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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

Tidak dilambangkan 

 

Tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

ṡ ṡ es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 
 ح

 

ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

kadan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

żal 

 

ż zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

esdan ye 

 
 ص

 

ṣad 

 

ṣ es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

ḍad 

 

ḍ de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ṭa 

 

ṭ te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

za 

 

z zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

Apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 
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 ى

 

ya 

 

y 

 

ye 

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

tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, sepertivokalbahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ا َ

 Kasrah i i ا َ

 Dammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathahdan yā’ ai a dan i ى يَ 

 Kasrahdan wau au a dn u ى وَ 

 Contoh: 

 kaifa : ك ـي ـف َ 

َل َ   haula : ه ـو 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathahdanalifatauyā’ ā a dan garis di atas . . .  ا . . .   ی
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 Kasrahdanyā’ i i dan garis di atas ی

و  Dammahdanwau ū u dan garis di atas ـ ـ

Contoh: 

ف ي لَ مـ ات َ : qila 

َتَ  و   yamūtu :ي م 

1. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapa tharakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah di ikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandangal-serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka 

tā’ marbūṭah itu di transliterasikan dengan ha (h).Contoh: 

ف الَ  َالأ ط  ـةَ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl :  ر 

ــل ة َ َا ل ـفـ اض  ي ـن ـةَ  ـد   al-madinah al-fāḍilah : ا ل ـم 

2. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ــََََّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonanganda) yang diberitandasyaddah. Contoh: 

نا َ بّـ ـ  rabbanā : ر 

 najjainā : ن ـجّـ ي ــنا َ

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

kasrah (َّى  :maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. Contoh ,(ــــ ـ

 Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : ع ـل ـىَ 

3. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan denganhuruf ََال

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
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maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).Contoh: 

ـسَ   al-syamsu (az bukanasy-syamsu) : ا لشَّـم 

ة َ لـ ـ ز  لـ ـ  al-zalzalah (-zalzalah) : ا لزَّ

4. 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: 

نَ  و  ـر   ta’murūna :  تـ أ م 

ع َ  ‘al-nau :  ا لــنَّـو 

5. Penelitian 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 

caratransliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, makah arus ditransliterasi secara utuh. 

6. Lafz al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. Contoh: 

َالله َ يـ ن   billāh ب الل َ dinullāh د 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahūwata‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

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 Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : St. Rabiyatul Adawiah Nur 

Nim  : 80100220003 

Judul : Pengaruh Literasi Media dan Perubahan Sikap terhadap 

Moderasi Beragama Generasi Milenial Kabupaten Bone 
  

Fokus pada penelitian ini untuk: 1) menganalisis tingkat pengaruh literasi 
media terhadap moderasi beragama generasi milenial; 2) menganalisis tingkat 
pengaruh perubahan sikap terhadap moderasi beragama generasi milenial; dan 3) 
menganalisis tingkat pengaruh literasi media dan perubahan sikap secara bersama-
sama terhadap moderasi beragama generasi milenial Kabupaten Bone. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode 
eksplanasi. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi milenial Kabupaten 
Bone, khususnya generasi milenial yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 
sebanyak 35.917 orang dengan sampel 359 orang dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data berupa angket, sedangkan teknik 
analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan 
pengujian hipotesis menggunakan analisis uji t, uji f, dan analisis regresi linear 
berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Tingkat pemahaman literasi 
media generasi milenial berada pada kategori sedang, dengan jumlah frekuensi 
sebanyak 209 responden dengan persentase 58%. Selain itu, terdapat pengaruh 
literasi media yang signifikan terhadap moderasi beragama generasi milenial 
Kabupaten Bone, dengan koefisien regresi sebesar 0,215 dan signifikansi 0,000 
(sig < 0,05); 2) Tingkat perubahan sikap generasi milenial berada pada kategori 
sedang dengan jumlah frekuensi sebanyak 222 responden, selain itu perubahan 
sikap berpengaruh signifikan terhadap moderasi beragama generasi milenial 
Kabupaten Bone, dengan koefisien regresi sebesar 0,799 dan signifikansi 0,000 
(sig < 0,05); 3) Literasi media dan perubahan sikap secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap moderasi beragama generasi milenial Kabupaten Bone, 
dengan Fhitung yaitu 49.390. Hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam 
menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 21,7%, sisanya 78,3% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hal ini berarti semakin baik 
tingkat pemahaman dan kemampuan literasi media yang dimiliki generasi milenial 
dan semakin besar perubahan sikap yang dimiliki generasi milenial, maka akan 
menghasilkan moderasi beragama yang tinggi.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Literasi media dan perubahan sikap 
generasi milenial sudah mencapai kriteria sedang, maka diharapkan bagi generasi 
milenial Kabupaten Bone untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan 
literasi media dengan cara mengikuti seminar dan webinar mengenai literasi 
media agar terjadi perubahan sikap dalam hal bermedia untuk mencapai sikap 
moderasi beragama yang lebih baik; dan 2) Bagi peneliti selanjutnya, hasil 
penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau acuan mengenai pembahasan 
yang berkaitan dengan permasalahaan yang sama. 
 
