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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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب
 ta T te ت
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim J je ج
 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 ra R er ر

 zai Z zet ز
 sin S es س

 syin sy es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa F ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل
 mim m em م

 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ـه
 hamzah ’ apostrof ء
 ya y ye ى
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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 :كَيْفََ
 haula : هَوْلََ

3. Maddah  

Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a اََ

 Kasrah i i اَ 

 d}amah u u اَ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i ىَىَْ 

 fath}ah dan wau au a dan u ىَـوَْ

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas  ...َ ا      ...َ ى  

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  ىى

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ى و
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Contoh: 

 ma>ta :  مَاتََ

 <rama :  رَمَى

 qi>la :  ق يْلََ

 yamu>tu :   يََ وْتَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal :  رَوْضَة َالََْْطْفَالَ 

لَةَ الََْ مَد يْـنَة َالْفَاض    : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-h}ikmah :   اَلْْكْمَةَ 

5. Syaddah (Tasdi>d)  

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناََ
نَا  <najjaina:  نَََّيـْ
 al-haqq :  اَلَْْقَ 
 nu“ima :  ن ـعِّمََ
 aduwwun‘ :  عَد وَ 
CJika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( )  ى يَ  maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَل يَ 

 َ  arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  عَرََب 
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6. Kata Sandang 

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

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

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الَشَّمْسَ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الَزَّلْزَلةََ 

 al-falsafah :  الَْفَلْسَفَةَ 

 al-bila>du :  الَْب لَادَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

ta’murun :  تأََْم ر وْنََ > 

 ‘al-nau :  الَنـَّوْعَ 

 syai’un :  شَيْءَ 

 umirtu :  أ م رْتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Zila>l al-qur’a>n 
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al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billa>h ب اَلله di>nulla>h د يْن َاللهَ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

َْرَحَْْةَ   الله َه مَْفِ  hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (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.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR   = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama  : Wiwik Bahri 

NIM : 20100115060    

Fak/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam             

Judul  : Hubungan antara Konsep Diri dengan Kecemasan Berbicara di 

Depan Umum pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) realitas konsep diri pada 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar, (2) realitas kecemasan berbicara di depan umum pada 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar, dan (3) hubungan antara konsep diri dengan kecemasan 

berbicara di depan umum pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif ex post facto dengan 

desain menggunakan korelasional. Populasi dalam penelitian ini ialah mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2018. Adapun sampel yang digunakan 

sebanyak 60 orang dengan teknik pengambilan sampel yaitu Simple Random 

Sampling. Pengambilan data menggunakan instrumen skala konsep diri dan skala 

kecemasan berbicara.  

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa skor rata-rata konsep diri pada 

mahasiswa PAI angkatan 2018 sebesar 91,5 (90%) dan berada pada kategori tinggi. 

Sedangkan skor rata-rata kecemasan berbicara sebesar 68,36 (71,7%) dan berada 

pada kategori sedang. Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai koefisien 

korelasi sebesar -0,481 dengan nilai signifikansi p=0,000 (p< 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara konsep diri 

dengan kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Artinya, 

semakin tinggi konsep diri pada mahasiswa, maka semakin rendah kecemasan 

berbicara di depan umum, sebaliknya semakin rendah konsep diri pada mahasiswa, 

maka semakin tinggi kecemasan berbicara di depan umum. 

Implikasi dari penelitian ini, yaitu kecemasan berbicara di depan umum bisa 

saja menurun pada diri individu jika individu tersebut memiliki konsep diri yang 

positif, sehingga kecemasan berbicaranya di depan orang banyak akan berkurang 

dikarenakan konsep diri yang tinggi dimilikinya. Hasil penelitian ini juga, dapat 

dijadikan bahan perbandingan dan referensi untuk mencari faktor-faktor lain yang 

menyebabkan kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Manusia adalah makhluk sosial, yang selalu membutuhkan sesamanya dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa manusia selalu 

berhubungan dengan manusia lainnya, baik hubungan manusia dengan kelompok, 

atau hubungan kelompok dengan kelompok.1  

Manusia dalam kenyataannya tidak dapat hidup sendirian, tidak dapat 

terpisah dengan manusia lain dalam pergaulan sehari-hari. Untuk dapat hidup 

bersama dengan orang lain dalam kelompok itu, orang harus dapat menyesuaikan 

diri.2 

Manusia merupakan  makhluk yang selalu ingin belajar. Ada beberapa firman 

Allah swt., dalam al-Qu’ran yang mewajibkan manusia untuk belajar agar 

memperoleh ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang 

ada dalam dirinya serta merubah perilakunya ke arah yang lebih baik.  

Allah swt. berfirman dalam QS al-Mujādilah/58: 11. 

هَا  يُّ
َ
ٰٓأ اا قذي لَ ذَا وَإِ ۚ لَكُمۡ  الٰلُّ  لذسذ فٱَفۡسَحُوا  يَفۡسَحذ لمَۡج  الَكُمۡ تَفَسَحُوا  فِذ  قذي لَ  إذذَا مَنُوٓا  ا   يْنَ الَّذ ي و     ن شُُُ

و     يْنَ الَّذ وَ  ۚ كُمۡ مذن  مَنُوا  ا   يْنَ الَّذ  الٰلُّ يرَۡفَعذ  افاَن شُُُ
ُ
ت   اتوُا  و  أ ذمَا تَعۡمَلُ  وَالٰلُّ  لۡعذلۡمَ دَرجَ  ر نَ خَ و  ب  (١١)  بذي 

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, 

                                                             

1Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi (Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 185. 

2H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 19. 
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maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 
Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.3 

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang bergerak pada 

bidang sosial dan selalu berhubungan dengan manusia. Jadi, pendidikan merupakan 

hal utama dan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalani hidup 

bermasyarakat. Sebagai calon pendidik, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

dituntut harus memiliki kemampuan berbicara yang baik di depan umum, terkhusus 

pada peserta didik nantinya. 

 Berdasarkan observasi, selama mengikuti proses perkuliahan di dalam kelas. 

Saya sering memperhatikan teman sekelas ketika ingin mempresentasikan tugas 

makalah di depan kelas. Tidak sedikit dari mereka yang sering mengalami kesulitan 

berbicara ketika mempresentasikan materi diskusi yang dibawakannya. Tentu hal ini 

yang menjadi masalah pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam yang 

nantinya akan menjadi seorang pendidik yang harus memiliki kemampuan berbicara 

yang baik di depan umum. 

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti ke beberapa 

mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 menunjukkan bahwa masih ada 

di antara mereka yang juga sering mengalami hambatan ketika berbicara di depan 

umum, hal tersebut terjadi pada saat mereka melakukan presentasi di depan kelas.  

Banyak gejala-gejala yang sering dirasakan mahasiswa ketika presentasi, 

seperti gugup, deg-degan, takut salah pengucapan atau jawaban yang dilontarkan 

tidak sesuai dengan persepsi pendengar, tangan terasa dingin, berkeringat dan lain-

lain. 

                                                             

3Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: 

Syaamil Quran, 2010), h. 543. 
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Gejala-gejala tersebut merupakan bentuk reaksi dari kecemasan saat 

berbicara di depan banyak orang. Bahkan wujud kecemasan yang sering terlihat 

yaitu kesulitan dalam menyampaikan sebuah gagasan yang tidak sistematis serta 

cara berbicara yang masih terbata-bata dan bergetar ketika menjelaskan, mengulang 

kalimat yang sama, dan terkadang tidak berani melihat wajah pendengar. 

Kadang perasaan cemas yang berlebihan akan berdampak negatif bagi 

seseorang, karena bisa jadi hal-hal yang ingin disampaikan dan materi yang sudah 

dikuasainya tidak tersampaikan secara sempurna karena tidak dapat berkonsentrasi 

dengan baik. 

Kecemasan sangat membatasi kemampuan seseorang melihat masalah-

masalah dengan jelas atau merumuskan kemungkinan pemecahan.4 Kecemasan 

adalah emosi yang tidak menyenangkan, yang ditandai dengan istilah-istilah seperti 

kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut yang kadang-kadang dialami dalam 

tingkat yang berbeda-beda. Perasaan semacam itu merupakan reaksi normal terhadap 

stres.5 

Kecemasan merupakan suatu kekurangan dalam hubungan sosial. Terkadang, 

kecemasan bisa membuat seseorang merasa rendah diri dan meremehkan diri sendiri. 

Khususnya pada dunia kampus atau perguruan tinggi, hal ini biasanya dialami oleh 

setiap mahasiswa ketika melaksanakan kegiatan perkuliahan di dalam kelas. Mereka 

diharuskan melakukan interaksi seperti diskusi kelompok, mempresentasikan 

makalah, menjawab pertanyaan, mengeluarkan gagasan atau pendapat. Bahkan pada 

                                                             

4Abdul Rahman Shaleh, Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam (Cet. IV; Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 239. 

5Rita L. Atkinson, dkk, Intoduction to Psychology, terj. Nurjannah Taufiq dan Agus Dharma, 

Pengantar Psikologi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983), h. 212. 
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kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan seperti kegiatan organisasi yang menuntut 

mereka untuk mampu berbicara di depan umum. 

Kecemasan berbicara adalah emosi tidak menyenangkan yang dapat 

menimbulkan ketakutan ketika berbicara di depan umum, baik secara individual 

maupun kelompok karena ketidakmampuan menyampaikan pesan secara sempurna.6 

Kecemasan pada saat berbicara di depan umum, tidak terlepas dari 

bagaimana seseorang memandang dan berpikir mengenai dirinya sendiri. Pola pikir 

dan persepsi negatif terhadap situasi atau diri sendiri, cenderung membuat seseorang 

merasa rendah diri atau meremehkan diri sendiri. 

Apabila seseorang merasa rendah diri, maka orang tersebut akan mengalami 

kesulitan untuk mengomunikasikan gagasannya pada orang lain, dan cenderung 

menghindar untuk berbicara di depan umum. karena takut orang lain akan 

menyalahkannya. Menurut Gunarsa seperti yang dikutip Rika Wati, salah satu faktor 

kepribadian yang berhubungan erat dengan kecemasan berbicara di depan umum 

ialah konsep diri.7 Konsep diri merupakan pandangan individu tentang dirinya yang 

menyangkut apa yang diketahui dan dirasakan tentang perilaku, isi pikiran dan 

perasaannya, serta bagaimana perilakunya tersebut berpengaruh pada orang lain.8  

Konsep diri meliputi penilaian individu tentang diri sendiri dan penilaian 

lingkungan, seperti lingkungan kampus, keluarga, masyarakat atau pergaulan di luar 

rumah.  Konsep diri seseorang juga diperoleh dari hasil penilaian atau evaluasi orang 

                                                             

6Kholisin, “Kecemasan Berbicara Ditinjau dari Konsep Diri dan Kecerdasan Emosional”, 

Jurnal Ilmu Dakwah 34, no. 1 (2014): h. 88. 

7Mita Rika Wati, “Hubungan antara Konsep Diri dengan Kecemasan Sosial di Depan Umum 

pada Mahasiswa Fakultas Psikologi”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah, 2015), h. 2. 

8Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 129. 
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lain terhadap dirinya. Apa yang dipikirkan orang lain tentang kita menjadi sumber 

informasi tentang siapa diri kita. Tetapi, bukan berarti penilaian atau evaluasi orang 

lain adalah satu-satunya yang membentuk konsep diri. Ketika seseorang melakukan 

sesuatu, hasil dari tindakannya juga akan membentuk konsep diri.9 

Menurut Burns seperti yang dikutip Utomo, konsep diri dapat juga diartikan 

sebagai cara pandang secara menyeluruh tentang diri sendiri yang meliputi 

kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik maupun lingkungan 

terdekatnya.10 

Konsep diri tergantung apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan tentang 

diri sendiri baik secara positif atau negatif di depan banyak orang. Seseorang yang 

memiliki konsep diri yang positif mampu menerima kekurangan dan kelebihan yang 

ada dalam dirinya, sehingga, individu yang merasa yakin dan percaya terhadap 

dirinya tidak akan merasakan cemas ketika berinteraksi dengan siapapun.  

Berpedoman pada penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan antara Konsep Diri dengan 

Kecemasan Berbicara di Depan Umum pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

                                                             

9Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno, Psikologi Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 

2009), h. 53-54. 

10Dody Utomo, “Self Concept (Konsep Diri)” (Makalah tugas akhir pada mata kuliah 

Psikologi Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Kediri, 11 Juni 2015), h. 10. 
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1. Bagaimana realitas konsep diri pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

2. Bagaimana realitas kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar? 

3. Apakah terdapat hubungan antara konsep diri dengan kecemasan berbicara di 

depan umum pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang 

kebenarannya masih harus diuji secara empiris.11 Menurut Sugiyono, hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.12 

Jadi, hipotesis penelitian adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empirik. 

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara konsep 

diri dengan kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

D. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah 

konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari 

                                                             

11Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 21. 

12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 96. 
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suatu konsep/variabel.13 Definisi operasional dimaksudkan memberikan gambaran 

yang jelas tentang variabel yang ada. Untuk menghindari penafsiran yang keliru 

dalam memahami variabel-variabel dalam judul, maka peneliti mengemukakan dan 

menguraikan masing-masing variabel yang terdapat dalam penelitian. 

1. Konsep Diri 

Konsep diri merupakan penilaian atau pandangan individu terhadap dirinya 

baik secara fisik, psikologis dan sosial. Penilaian yang menggambarkan seseorang 

akan sifat dan kemampuannya, interaksinya dengan orang lain yang dibentuk melalui 

pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan secara 

terus menerus yang suatu saat dapat mempengaruhi tingkah lakunya. 

2. Kecemasan Berbicara 

Kecemasan berbicara merupakan perasaan tidak nyaman yang dialami oleh 

seseorang ketika berkomunikasi atau berbicara di depan orang banyak yang ditandai 

dengan perasaan gugup, panik, ketakutan dan khawatir bahwa keadaan buruk akan 

segera terjadi. 

E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka merupakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

masalah penelitian yang akan dibahas, sehingga menghindari adanya temuan-temuan 

yang sama. Adapun beberapa hasil penelitian yang berhasil dirangkum peneliti: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Velda Fiska Saputri dan Endang Sri Indrawati 

dengan judul “Hubungan antara Konsep Diri dan Kecemasan Berbicara di 

Depan Umum pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo”. Subjek 

                                                             

13Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Cet. 

VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 97 
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penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo yang berjumlah 180 

siswa. Adapun metode penelitian digunakan yaitu kuantitatif, sampel diambil 

berdasarkan teknik Cluster Random Sampling. Berdasarkan analisis regresi 

sederhana, didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,490 dengan p=0,000 

(p<0,000). Artinya, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara konsep 

diri dengan kecemasan berbicara di depan umum.14 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan judul “Hubungan antara 

Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Berbicara di Depan Umum pada 

Mahasiswa Psikologi”. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan 

Psikologi Universitas Mulawarman angkatan 2009 dan 2010 sebanyak 79 

mahasiswa dengan menggunakan analisis uji korelasi product moment. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan 

antara kepercayaan diri dengan kecemasan berbicara di depan umum pada 

mahasiswa dengan r=-0.559 dan p=0.000. Nilai r=-0.559 diartikan bahwa 

terdapat hubungan yang negatif antara kepercayaan diri dengan kecemasan 

berbicara di depan umum pada mahasiswa.15 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erin Ana Fitri dengan judul “Hubungan antara 

Konsep Diri dengan Penerimaan Diri Siswa Kelas VII SMPN 3 Bandung 

Tulungagung”. Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitafif, penelitian ini 

bersifat korelasional. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

                                                             

14Velda Fiska Saputri dan Endang Sri Indrawati, “Hubungan antara Konsep Diri dengan 

Kecemasan Berbicara di Depan Umum pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo”, Jurnal 

Empati 6, no. 1 (2017): h. 425. 

15Sri Wahyuni, “Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Berbicara di Depan 

Umum pada Mahasiswa Psikologi (Kasus Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mulawarman, 

Samarinda)”, Jurnal Psikologi 2, No. 1 (2014):  h. 50. 
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VII SMPN 3 Bandung Tulungagung. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh 

sebesar 0,614 dengan nilai signifikansi p=0,000. Jadi, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Konsep Diri 

dengan Penerimaan diri pada siswa kelas VII SMPN 3 Tulungagung. Artinya, 

semakin tinggi konsep diri siswa, maka akan semakin tinggi pula penerimaan 

dirinya.16 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin dengan judul “Hubungan antara 

Konsep Diri dengan Prestasi Belajar Siswa Underachiever dalam Pelajaran 

Fisika SMA Negeri 1 Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah”. Jenis penelitian 

ini adalah korelasional dengan sampel penelitian 36 siswa kelas X dan XII IPA 

tahun ajaran 2017/2018. Adapun teknik sampling menggunakan purposive 

sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan 

antara konsep diri dengan prestasi belajar siswa underachiever SMA Negeri 1 

Topoyo.17 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan, Muh. Rapi dan Ahmad Afiif dengan 

judul “Pengaruh Kecemasan Komunikasi terhadap Prestasi Akademik 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi Angkatan 2013 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar”. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kuantitatif dengan populasi penelitian seluruh mahasiswa angkatan 

2013 Jurusan Pendidikan Biologi sebanyak 120 mahasiswa. Adapun sampel 

                                                             

16Astina Hasrida, Misykat Malik Ibrahim dan Muchlisah, “Hubungan Antara Self – Efficacy 

dengan Kecemasan Berbicara pada Mata Kuliah Seminar Biologi Jurusan Pendidikan Biologi UIN 

Alauddin Makassar”, Jurnal Biotek 4, no. 2 (2016): h. 192. 

17Syamsuddin, “Hubungan antara Konsep Diri dengan Prestasi Belajar Siswa Underachiever 

dalam Pelajaran Fisika SMA Negeri 1 Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah”, 

Skripsi (Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINAM, 2018), h. 8. 
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yang diambil berjumlah 60 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif antara kecemasan berkomunikasi terhadap 

prestasi akademik.18 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan: 

a. Untuk mengetahui realitas konsep diri pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

b. Untuk mengetahui realitas kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan kecemasan berbicara di 

depan umum pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian diharapkan berguna, baik secara teoretis maupun secara praktis: 

a. Secara teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan dan memberikan sumbangan untuk 

peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. 

                                                             

18Sofyan, Muh. Rapi dan Ahmad Afiif, “Pengaruh Kecemasan Komunikasi terhadap Prestasi 

Akademik Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi Angkatan 2013 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar”, Jurnal Biotek 3, no. 1 (2015): h. 133. 
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b. Secara praktis 

1) Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan keilmuan sebagai hasil dari 

pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang 

diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar. 

2) Perguruan tinggi, membantu mahasiswa dalam membangun dan 

meningkatkan kualitas konsep diri secara positif dalam dirinya ketika 

berbicara di depan orang banyak. 

3) Peneliti selanjutnya, sebagai bahan acuan dan masukan sehingga dapat 

digunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya dengan topik yang 

sama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Diri 

1. Pengertian Konsep Diri 

Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, 

dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan 

lingkungannya.1 Konsep diri didefinisikan sebagai penilaian individu terhadap 

karakteristik, kualitas, kemampuan dan tindakannya sendiri. Istilah konsep diri atau 

self-concept adalah kepercayaan individu tentang dirinya sendiri yang merujuk pada 

bagaimana seseorang berpikir, mengevaluasi, atau menganggap diri mereka sendiri.2 

Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan perkembangan dari 

pengalaman-pengalaman yang terus menerus dirasakan individu.  

Konsep diri ialah faktor penting bagi seseorang dalam berinteraksi. Hal 

tersebut dikarenakan setiap orang dalam bertingkah laku sedapat mungkin 

disesuaikan dengan konsep dirinya. Konsep diri merupakan semua ide, pikiran, 

kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan 

memengaruhi individu dalam berinteraksi dengan orang lain.3 

Konsep diri memengaruhi perilaku seseorang dalam menanggapi dunia dan 

pengalaman. Konsep diri adalah keyakinan seseorang mengenai dirinya yang 

                                                             

1Agustiani Hendrianti, Psikologi Perkembangan (Bandung: Refika Aditama, 2006) h. 138. 

2T. Aruna Barathi dan P. Sreedevi, “A Study on the Self-Concept of Adolescents”, 

International Journal of Science and Research 5, no. 10 (2016): h. 512. 

3Edi Harapan dan Syarwani Ahmad, Komunikasi Antarpribadi: Perilaku Insani dalam 

Organisasi Pendidikan (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 87. 
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berkaitan dengan bakat, kemampuan, minat, penampilan fisik dan lain-lain.4 William 

D. Brooks seperti yang dikutip Rakhmat, mengemukakan konsep diri sebagai 

pandangan dan perasaan tentang diri kita. Persepsi tentang diri bisa bersifat 

psikologis, sosial dan fisik.5 

Konsep diri menjelaskan bagaimana individu berpikir dan merasa tentang 

dirinya sendiri, serta memengaruhi cara individu memandang realitas. Konsep diri 

sama halnya dengan mengamati diri sendiri di depan cermin, ketika melihat 

bayangannya dicermin, maka seolah-olah orang lain melihat dirinya.6 

Terbentuknya konsep diri akan memengaruhi harga diri seseorang. Dengan 

konsep diri tersebut, individu mengevaluasi pengalaman-pengalaman yang berkaitan 

dengan penghargaan dan penerimaan orang lain terhadap dirinya. Bila positif, maka 

individu akan mengembangkan harga diri yang lebih baik terhadap diri sendiri.  

Konsep diri termasuk persepsi individu akan sifat dan kemampuannya, 

interaksi dengan orang lain dan lingkungan, nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pengalaman dan objek, tujuan serta keinginannya.7 Pada umumnya, konsep diri 

setiap individu dibagi atas dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. 

a. Konsep diri positif. Individu yang memiliki konsep diri yang positif dapat 

ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Yakin akan kemampuannya mengatasi masalah. 

                                                             

4Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno, Psikologi Sosial , h. 53. 

5Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 99. 

6Alo Liliweri, Komunikasi Antarpersonal (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 147-148. 

7Edi Harapan dan Syarwani Ahmad, Komunikasi Antarpribadi: Perilaku Insani dalam 

Organisasi Pendidikan, h. 87. 
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2) Merasa setara atau sama dengan orang lain. 

3) Menerima pujian tanpa rasa malu. 

4) Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan 

perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat.\ 

5) Mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek 

kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya.8 

b. Konsep diri negatif. Individu yang memiliki konsep diri yang negatif dapat 

ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Peka terhadap kritik, tidak tahan dengan kritikan yang diterima dari orang 

lain sebagai proses refleksi diri. 

2) Bersikap responsif terhadap pujian, bersikap berlebihan terhadap tindakan 

yang dilakukan, merasa segala tindakannya perlu mendapat penghargaan. 

3) Cenderung merasa tidak disukai, setiap orang di sekitarnya memandang 

dirinya negatif sehingga ia bereaksi pada orang lain sebagai musuh. 

4) Mempunyai sikap hiperkritik, suka melakukan kritik negatif secara 

berlebihan terhadap orang lain. 

5) Mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya, merasa 

kurang mampu dalam berinteraksi dengan orang-orang lain di sekitarnya.9 

Berdasarkan pengertian konsep diri di atas dapat disimpulkan bahwa konsep 

diri adalah gambaran, keyakinan, penilaian, pikiran, perasaan seseorang mengenai  

dirinya sendiri yang meliputi aspek fisik, psikologis, sosial dan lingkungan serta 

pengalamannya dalam bersosialisasi dengan orang-orang disekitarnya. 

                                                             

8Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi, h. 105. 

9Edi Harapan dan Syarwani Ahmad, Komunikasi Antarpribadi: Perilaku Insani dalam 

Organisasi Pendidikan, h. 89-90. 
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2. Aspek-aspek Konsep Diri 

Secara umum, pembentukan konsep diri dapat dipengaruhi oleh interaksi 

sosial dan lingkungan sekitar, bagaimana individu memandang dan memperhatikan 

dirinya sendiri, mulai dari penampilan fisik sampai pada hubungan sosial dengan 

orang-orang di sekitarnya.  

Konsep diri adalah gambaran mental yang dimiliki seorang individu. 

Gambaran mental yang dimiliki individu terdiri dari tiga aspek, yaitu: 

a. Pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki individu tentang apa yang diketahui 

tentang diri sendiri atau penjelasan dari “siapa saya” yang akan memberikan 

gambaran tentang diri saya. Pengetahuan dari konsep diri mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan tentang diri sendiri sebagai pribadi. 

b. Harapan. Harapan ialah harapan atau diri yang dicita-citakan di masa depan, 

yang terdiri dari dambaan, aspirasi, harapan, keinginan atau menjadi manusia 

seperti apa yang diinginkan. Harapan atau cita-cita diri membangkitkan 

kekuatan yang akan mendorong individu menuju masa depan dan akan 

membantu aktivitas dalam perjalanan hidupnya. 

c. Penilaian. Penilaian individu ialah penilaian terhadap diri sendiri, memandang 

diri sebagai amat berharga atau sama sekali tidak berharga, biasanya individu 

senang dengan beberapa ciri atau sikap yang dimilikinya atau rasa memiliki dan 

tidak senang dengan beberapa ciri dan sikap yang lain.10 

Konsep diri pada seseorang juga dapat dibentuk dengan dua komponen, yaitu 

sebagai berikut: 

                                                             

10M. Hosnan, Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Kiat Sukses Pendidikan Anak dalam 

Era Modern (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 125.  
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a. Komponen kognitif, yaitu pengetahuan individu tentang keadaan dirinya. 

Penjelasan yang memberikan gambaran tentang diri seseorang yang nantinya 

akan membentuk citra diri pada individu. 

b. Komponen afektif, yaitu penilaian individu terhadap diri yang nantinya akan 

membentuk penerimaan terhadap diri sendiri dan harga dirinya.11 

Selain dari aspek-aspek tersebut, terdapat juga beberapa aspek konsep diri 

menurut Agoes Dariyo seperti yang dikutip Kurniawan dan Chotim: 

a. Aspek fisiologis. Karakteristik fisik dapat memengaruhi bagaimana seseorang 

menilai diri sendiri dan penilaian orang lain terhadapnya, yang meliputi warna 

kulit, bentuk dan berat badan, raut muka (tampan/cantik, sedang atau jelek), 

kondisi badan (sehat/cacat) dan sebagainya. 

b. Aspek psikologis, meliputi: 1) kognisi seperti kecerdasan, minat dan bakat, 

kemampuan konsentrasi. 2) afeksi seperti ketekunan, keuletan, motivasi 

berprestasi, toleransi stres. 

c.  Aspek psiko-sosiologis, yaitu pemahaman individu tentang hubungan sosialnya, 

yang meliputi keluarga, teman bergaul, kehidupan bertetangga dan lingkungan 

pendidikan. 

d. Aspek psiko-spiritual, yaitu kemampuan dan pengalaman individu yang 

berhubungan dengan nilai-nilai dan ajaran agama, meliputi ketaatan beribadah, 

berpuasa, kesetiaan berdoa dan menjalankan ajaran agama. 

e. Aspek psiko-etika dan moral, yaitu kemampuan memahami dan melakukan 

perbuatan berdasarkan nilai etika dan moralitas. Setiap pemikiran, perasaan dan 

                                                             

11Ulfiani Rahman, Nursalam dan Muchlisah, “Pengaruh Kecemasan dan Kesulitan Belajar 

Matematika terhadap Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas X MA Negeri 1 Watampone 

Kabupaten Bone”, Jurnal Matematika, h. 105. 
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perilaku harus mengacu pada nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan, karena 

dapat menopang keberhasilannya dalam melakukan kegiatan penyesuaian diri 

dengan orang lain.12 

Jadi, kesimpulannya adalah untuk membentuk konsep diri setiap individu, 

tentunya perlu diperhatikan hal-hal yang mendukung pembentukan konsep diri 

tersebut, mulai dari penilaian terhadap diri pribadi, keluarga dan orang lain. Bahkan 

penilaian terhadap penampilan, pengetahuan, harapan, moral dan etika dalam 

bergaul. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

Interaksi individu dengan lingkungan sekitar, khususnya keluarga yang 

merupakan lingkungan pertama dan utama yang sangat berperan penting dalam 

membentuk konsep diri seorang individu, karena konsep diri terbentuk dan 

berkembang melalui proses pengasuhan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi 

perkembangan dari konsep diri, yaitu: 

a. Teori Perkembangan. Konsep diri berkembang secara bertahap sejak lahir 

seperti mulai dari mengenal dan membedakan dirinya dan orang lain. Dalam 

melakukan kegiatan, tentu memiliki batasan diri yang terpisah dari lingkungan 

dan berkembang elalui kegiatan eksplorasi lingkungan melalui bahasa, 

pengenalan tubuh, pengalaman budaya dan hubungan antarpribadi, pada area 

tertentu yang dinilai oleh diri sendiri atau masyarakat. 

b. Significant Other. Merupakan istilah lain untuk orang yang terpenting atau yang 

terdekat. Konsep diri dipelajari melalui kontak dan pengalaman dengan orang 

                                                             

12Wisnu Kurniawan dan Muh. Chotim, “Pentingnya Konsep Diri Positif dan Pengalaman 

Mengikuti Bimbingan Kelompok untuk Menumbuhkembangkan Motivasi Berprestasi”, Jurnal 

Bimbingan Konseling 5, no. 2 (2015): h. 54-55. 
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lain. Belajar melalui cermin orang lain dengan cara pandang diri, yang 

merupakan interpretasi diri dari pandangan orang lain terhadap dirinya. 

Pengaruh orang terdekat, orang penting, budaya dan sosialisasi sangat penting 

dalam membentuk konsep diri. 

c. Self Perception. Merupakan persepsi individu terhadap diri sendiri dan 

penilaiannya, serta persepsi terhadap pengalamannya pada situasi tertentu. 

