitu 83 dan juga terdapat 1 responden yang 

memperoleh skor ini. Dengan  rentang skor yang diperoleh (skor maksimal-skor 

minimal) yaitu 57, perhitungan nilai rata-rata 91,78, dengan standar deviasi 12,54 dan 

varians 150,24. 

Data yang diperoleh pada tabel 4.2 di atas menjadi dasar untuk menentukan 

kategorisasi dukungan sosial orangtua terhadap mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Kategori 

sendiri terdiri dari rendah, sedang dan tinggi dan rumus yang digunakan merujuk 

pada Saifuddin Azwar.68 Sehingga kategori skor dukungan sosial orangtua mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Kategorisasi Dukungan Sosial Orangtua Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

 

Kategorisasi Skor Frekuensi Presentasi Kategori 

𝑋 < (100,16) 13 16,45 % Rendah 

100,16 ≤ 𝑋 < 125,24 51 64,56 % Sedang 

𝑋 ≥ (125,24) 15 18,98 % Tinggi 

Jumlah 79 100%  

                                                             
68 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, h. 149. 
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Melalui data yang telah paparkan di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat 

13 mahasiswa yang berada pada kategori rendah atau dengan presentase 16,45%, 

sedangkan pada kategori sedang terdapat 51 mahasiswa dengan presentase 64,56% 

dan 15 mahasiswa berada pada kategori tinggi dengan presentase 18,98%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat dukungan sosial orangtua terhadap mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

adalah relatif tinggi. 

Tabel pengkategorian dukungan sosial orangtua terhadap mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

dapat dilihat dengan histogram sebagai berikut: 
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Histogram tingkat dukungan sosial orangtua terhadap mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
Makassar 

 Histogram di atas merupakan gambaran tentang tingkat intensitas dukungan 

sosial orangtua terhadap mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berjumlah 79,  merujuk pada tabel 

kategorisasi maka berada pada level sedang. 

2. Gambaran hasil belajar  mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Data mengenai variabel Y, yaitu hasil belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  diperoleh dari angket dengan jumlah  

yang diambil dari jumlah IPK semester 2.  

Tabel 4.4 

Nilai Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam  Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

 

No. Responden Skor 

1.  Responden 1 
3,80 

2.  Responden 2 
3,75 

3.  Responden 3 
3,80 

4.  Responden 4 
3,75 

5.  Responden 5 
3,75 

6.  Responden 6 
3,90 

7.  Responden 7 
3,65 

8.  Responden 8 
3,91 

9.  Responden 9 
3,90 

10.  Responden 10 
3,82 
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11.  Responden 11 
3,90 

12.  Responden 12 
3,65 

13.  Responden 13 
3,80 

14.  Responden 14 
3,90 

15.  Responden 15 
3,90 

16.  Responden 16 
3,80 

17.  Responden 17 
4,00 

18.  Responden 18 
3,55 

19.  Responden 19 
3,70 

20.  Responden 20 
4,00 

21.  Responden 21 
3,95 

22.  Responden 22 
3,75 

23.  Responden 23 
3,90 

24.  Responden 24 
3,75 

25.  Responden 25 
3,85 

26.  Responden 26 
3,85 

27.  Responden 27 
3,85 

28.  Responden 28 
3,90 

29.  Responden 29 
3,75 

30.  Responden 30 
3,95 

31.  Responden 31 3,65 

32.  Responden 32 3,90 

33.  Responden 33 3,80 

34.  Responden 34 3,84 

35.  Responden 35 3,80 

36.  Responden 36 
3,90 
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37.  Responden 37 
4,00 

38.  Responden 38 
3,75 

39.  Responden 39 
3,65 

40.  Responden 40 
3,80 

41.  Responden 41 
3,80 

42.  Responden 42 
3,70 

43.  Responden 43 
3,82 

44.  Responden 44 
3,80 

45.  Responden 45 
3,80 

46.  Responden 46 
3,70 

47.  Responden 47 
3,80 

48.  Responden 48 
3,70 

49.  Responden 49 
3,75 

50.  Responden 50 
3,95 

51.  Responden 51 
3,80 

52.  Responden 52 
3,80 

53.  Responden 53 
3,80 

54.  Responden 54 
3,82 

55.  Responden 55 
3,65 

56.  Responden 56 
3,85 

57.  Responden 57 
3,79 

58.  Responden 58 
3,55 

59.  Responden 59 
3,80 

60.  Responden 60 
3,65 

61.  Responden 61 
3,55 

62.  Responden 62 
4,0 
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63.  Responden 63 
3,55 

64.  Responden 64 
3,90 

65.  Responden 65 
3,80 

66.  Responden 66 3,80 

67.  Responden 67 3,70 

68.  Responden 68 3,75 

69.  Responden 69 3,75 

70.  Responden 70 3,70 

71.  Responden 71 
3,83 

72.  Responden 72 
3,95 

73.  Responden 73 
3,95 

74.  Responden 74 
3,80 

75.  Responden 75 
3,85 

76.  Responden 76 3,82 

77.  Responden 77 3,70 

78.  Responden 78 3,80 

79.  Responden 79 3,70 

 Total 300,05 

(Sumber: Transkrip Nilai IPK dari Jurusan Pendidikan Agama Islam) 