 
 



 

 

ABSTRAK 

 

Name   : St. Rabiyatul Adawiah Nur 

ID  : 80100220003 

Title  : The Effect of Media Literacy and Changes in Attitudes  

   towards Religious Moderation of the Millennial Generation  

   in Bone Regency 
  

The focus of this research is to (1) Analyze the level of understanding and 

influence of media literacy on the millennial generation's religious moderation; (2) 

Analyze the effect of changes in attitude towards religious moderation in the 

millennial generation; and (3) Analyze the influence of media literacy and 

changes in attitudes towards the religious moderation of the millennial generation 

in Bone Regency. 

This type of research includes quantitative research with explanatory 

methods. The population in this study is the millennial generation of Bone 

Regency, especially the millennial generation in West Tanete Riattang District, as 

many as 35,917 people with a sample of 359 people using a purposive sampling 

technique. The data collection technique is in the form of a questionnaire. In 

contrast, the analysis technique used is descriptive and inferential statistics by 

testing the hypothesis using t-test, f-test, and multiple linear regression analysis. 

The study results show that 1) The level of understanding of millennial 

generation media literacy is in the medium category, with a total frequency of 209 

respondents with a percentage of 58%. In addition, there is a significant effect of 

media literacy on religious moderation of the millennial generation in Bone 

Regency, with a regression coefficient of 0.215 and a significance of 0.000 (sig < 

0.05); 2) The level of change in the attitude of the millennial generation is in the 

medium category with a total frequency of 222 respondents. In addition, changes 

in perspective have a significant effect on the moderation of religion for the 

millennial generation in Bone Regency, with a regression coefficient of 0.799 and 

a significance of 0.000 (sig < 0.05); 3) Media literacy and changes in attitude 

simultaneously have a significant effect on the religious moderation of the 

millennial generation in Bone Regency, with a Fcount of 49,390. This means that 

the ability of the independent variable to explain the dependent variable is 21.7%, 

and the remaining 78.3% is explained by other variables not discussed in this 

study. This means that the better the level of understanding and media literacy 

skills of the millennial generation and the more significant the change in the 

millennial generation's attitude, the higher religious moderation will result. 

The implications of this research are: 1) Media literacy and changes in the 

millennial generation's attitude have reached moderate criteria. It is hoped that the 

millennial generation in Bone Regency will continue to improve their 

understanding and ability of media literacy by participating in seminars and 

webinars on media literacy so that there is a change in attitude in terms of media 

to achieve a better perspective of religious moderation; and 2) For future 

researchers, the results of this study can be used as reference material or reference 

regarding discussions related to the same problem. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Abad ke-21 merupakan era globalisasi. Era globalisasi merupakan era 

dimana IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi) semakin meningkat yang 

disertai dengan kebutuhan manusia semakin meningkat pula. Adanya kecanggihan 

teknologi sekarang ini akan lebih memudahkan manusia dalam segala hal. 