Konsep merupakan kritikal dan dasar dari perilaku individu. Konsep diri dapat 

dibentuk melalui pandangan diri dan pengalaman positif. Individu dengan 

konsep diri positif dapat dilihat dari kemampuan antarpribadi, kemampuan 

intelektual dan penguasaan lingkungan. Sedangkan konsep diri negatif dapat 

dilihat dari hubungan individu dan sosial yang terganggu.13 

Banyak faktor yang dapat mengembangkan konsep diri seseorang, ada yang 

berasal dari dalam dan dari luar diri pribadi individu yang bersangkutan. Ada empat 

hal yang dapat mempengaruhi konsep diri yang dikemukakan oleh Pudjijogyanti: 

a. Citra fisik, mencakup keadaan fisik secara keseluruhan. Citra fisik seseorang 

akan terbentuk melalui refleksi dan tanggapan orang lain mengenai dirinya. 

b. Jenis kelamin, yang merupakan penentu untuk menetapkan seseorang untuk 

digolongkan sebagai laki-laki atau perempuan berdasarkan fakta biologisnya. 

c. Pola asuh dan perilaku orang tua, lingkungan pertama yang menanggapi perilaku 

seseorang ialah keluarga. Keluarga merupakan dasar dari pembentukan konsep 

diri seseorang. Sikap, tanggapan dan pandangan keluarga terhadap individu akan 

memengaruhi penilaian terhadap dirinya 

                                                             

13Edi Harapan dan Syarwani Ahmad, Komunikasi Antarpribadi: Perilaku Insani dalam 

Organisasi Pendidikan, h. 90-91. 
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d. Peranan faktor sosial, konsep diri dapat terbentuk dari interaksi individu dengan 

orang-orang disekitar lingkungannya. Persepsi individu lain terhadap diri 

individu tentu akan memengaruhi perilakunya. Reaksi seperti pujian atau 

hukuman atas kesalahannya akan membentuk konsep diri tentang dirinya.14 

Adapun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi konsep diri adalah: 

a. Kelompok rujukan. Dalam pergaulan bermasyarakat, setiap orang pasti menjadi 

anggota berbagai kelompok. Ada kelompok yang secara emosional mengikat 

dan berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri seseorang, hal ini disebut 

dengan rujukan. Dengan melihat kelompok tersebut, individu akan mengarahkan 

perilakunya dan menyesuaikan diri dengan ciri-ciri kelompoknya. 

b. Orang lain. Jika seorang individu diterima oleh orang lain, dihormati dan 

disenangi, tentu dia akan cenderung bersikap menghormati dan menerima 

dirinya. Sebaliknya, jika orang lain meremehkan, menyalahkan dan menolaknya, 

maka individu tersebut cenderung tidak akan menyenangi diri sendiri.15 

c. Identifikasi terhadap orang lain. Pada dasarnya, seseorang selalu ingin memiliki 

beberapa sifat dari orang yang dikaguminya. 

d. Perbandingan dengan orang lain. Seseorang sangat bergantung pada bagaimana 

ia membandingkan dirinya dengan orang lain.16 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor fisik, sosial, lingkungan, keluarga, 

perilaku orang-orang terdekat, usia, pendidikan dan jenis kelamin memang sangat 

                                                             

14Dwi Nurhaini, “Pengaruh Konsep Diri dan Kontrol Diri dengan Perilaku Konsumtif 

terhadap Gadget Remaja SMAN 1 Tanah Grogot”, Jurnal Psikologi 6, no.1 (2018): h. 216. 

15Alifah Nabilah Masturah, “Gambaran Konsep Diri Mahasiswa Ditinjau dari Perspektif 

Budaya”, Jurnal Psikologi 2, no. 2 (2017): h. 129-130. 

16 Dwi Nurhaini, “Pengaruh Konsep Diri dan Kontrol Diri dengan Perilaku Konsumtif 

terhadap Gadget Remaja SMAN 1 Tanah Grogot”, Jurnal Psikologi, h. 216. 
 



20 

 

 
 

berperan penting dan merupakan pendorong dalam membentuk konsep diri yang 

lebih baik dan positif pada diri seseorang yang dimulai dari usia anak-anak sampai 

dengan usia dewasa dan dimasa-masa akan datang. 

B. Kecemasan Berbicara 

1. Pengertian Kecemasan Berbicara 

Kecemasan dianggap abnormal bila terjadi dalam situasi yang oleh 

kebanyakan orang dapat diatasi dengan mudah. Gangguan kecemasan mencakup 

sekelompok gangguan, di mana rasa cemas merupakan gejala utama. Seorang yang 

menderita gangguan kecemasan merata selalu merasa serba salah atau khawatir dan 

cenderung memberi reaksi yang berlebihan pada stres yang ringan. Individu tersebut 

selalu mengkhawatirkan segala macam masalah yang mungkin terjadi dan sulit 

sekali untuk berkonsentrasi atau mengambil keputusan.17 

Kecemasan atau anxiety merupakan rasa takut yang tidak jelas sasarannya 

dan juga tidak jelas alasannya.18 Kecemasan merupakan sebuah perasaan takut dan 

khawatir yang tidak menyenangkan, tidak jelas dan bersifat menyebar. Individu 

dengan tingkat kecemasan yang tinggi biasanya sering merasa cemas, tetapi 

kecemasan tersebut bukan berarti membuat kemampuan mereka berfungsi dalam 

dunia menjadi terganggu.19 

Kecemasan berbicara atau communication apprehension (CA) didefinisikan 

sebagai tingkat ketakutan seseorang atau kecemasan yang terkait dengan 

                                                             

17Rita L. Atkinson, dkk, Intoduction to Psychology, terj. Nurjannah Taufiq dan Agus 

Dharma, Pengantar Psikologi, h. 248-249. 

18Abdul Rahman Shaleh, Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, h. 174. 

19Rita L. Atkinson, dkk, Intoduction to Psychology, terj. Nurjannah Taufiq dan Agus 

Dharma, Pengantar Psikologi, h. 301. 
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komunikasi yang nyata atau diantisipasi dengan orang lain atau orang-orang selama 

pertemuan sosial.20  

Mengenai kecemasan (anxiety), Freud seperti yang dikutip Walgito 

menyebutkan ada tiga macam kecemasan, yaitu: 

a. Kecemasan moral, yaitu kecemasan yang berkaitan dengan moral, seseorang 

akan merasa cemas karena melanggar norma-norma moral yang ada. Kecemasan 

moral ini ditunjukkan dalam bentuk rasa malu, rasa bersalah atau rasa takut 

yang mendapat sanksi. 

b. Kecemasan objektif, yaitu kecemasan yang timbul dari ketakutan terhadap 

bahaya yang nyata. 

c. Kecemasan neurotik, yaitu kecemasan atau merasa takut akan mendapatkan 

hukuman untuk ekspresi keinginan yang impulsif. Perasaan takut muncul akibat 

ransangan-ransangan id, dalam kehidupan ditunjukkan dengan perasaan gugup. 

Perasaan ini berada dalam ego, namun berakar dari impuls id.21 

Fungsi dari kecemasan ialah untuk memperingatkan individu akan datangnya 

bahaya, sebagai isyarat bagi aspek psikologis, apabila tidak dilakukan tindakan-

tindakan yang tepat, bahaya itu akan meningkat sampai aspek psikologis dikalahkan. 

Bila kecemasan timbul, maka hal itu akan mendorong individu untuk melakukan 

sesuatu supaya ketegangan atau kecemasan dapat direduksikan atau dihilangkan.22 

Kecemasan berbicara terkadang akan memunculkan perasaan gugup dan tidak 

nyaman pada individu ketika melakukan presentasi di depan orang banyak, rasa 

                                                             

20Shannon M. Morgan, “The Relationship Among Social Phobia, Communication 

Apprehension and Willingness to Communicate”, Journal of Communication 11, no. 4 (2008): h. 404. 

21Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 78. 

22Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 139-140. 
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takut untuk berbicara dihadapan orang. Kecemasan seperti ini akan membuat dirinya 

menjadi takut terhadap gejala fisik yang dirasakan. 23  

Di mana seseorang yang sering ketakutan ketika berbicara di depan umum, 

sering mengalami mulut kering, telapak tangan basah, ragu terhadap kemampuan 

dirinya, menghindari kontak mata dengan audiens, berbicara terlalu lambat atau 

terlalu cepat.24 Sehingga menyebabkan mereka mulai menghindari situasi-situasi 

yang akan memunculkan gejala-gejala tersebut. 

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kecemasan berbicara adalah perasaan gugup, takut atau perasaan negatif yang 

kadang dirasakan dan muncul secara tiba-tiba dalam diri seseorang ketika akan 

berbicara di depan orang banyak, karena ketidakmampuannya dalam menyampaikan 

pesan dengan sempurna. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemasan Berbicara 

Pengalaman dan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

munculnya kecemasan pada setiap individu. Namun, lingkungan juga yang menjadi 

salah satu faktor pendukung dan membantu individu untuk beradaptasi dengan hal-

hal yang dapat memancing kecemasannya. Adapun faktor-faktor kecemasan 

komunikasi atau berbicara, antara lain: 

a. Ketidakpercayaan diri akibat persepsi negatif yang dimiliki individu dalam 

pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya ketika berbicara di depan 

publik. 

                                                             

23Yeni Anggraini, Auliya Syaf dan Adri Murni, “Hubungan antara Berpikir Positif dengan 

Kecemasan Komunikasi pada Mahasiswa”, Jurnal Psikologi 1, no. 1 (2017): h. 33. 

24Judy Pearson, dkk, Human Communication (New York: McGraw Hill, 2003), h. 368. 
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b. Tidak tahunya individu mengenai apa yang harus dilakukan. 

c. Ketidakmampuan individu berbaur dan menyesuaikan dengan lingkungannya, 

sehingga menyebabkan individu menarik diri dan cenderung mengalami 

kecemasan ketika berkomunikasi.25 

Tidak hanya itu, faktor-faktor kecemasan pada saat berbicara juga dapat 

dipengaruhi oleh: 

a. Hal baru. Situasi bersifat pengalaman baru dan berbeda akan membuat individu 

grogi dan gelisah. 

b. Pengalaman masa lalu. Individu yang mempunyai pengalaman kurang baik 

ketika tampil di depan umum, maka akan ada kecenderungan muncul 

kekhawatiran dalam dirinya. 

c. Degree of evaluation. Semakin tinggi merasa dirinya sedang dievaluasi, maka 

kecemasannya akan meningkat. 

d. Subordinate status. Saat individu merasa bahwa orang lain memiliki 

kemampuan komunikasi yang lebih baik, maka kecemasan berbicara semakin 

meningkat. 

e. Lack of communication skills and experience. Kurangnya kemampuan dan 

pengalaman akan menyebabkan kecemasan berkomunikasi, terutama jika tidak 

berusaha untuk meningkatkan kemampuannya.26 

Selain dari faktor-faktor tersebut, ada juga faktor lain yang menyebabkan 

kecemasan berbicara, yaitu kepribadian dimiliki individu yang cenderung pendiam 

                                                             

25Yeni Anggraini, Auliya Syaf dan Adri Murni, “Hubungan Antara Berpikir Positif dengan 

Kecemasan Komunikasi pada Mahasiswa”, Jurnal Psikologi, h. 34. 

26Khoirul Muslimin, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Kecemasan Berkomunikasi di Depan 

Umum (Kasus Mahasiswa Fakultas Dakwah INISNU, Jepara)”, Jurnal Interaksi 2, no. 2 (2013): h. 49. 
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dan pemalu. Orang yang pemalu, cenderung menghabiskan waktunya sendiri dan 

jarang berinteraksi dengan teman sekelasnya.27 Bahkan Individu yang pemalu 

kadang lebih sering merasakan cemas dan gugup dalam situasi sosial tertentu. 

Adapun akibat yang ditimbulkan dari individu yang sering mengalami 

kecemasan komunikasi, yaitu: 

a. Menghindari situasi komunikasi 

b. Kurang kompeten dan kurang menarik 

c. Lebih kecil kemungkinannya untuk menerima wawancara pekerjaan 

d. Sering mengalami kurang percaya diri 

e. Cenderung kurang siap dalam berbicara28 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan 

seseorang ketika berbicara tidak terlepas dari pengalaman dan lingkungan sosial. 

Semakin kita mencoba mengenalkan diri dan berbaur dengan orang lain, disitulah 

pengalaman-pengalaman baru akan terbentuk dan pasti kecemasan akan berkurang. 

3. Ciri-ciri Kecemasan Berbicara 

Kecemasan berbicara dapat ditandai dengan gejala-gelala yang sering terlihat 

dan dirasakan secara umum pada seseorang, berikut aspek dari  kecemasan berbicara: 

a. Aspek somatik, dalam gangguan kecemasan seperti otot terasa tegang, mulut 

kering, keringat, denyut nadi cepat, kepala terasa berdenyut-denyut, serta 

kecemasan berkepanjangan seperti sakit kepala, tekanan darah meningkat dan 

gangguan usus (rasa nyeri di perut dan kesulitan dalam pencernaan). 

                                                             

27Khoirul Muslimin, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Kecemasan Berkomunikasi di Depan 

Umum (Kasus Mahasiswa Fakultas Dakwah INISNU, Jepara)”, Jurnal Psikologi,  h. 14. 

28Judy Pearson, dkk, Human Communication, h. 369. 
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b. Aspek suasana hati, seperti panik, tegang dan merasakan adanya hukuman atau 

bencana yang akan mengancam dari sumber tertentu yang tidak diketahui.  

c. Aspek afektif, seperti perasaan malu gelisah dan bingung. 

d. Aspek kognitif, seperti menunjukkan kekhawatiran dan keprihatinan mengenai 

bencana yang diantisipasi. Seseorang yang takut ketika berada di tengah 

khalayak ramai, menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal tidak 

menyenangkan yang mungkin terjadi dan merencanakan bagaimana ia harus 

menghindarinya. 

e. Aspek motorik, gambaran rancangan kognitif dan somatik yang tinggi pada 

individu dan juga merupakan usaha untuk melindungi diri dari apapun yang 

dirasa mengancam. Individu yang cemas sering merasa gugup, tidak tenang, 

kegiatan motorik menjadi tanpa arti dan tujuan, seperti kaget terhadap suara 

yang terjadi secara tiba-tiba dan jari kaki mengetuk-ngetuk.29 

Burgon dan Ruffner seperti yang dikutip Fathunnisa, mengemukakan ciri-ciri 

kecemasan berbicara terdiri atas: 

a. Avoiding 

Avoiding atau penghindaran dari partisipasi. Hal ini terjadi karena adanya 

kecemasan atau kurang pengenalan dengan situasi komunikasi yang mempengaruhi 

intimasi dan empati dengan orang lain. 

b. Unwillingness 

Unwillingness atau ketidaksediaan berkomunikasi yang ditandai dengan 

adanya perasaan yang tidak nyaman, seperti: cemas, gelisah, rendahnya partisipasi 

                                                             

29Sofyan, Muh. Rapi dan Ahmad Afiif, “Pengaruh Kecemasan Komunikasi terhadap Prestasi 

Akademik Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi Angkatan 2013 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar”, Jurnal Biotek, h. 133. 
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dalam berbagai situasi komunikasi. Dalam situasi seperti ini, individu akan lebih 

memilih diam, menutup diri daripada harus aktif berbicara mengeluarkan 

ide/gagasannya. 

c. Control 

Cintrol atau rendahnya pengendalian terhadap situasi komunikasi, yang 

disebabkan oleh faktor lingkungan, ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan 

individu yang berbeda, reaksi lawan bicara, dan sebagainya.30 

Adapun beberapa ciri dari kecemasan berbicara yang lain menurut Nevid, 

Rathus dan Greene, yaitu: 

a. Physical features (fisik), seperti:, telapak tangan berkeringat, gemetar, sesak di 

dada, kekeringan dimulut atau tenggorokan, sesak nafas, jantung berdebar atau 

berdetak kencang, jari atau anggota badan dingin, sakit perut atau mual, dan 

sebagainya. 

b. Behavioral features (perilaku), seperti: perilaku gelisah, perilaku menghindar pada 

situasi yang dapat menimbulkan kecemasan.  

c. Cognitive features (kognitif), seperti: khawatir, takut, pikiran campur aduk atau 

bingung, takut kehilangan kendali, sulit berkonsentrasi atau memfokuskan 

pikiran, dan berpikir bahwa segala sesuatunya menjadi tidak terkendali.31 

Jadi, ciri-ciri individu ketika berbicara atau berkomunikasi di depan orang 

banyak, memang mudah terlihat dan bahkan selalu dirasakan setiap individu dalam 

keadaan dan situasi tertentu. Oleh karena itu, untuk mengurangi gejala-gejala 

                                                             

30Aghnia Fathunnisa, “Pengaruh Penyesuaian Diri terhadap Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal pada Remaja di Panti Asuhan Muslimin”, Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi 1, 

no. 1 (2012): h. 136. 