Data di atas hasil hasil angket yang telah peneliti kumpulkan dari nilai IPK 

Semester 2 mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar Sebanyak 79. Hasil yang dihasilkan bervariasi 

dengan skor maksimal 4.00 dan minimum 3,55. Untuk lebih jelasnya peneliti telah 

merangkumnya dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.5 

Hasil Analisis Deskriftif Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

 

Statistik Data 

Jumlah sampel 79 

Skor maksimum  4,00 

Skor minimum  3,55 

Rentang (Range) 0,45 

Median 3,80 

Mean 3,79 

Standar Deviasi 0,11 

Varians  0,121 

Diketahui bahwa skor maksimum untuk tingkat prestasi belajar adalah 4.00, 

jumlah responden yang meraih nilai ini  adalah  3 orang, untuk skor minimum yaitu 

3,55 terdapat 4 orang yang mendapatkan skor  tersebut. Sehingga dapat diketahui  

bahwa rentang  adalah 0,45. Perhitungan nilai mean adalah 3,80, standar deviasi 0,11 

dan varians 0,11.  

Data yang diperoleh pada tabel 4.5 di atas menjadi dasar untuk menentukan 

kategorisasi prestasi belajar mahasiswa Jurusan pendidikan agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

 

 

 

 



55 
 

 
 

Tabel 4.6 

Hasil Kategorisasi Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

 

Kategorisasi Skor Frekuensi Presentasi Kategori 

𝑋 < (3,69) 9 11,39 % Rendah 

3,69 ≤ 𝑋 < (3,91) 64 81,01 % Sedang 

𝑋 ≥ (3,91) 6 7,59 % Tinggi 

Jumlah 79 100%  

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada 9 mahasiswa 

yang berada pada kategori rendah dengan presentase 11,39%, sedangkan pada 

kategori sedang terdapat 54 mahasiswa dengan presentase 81,01% dan 6 mahasiswa 

kategori tinggi dengan presentase 7,59 %. Sehingga dapat disimpulkan tingkat rata-

rata  prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar adalah relatif sedang. 

Tabel pengkategorian dukungan sosial orangtua terhadap mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

dapat dilihat dengan histogram sebagai berikut: 
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Hinstogram tingkat prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

 Histogram di atas merupakan gambaran tentang tingkat prestasi belajar 

mahasiswa Jurusan pendidikan Agama Islam. Bila merujuk pada tabel kategorisasi 

maka berada pada level sedang. 
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3. Analisis Inferensial Hubungan antara Dukungan Sosial Orangtua dan 

Prestasi Belajar Mahasiswa  Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

a. Uji Normalitas 

 Sebelum melakukan pengolahan data lebih lanjut dilakukan pengujian 

prasyarat penelitian, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah data-data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Dalam melakukan 

uji normalitas, digunakan pengujian normalitas Kolmogorov-smirnov, serta  dihitung 

dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16 for Windows  dengan menggunakan 

taraf signifikansi α = 0,05. Jika angka signifikan (Sig.) < 0,05 maka data tidak 

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

normal. Berikut hasil uji normalitas yang didapatkan: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorof-Smirinov Sig. Keterangan 

Dukungan Sosial 
Orangtua 

0,478 0,976 Normal 

Prestasi Belajar 1,225 0,100 Normal 

Berdasarkan pengolahan data tabel 4.7 menggunakan SPSS 16 maka diperoleh 

hasil output nilai Kolmogorov-smirnov dengan Sig = 0,976 untuk variabel dukungan 

sosial orangtua serta Sig = 0,100 untuk variabel prestasi belajar dengan menggunakan 

taraf signifikasi 0,05. Karena kedua Signifikasi variabel lebih besar dari 0,05, maka 

kedua variabel data tersebut normal. 
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b. Uji Linearitas 

 Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah data sesuai garis linear atau 

tidak. Uji linearitas pada penelitian ini menggunakan analisi varians. Kaidah 

digunakan jika F signifikan. Uji linearitas tentang  Hasil analisisnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Linearitas  

Variabel F Sign. Keterangan 

Y atas X 817,989 0,00 Linear 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji linearitas dukungan sosial 

orangtua dengan hasil belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, dengan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,00 yang 

lebih kecil dari nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 817,989 yang berarti data dukungan sosial orangtua 

dengan prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar adalah linear. 

c. Uji Korelasi 

Untuk membuktikan ada tidaknya korelasi antara dukungan sosial orangtua 

dengan prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, maka dalam proses penelitian ini 

menggunakan rumus uji korelasi person. 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara dukungan 

sosial orangtua dengan hasil belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 
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Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, dengan rumus hipotesis 

yang diajukan sebagai berikut: 

𝐻0 : Tidak terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara dukungan 

sosial orangtua dengan prestasi belajar Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

𝐻1  :  Terdapat  korelasi yang postif dan signifikan antara dukungan sosial 

orangtua dan prestasi belajar Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Kemudian kriteria pengujian hipotesis, yaitu: 

𝐻1 diterima jika sig. (F change) < 0,05 

𝐻0 diterima jika sig (F change) > 0,05. 