Era globalisasi yang telah berkembang pesat membuat informasi menjadi 

suatu hal yang vital. Kemampuan dan kecepatan seseorang dalam mengakses dan 

menganalisis suatu informasi menjadi langkah awal untuk memenangkan 

persaingan hidup yang semakin kompetitif. Adanya kemajuan teknologi disatu sisi 

telah berhasil mengatasi keterbatasan jarak dan waktu yang cepat, tetapi disisi lain 

mempertajam ketidakseimbangan arus informasi.1 

Perkembangan media yang begitu pesat membuat masyarakat lebih 

bergantung kepada media sebagai landasan sumber informasi. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan 

dari kehidupan masyarakat saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, kehadiran 

internet sangat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan berbagai bentuk 

informasi, baik dalam maupun luar negeri. 

Media khususnya media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan 

sehari-hari yang seolah-olah menjadi kenyataan yang termediasi. Dapat dikatakan 

bahwa media merupakan hasil dari konstruksi dan representasi kenyataan. Dimana 

media memiliki implikasi komersial, ideologis dan politik. Bentuk dan isi media 

 
1Bakri Abbas, Komunikasi Internasional Peran dan Permasalahannya, (Cet. I; Jakarta: 

Yayasan Kampus Tercinta IISIP, 2003), h. 23. 
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terkait dengan medium yang digunakan, artinya tiap jenis media memiliki kode 

dan kebiasaan yang berbeda. 

Internet merupakan sesuatu hal yang tidak asing bagi masyarakat modern 

Indonesia. Sebelumnya, internet digunakan untuk bertukar informasi melalui e-

mail, chatting dan untuk mencari informasi dengan menelusurinya di google 

browsing.2 Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dari adanya 

perkembangan teknologi diantaranya dalam bidang pendidikan, bidang bisnis, 

bidang manajemen, bidang kesehatan, dan lain sebagainya.3 

Hadirnya beberapa media sosial, seperti facebook, instagram, twitter, 

whatsApp, telegram, dan lain sebagainya masyarakat dapat melihat dan 

merasakan bentuk perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Dengan 

demikian, keberadaan media sosial sangat penting untuk diperhatikan oleh 

masyarakat luas, baik itu dari segi manfaat dan dampak yang ditimbulkan. 

Perkembangan media yang sangat pesat saat ini, mengharuskan kita lebih 

mengerti akan dampak yang akan ditimbulkan. Dalam meminimalisir dampak dari 

perkembangan media saat ini, penggunaan dan keterampilan dalam literasi media 

sangat dibutuhkan. Literasi media ini mengacu pada bagaimana kemampuan 

seseorang dalam mengakses, menikmati, menginterpretasi dan menganalisis serta 

mengevaluasi pesan-pesan melalui media. Peraturan Badan Siber Dan Sandi 

Negara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Literasi Media Dan 

Literasi Keamanan Siber, dijelaskan bahwa literasi media merupakan kegiatan 

yang ditujukan untuk mengedukasi dan meningkatkan kemampuan dalam 

memahami kebenaran informasi yang diterima dari berbagai media pemberitaan 

 
2Siti Nurhalimah, dkk. Media Sosial dan Masyarakat Pesisir, (Jakarta: Depublisher, 

2019), h. 34. 
3Siti Zulfah, Pengaruh Perkembangna Teknologi Informasi Lingkungan, (Studi Kasus 

Kelurahan Siti Rejo I Medan). (Jurnal online ISSN: 2598-3814 dan cetak ISSN: 1410-4520). 
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daring dan media sosial, serta kesadaran keamanan siber dalam meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam beraktivitas di ruang siber secara bijak dan aman.4 

Literasi media terkait dengan bagaimana khalayak dapat mengendalikan 

media. Literasi media merupakan kemampuan untuk menilai makna dalam setiap 

jenis pesan, mengorganisasikan makna itu sehingga berguna, dan kemudian 

membangun pesan yang akan disampaikan kepada orang lain. Potter menekankan 

bahwa literasi media dibangun dari personal locus, struktur pengetahuan, dan 

kemampuan. Personal locus merupakan tujuan dan kendali kita akan informasi. 