31Jefrey S. Nevid, Spencer A. Rathus dan Beverly Greene, Abnormal Psychology: In a 

Changing World (Cet. IX; Amerika: Pearson Education, 2014), h. 159. 
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kecemasan yang dialami, individu tersebut harus mampu membuka diri dan 

membiasakan diri ikut serta dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial atau situasi-

situasi komunikasi lainnya dan memperbanyak berinteraksi dengan orang lain. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir menurut Uma Sekaran adalah model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu 

dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih.32 

Konsep diri merupakan hubungan antara sikap, keyakinan dan pandangan 

yang dimiliki oleh seseorang tentang karakteristik, ciri-ciri atau sifat yang 

dimilikinya.33 Konsep diri adalah skema diri (self-schema) yaitu pengetahuan 

tentang diri, yang memengaruhi cara seseorang mengolah informasi dan mengambil 

tindakan. Hasil tindakan yang dilakukan mendorong diri untuk melakukan 

introspeksi dan persepsi diri. Intospeksi dan persepsi diri dilakukan ketika seseorang 

berusaha memahami dan menilai mengapa ia melakukan tindakan tersebut. 34  

Konsep diri sangat penting bagi keberhasilan individu dalam hubungan 

sosialnya. Konsep diri tentu memberikan pengaruh terhadap proses berpikir, 

perasaan, keinginan, nilai, maupun tujuan seseorang. Konsep diri pada individu 

tergantung bagaimana individu tersebut memandang kualitas dirinya dalam suatu 

lingkungan dan situasi tertentu.  

                                                             

32Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cet. XX; Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 60. 

33Alifah Nabilah Masturah, “Gambaran Konsep Diri Mahasiswa Ditinjau dari Perspektif 

Budaya”, Jurnal Psikologi, Jurnal Psikologi 2, no. 2 (2017): h. 129. 

34Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno, Psikologi Sosial, h. 54 
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Seseorang akan berperilaku sesuai dengan konsep diri yang dimiliki. Bila 

konsep diri yang dimiliki tinggi, maka akan mudah bagi dirinya membuka diri dan 

berkomunikasi dengan orang lain. Sebaliknya, seseorang yang memiliki konsep diri 

yang rendah, akan cenderung mengalami ketakutan dan kecemasan dalam berbicara. 

Kecemasan berbicara adalah ketidakmampuan seseorang untuk berinteraksi 

di depan orang banyak karena gugup atau takut, merasa rendah diri, kurangnya 

pengalaman berbicara di depan umum, kurangnya pengetahuan yang dimiliki, kurang 

percaya diri, tutur kata dan bahasa yang kurang sempurna dan sistematis. 

Kemampuan berbicara di depan umum hampir selalu dibutuhkan dalam setiap 

profesi, khususnya seorang guru atau tenaga pendidik. Berperan sebagai pemberi 

informasi atau pesan, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam dituntut untuk 

mengikuti berbagai program kegiatan kampus dan proses pembelajaran sebagai 

sarana dan bekal dalam menjalankan tugas sebagai calon guru atau pendidik. 

Salah satu penyebab kesulitan berbicara di depan umum adalah adanya 

kecemasan. Kecemasan tersebut dapat menghambat kemampuan berbicara seseorang 

sehingga individu tersebut kesulitaan untuk menjelaskan pesan-pesan yang ingin 

disampaikan di depan orang banyak. Kecemasan seseorang bisa dikontrol, jika ia 

mampu memosisikan dirinya secara positif. Sebaliknya, individu dengan konsep diri 

negatif, biasanya selalu meremehkan diri sendiri, serta memandang lingkungan dan 

orang-orang yang ada disekelilingnya adalah ancaman besar baginya.  

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Velda Fiska Saputri dan Endang 

Sri Indrawati 2017, pada siswa XI SMA Negeri 3 Sukoharjo menyebutkan bahwa 

semakin tinggi konsep diri maka kecemasan berbicara di depan umum menjadi 

rendah dan sebaliknya semakin rendah konsep diri maka semakin tinggi kecemasan 
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pada siswa.35 Peneliti menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1  
Bagan Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

35Velda Fiska Saputri dan Endang Sri Indrawati, “Hubungan antara Konsep Diri dengan 

Kecemasan Berbicara di Depan Umum pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo”, Jurnal 

Empati, h. 425. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

Ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan suatu penelitian yang dilakukan 

untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang 

untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejadian tersebut.1 

Adapun desain penelitian menggunakan korelasional, yaitu untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih guna mengukur seberapa besar 

tingkat hubungan kedua variabel yang diukur.2 Hubungan antara variabel satu 

dengan variabel lain dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan keberartian 

(signifikansi) secara statistik. Adanya korelasi antara dua variabel atau lebih, tidak 

berarti adanya pengaruh atau hubungan sebab-akibat dari suatu variabel terhadap 

variabel lainnya.3  

Secara umum, model desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

                                                             

1Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D (Cet. XXIII; 

Bandung: Alfabeta, 2016), h. 7. 

2Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 206. 

3Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. IX; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 56. 

X Y 
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Keterangan: 

X : Konsep Diri 

Y : Kecemasan Berbicara 

2. Lokasi Penelitian  

 Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Angkatan 2018 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.  Lokasi 

tersebut dipilih karena beberapa alasan pertimbangan, di antaranya keterjangkauan 

lokasi penelitian dan karakteristik lokasi penelitian. 

 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar adalah lokasi penelitian yang dipilih karena pertimbangan 

keterjangkauan lokasi, baik dari segi waktu, biaya maupun tenaga yang diperlukan 

untuk mengumpulkan data. 

 Karakteristik dari Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, yaitu sebagai fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak dilingkungan 

UIN Alauddin Makassar. Perguruan tinggi agama Islam yang ditunjuk sebagai 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) oleh pemerintah pusat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan metodologi 

dan pendekatan studi atau keilmuan: 

1. Pendekatan Metodologi 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian pendidikan adalah pendekatan 

positivistik dengan menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan ini, berlandaskan 
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pada filsafat positivisme yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji 

secara kuantitatif atau angka.4 Pendekatan positivistik digunakan untuk memandang 

kenyataan (realitas), gejala atau fenomena yang ada di lapangan. Pendekatan 

positivistik ialah memandang segala kenyataan (realitas) sebagai suatu yang 

berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap. Dalam prosesnya 

dilakukan dari luar melalui pengukuran-pengukuran dengan bantuan bahan/alat yang 

objektif dan baku.5 Sehingga, perlu disusun rancangan yang terinci sebelum 

melakukan penelitian. 

2. Pendekatan Studi/Keilmuan 

Pendekatan studi dimaksud untuk menjelaskan perspektif yang digunakan 

dalam membahas objek penelitian.6 Adapun pendekatan studi/keilmuan yang 

digunakan adalah pendekatan psikologi pendidikan, untuk mengkaji variabel konsep 

diri dan kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam angkatan 2018 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar yang nantinya akan menjadi seorang pendidik. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

                                                             

4Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 53. 

5Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru, 

1989), h. 6. 

6Universitas Islam Negeri Alauddin, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian, h. 16. 
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dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi berkaitan dengan seluruh 

kelompok orang, peristiwa atau benda alam lain yang menjadi pusat perhatian 

penelitian.7  

Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek tersebut.8 

Adapun populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Angkatan Tahun 2018 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No. Kelas Jumlah 

1 PAI 1-2 49 

2 PAI 3-4 50 

Jumlah 99 

Sumber data: Mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2018 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi atau sejumlah anggota populasi 

yang mewakili populasinya.9 Sampel juga berarti bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi yang diteliti.10 Adapun teknik sampling pada 

penelitian ini menggunakan Probability Sampling dengan jenis teknik simple 

                                                             

7Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 190. 

8Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 117. 

9Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 63. 

10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 118. 
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random sampling, yaitu suatu prosedur yang memungkinkan setiap elemen dalam 

populasi akan memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Dikatakan 

simple atau sederhana karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.11  

Dengan demikian, dalam penggunaan teknik simple random sampling ini, 

setiap sampel diberikan kesempatan yang sama untuk terpilih dan dijadikan sebagai 

sampel atau subjek penelitian. Karena jumlah populasi sebanyak 99 mahasiswa, 

maka peneliti hanya mengambil sampel dari sebagian populasi sebanyak 60 

mahasiswa. 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Mahasiswa 

PAI 1-2 13 17 30 

PAI 3-4 11 19 30 

Total 60 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada 

penelitian.12 Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.13 Dalam 

                                                             

11Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 123. 

12Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 134.  

13Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

h.308. 
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mengumpulkan data, peneliti menggunakan kuesioner (angket), yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.14  

Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Kuesioner dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu:  

a. Angket terbuka merupakan angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian 

rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan 

keadaannya. 

b. Angket tertutup merupakan angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian 

rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang pada kolom atau 

tempat yang sesuai.15 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dipergunakan dalam 

mengukur fenomena atau gejala alam maupun sosial yang diamati oleh peneliti. 

Semua fenomena ini disebut variabel penelitian.16 Adapun jenis kuesioner yang 

digunakan ialah kuesioner (angket) tertutup. Di mana alat ukur yang digunakan 

ialah skala psikologi. Sebagaimana variabel yang akan diteliti menyangkut tentang 

aspek pribadi atau aspek kejiwaan seseorang, maka peneliti menggunakan skala 

likert.  

                                                             

14Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 199. 

15Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 103. 

16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

148. 
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Skala likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan.17 

Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh peneliti 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan dengan pilihan 

alternatif empat kategori jawaban yang akan dipilih responden pada skala ukur yang 

telah disediakan, misalnya sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan 

sangat tidak sesuai (STS) dengan memberikan tanda checklist (√). 

Skala konsep diri dan skala kecemasan berbicara berisikan tentang 

pernyataan yang bertujuan untuk mengungkap indikator-indikator konsep diri dan 

kecemasan berbicara. Setiap pilihan jawaban nantinya akan diberi nilai skala. 

Adapun sistem penskoran pada instrumen skala konsep diri dan skala kecemasan 

berbicara sebagai berikut: 

  Tabel 3.3. Skor Jawaban Skala Konsep Diri dan Skala Kecemasan Berbicara 

Pernyataan Positif 
(Favourable) 

Pernyataan Negatif 
(Unfavourable) 

Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

Sangat Sesuai (SS) 4 Sangat Sesuai (SS) 1 

Sesuai (S) 3 Sesuai (S) 2 

Kurang Sesuai (KS) 2 Kurang Sesuai (KS) 3 

Tidak Sesuai (TS) 1 Tidak Sesuai (TS) 4 

                                                             

17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

134-135. 
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Terdapat dua jenis pernyataan dalam skala yaitu pernyataan favourable dan  

unfavourable. Favourable ialah pernyataan yang berisi hal-hal positif yang 

mendukung atau memihak objek penelitian. Sedangkan unfavourable ialah 

pernyataan yang berisi hal-hal negatif mengenai objek, yang bersifat tidak 

mendukung terhadap objek sikap yang hendak diungkap.18 

Adapun alat ukur yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Skala konsep diri 

Untuk mengukur skala konsep diri, digunakan skala yang disusun 

berdasarkan aspek-aspek konsep diri menurut Calhoun dan Acocella dalam 

Hosnan.19  

Tabel 3.4. Kisi-Kisi Skala Konsep Diri 

 

Aspek 

 

Indikator 

No Item 
Jumlah 

Favourable (+) Unfavourable (-) 

Pengetahuan 

 

a. Gambaran 

tentang diri 

sendiri “Siapa 

saya” 

1, 3, 5, 7, 10,  2, 4, 8, 12, 16 10 

Harapan a. Keinginan 

b. Aspirasi 

6, 9, 11, 13, 15 14, 18, 20, 23, 25 10 

Penilaian 

  

a. Perasaan 

b. Sikap 

17, 19, 22, 27, 29 21, 24, 26, 28, 30  10 

Total 15 15 30 

2. Skala kecemasan berbicara 

Untuk mengukur skala kecemasan berbicara, digunakan skala yang disusun 

berdasarkan ciri-ciri kecemasan berbicara menurut Nevid, Rathus dan Greene, yaitu 

                                                             

18Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 107. 

19M. Hosnan, Psikologi Perekembangan Peserta Didik: Kiat Sukses Penddikan Anan dalam 

Era Moderni, h. 125. 
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Physical (fisik), Behavioral (tingkah laku) dan Cognitive (pengetahuan).20 Adapun 

tabel kisi-kisi instrumen skala kecemasan berbicara dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Tabel 3.5. Kisi-kisi Skala Kecemasan Berbicara 

 

Aspek 

 

Indikator 

No Item Jumlah 

Favourable (+) Unfavourable (-) 

Physical 

 (Fisik) 

a. Gemetar 

b. Berkeringat 

c. Jantung berdetak 

cepat 

d. Tenggorokan 

kering 

e. Perut mulas 

f. Anggota badan 

dingin 

1, 4, 5, 6, 8 2, 7, 9, 11, 12 10 

Behavioral 
(Perilaku) 

a. Perilaku 

menghindar 

b. Gelisah 

3, 10, 15, 19, 

20 

13, 16, 21, 25, 

26 

10 

Cognitive 

(Kognitif) 

 

a. Khawatir 

b. Takut 

c. Sulit 

berkonsentrasi 

14, 17, 23, 

28, 30 

18, 22, 24, 27, 

29 

10 

Total 15 15 30 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Dalam penelitian diperlukan instrumen-instrumen yang telah memenuhi 

persyaratan tertentu, minimal ada dua macam, yaitu validitas dan reliabilitas.21 

1. Validitas Instrumen 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketetapan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.22 Validitas adalah 

                                                             

20Jefrey S. Nevid, Spencer A. Rathus dan Beverly Greene, Abnormal Psychology: In a 

Changing World, h. 158. 

21Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 228.  
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suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.23 

Dalam perhitungan validitas menggunakan bantuan korelasi Pearson Product 

Moment, adapun rumusnya, yaitu: 

r𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 −  (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan: 

r𝑥𝑦    : koefisien korelasi antara variabel X (berpikir positif) dan Y (kecemasan 

  berbicara) 

N   : jumlah subjek/jumlah mahasiswa 

∑ 𝑋𝑌 : jumlah kuadrat masing-masing skor X dan skor Y 

∑ 𝑋   : jumlah seluruh skor variabel X 

∑ 𝑌   : jumlah seluruh skor variabelY 

∑ 𝑋2  : jumlah kuadrat skor total variabel X 

∑ 𝑌2  : jumlah kuadrat skor total variabel Y24  

2. Reliabilitas Instrumen 

  Setelah uji validitas maka dilakukan uji reliabilitas. Reliabilitas berarti 

sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.25 Suatu 

                                                                                                                                                                              

22Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 147. 

23Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 168. 

24Nursalam, Statistika Pendidikan (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 

172. 
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hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang 

relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah.26  

Untuk menghitung reliabilitas instrumen pada penelitian ini digunakan rumus 

Cronbach’s alpha sebagai berikut: 

 

r11 = (
k

k−1
) (1 −

∑ 𝜎b
2

𝜎t
2

) 

Keterangan: 

r11    : koefisien reliabilitas instrumen 

k     : banyak butir pertanyaan 

𝜎t
2     : deviasi standar total 

∑ 𝜎b
2  : jumlah deviasi standar butir27 

Untuk membandingkan rhitung dengan rtabel product moment, maka perlu 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Bila rhitung ≥ rtabel berarti reliabel. 

b. Bila rhitung < rtabel berarti tidak reliabel 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam 

                                                                                                                                                                              

25Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, h. 131. 

26Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 170. 

27Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Cet. XIII; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h. 170. 
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penelitian kuantitatif menggunakan statistik yang bersifat angka atau numerik.28 

Pengolahan data hasil penelitian digunakan dua teknik analisis data statistik, yaitu 

analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sehingga, hasil uji statistik 

nantinya digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menarik kesimpulan. 

Adapun teknik analisis datanya sebagai berikut. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.29  

Adapun yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data 

melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, 

mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan 

penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan 

persentase.30 Adapun analisis statistik deskriptif yang digunakan adalah analisis 

deskritif kuantitatif sebagai berikut: 

a. Membuat tabel distribusi frekuensi  

1) Menetukan rentang nilai (range), yakni data terbesar dikurangi data 

terkecil. 

                                                             

28Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifdan R&D, h. 

207. 

29Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifdan R&D, h. 

208. 
30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 147. 
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R = Xt– Xr 

Keterangan: 

R : rentang (range) 

Xt : skor tertinggi (data terbesar) 

  Xr : skor terendah (data terkecil)31 

2) Banyak Kelas 

    K = 1 + 3,3 log n 

 Keterangan: 

 K : banyaknya kelas 

   N : banyaknya data. 

3) Panjang Kelas Interval 

      P = 
𝑅

𝐾
 

Keterangan:  

 P : Panjang kelas 

 R : Rentang nilai 

 K : Kelas interval32  

b. Menghitung rata-rata nilai (Mean) 

 �̅�=
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

Keterangan: 

�̅�     : rata-rata nilai 

∑ 𝑓𝑖 : frekuensi 

𝑥𝑖     : nilai tengah33 

                                                             

31Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 374. 

32Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi (Cet. VII; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 74. 
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c. Menghitung Nilai Varian 

    S2 = ∑ √
(𝑥𝑖−�̅�)2

n−1
 

d. Menghitung Persentase 

     P  = 
𝐹

𝑁
𝑥 100 

      Keterangan: 

      P : Persentase 

𝑓 : Frekuensi 

N : Jumlah subjek34 

e. Menghitung Standar Deviasi (SD) 

    SD = √
𝑓𝑖(𝑥𝑖−�̅�)2

n−1
 

Keterangan: 

SD  : Standar deviasi 

𝑥𝑖  : titik kelas tengah interval ke-i 

𝑓𝑖  : frekuensi kelas interval ke-i 

�̅�   : rata-rata (mean) 

𝑛   : jumlah populasi 

f. Kategorisasi 

Untuk mengukur tingkat konsep diri dan kecemasan berbicara di depan 

umum, maka dilakukan kategorisasi dengan empat kategori yang terdiri dari rendah, 

sedang, tinggi dan sangat tinggi. Kategorisasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

                                                                                                                                                                              

33Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, h. 73.  

34Muhammad Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistika, Edisi Revisi (Cet. VII; Jakarta: Erlangga, 

2008), h. 73. 
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Tabel 3.6. Kategorisasi  

Rentang Skor Kategori 

30-52 Rendah 

53-75 Sedang 

76-98 Tinggi 

106-120 Sangat Tinggi 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.35 Maksudnya, teknik statistik 

inferensial bersangkutan dengan hal pembuatan kesimpulan tentang populasi 

berdasarkan tingkah laku sampel.36 Adapun rumus yang digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat analisis dilaksanakan untuk menguji data yang sudah 

didapatkan, sehingga bisa dilakukan uji hipotesis. Uji prasyarat analisis terdiri dari: 

1) Uji Normalitas. 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data - data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Maksudnya, apakah data yang diperoleh 

dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas data, maka 

digunakan rumus Chi-kuadrat sebagai berikut: 

𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = ∑

(𝑓0 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

Keterangan: 

𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  : Nilai Chi-kuadrat hitung 

                                                             

35Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 143. 

36Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 327. 
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𝑓0  : Frekuensi hasil pengamatan 

𝑓ℎ  : Frekuensi yang diharapkan 

Kriteria pengujian normal bila 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  lebih kecil dari 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , sementara 

𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  diperoleh dari daftar χ2  dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05.37 

Uji normalitas data juga bisa menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan SPSS versi 20 for windows. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data 

tersebut berdistribusi normal.  

2) Uji Linearitas 

Uji linearitas merupakan yang akan memastikan apakah data yang dimiliki 

sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk 

mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan 

secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Dengan taraf 

signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang k-1 serta derajat kebebasan 

penyebut n-k, sehingga jika diperoleh Fhitung < Ftabel berarti data linear.38 Uji 

linearitas data bisa juga menggunakan uji statistik Anova table dengan bantuan 

SPSS versi 20. Jika nilai signifikansi > 𝛼 = 0,05 berarti data linear. 

b. Uji Hipotesis 

H0: 𝜌 = 0  

H1: 𝜌 ≠ 0 

Setelah dilakukan uji prasyarat, maka dilanjutkan dengan analisis pengujian 

hipotesis. Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antarvariabel. Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu Uji Non 

                                                             

37Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 407. 

38Riduwan, Dasar-Dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 205. 
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Parametrik korelasi Kendall’s tau dengan menggunakan bantuan program SPSS 

(Statistic Product and Service Solution) versi 20 for windows, karena akan dilihat 

hubungan antara konsep diri dengan kecemasan berbicara di depan umum pada 

mahasiswa PAI angkatan 2018, apakah terdapat hubungan yang signifikan. Adapun 

rumus dari Kendall’s tau, yaitu:  

𝜏 =
2𝑆

𝑁 (𝑁 − 1)
 

Keteranga: 

𝜏 : nilai koefisien korelasi 

S : total skor seluruhnya 

N : jumlah sampel 

Nilai koefisien korelasi (r) berkisar antara (-1) sampai (+1), yang kriteria 

pemanfaatannya dijelaskan sebagai berikut: 

a. Jika nilai 𝜏 = 1, menunjukkan hubungan yang linear positif sempurna. Artinya 

semakin tinggi konsep diri mahasiswa, maka semakin tinggi kecemasan 

berbicara di depan umum, begitu pun sebaliknya. 

b. Jika nilai 𝜏 = -1, menunjukkan hubungan yang linear negatif sempurna. Artinya, 

semakin tinggi konsep diri mahasiswa, maka semakin rendah kecemasan 

berbicara di depan umum, begitu pun sebaliknya. 

c. Jika nilai 𝜏 = 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antarvariabel. 

Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan (kontribusi) konsep diri (X) 

terhadap kecemasan berbicara (Y), maka digunakan rumus koefisien determinasi 

(KP) sebagai berikut: 

KP = r2 x 100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah yang ditetapkan serta menguatkan hipotesis sebelumnya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan konsep diri dengan kecemasan 

berbicara di depan umum pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, dengan menggunakan 

angket dengan alat ukur yaitu skala Likert. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya 

akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis 

statistik inferensial untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel.  

1. Gambaran Konsep Diri pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar, peneliti mengumpulkan data dengan 

menggunakan skala psikologi yaitu skala konsep diri. Lalu diberi skor pada masing-

masing item pernyataan, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Membuat tabel Distribusi Frekuensi 

1) Menetukan rentang nilai (range), yakni data terbesar dikurangi data 

terkecil. 

R = Xt– Xr 

R = 110-76  = 34 
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2) Banyak Kelas  

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 60 

K = 1 + 3,3 (1,77) 

K = 1 + 5,84 

K = 6,84 = 7 (dibulatkan) 

3) Interval Kelas/Panjang Kelas 

P  =  
𝑅

𝐾
 

P  =  
34

7
 

P  = 4,85 = 5 (dibulatkan) 

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Konsep Diri Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Interval 

Kelas 

Frekuensi 

(fi) 
Nilai 

Tengah 

(xi) 

 

(fi.xi) 
 

(xi- ͞x)2 
 

fi(xi- ͞x)2 

 

Persentase 

(%) 

76-80 6 78 468 182,25 1093,5 10% 

81-85 4 83 332 72,25 289 6,67% 

86-90 19 88 1672 12,25 232,75 31,67% 

91-95 13 93 1209 2,25 29,25 21,67% 

96-100 12 98 1176 42,25 507 20% 

101-105 3 103 309 132,25 396,75 5% 

106-110 3 108 324 272,25 816,75 5% 

Jumlah 60 - 5490 715,75 3365 100% 
 

b. Menghitung rata-rata (Mean) 
 

  𝑥 ̅= 
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

 = 
5490

60
   

 =  91,5 
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c. Menghitung Nilai Varians 

S2 = ∑ √
(𝑥𝑖−�̅�)2

n−1
 

S2 = ∑ √
715,75

60−1
  

S2 = ∑ √
715,75

59
 

S2  = ∑ √12,13 

S2  = 3,48 

d. Menghitung Standar Deviasi 

SD = √
𝑓𝑖(𝑥𝑖−�̅�)2

n−1
 

  

SD = √
3365

60−1
  =√

3365

59
 

SD = √57,03 

SD = 7,55 

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Konsep Diri Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Statistik Skor Statistik 

Sampel 60 

Skor Minimum 76 

Skor Maksimum 110 

Rata-rata (mean) 91,5 

Standar Deviasi (SD) 7,55 

e. Kategorisasi 

Untuk mengukur tingkat konsep diri, maka dilakukan kategorisasi dengan 

empat kategori yang terdiri dari rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Adapun 

kategorisasi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3. Kategorisasi Konsep Diri Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Rentang Skor F Kategori Persentase 

30-52 0 Rendah 0% 

53-75 0 Sedang 0% 

76-98 54 Tinggi 90% 

106-120 6 Sangat Tinggi 10% 

Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas, maka diperoleh data skala konsep diri 

dalam beberapa kategori, yaitu tidak terdapat mahasiswa yang berada pada kategori 

rendah dan tidak terdapat juga mahasiswa yang berada pada kategori sedang, 

sedangkan 54 orang mahasiswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 90%, 

dan 6 orang mahasiswa lainnya berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 

10%. Adapun kategorisasi konsep diri mahasiswa dapat dilihat pada bentuk gambar 

histogram berikut: 

Gambar 4.1 Histogram Konsep Diri Mahasiswa PAI angkatan 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat konsep diri pada mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 paling banyak berada pada kategori tinggi 

dengan rentang skor 76-98 dan persentase sebesar 90% dengan jumlah skor rata-rata 

91,5. 
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2. Gambara`n Kecemasan Berbicara di depan umum pada Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar, peneliti dapat mengumpulkan data dengan 

menggunakan skala psikologi yaitu skala kecemasan berbicara. Lalu diberi skor pada 

masing-masing item pernyataan, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

a. Membuat tabel Distribusi Frekuensi 

1) Menetukan rentang nilai (range), yakni data terbesar dikurangi data 

terkecil. 

R = Xt– Xr 

R = 116-41 

    = 75 

2) Banyak Kelas  

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 60 

K = 1 + 3,3 (1,77) 

K = 1 + 5,84 = 6,84  

K = 7 

3) Interval Kelas/Panjang Kelas 

P  =  
𝑅

𝐾
 

P  =  
75

7
   = 10,71 

P  = 11 
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Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Kecemasan Berbicara Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Interval 

Kelas 

Frekuensi 

(fi) 
Nilai 

Tengah 

(xi) 

 

(fi.xi) 
 

(xi-͞x)2 
 

fi(xi- ͞x)2 

 

Persentase 

(%) 

41-51 4 46 184 499,96 1999,84 6,66% 

52-62 15 57 855 129,04 1935,6 25% 

63-73 25 68 1700 0,12 3 41,66% 

74-84 9 79 711 113,20 1018,8 15% 

85-95 6 90 540 468,28 2809,68 10% 

96-106 0 101 0 1065,36 0 0% 

107-117 1 112 112 1904,44 1904,44 1,66% 

Jumlah 60 - 4102 620,24 9671,36 100% 

b. Menghitung rata-rata (Mean) 
 

�̅� = 
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 = 

4102

60
 

   =  68,36 

c. Nilai Varians 

S2 = ∑ √
(𝑥𝑖−�̅�)2

n−1
  

S2 =∑ √
620,24

60−1
 = √

620,24

59
 

S2  = ∑ √10,512  
 

S2  = 3,24 

d. Menghitung Standar Deviasi 

SD =√
𝑓𝑖(𝑥𝑖−�̅�)2

n−1
 

 

SD =√
9671,36

60−1
  = √163,92    

 SD = 12,80 
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Tabel 4.5. Statistik Deskriptif Kecemasan Berbicara Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Statistik Skor Statistik 

Sampel 60 

Skor Minimum 41 

Skor Maksimum 116 

Rata-rata (mean) 68,36 

Standar Deviasi (SD) 12,80 

f. Kategorisasi 

Untuk mengukur tingkat kecemasan berbicara, maka dilakukan kategorisasi 

yang terdiri dari rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Adapun kategorisasi dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. Kategorisasi Kecemasan Berbicara Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Rentang Skor F Kategori Persentase 

30-52 6 Rendah 10% 

53-75 43 Sedang 71,7% 

76-98 10 Tinggi 16,7% 

99-120 1 Sangat Tinggi 1,6% 

Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas, maka diperoleh data skala kecemasan 

berbicara dalam beberapa kategori, yaitu terdapat 6 orang mahasiswa berada pada 

kategori rendah dengan persentase 10%, 43 orang mahasiswa pada kategori sedang 

dengan persentase 71,7%, 10 orang mahasiswa pada kategori tinggi dengan 

persentase 16,7%, dan 1 orang mahasiswa berada pada kategori sangat tinggi dengan 
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persentase 1,6%. Adapun kategorisasi kecemasan berbicara mahasiswa dapat dilihat 

pada bentuk gambar histogram berikut: 

Gambar 4.2 Histogram Kecemasan Berbicara Mahasiswa PAI angkatan 2018 

 

 

 

 

 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan berbicara di depan umum 

pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 paling banyak 

berada pada kategori sedang dengan rentang skor 53-75 dan persentase sebesar 

71,7% dengan jumlah skor rata-rata 68,36. 