Berikut tabel korelasi antara dukungan sosial orangtua dengan hasil belajar 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Korelasi antara Dukungan sosial orangtua dengan Prestasi Belajar  

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

UIN Alauddin Makassar 

Korelasi Koefisien Korelasi Sig. ( 2-tailed) Keterangan 

XY 0,943 0,00 
Hubungan Sangat 

Kuat 

Berdasarkan tabel person correlation di atas yang diuji dengan menggunakan 

SPSS 16 yang dapat dilihat dilampiran, diperoleh variabel dukungan sosial orangtua 

dengan prestasi belajar dengan sig. 0,00. Kemudian setelah dibandingkan dengan 
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probabilitas 0,01  ternyata nilai sigifikasi α ≤ 0,05 yaitu 0,00 atau  0,00 ≤ 0,05 maka 

𝐻0 ditolak sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat korelasi antara 

hubungan sosial orangtua dengan prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Berdasarkan 

angka korelasi yaitu 0,943 yang berarti korelasi antara dukungan sosial orangtuan 

denga prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar memiliki korelasi sangat kuat.69 

B. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan tentang hubungan antara 

dukungan sosial orangtua dengan prestasi belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan 

bantuan SPSS  for windows 16  adalah sangat kuat, maka selanjutnya dapat dilihat 

pada pembahasan berikut ini: 

1. Gambaran Dukungan Sosial Orangtuan terhadap Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar  

Penulis melakukan serangkaian penelitian untuk mengetahui gambaran 

dukungan sosial orangtua terhadap mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dimana Jumlah sampel 

pada penelitian ini adalah 79 Mahasiswa dimana pengambilan sampel menggunakan 

teknik Proportionate Stratified Random Sampling karena jumlah mahasiswa pada 

setiap angkatan tidak sama atau tidak homogen,  jumlah sampel yang diambil pada 

angkatan 2016 adalah sebanyak 25 mahasiswa (31,65% dari seluruh sampel 

                                                             
69 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 32. 
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populasi), angkatan 2017 14 mahasiswa (17,72% dari seluruh sampel populasi), 

angkatan 2018 berjumlah 15 mahasiswa (18,99% dari seluruh sampel populasi), 

angkatan 2019 berjumlah 16 mahasiswa (20,25% dari seluruh sampel populasi) dan 

2020 berjumlah 17 mahasiswa (21,52% dari seluruh sampel populasi). Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah angket tentang persepsi mahasiswa mengenai 

dukungan sosial orangtua yang berjumlah 35 item pertanyaan. Berdasarkan hasil 

penelitian, tingkat dukungan sosial orangtua terhadap mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yaitu 

terdapat 13 mahasiswa yang berada pada kategori rendah atau dengan presentase 

16,45%, sedangkan pada kategori sedang terdapat 51 orang mahasiswa dengan 

presentase 64,56% dan 15 mahasiswa berada pada kategori tinggi dengan presentase 

18,98%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat dukungan sosial orangtua terhadap 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar adalah relatif tinggi. sangat  tinggi dengan persentase 64,56% 

atau 51 mahasiswa dari 79 jumlah keseluruhan sampel penelitian 

Ditinjau dari hasil analisi deskripsi menunjukkan bahwa tingkat dukungan 

sosial orangtua terhadap mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin makassar berada pada rata-rata sangat tinggi 

yang disebabkan orangtua telah memberikan upaya atau dukungan maksimal yang 

diperlukan oleh peserta didik dalam hal ini mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin makassar. 

Dukungan sosial orangtua yang diberikan oleh orangtua mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin makassar 

dikategorikan kedalam 4 aspek yaitu: 



62 
 

 
 

a). Materialistik 

Bentuk dukungan ini merupakan penyediaan materi yakni dengan 

memberikan pertolongan lansung seperti uang, pemberian barang,makanan dan 

minuman. Bentuk dukungan ini mengurangi stres yang dapat dialami mahasiswa 

karen dapat langsung memecahkan masalahnya yang berhubungan dengan materi. 

b). Informasi 

Bentuk dukungan ini melibatkan pemberian informasi, saran atau umpan balik 

tentang situasi dan yang dialami mahasiswa. Jenis infomasi seperti ini dapat 

menolong peserta didik atau mahasiswa untuk mengenali dan mengatasi masalah 

dengan lebih mudah. 

c). Emosional 

Bentuk dukungan ini berupa pemberian perasaan nyaman sehingga mahasiswa 

merasa diperdulikan dan dicintai oleh orangtua yang akibatnya mahasiswa dapat 

menghadapi masalah dengan lebih baik. Dukungan ini sangat penting dalam 

menghadapi keadaan yang dianggap tidak dapat dikontrol. 

d). Penghargaan 

Bentuk dukungan penghargaan yang dimaksud  adalah berupa penghargaan 

positif pada mahasiswa seperti  persetujuan pada pendapat anak, perbandingan yang 

positif dengan individu lain. Bentuk dukungan ini membantu mahasiswa dalam 

membangun harga diri dan kompetensi. 

Dari hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa reaksi terhadap dukungan 

sosial orangtua yang redah tidak ditemukan. Hal ini dapat diketahui dari hasil 

kategorisasi angket hasil penelitian dimana  tidak ada mahasiswa yang berada pada 

kategori rendah atau dengan presentase 0 %. 
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2. Gambara Prestasi Belajar  Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Berdasarkan dokumen prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin makassar maka dapat 

digambarkan ada 9 mahasiswa yang berada pada kategori rendah dengan presentase 

11,39%, sedangkan pada kategori sedang terdapat 54 mahasiswa dengan presentase 

81,01% dan 6 mahasiswa kategori tinggi dengan presentase 7,59 %. Sehingga dapat 

disimpulkan tingkat rata-rata  prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar adalah relatif sedang. 

 Menurut Sumadi Suryabrata  prestasi belajar adalah salah satu sumber 

informasi yang terpenting dalam pengambilan keputusan pendidik, pengukurannya 

diperoleh dari tes prestasi belajar yang biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai-nilai 

akademik.70 Prestasi belajar merupakan  hasil yang diperoleh oleh peserta didik 

dalam proses pembelajaran baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap 

yang merupakan dampak dari pengelaman belajar yang diperoleh oleh individu. 

Prestasi belajar dijadikan acuan sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan 

peserta didik dalam belajar pada waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk nilai 

atau angka yang mana untuk menilai keberhasilan dari evaluasi pembelajaran yang 

pada mahasiswa berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

Ada dua faktor penting yang memengaruhi prestasi belajar mahasiswa yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 

                                                             
70Siska Sinta Pratiwi, Pengaruh Keaktifan Mahasiswa Dalam Organisasi Dan Motivasi Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal, Vol 

6, Nomor 1, 2017. h.55 



64 
 

 
 

dalam diri peserta didik seperti minat, bakat serta motivasi. Adapun faktor eksternal 

adalah faktor yang bukan berasal dari dalam diri peserta didik salah satunya orangtua. 

3. Korelasi antara Dukungan Sosial Orangtua dengan Prestasi Belajar 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Hasil perhitungan koefisien korelasi person dari dua veriabel yakni gambaran 

dukungan sosial orangtua dengan prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, diperoleh 

hasil uji hipotesis yang menunjukkan ada korelasi positif dan signifikan antara 

dukungan sosial orang dengan prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan nilai sig. 

Sebesar 0,00. Kemudian setelah dibandingkan dengan probabilitas 0,01 ternyata nilai 

sigifikasi α ≤ 0,05 yaitu 0,00 atau  0,00 ≤ 0,05 dan angka korelasi yaitu 0,943 yang 

berarti korelasi antara dukungan sosial orangtua dengan prestasi belajar mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar memiliki korelasi dan signifikasi yang sangat kuat. 

Hasil penelitian menunjukkan dukungan sosial orangtua merupakan salah satu  

faktor penting dalam keberhasilan prestasi belajar peserta didik terutama mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. Seseorang yang memiliki dukungan sosial yang tinggi akan merasa 

nyaman begitu juga mahasiswa yang memiliki dukungan sosial yang tinggi akan 

merasa nyaman dalam menuntut pendidikan di kampus terutama karena dukungan 

yang diberikan oleh orangtua mahasiswa itu sendiri karena merupakan orang yang 

peling dekat dengan mahasiswa. 
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Penulis menyimpulkan dari berbagai pembahasan di atas, bahwa dukungan 

sosial memiliki hubungan yang signifikan dan positif orangtua dengan prestasi belajar 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. Apabila dukungan sosial orangtua tinggi, maka akan 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar pula. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis akan 

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan dari gambaran dukungan sosial orangtua mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar menunjukkan dukungan sosial orangtua pada kategori 

sedang dengan persentase sebesar  64,56% yaitu sebanyak 51 siswa. 