3. Hubungan antara Konsep Diri dengan Kecemasan Berbicara di Depan Umum 

pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Pada bagian ini akan digunakan analisis statistik inferensial. Sebelum 

dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan uji prasyarat meliputi uji 

normalitas dan uji linearitas. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan pada data konsep diri dan kecemasan 

berbicara dengan menggunakan SPSS versi 20. Hasil dari analisis uji normalitas 

dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.7. Hasi Uji Normalita31s 

Variabel K-SZ Sig. Keterangan 

Konsep diri 0,200 0,623 Normal 

Kecemasan berbicara 0,025 0,026 Normal 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, maka diperoleh hasil uji normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov untuk konsep diri dengan nilai signifikansi yaitu 0,200, 

sedangkan nilai signifikansi untuk kecemasan berbicara yaitu 0,025. Hal ini 

menunjukkan nilai signifikansi > 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data konsep 

diri dan kecemasan berbicara berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linear dilakukan untuk mengetahui apakah variabel konsep diri dengan 

kecemasan berbicara memiliki hubungan yang linear. Adapun hasil uji linearitas 

variabel dapat dilihat sebagai berikut: 

        Tabel 4.8. Hasil Uji Linearitas 

Variabel F Sig. Keterangan 

X terhadap Y 16,699 0,000 Linear 

Berdasarkan hasil pengujian linearitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS 

versi 20, maka didapatkan hasil output dengan bantuan tabel ANOVA dengan nilai 

Linearity signifikansi 0,000 <  𝛼 = 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara 

konsep diri dengan kecemasan berbicara di depan umum tidak terdapat hubungan 

yang linear, karena 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

c. Uji Hipotesis 

1) Merumuskan hipotesis:    

H0: 𝜌 = 0     H1: 𝜌 ≠ 0 
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Keterangan: 

H0: Tidak terdapat hubungan antara konsep diri dengan kecemasan berbicara di 

depan umum. 

H1: Terdapat hubungan antara konsep diri dengan kecemasan berbicara di depan 

umum. 

Untuk menguji hipotesis penelitian serta mengetahui ada tidaknya hubungan 

koefisien korelasi antara konsep diri (variabel X) dengan kecemasan berbicara di 

depan umum (variabel Y) pada mahasiswa. Maka, pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan Uji Non Parametrik Kendall’s tau dengan bantuan 

program SPSS versi 20 for windows.  

Tabel 4.9. Hasil Uji Korelasi 

Hubungan Variabel N R P Keterangan 

Konsep Diri  

dengan Kecemasan 

Berbicara di depan 

umum 

60 -0,481 0,000 Signifikan 

Berdasarkan hasil output melalui SPSS, diperoleh nilai koefisien korelasi 

sebesar -0,481 dan nilai signifikansi kedua variabel menunjukkan nilai yang sama 

yaitu p-value=0,000 < 0,05. Artinya, hipotesis dalam penelitian ini diterima, 

sehingga, terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan kecemasan 

berbicara di depan umum pada mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2018, tetapi 

pengaruh yang diberikan negatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan konsep 

diri dengan kecemasan berbicara di depan umum bernilai negatif. Hubungan negatif 

ini dapat digambarkan bahwa semakin tinggi konsep diri pada mahasiswa, maka 

semakin rendah kecemasan berbicara di depan umum. Begitupun sebaliknya, 
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semakin rendah konsep diri pada mahasiswa, maka semakin tinggi kecemasan 

berbicara di depan umum. 

Untuk mengetahui interpretasi (tingkat hubungan) mengenai besarnya 

koefisien korelasi antarvariabel, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10. Interpretasi Koefisien Korelasi 

Tingkat Korelasi Kategori 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

Untuk mengetahui besarnya sumbangan (kontribusi) konsep diri dengan 

kecemasan berbicara, maka digunakan rumus koefisien determinasi (KP) yaitu:  

KP = r2 x 100% 

KP = -0,4812 x 100% 

KP = 0,231361 x 100% 

KP = 23,13% 

 Pada perhitungan pengujian hipotesis didapatkan nilai r = -0,481. Koefisien 

determinasi r2 = 0,231361. Hal ini menunjukkan bahwa konsep diri memberikan 

sumbangan sebesar 23,13% terhadap kecemasan berbicara. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa konsep diri memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

kecemasan berbicara di depan umum sebesar 23,13% pada mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. 
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B. Pembahasan 

1. Gambaran Konsep Diri pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 yang berjumlah 60 orang dengan 

menggunakan instrumen skala konsep diri yang terdiri dari 30 pernyataan, maka 

diperoleh nilai maksimum dari analisis deskriptif yaitu 110 dan nilai minimum 76.  

Sehingga dapat digambarkan bahwa tidak terdapat mahasiswa yang berada 

pada kategori rendah dan tidak terdapat juga mahasiswa yang berada pada kategori 

sedang, sedangkan 54 orang mahasiswa berada pada kategori tinggi dengan 

persentase 90%, dan 6 orang mahasiswa lainnya berada pada kategori sangat tinggi 

dengan persentase 10%. Jadi, konsep diri pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam angkatan 2018 berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 

90%. Hal tersebut dapat dilihat dari frekuensi terbanyak dari jumlah mahasiswa 

yang berada pada rentang nilai 76-98 sebanyak 43 mahasiswa dengan jumlah skor 

rata-rata sebesar 91,5. 

Mahasiswa yang masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi hampir 

mendekati skor maksimal, bisa dikatakan sudah memiliki konsep diri positif karena 

hal tersebut berkaitan dengan program studi yang dijalaninya. Di mana mahasiswa 

PAI angkatan 2018 tersebut sudah bisa menerima apa yang ada pada dirinya. Hal ini 

sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rakhmat, individu yang memiliki 

konsep diri positif dapat ditandai dengan ciri-ciri, yaitu yakin akan kemampuan yang 

dimilikinya dalam mengatasi masalah atau persoalan-persoalan yang dihadapi, 
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merasa setara dengan orang lain. Berusaha mengubah dan memperbaiki diri, yaitu 

kemampuan untuk melakukan proses refleksi diri untuk memperbaiki perilaku yang 

dianggap kurang.192 

Penelitian yang dilakukan oleh Erin Fitri tentang hubungan antara konsep 

diri dengan penerimaan diri siswa kelas VII SMPN 3 Bandung Tulungagung 

menunjukkan hubungan yang signifikan dengan koefisien pearson sebesar 0,614 

dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,01). Artinya konsep diri memiliki korelasi 

dengan penerimaan diri. Di mana individu yang memiliki konsep diri yang positif, 

mampu menerima dirinya. Mampu melihat diri pada individu, artinya pandangan 

orang lain tentang diri individu tersebut menjadi suatu pedoman untuk 

memungkinkan berperilaku sesuai harapan individu. Kemampuan menilai sendiri 

secara realistis, menerima segala kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang 

dimiliki akan meningkatkan penerimaan diri pada individu. Sehingga, individu akan 

merasa puas dengan dirinya sendiri dengan kualitas dan bakat serta pengakuan akan 

keterbatasan yang dimilikinya.293\ 

Dengan demikian, konsep diri individu dapat dinilai dari bagaimana 

seseorang memosisikan dan memandang serta menilai dirinya secara lebih positif. 

Individu yang memiliki konsep diri yang positif, tentu akan lebih berani mencoba 

segala sesuatunya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan dimilikinya dan 

berani mengambil resiko, serta selalu optimis dan percaya diri dalam setiap situasi 

dan keadaan apapun yang dihadapinya. 

                                                             
92  1Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi, h. 105. 

93 2Erin Ana Fitri, “Hubungan antara Konsep Diri dengan Penerimaan diri Siswa Kelas VII 

SMPN 3 Bandung Tulungagung”, Skripsi (Malang: Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 

2017), h. 84-85. 
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2. Gambaran Kecemasan Berbicara di depan umum pada Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan instrumen 

skala kecemasan berbicara yang terdiri dari 30 pernyataan, maka diperoleh nilai 

maksimum dari analisis deskriptif yaitu 116 dan nilai minimum 41. Sehingga dapat 

digambarkan bahwa terdapat 6 mahasiswa berada pada kategori rendah dengan 

persentase 10%, dan 43 mahasiswa berada pada kategori sedang dengan persentase 

71,7%, sedangkan 10 mahasiswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 

16,7% dan 1 mahasiswa berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 1,6%. 

Jadi, kecemasan berbicara pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

angkatan 2018 berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata sebesar 68,36. Hal 

tersebut dapat dilihat dari frekuensi terbanyak dari jumlah mahasiswa yang berada 

pada rentang skor 53-75 sebanyak 43 mahasiswa dengan persentase 71,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

angkatan 2018 masih sering mengalami kecemasan pada saat berbicara di depan 

umum. 

Individu yang mengalami kecemasan berbicara di depan umum, cenderung 

mengalami reaksi atau gejala-gejala yang sering dirasakan seperti gugup, panik, 

takut, khawatir dan lain-lain. Menurut Judy Pearson dkk, seseorang yang mengalami 

ketakutan ketika berbicara di depan umum, sering mengalami gejala-gejala, seperti 

mulut kering, telapak tangan basah, ragu terhadap kemampuan dirinya, menghindari 

kontak mata dengan audiens, berbicara terlalu lambat atau terlalu cepat, 
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menghindari situasi komunikasi, sering mengalami kurang percaya diri, dan 

cenderung kurang siap dalam berbicara.394 

Penelitian yang dilakukan Sri Wahyuni tentang “Hubungan antara Kepercayaan 

diri dengan Kecemasan Berbicara di Depan Umum pada Mahasiswa Psikologi Universitas 

Mulawarman Samarinda”, hasil penelitian menunjukkan p=0,000 < 0,05 mengatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Di mana nilai r = -0,559 dan p=0,000, 

yang berarti terdapat hubungan yang negatif antara kepercayaan diri dengan 

kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. Hal ini berarti semakin tinggi 

kepercayaan diri, maka semakin rendah kecemasan berbicara, begitu pun sebaliknya, 

semakin rendah kepercayaan diri maka kecemasan berbicara semakin tinggi. 

Menurut Rakhmat, faktor yang paling menentukan dalam hambatan berbicara 

di depan umum adalah kurangnya kepercayaan diri. Individu yang kurang percaya 

diri akan cenderung sedapat mungkin menghindari presentasi atau berbicara di depan 

umum. Mereka takut orang lain akan mengejek dan menyalahkan dalam diskusi, 

lebih banyak diam dalam pidato, berbicara terpatah-patah.495 

Selain itu, faktor lain seperti reaksi lawan bicara dan lingkungan sekitar juga 

dapat memengaruhi kecemasan berbicara seseorang. Namun, dari pengalaman-

pengalaman yang telah mereka rasakan sudah lumayan, karena selama perkuliahan, 

proses presentase di depan umum sering dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan 

secara umum, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 memiliki 

kecemasan berbicara di depan umum pada kategori sedang. 

                                                             
94  3Judy Pearson, dkk, Human Communication, h. 368. 

95 4Rakhmat Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi, h. 73. 
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3. Hubungan antara Konsep Diri dengan Kecemasan Berbicara di Depan Umum 

pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Pada uji analisis prasyarat diperoleh data konsep diri dengan kecemasan 

berbicara berdistribusi normal karena nilai signifikan pada konsep diri yaitu 0,200 

dan kecemasan berbicara yaitu 0,025. Artinya, nilai signifikansi lebih besar dari taraf 

signifikan (sig.> 𝛼=0,05). Adapun uji linearitas konsep diri dengan kecemasan 

berbicara di depan umum diperoleh nilai Linearity signifikansi yaitu 0,000 < 𝛼=0,05 

(taraf signifikan) yang berarti data tersebut dapat dikatakan tidak linear. 

Berdasarkan hasil output SPSS, maka diperoleh nilai koefisien korelasi yaitu 

-0,481 dengan nilai sig. p=0,000 (p < 0,05) berarti berkorelasi atau H0 ditolak. Hal 

ini dikarenakan, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima, tetapi 

jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, sehingga terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara konsep diri dengan kecemasan berbicara di 

depan umum pada mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2018.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan konsep diri dengan kecemasan 

berbicara di depan umum bernilai negatif. Di mana kenaikan skor variabel bebas 

(konsep diri), secara bersama-sama akan diikuti dengan penurunan skor variabel 

terikat (kecemasan berbicara) dan begitupun sebaliknya. Hal ini berarti, semakin 

tinggi konsep diri pada mahasiswa, maka semakin rendah kecemasan berbicara di 

depan umum. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah konsep diri pada mahasiswa, 

maka semakin tinggi kecemasan berbicara di depan umum.  

Setelah itu, memasukkan nilai r (koefisen korelasi) pada tabel interpretasi 

koefisien korelasi, sehingga diperoleh hasil yaitu hubungan antara konsep diri 



63 

 

 
 

dengan kecemasan berbicara pada mahasiswa PAI angkatan 2018 berada pada 

kategori sedang dengan nilai interpretasi berada pada rentang 0,40-0,599. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Velda 

dan Endang tentang “Hubungan antara Konsep Diri dengan Kecemasan Berbicara di 

Depan Umum pada siswa SMA 3 Sukoharjo”, menunjukkan hubungan yang negatif 

dan signifikan, dengan nilai (r) sebesar -0,490 dengan taraf signifikan (p) 0,001. Di 

mana konsep diri dapat dikaitkan dengan kecemasan berbicara di depan umum 

karena setiap individu dalam berkomunikasi memiliki keyakinan untuk mampu 

berbicara dengan individu lain. Artinya, semakin tinggi konsep diri, maka semakin 

rendah kecemasan berbicara di depan umum, begitupun sebaliknya semakin rendah 

konsep diri, maka semakin tinggi kecemasan berbicara di depan umum.596 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kholidatul tentang “Hubungan antara 

Konsep Diri dengan Kecemasan Sosial pada SMAN 1 Tumpang, menunjukkan 

hubungan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. = 0,000<0,05 dan 

nilai pearson correlation -0,561, yang artinya terdapat hubungan yang negatif dan 

signifikan antara konsep diri dengan kecemasan sosial pada siswa kelas 2 SMAN 1 

Tumpang. Dalam hal ini, semakin tinggi konsep diri siswa, maka semakin rendah 

kecemasan sosial, begitu pun sebaliknya.697 

Penelitian yang dilakukan oleh Yulius Beny Prawoto tentang “Hubungan 

antara Konsep Diri dengan Kecemasan Sosial pada Remaja Kelas XI SMA Kristen 2 

                                                             

96  5Velda Fiska Saputri dan Endang Sri Indrawati, “Hubungan antara Konsep Diri dengan 

Kecemasan Berbicara di Depan Umum pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo”, Jurnal 

Empati, h. 425. 