2. Hasil perhitungan dari gambaran prestasi belajar mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar menunjukkan prestasi belajar berada pada  kategori sedang dengan 

persentase mahasiswa yang berada pada kategori sedang sebesar  81,01% atau 

sebanyak 64 siswa. 

3. Terdapat korelasi yang signifikan antara dukungan sosial orang dengan 

prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan nilai sig. Sebesar 

0,00. Kemudian setelah dibandingkan dengan probabilitas 0,01 ternyata nilai 

sigifikasi α ≤ 0,05 yaitu 0,00 atau  0,00 ≤ 0,05 dan angka korelasi yaitu 0,943 

yang berarti korelasi antara dukungan sosial orangtua dengan prestasi belajar 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar memiliki korelasi dan signifikasi yang sangat kuat. 
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B. Implikasi 

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, selanjutnya penulis akan 

mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi orangtua  

Dukungan sosial orangtua merupakan salah satu faktor penting yang sangat 

memengaruhi prestasi belajar. Dukungan sosial orangtua dapat dijadikan bahan 

pertimbangan oleh orangtua agar prestasi belajar mahasiswa dapat lebih optimal. 

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini 

2. Bagi mahasiswa  

Mengingat pentingnya dukungan sosial orangtua, hendaknya mahasiswa 

menjaga hubungan baik dengan orangtua, selalu menerapkani nasehat-nasehat baik 

dari orangtua, mengingat orangtua merupakan salah satu faktor penting dalam 

kesuksesan prestasi belajar mahasiswa di kampus. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian yang serupa 

hendaknya menggunakan metode yang berbeda serta lakukan penelitian fakto-faktor 

lain yang memiliki korelasi dengan prestasi belajar mahasiswa. Dengan selesainya 

skripsi ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian 

selanjutnya guna meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan. 
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LAMPIRAN A 

DATA HASIL PENELITIAN 

 Data Hasil Penelitian Dukungan Sosial Orangtua 

 Data Hasil Penelitian Prestasi Belajar 
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Tabel Tabulasi Dukungan Sosial Orangtua 

 

  Item                                   

No Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 28 29 30 31 32 33 34 35 J 

1. 

       

Responden 

1 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 

2. 

       

Responden  

2 

4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 105 

3. 

       

Responden  

3 

3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 116 

4. 

       

Responden  

4 

4 3 4 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 107 

5. 

       

Responden  

5 

3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 100 

6. 

       

Responden  

6 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 4 1 4 3 3 4 4 123 

7. 

       

Responden  

7 

3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 1 2 3 1 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 94 

8. 

       

Responden  

8 

4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 125 

9. 

       

Responden  

9 

4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 123 



73 
 

 
 

10

.    

Responden

10 

4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 119 

11

.    

Responden 

11 

4 2 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 120 

12

.    

Responden 

12 

3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 94 

13

.    

Responden 

13 

3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 113 

14

.    

Responden 

14 

4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 126 

15

.    

Responden 

15 

3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 116 

16

.    

Responden 

16 

3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 103 

17

.    

Responden  

17 

3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 132 

18

.    

Responden  
18 

2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 83 
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19

.    

Responden  

19 

3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 96 

20

.    

Responden  

20 

4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 131 

21

.    

Responden  

21 

4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 120 

22

.    

Responden  

22 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 105 

23

.    

Responden  

23 

4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 126 

24

.    

Responden  

24 

3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 109 

25

.    

Responden  

25 

3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 117 

26

.    

Responden  

26 

4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 1 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 123 

27

.    

Responden  

27 

4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 1 119 



75 
 

 
 

28

.    

Responden  

28 

3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 120 

29

.    

Responden  

29 

2 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 1 2 3 4 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 109 

30

.    

Responden  

30 

4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 125 

31

.    

Responden  

31 

2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 95 

32

.    

Responden  

32 

4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 123 

33

.    

Responden  

33 

3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 111 

34

.    

Responden  

34 

4 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 1 3 3 4 3 4 4 1 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 114 

35

.    

Responden  

35 

3 4 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4 2 4 2 3 3 4 3 3 110 

36

.    

Responden  

36 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 129 
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37

.    

Responden  

37 

4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 130 

38

.    

Responden  

38 

4 3 4 4 1 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 4 2 4 3 2 2 4 108 

39

.    

Responden  

39 

3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 99 

40

.    

Responden  

40 

3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 1 2 2 4 4 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 110 

41

.    

Responden  

41 

4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 117 

42

.    

Responden  

42 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 102 

43

.    

Responden  

43 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 128 

44

.    

Responden  

44 

3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 111 

45

.    

Responden  

45 

3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 115 
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46

.    

Responden  

46 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 4 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 

47

.    

Responden  

47 

3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 113 

48

.    

Responden  

48 

3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 1 2 4 3 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 1 3 3 4 3 4 101 

49

.    