97  6Kholidatul Hidayah, “Hubungan antara Konsep Diri dengan Kecemasan Sosial pada Siswa 

Kelas 2 SMAN 1 Tumpang”, Skripsi (Malang: Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 

2017), h. 76. 
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Surakarta”, menunjukkan hubungan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan korelasi product moment  menunjukkan korelasi sebesar -0,547 pada 

taraf signifikan p= 0,000<0,05. Artinya, ada korelasi negatif yang signifikan antara 

konsep diri dengan kecemasan sosial pada remaja, di mana semakin tinggi konsep 

diri maka semakin rendah kecemasan berbicara, begitu pun sebaliknya.798 

Adanya korelasi negatif dan signifikan antara konsep diri dengan kecemasan 

berbicara di depan umum menunjukkan bahwa konsep diri memiliki peranan penting 

dalam menentukan perilaku. Seseorang yang memiliki konsep diri yang rendah 

cenderung memiliki penilaian atau pandangan dan sikap negatif terhadap dirinya. 

Hasil penelitian ini didukung dengan pendapat Rakhmat, individu yang 

memiliki konsep diri negatif ditandai dengan kurangnya kepercayaan pada 

kemampuan sendiri, orang yang tidak menyenangi dirinya merasa bahwa dirinya 

tidak akan mampu mengatasi persoalan, ia takut orang lain akan mengejeknya atau 

menyalahkannya, mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan 

sosialnya, dan merasa kurang mampu dalam berinteraksi dengan orang-orang 

disekitarnya.899 

Menurut Calhoun dan Acocella dalam Hosnan mengemukakan bahwa konsep 

diri adalah gambaran mental yang dimiliki individu yang terdiri dari tiga aspek 

pengetahuannya tentang diri sendiri, pengetahuan, yaitu apa yang diketahui individu 

tentang dirinya atau penjelasan dari “siapa saya” yang akan memberikan gambaran 

tentang dirinya, mencakup segala sesuatu yang kita pikirkan tentang diri sendiri 

                                                             

98  7Yulius Beny Prawoto, “Hubungan antara Konsep Diri dengan Kecemasan Sosial pada 

Remaja Kelas Xi SMA Kristen 2 Surakarta”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas <Maret, 2010), h. 60. 

99  8Rakhmat Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi, h. 105 
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sebagai pribadi. Pengharapan bagi diri sendiri, yaitu diri yang dicita-citakan, 

keinginan, dambaan, harapan dan aspirasi akan menjadi seperti apa kita di masa 

depan. Dan penilaian terhadap diri sendiri, yaitu penilaian yang meliputi perasaan 

dan sikap individu terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.9100101  

Berdasarkan dari ketiga aspek konsep diri, yang paling berpengaruh pada 

kecemasan berbicara di depan umum ialah aspek penilaian. Seperti yang diketahui 

sebelumnya, konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku 

seseorang. Bagaimana individu memandang dan menilai dirinya akan tampak dari 

keseluruhan perilakunya, sehingga, perilaku yang ditampakkan individu tersebut 

akan sesuai dengan cara ia memandang dan menilai dirinya sendiri. 

Rakhmat mengemukakan bahwa, konsep diri merupakan landasan bagi 

seseorang untuk cenderung bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya.10 

Seseorang yang memandang dirinya secara negatif, cenderung meremehkan dirinya 

sendiri bahkan meremehkan kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika ia 

memandang dirinya secara positif, tentu ia akan menerima dan menyadari segala 

kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sehingga ia akan puas dan nyaman 

dengan keadaan dirinya. 

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa konsep diri merupakan salah satu 

faktor yang dapat mengurangi kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa 

PAI angkatan 2018. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi variabel X dengan variabel 

Y, di mana nilai koefisien determinasi (KP) konsep diri dengan kecemasan berbicara 

yaitu 23,13%, dan selebihnya disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor lain.

                                                             

100 9M. Hosnan, Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Kiat Sukses Pendidikan Anak dalam 

Era Modern, h. 125. 

101  10Rakhmat Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi, h. 107 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan tersebut, maka dalam hal ini penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep diri pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar paling banyak berada pada 

rentang skor 76-98 dengan rata-rata skor 91,5 dan persentase sebesar 90% 

dari 60 mahasiswa. Artinya, konsep diri pada mahasisiwa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam angkatan 2018 berada pada kategori tinggi. 

2. Kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

paling banyak berada pada rentang skor 53-75 dengan jumlah rata-rata skor 

68,36 dan persentase sebesar 71,7% dari 60 mahasiswa. Artinya, kecemasan 

berbicara di depan umum pada mahasisiwa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

angkatan 2018 berada pada kategori sedang.  

3. Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai koefisien korelasi -0,481 

dengan nilai signifikansi p=0,000 (p < 0,05), berarti H1 diterima dan H0 

ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dan 

signifikan antara konsep diri dengan kecemasan berbicara di depan umum 

pada mahasiswa Jurusan PAI angkatan 2018 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar. Artinya, semakin tinggi konsep diri pada 

mahasiswa, maka semakin rendah kecemasan berbicara di depan umum. 
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Begitu pun sebaliknya, semakin rendah konsep diri pada mahasiswa, maka 

semakin tinggi kecemasan berbicara di depan umum. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melaksanakan penelitian, implikasi yang dapat penyusun ajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Program studi Pendidikan Agama Islam, sebagai acuan lembaga pendidikan, 

khususnya Jurusan Pendidikan Agama Islam untuk menyiapkan calon tenaga 

pendidik yang memiliki konsep diri yang positif, sehingga, memiliki 

kemampuan berbicara yang baik di depan umum dengan bahasa dan struktur 

kata yang mudah dipahami orang lain, terkhusus peserta didik nantinya. 

2. Bagi mahasiswa, sebagai bekal pengetahuan bahwa kecemasan berbicara di 

depan umum bisa menurun atau berkurang dikarenakan konsep diri yang 

dimiliki. Jika konsep diri yang dimiliki tinggi, maka kecemasan berbicara di 

depan umum akan berkurang. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk 

mengembangkan penelitian dengan masalah yang relevan, sehingga memiliki 

perencanaan yang matang sebelum melakukan peneltian. 
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INSTRUMEN PENELITIAN SKALA KONSEP DIRI 

Nama   :   

Kelas/Angkatan : 

Jenis Kelamin  : 

Petunjuk: 

1. Anda dimohon untuk menjawab pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih 

salah satu jawaban yang paling cocok dengan keadaan anda. 

2. Berilah tanda cheklist (√) pada kolom jawaban yang tersedia dengan pilihan 

jawaban sebagai berikut: 

SS  : Bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan yang anda rasakan. 

S  : Bila pernyataan tersebut Sesuai dengan yang anda rasakan. 

TS  : Bila pernyataan tersebut Kurang Sesuai dengan yang anda rasakan. 

STS  : Bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan yang anda rasakan. 

3. Mohon semua pernyataan diisi, usahakan agar jangan sampai ada pernyataan yang 

terlewat dan jangan lupa untuk memeriksa kembali pernyataan tersebut sebelum 

dikumpulkan kembali. 

4. Seluruh jawaban yang anda berikan tidak ada yang salah, maka dari itu jawablah 

seluruh pernyataan sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN ! 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya adalah orang yang mandiri.     

2 Saya sering berpikiran negatif terhadap diri sendiri 

maupun orang lain. 

    

3 Saya mudah beradaptasi dengan lingkungan baru.     

4 Saya sulit menyesuaikan diri dengan orang baru.     

5 Dengan pakaian rapi, saya lebih percaya diri.     

6 Saya ingin menjadi orang yang sukses.     

7 Saya mudah berteman dan bergaul.     

8 Saya mudah tersinggung.     

9 Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-

orang di sekitar saya. 

    

10 Saya memiliki ketahanan tubuh yang kuat.     
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11 Saya yakin mendapatkan nilai yang baik pada ujian 

semester nanti 

    

12 Berat badan saya berlebihan.     

13 Saya yakin dapat wisuda tepat waktu.     

14 Saya malas mencoba sesuatu yang baru dan menantang.     

15 Saya yakin dapat menyelesaikan tugas tepat waktu.     

16 Saya memiliki daya tahan tubuh yang lemah.     

17 Saya senang membantu orang-orang yang mengalami 

kesulitan. 

    

18 Saya marah bila apa yang saya harapkan tidak sesuai 

dengan keinginan. 

    

19 Saya merasa bangga dengan prestasi yang saya peroleh 

selama ini. 

    

20 Saya khawatir tidak mampu menyelesaikan setiap 

masalah yang saya hadapi. 

    

21 Saya tersinggung bila pendapat saya kurang diterima 

oleh teman-teman. 

    

22 Saya bersikap ramah dengan orang-orang di sekitar 

saya. 

    

23 Saya sulit menyampaikan materi dengan jelas dan 

detail pada setiap presentasi. 

    

24 Saya minder dengan keadaan diri saya yang selalu 

gugup ketika berbicara di depan umum. 

    

25 Menjadi seorang guru atau pendidik bukan cita-cita 

saya. 

    

26 Saya sering merasa ragu-ragu dalam bertindak.     

27 Saya selalu menghargai pendapat dari orang lain.     

28 Saya sulit menjalin kedekatan dengan orang lain.     

29 Saya bertanggung jawab bila diberi tugas.     

30 Saya sering lalai dan menunda-nunda mengerjakan 

tugas. 
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INSTRUMEN PENELITIAN SKALA KECEMASAN BERBICARA 

Nama   :    

Kelas/Angkatan : 

Jenis Kelamin  : 

Petunjuk: 

1. Anda dimohon untuk menjawab pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih 

salah satu jawaban yang paling cocok dengan keadaan anda. 

2. Berilah tanda cheklist (√) pada kolom jawaban yang tersedia dengan pilihan 

jawaban sebagai berikut: 

SS  : Bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan yang anda rasakan. 

S  : Bila pernyataan tersebut Sesuai dengan yang anda rasakan. 

TS  : Bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan yang anda rasakan. 

STS  : Bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan yang anda rasakan. 

3. Mohon semua pernyataan diisi, usahakan agar jangan sampai ada pernyataan yang 

terlewat dan jangan lupa untuk memeriksa kembali pernyataan tersebut sebelum 

dikumpulkan kembali. 

4. Seluruh jawaban yang anda berikan tidak ada yang salah, maka dari itu jawablah 

seluruh pernyataan sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN ! 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Telapak tangan saya sering berkeringat dan dingin 

ketika berbicara di depan banyak orang. 

    

2 Saya tetap tenang pada saat menjelang presentasi.     

3 Saya gelisah mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang 

melibatkan banyak orang. 

    

4 Suara saya bergetar saat mempresentasikan makalah.     

5 Pada saat menjelang presentasi, dada dan napas saya 

semakin sesak. 

    

6 Kaki saya gemetar ketika mulai mempresentasikan 

makalah di depan kelas. 

    

7 Ketika berbicara di depan banyak orang, detak jantung  

saya tetap normal. 

    

8 Sebelum melakukan presentasi di depan kelas, tiba-tiba 

perut saya mulas. 

    

9 Saya tetap rileks berbicara walaupun di depan banyak 

orang. 

    

10 Saya lebih memilih diam dibandingkan bertanya saat 

diskusi. 
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11 Saya menjelaskan materi presentasi secara pelan dan 

runtut agar mudah dipahami oleh teman-teman. 

    

12 Saya dapat mempresentasikan makalah dengan suara 

yang cukup jelas. 

    

13 Saya senang mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang 

dilaksanakan oleh lembaga organisasi kampus. 

    

14 Saya merasa cemas ketika berbicara di depan banyak 

orang. 

    

15 Saya malas terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di 

lingkungan tempat saya tinggal. 

    

16 Saya suka kegiatan yang bersifat kemasyarakatan.     

17 Ketika berbicara di depan umum, saya bingung dan 

tidak tahu apa yang harus diucapkan selanjutnya. 

    

18 Saya sering aktif mengemukakan ide dan gagasan 

dalam diskusi kelompok. 

    

19 Saya merasa gelisah menunggu giliran presentasi di 

depan kelas. 

    

20 Saya takut diremehkan oleh orang-orang di sekitar saya 

ketika berbicara di depan umum. 

    

21 Saya senang berpartisipasi dalam diskusi kelompok.     

22 Saya tetap rileks melakukan presentasi meskipun 

ditertawakan oleh teman-teman. 

    

23 Saya takut salah pengucapan ketika berbicara di depan 

banyak orang. 

    

24 Saya menjelaskan materi presentasi dengan kalimat 

yang jelas dan terstruktur. 

    

25 Saya merasa percaya diri ketika menunggu giliran 

presentasi di depan kelas. 

    

26 Saya berani bertanya kepada dosen di depan kelas saat 

proses pekuliahan berlangsung. 

    

27 Saya tetap percaya diri meskipun salah pengucapan 

ketika berbicara di depan banyak orang. 

    

28 Saya khawatir akan ditertawakan oleh teman-teman 

ketika melakukan persentasi. 

    

29 Saya tetap tenang berbicara meskipun ada teman yang 

mengkritik ucapan saya ketika presentasi. 