Responden  

49 

4 1 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 107 

50

.    

Responden  

50 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 133 

51

.    

Responden  

51 

3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 111 

52

.    

Responden  

52 

4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 120 

53

.    

Responden  

53 

4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111 

54

.    

Responden  

54 

3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 112 
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55

.    

Responden  

55 

2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 1 2 2 4 3 4 2 2 2 2 4 2 4 3 3 98 

56

.    

Responden  

56 

4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 128 

57

.    

Responden  

57 

3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 111 

58

.    

Responden  

58 

3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3 3 2 2 1 2 4 3 3 2 2 3 1 3 3 4 4 2 85 

59

.    

Responden  

59 

3 4 4 3 3 3 3 1 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 112 

60

.    

Responden  

60 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 1 3 2 4 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 99 

61

.    

Responden  

61 

3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 4 2 1 1 4 2 4 3 3 3 2 1 1 4 3 3 3 1 4 1 3 2 4 2 2 84 

62

.    

Responden  

62 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 140 

63

.    

Responden  

63 

2 4 2 3 3 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 4 3 3 4 2 2 3 1 84 



79 
 

 
 

64

.    

Responden  

64 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 134 

65

.    

Responden  

65 

4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 117 

66

.    

Responden  

66 

3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 114 

67

.    

Responden  

67 

4 2 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 103 

68

.    

Responden  

68 

3 4 4 4 2 2 3 1 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 2 1 2 3 4 4 2 2 4 1 4 3 3 3 4 106 

69

.    

Responden  

69 

3 3 4 1 3 1 4 3 1 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 3 1 1 4 4 4 4 3 3 4 1 4 1 4 3 4 105 

70

.    

Responden  

70 

4 4 4 3 1 2 4 2 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 1 1 1 2 4 4 4 1 4 1 3 4 3 4 1 103 

71

.    

Responden  

71 

4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 1 4 2 4 2 3 114 

72

.    

Responden  

72 

4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 132 
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73

.    

Responden  

73 

4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 130 

74

.    

Responden  

74 

3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 114 

75

.    

Responden   2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 117 

 75                                     

76

.    

Responden   4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 129 

 76                                     

77

.    

Responden  3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 104 

 77                                     

78

.    

Responden  3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 111 

 78                                     

79

.    

Responden  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 

 79                                     

Hasil Perhitungan SPSS 16 Analisisdeskriptif Hasil Angket Dukungan Sosial Orangtua Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
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Nilai IPK Semester  2 Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