    

30 Karena sulit berkonsentrasi, saya sering mengulang 

kata atau kalimat yang sama ketika persentasi. 
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 Uji Normalitas dengan SPSS 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Konsep_diri .081 60 .200* .984 60 .623 

Kecemasan_berbicara .123 60 .625 .955 60 .626 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 Uji Linearitas dengan SPSS 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kecemasan_berbicara 

* Konsep_diri 

Between Groups (Combined) 5297.350 26 203.744 1.595 .102 

Linearity 2133.382 1 2133.382 16.699 .100 

Deviation 

from Linearity 
3163.968 25 126.559 .991 .503 

Within Groups 4215.900 33 127.755   

Total 9513.250 59    

 Uji Hipotesis dengan SPSS 

                                                               Correlations 

 
Konsep_diri 

Kecemasan_ber

bicara 

                                              Correaltion Coefficient                                            

                          Konsep_diri     Sig. (2-tailed) 

                                              N 
Kendall’s tau_b 

                                              Correaltion Coefficient 

                          Kecemasan    Sig. (2-tailed) 

                                              N 

                  .000 

 

                     60 

 

              .-481** 

 

                     60 

            .-481** 

 

                   60 

 

                .000 

 

                   60 

    **.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Tabulasi Jawaban Responden Skala Konsep Diri (X) dan Skala Kecemasan 

Berbicara (Y) Mahasiswa PAI angkatan 2018  

No 

Nama Mahasiswa L/P X 

(Konsep 

Diri) 

Y 

(Kecemasan 

Berbicara) 
X.Y X2 Y2 

Kelas PAI 1-2 

1 Muzawwir Fiddin L 88 69 6072 7744 4761 

2 M. Taufik Gun Pratama L 98 56 5488 9604 3136 

3 Muh. Idul Awal L 110 41 4510 12100 1681 

4 Zaqariah Munajah L 93 60 5580 8649 3600 

5 Akmal Al-Rasyid Sawir L 97 61 5917 9409 3721 

6 Andi Fajrul Mappa L 77 61 4697 5929 3721 

7 Muslimin L 88 61 5368 7744 3721 

8 Suandi L 96 64 6144 9216 4096 

9 Andi Miftahuddin  L 106 73 7738 11236 5329 

10 Syamsul Bahri L 93 52 4836 8649 2704 

11 Muh. Firdaus L 97 86 8342 9409 7396 

12 Ahmad Ismail Abdussabir L 78 63 4914 6084 3969 

13 Al Hilal Hamdi L 96 67 6432 9216 4489 

14 Fitriana P 84 73 6132 7056 5329 

15 St. Rahmia P 90 82 7380 8100 6724 

16 Fitri Sona Purnama P 86 68 5848 7396 4624 

17 Haerati P 92 52 4784 8464 2704 

18 Muizzatuzzakiyah Abdullah P 87 73 6351 7569 5329 

19 Dita Puspitasari P 76 94 7144 5776 8836 

20 Nurul Hidayah P 89 72 6408 7921 5184 

21 Selfa Afia P 96 74 7104 9216 5476 

22 Uswatun Hasanah P 80 74 5920 6400 5476 

23 Kasmawati P 86 70 6020 7396 4900 

24 Sri Nur Aliah P 87 59 5133 7569 3481 

25 Qurrata A’yun Anwar P 99 67 6633 9801 4489 

26 Amaliyah Nur Hadika P 76 87 6612 5776 7569 

27 Dewanti Qonaah P 85 76 6460 7225 5776 

28 Nurul Magfira P 94 85 7990 8836 7225 

29 Hasmirati P 81 73 5913 6561 5329 

30 Nurdia P 101 62 6262 10201 3844 

           Kelas PAI 3-4 
31 Ibnu Nandar Almudatsir L 93 68 6324 8649 4624 

32 Hamka Sarabiti L 96 63 6048 9216 3969 

33 Zulrihlatul Muaqqaf L 91 62 5642 8281 3844 

34 Syahid Mujahid L 92 70 6440 8464 4900 

35 Hartawan L 99 72 7128 9801 5184 

36 Muhammad Sulaeman S. L 89 116 10324 7921 13456 

37 Muhammad Ma’azim Maksum L 104 53 5512 10816 2809 

38 Fathur Rahman Arimin L 95 49 4655 9025 2401 

39 Muh. Ikhsan L 93 85 7905 8649 7225 
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40 Arman Maulana L 89 70 6230 7921 4900 

41 Dwiky Arya Dikdaya P. L 96 61 5856 9216 3721 

42 Besse Sherina P 95 49 4655 9025 2401 

43 Ningsih P 98 65 6370 9604 4225 

44 Fauziah Putri Firmansyah P 91 57 5187 8281 3249 

45 Iffah Munifah P 90 71 6390 8100 5041 

46 Nur Amaliah P 88 78 6864 7744 6084 

47 Khairunnisah P 86 76 6536 7396 5776 

48 Nurwahyuni P 91 75 6825 8281 5625 

49 Musdalifa Nur P 86 73 6278 7396 5329 

50 Nurul Reski Pratami P 92 82 7544 8464 6724 

51 Jumrah P 106 41 4346 11236 1681 

52 Rahmi P 79 89 7031 6241 7921 

53 Andi Munifah P 89 73 6497 7921 5329 

54 Nisa Nursafani P 97 61 5917 9409 3721 

55 Nurfitria Rasyid P 88 70 6160 7744 4900 

56 Amriani P 86 64 5504 7396 4096 

57 Yulia Setyawati P 81 72 5832 6561 5184 

58 Resky Fatimah P 90 74 6660 8100 5476 

59 St. Musyawarah P 102 58 5916 10404 3364 

60 Syamsidar P 88 73 6424 7744 5329 

∑  - - 5466 4125 373132 501258 293107 

     Sumber data: Hasil olah data skala konsep diri dan kecemasan berbicara mahasiswa 

Jurusan PAI angkatan 2018. 
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 Tabel nilai r Product Moment 

N Taraf Signifikan 
N 

Taraf Signifikan 
N 

Taraf Signifikan 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

0,997 

0,950 

0,878 

 

0,811 

0,754 

0,707 

0,666 

0,632 

 

0,602 

0,576 

0,553 

0,532 

0,514 

 

0,497 

0,482 

0,468 

0,456 

0,444 

 

0,433 

0,423 

0,413 

0,404 

0,396 

0,388 

0,999 

0,990 

0,959 

 

0,917 

0,874 

0,834 

0,798 

0,765 

 

0,735 

0,708 

0,684 

0,661 

0,641 

 

0,623 

0,606 

0,590 

0,575 

0,561 

 

0,549 

0,537 

0,526 

0,515 

0,505 

0,496 

27 

28 

29 

 

30 

31 

32 

33 

34 

 

35 

36 

37 

38 

39 

 

40 

41 

42 

43 

44 

 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

0,381 

0,374 

0,367 

 

0,361 

0,355 

0,349 

0,344 

0,339 

 

0,334 

0,329 

0,325 

0,320 

0,316 

 

0,312 

0,308 

0,304 

0,301 

0,297 

 

0,294 

0,291 

0,288 

0,284 

0,281 

0,279 

0,487 

0,478 

0,470 

 

0,463 

0,456 

0,449 

0,442 

0,436 

 

0,430 

0,424 

0,418 

0,413 

0,408 

 

0,403 

0,398 

0,393 

0,389 

0,384 

 

0,380 

0,376 

0,372 

0,368 

0,364 

0,361 

55 

60 

65 

 

70 

75 

80 

85 

90 

 

95 

100 

125 

150 

175 

 

200 

300 

400 

500 

600 

 

700 

800 

900 

1000 

 

 

0,266 

0,254 

0,244 

 

0,235 

0,227 

0,220 

0,213 

0,207 

 

0,202 

0,195 

0,176 

0,159 

0,148 

 

0,138 

0,113 

0,098 

0,088 

0,080 

 

0,074 

0,070 

0,065 

0,062 

 

 

0,345 

0,330 

0,317 

 

0,306 

0,296 

0,286 

0,278 

0,270 

 

0,263 

0,256 

0,230 

0,210 

0,194 

 

0,181 

0,148 

0,128 

0,115 

0,105 

 

0,097 

0,091 

0,086 

0,081 
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 Tabel nilai dalam Dsitribusi t 

d.f Taraf Signifikan 
dua sisi 20% 10% 5% 2% 1% 0,2% 0,1% 

satu sisi 10% 5% 2,5% 1% 0,5% 0,1% 0,05% 

1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,309 636,619 
2 1,886 2,920 2,920 6,965 9,925 22,327 31,599 
3 1,638 2,353 2,353 4,541 5,841 10,215 12,924 
4 1,533 2,132 2,132 3,747 4,604 7,173 8,610 
5 1,476 2,015 2,015 3,365 4,032 5,893 6,869 
6 1,440 1,943 1,943 3,143 3,707 5,208 5,959 
7 1,415 1,895 1,895 2,998 3,499 4,785 5,408 
8 1,397 1,860 1,860 2,896 3,355 4,501 5,041 
9 1,383 1,833 1,833 2,821 3,250 4,297 4,781 
10 1,372 1,812 1,812 2,764 3,169 4,144 4,587 
11 1,363 1,796 1,796 2,718 3,106 4,025 4,437 
12 1,356 1,782 1,782 2,681 3,055 3,930 4,318 
13 1,350 1,771 1,771 2,650 3,012 3,852 4,221 
14 1,345 1,761 1,761 2,624 2,977 3,787 4,140 
15 1,341 1,753 1,753 2,602 2,947 3,733 4,073 
16 1,337 1,746 1,746 2,583 2,921 3,686 4,015 
17 1,333 1,740 1,740 2,567 2,898 3,646 3,965 
18 1,330 1,734 1,734 2,552 2,878 3,610 3,922 
19 1,328 1,729 1,729 2,539 2,861 3,579 3,883 
20 1,325 1,725 1,725 2,528 2,845 3,552 3,850 
21 1,323 1,721 1,721 2,518 2,831 3,527 3,819 
22 1,321 1,717 1,717 2,508 2,819 3,505 3,792 
23 1,319 1,714 1,714 2,500 2,807 3,485 3,768 
24 1,318 1,711 1,711 2,492 2,797 3,467 3,745 
25 1,316 1,708 1,708 2,485 2,787 3,450 3,725 
26 1,315 1,706 1,706 2,479 2,779 3,435 3,707 
30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646 
35 1,306 1,690 2,030 2,438 2,724 3,340 3,591 
40 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,374 3,634 
45 1,301 1,679 2,014 2,142 2,690 3,281 3,520 
50 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 3,261 3,496 
55 1,297 1,673 2,004 2,396 2,668 3,245 3,476 
56 1,297 1,673 2,003 2,395 2,667 3,242 3,473 
57 1,297 1,672 2,002 2,394 2,665 3,239 3,470 
58 1,296 1,672 2,002 2,392 2,663 3,237 3,466 
59 1,296 1,671 2,001 2,391 2,662 3,234 3,463 
60 1,296 1,671 2,000 2.390 2,660 3,363 3,622 
120 1,289 1,658 1,980 2,368 2,617 3,251 3,501 
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 Tabel nilai dalam Distribusi F 

df untuk 

penyebut 

(n2) 

Taraf Signifikan (0,05) 

df untuk pembilang (n1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244 

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.40 19.41 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 

35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.07 2.04 

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 

45 4.06 3.20 2.81 2.58 2.42 2.31 2.22 2.15 2.10 2.05 2.01 1.97 

50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.99 1.95 

55 4.02 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.06 2.01 1.97 1.93 

56 4.01 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 

57 4.01 3.16 2.77 2.53 2.38 2.26 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 

58 4.01 3.16 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.05 2.00 1.96 1.92 

59 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.04 2.00 1.96 1.92 

60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 

120 3.92  3.07  2.68  2.45  2.29  2.18  2.09  2.02  1.96  1.91  1.87  1.83  
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 Perhitungan Manual Uji Validitas 

Tabel penolong uji valditas 

No. 

Responden 

Butir pernyataan 

no. 1 skala konsep 

diri (X) 

Y X.Y X2 Y2 

1 3 88 264 9 7744 

2 4 98 392 16 9604 

3 4 110 440 16 12100 

4 3 93 279 9 8649 

5 4 97 388 16 9409 

6 3 77 231 9 5929 

7 3 88 264 9 7744 

8 4 96 384 16 9216 

9 4 106 424 16 11236 

10 

(dst.) 
4 93 372 16 8649 

60 3 88  9 7744 

Jumlah 203 5466 18603 711 501258 

Catatan: 

X : skor masing-masing responden pada butir pernyataan angket/skala nomor 1. 

Y : jumlah keseluruhan skor pernyataan no. 1-30 masing-masing responden. 

Uji validitas skala konsep diri dan kecemasan berbicara menggunakan rumus 

product moment sebagai berikut: 

r𝑥𝑦 =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√{N ∑ X2 −  (∑ X)2}{N ∑ Y2 − (∑ Y)2}
 

Contoh: Perhitungan uji validitas butir pernyataan no. 1 (skala konsep diri) 

 

r𝑥𝑦 =
60 x 18603 − (203)(5466)

√{60.711 −  (203)2}{60.501258 − (5466)2}
 

 

r𝑥𝑦 =
1116180 − 1109598

√{42660 −  41209}{30075480 − 29877156}
=

6582

√{1451}{198324}
 

 

r𝑥𝑦 =
6582

√287768124
=  
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r𝑥𝑦 =  
6582

16963,8
=  0,388002 

r𝑥𝑦 =  0,388 (dibulatkan 3 angka dibelakang koma) 

 Hasil perhitungan validitas secara manual, diperoleh nilai rhitung 0,388 lebih 

besar dari rtabel 0,254. Sehingga butir pernyataan nomor 1 dinyatakan valid. Jadi, cara 

tersebut digunakan untuk menguji kevalidan setiap butir pernyataan angket/skala, 

begitu pun berlaku untuk setiap butir pernyataan angket/skala variabel lain. 

 Perhitungan Manual Uji Reliabilitas: 

Uji reliabilitas skala konsep diri dan kecemasan berbicara menggunakan rumus 

aplha cronbach: 

r11 = (
k

k−1
) (1 −

∑ 𝜎b
2

𝜎t
2

) 

Tabel penolong uji reliabilitas 

No. 

Pernyataan 
 (X) X2 

No. 

Responden 
Y 

(1-30) 
Y2 

1 203 41209 1 88 7744 

2 158 24964 2 98 9604 

3 176 30976 3 110 12100 

4 156 24336 4 93 8649 

5 212 44944 5 97 9409 

6 231 53361 6 77 5929 

7 150 22500 7 88 7744 

8 154 23716 8 96 9216 

9 226 51076 9 106 11236 

10 
(dst.) 

176 30976 
10 

(dst.) 
93 8649 

30 157 24649 60 88 7744 

∑ 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 - - - 5466 501258 

Catatan:  

X  : jumlah keseluruhan skor tiap butir pernyataan angket/skala dari 60 responden. 

Y : jumlah keseluruhan skor butir pernyataan angket/skala dari nomor 1-30 masing-

masing responden. 
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Mencari varians setiap butir angket/skala:  

Contoh: Perhitungan varian butir pernyataan no. 1 skala konsep diri 

𝜎b
2 =  

∑ 𝑋2 −
(X)2

n
n

=  
711 −

(203)2

60
60

 

𝜎b
2 =  

711 −
41209

60
60

=  
711 − 686,81

60
 

   𝜎b
2 =  

24,19

60
=  0,403  (varians butir) 

Hasil varian butir yang diperoleh dari setiap skor butir penyataan, kemudian 

dijumlahkan secara keseluruhan hasil varian butir tersebut. Sehingga, diperoleh hasil 

yaitu 15,712. 

Mencari varian total (konsep diri): 

𝜎t
2 = 

∑ Y
2−(

Y
n)

2

n
 

𝜎t
2 = 

501258−(
5466

60
)

2

60
 = 

501258−(
29877156

60
)

60
 

𝜎t
2 = 

501258−497952,6

60
 = 

3305,4

60
 

𝜎t
2 = 55,09 

Mencari Reliabilitas (konsep diri): 

r11 = (
30

30−1
) (1 −

15,712

55,09
) 

 

r11 = (
30

29
) (1 − 0,2852) = (1,034)(1 − 0,2852) 

 
r11 = 0,738 

Berdasarkan hasil perhitungan, maka diperoleh nilai reliabilitas skala konsep 

diri 0,738 dan skala kecemasan berbicara 0,922, sehingga rhitung ≥ rtabel = 0,254. Jadi, 

skala konsep diri dan skala kecemasan berbicara dinyatakan reliabel atau dapat 

dipercaya. 
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