No. Responden Skor 

1.  Responden 1 
3,80 

2.  Responden 2 
3,75 

3.  Responden 3 
3,80 

4.  Responden 4 
3,75 

5.  Responden 5 
3,75 

6.  Responden 6 
3,90 

7.  Responden 7 
3,65 

8.  Responden 8 
3,91 

9.  Responden 9 
3,90 

10.  Responden 10 
3,82 

11.  Responden 11 
3,90 

12.  Responden 12 
3,65 

13.  Responden 13 
3,80 

14.  Responden 14 
3,90 

15.  Responden 15 
3,90 

16.  Responden 16 
3,80 

17.  Responden 17 
4,00 

18.  Responden 18 
3,55 

19.  Responden 19 
3,70 

20.  Responden 20 
4,00 

21.  Responden 21 
3,95 

22.  Responden 22 
3,75 

23.  Responden 23 
3,90 

24.  Responden 24 
3,75 

25.  Responden 25 
3,85 

26.  Responden 26 
3,85 

27.  Responden 27 
3,85 

28.  Responden 28 
3,90 
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29.  Responden 29 
3,75 

30.  Responden 30 
3,95 

31.  Responden 31 
3,65 

32.  Responden 32 
3,90 

33.  Responden 33 
3,80 

34.  Responden 34 
3,84 

35.  Responden 35 
3,80 

36.  Responden 36 
3,90 

37.  Responden 37 
4,00 

38.  Responden 38 
3,75 

39.  Responden 39 
3,65 

40.  Responden 40 
3,80 

41.  Responden 41 
3,80 

42.  Responden 42 
3,70 

43.  Responden 43 
3,82 

44.  Responden 44 
3,80 

45.  Responden 45 
3,80 

46.  Responden 46 
3,70 

47.  Responden 47 
3,80 

48.  Responden 48 
3,70 

49.  Responden 49 
3,75 

50.  Responden 50 
3,95 

51.  Responden 51 
3,80 

52.  Responden 52 
3,80 

53.  Responden 53 
3,80 

54.  Responden 54 
3,82 

55.  Responden 55 
3,65 

56.  Responden 56 
3,85 

57.  Responden 57 
3,79 

58.  Responden 58 
3,55 
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59.  Responden 59 
3,80 

60.  Responden 60 
3,65 

61.  Responden 61 
3,55 

62.  Responden 62 
4,0 

63.  Responden 63 
3,55 

64.  Responden 64 
3,90 

65.  Responden 65 
3,80 

66.  Responden 66 
3,80 

67.  Responden 67 
3,70 

68.  Responden 68 
3,75 

69.  Responden 69 
3,75 

70.  Responden 70 
3,70 

71.  Responden 71 
3,83 

72.  Responden 72 
3,95 

73.  Responden 73 
3,95 

74.  Responden 74 
3,80 

75.  Responden 75 
3,85 

76.  Responden 76 
3,82 

77.  Responden 77 
3,70 

78.  Responden 78 
3,80 

79.  Responden 79 
3,70 
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LAMPIRAN B 

ANALISIS DESKRIPTIF 
 

 Analisis Deskriptif Dukungan Sosial Orangtua 

 Analisis Deskriftif Prestasi Belajar
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Descriptive Statistics  

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Median 

dukungan sosial 79 57 83 140 8903 113.000 12.540 157.240 112.70 

prestasi belajar 79 .45 3.55 4.00 300.05 3.800 .10688 .011 3.7981 

Valid N (listwise) 79         
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LAMPIRAN C 

ANALISIS INFERENSIAL 

  Uji Normalitas 

 Uji Linearitas 

 Uji Hipotesis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  dukungan sosial prestasi belajar 

N 79 79 

Normal Parametersa Mean 113.000 3.800 

Std. Deviation 12.540 .10644 

Most Extreme Differences Absolute .054 .138 

Positive .041 .103 

Negative -.054 -.138 

Kolmogorov-Smirnov Z .4780 1.224 

Asymp. Sig. (2-tailed) .976 .100 

a. Test distribution is Normal.   

 

Uji Linearitas 

ANOVA Table 

   Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

prestasi 

belajar * 

dukungan 

sosial 

Between 

Groups 

(Combined) .852 38 .022 23.152 .000 

Linearity .792 1 .792 817.989 .000 

Deviation from 

Linearity 
.060 37 .002 1.669 .057 

Within Groups .039 40 .001   

Total .891 78    

 

Uji Korelasi 

 

Correlations 

  dukungan sosial prestasi belajar 

dukungan sosial Pearson Correlation 1 .943** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 79 79 

prestasi belajar Pearson Correlation .943** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 79 79 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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                           LAMPIRAN D 

INSTRUMEN PENELTIAN 

 Angket 
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INSTRUMEN / ALAT UKUR 

 

 

Identitas Mahasiswa  : 

         Nama           : 

Kelas           : 

 

Semester            : 

 

 

 

Petunjuk : 

 

1. Sebelum mengerjakan tulislah identitas anda pada lembar jawaban yang 

disediakan! 

2. Dibawah ini dsajikan 35 butir pernyataan mengenai Hubungan antara 

Dukungan Sosial orangtua dengan Prestasi Belajar Peserta Didik 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiya UIN 

Alauddin Makassar . Anda diminta menjawab pernyataan sesuai dengan 

pengalaman anda dengan cara memilih 1 dari 4 jawaban yang tersedia 

untuk masing-masing pernyataan. 

3. Pilihan jawaban sebanyak 4 buah yang disingkat: 

STS : Sangat Tidak Setuju   

TS : Tidak Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

4. Apapun pilihan jawaban anda, tidak akan dinilai Benar atau Salah karena 

itu diharapkan memberi jawaban yang benar-benar berdasarkan penilaian 

anda sendiri. 

5. Nyatakan pilihan jawaban anda dengan cara membubuhkan tanda ceklis (√) 

pada pilihan yang tersedia dilembar jawaban. Berilah jawaban sesuai 

dengan keadaan yang anda alami saat ini. 

6. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 
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No Pertanyaan STS TS S SS 

Dukungan Material 

1. Keluarga saya saling mendukung dan 

membantu dalam mengerjakan tugas-tugas 

perkuliahan. 

    

2. Orangtua saya senantiasa membantu dalam 

memenuhi kebutuhan kuliah saya. 

    

3. Ketika akan berangkat ke kampus, ibu selalu 

membantu menyiapkan segala keperluan 

yang saya butuhkan. 

    

4. Orangtua saya membelikan buku-buku 

pelajaran yang saya butuhkan. 

    

5. Ketika saya membutuhkan uang untuk 

keperluan perkuliahan, orangtua saya akan 

menolak dengan berbagai alasan. 

    

6. Meski melihat sepatu lama saya sudah rusak, 

orangtua saya tidak segera membelikan yang 

baru. 

    

7.   Ketika saya berangkat ke kampus, tidak ada 

yang membantu saya menyiapkan keperluan 

saya. 

    

8. Orangtua saya selalu lupa memberikan uang 

SPP tepat waktu. 

    

Dukungan Informasi 

9. Orangtua saya bersedia memberikan saran-

saran dan nasehat mengenai pendidikan 

sewaktu saya membutuhkannya 

    

10. Saya sering mendapat saran dari orangtua 

saya ketika ketika saya mendapat suatu 

masalah di kampus. 

    

11. Saya akan menerima dan mematuhi semua 

nasehat-nasehat yang diberikan oleh 

orangtua mengenai kemajuan pendidikan 

saya. 

    

12. Orangtua saya berusaha menjelaskan dan 

memberikan keterangan tentang yang saya 

tanyakan mengenai perkuliahan. 

    

13. Saya banyak mendapat informasi mengenai 

hal-hal yang dialami dalam masa remaja dari 

keluarga terutama dari ibu mengenai 

pendidikan. 
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14. Saya tidak pernah mendapatkan saran 

apapun dari keluarga mengenai urusan 

kuliah saya. 

    

15. Orangtua saya tidak pernah memberikan 

umpan balik mengenai permasalahan uang 

saya sampaikan kepada mereka 

    

16. Dalam mengambil suatu keputusan dalam 

perkuliahan, saya tidak pernah 

mendiskusikannya terlebih dahulu dengan 

orangtua saya. 

    

17 Ketika saya ingin bertanya sesuatu, lebih 

baik saya bertanya kepada teman saya dari 

pada orangtua saya mengenai masalah saya 

di kampus. 

    

Dukungan  Emosional 

18. Orangtua saya akan memberikan semangat 

jika prestasi akademis saya menurun 

    

19. Orangtua saya akan mendorong saya untuk 

ikut berbagai kegiatan-kegiatan diluar 

kegiatan kampus 

    

20. Keluarga saya cenderung bersedia 

meluangkan waktunya untuk mendengarkan 

keluhan-keluhan saya mengenai perkuliahan 

saya. 

    

21. Ketika saya ingin bertanya sesuatu, lebih 

baik saya bertanya kepada teman saya dari 

pada orangtua saya mengenai masalah saya 

di kampus. 

    

22. Orangtua saya tidak mempunyai waktu 

untuk mendengar keluhan-keluhan saya, 

terkait mata kuliah di kampus 

    

23. Orangtua saya kurang memberi semangat 

untuk kemajuan studi saya. 

    

24. Orangtua saya kurang peduli dengan 

.prestasi akademik saya 

    

25. Orangtua saya tidak pernah memberikan 

semangat kepada saya apabila nilai rendah 

eror solusi semangat  

    

Dukungan Penghargaan 

26 Orangtua saya sangat menghargai semua 

kegiatan saya di kampus 
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27. Orangtua saya selalu memberikan pujian 

apabila nilai saya bagus. 

    

28. Saya selalu diberikan kebebasan oleh 

orangtua untuk menentukan pilihan dalam 

mengambil jurusan sesuai dengan bidang 

yang saya sukai. 

    

29. Saya selalu diberikan kebebasan oleh 

orangtua untuk menentukan pilihan dalam 

mengambil jurusan sesuai dengan bidang 

yang saya sukai 

    

30. Orangtua saya sangat mendukung saya untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

    

31. Ketika saya mendapatkan nilai ujian yang 

bagus, orangtua saya tidak memberikan 

komentar. 

    

32. Pendapat atau ide-ide saya tidak pernah 

dihargai dan diterima dalam diskusi keluarga 

mengenai kuliah saya. 

    

33. Keberhasilan saya di kampus tidak pernah 

dihargai oleh orangtua saya 

    

34. Orangtua saya tidak pernah memberikan 

kebebasan kepada saya untuk lebih 

berprestasi. 

    

35. Orangtua saya tidak pernah mendukung saya 

untuk mengikuti kegiatan kegiatan yang ada 

di kampus. 
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LAMPIRAN  

DOKUMENTASI 
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DOKUMENTASI 
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RIWAYAT HUDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis memulai pendidikannya  di TK PGRI Tellang-tellang (2002-2004), yang 

selanjutnya melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Rijang Panua (2002-2010), kemudian 

melanjutkan studi di Mts YMPI Rappang. Setelah berhasil lulus, penulis melanjutkan 

pendidikan di SMA Negeri 1 Rappang atau yang sekarang di kenal SMA Negeri 1 Sidrap. 

Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, penulis diterima di UIN Alauddin 

Makassar melalui jalur PTKIN di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN 

Alauddin Makassar. 

 Adapun pengalaman organisasi penulis adalah selama di kampus peradaban adalah 

sebagai pengurus Mahasiswa Pencinta Mesjid (MPM) Al-Ishlah Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UINAM. 
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penulis skripsi ini. Lahir sebagai tanda 

kasih sayang dari sepasang suami isteri 

Pahri, S. Pd., dan Dra. Maryam 

Zainuddin sebagai anak pertama dari 2 

bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota 

Pare-pare pada tanggal 16 April 1997 

M. 
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