Ketika kita mengetahui akan informasi yang kita butuhkan, maka kesadaran kita 

akan menutun untuk melakukan proses pemilihan informasi secara lebih cepat 

ataupun sebaliknya. Kumpulan informasi yang tersusun dalam pikiran kita adalah 

struktur pengetahuan. Sementara kemampuan adalah alat yang kami gunakan 

untuk mengembangkan kemampuan literasi media kami, kami juga membutuhkan 

struktur informasi yang kuat tentang efek media, konten media, industri media, 

dunia nyata, dan diri kita sendiri.5 

Penggunaan literasi media dengan tepat, diharapkan mampu menjadi 

solusi ditengah-tengah permasalahan yang marak akibat media, seperti fake news, 

hoax, cyberbullying dan lain-lain. Dengan adanya literasi media, pengguna harus 

mampu mengurangi paparan informasi yang bersifat salah dan tidak terkontrol. 

Literasi juga diharapkan mampu membuat seseorang memilih, menggunakan, 

mengakses, mengelola dan mengevaluasi sebuah informasi yang masuk sehingga 

mampu mengambil keputusan yang tepat, cepat dan cerdas dari suatu informasi. 

Dalam literasi media, ada beberapa kemampuan dalam menganalisis 

sebuah media, yakni merujuk pada cara kita memahami, cara media 

 
4https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/06/SalPerpinan-Peraturan-BSSN-

Nomor-3-Tahun-2021_sign.pdf diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 17.45 WITA 
5Intania Poerwaningtias, Model-Model Gerakan Literasi Media dan Pemantauan Media 

di Indonesia, (Yogyakarta: PKBP, 2013), h. 16. 

https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/06/SalPerpinan-Peraturan-BSSN-Nomor-3-Tahun-2021_sign.pdf
https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/06/SalPerpinan-Peraturan-BSSN-Nomor-3-Tahun-2021_sign.pdf
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mengkonstruksikan pesan-pesan yang akan mempengaruhi kehidupan personal 

maupun khalayak. Dengan memiliki keterampilan literasi media pengguna media 

akan memiliki kekuatan untuk memikirkan tiap-tiap pertanyaan penting setiap kali 

melihat handphone, menonton televisi maupun mendengarkan radio. 

Media sosial sekarang ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. 

Namun, salah satu dampak media sosial adalah tersebarnya hoax. Politik, ras, 

agama, dan golongan menjadi faktor berkembangnya hoax saat ini, sehingga 

menimbulkan kompleksitas yang tinggi. Kondisi ini menimbulkan omong kosong, 

yaitu tidak adanya perhatian pada kebenaran, dimana emosi dan logika dianggap 

lebih penting daripada fakta dan bukti. Kebenaran itu tidak dianggap penting 

karena yang penting adalah justifikasi apa yang dianggap kebenaran. 

Melihat kenyataan tersebut di atas, kejahatan yang dilakukan melalui 

media sosial berupa hoax seringkali dilatarbelakangi oleh logika yang buruk 

berupa pembenaran dan penjelasan yang bertentangan dengan fakta yang 

sebenarnya. Selanjutnya individu dan organisasi dengan tujuan baik individu 

maupun kelompok melakukan hoaks atas nama politik, agama, suku, dan 

golongan masyarakat lainnya. Tentu saja ini bertentangan dengan ajaran Islam 

yang melarang kejahatan berbasis media seperti hoax yang merugikan baik 

pelakunya maupun orang lain. 

Masyarakat Islam dimana pun, tentu menginginkan terwujudnya pribadi 

muslim yang baik dalam rangka membangun tatanan masyarakat muslim yang 

cerdas dan paham terhadap berbagai aspek kehidupan beragama dan sikap moral. 

Masyarakat tentunya harus mempelajari moralitas untuk mengetahui mana yang 

baik dan mana yang buruk.6 Masyarakat Islam sekarang ini menjalani hidup 

dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadis, dengan demikian masyarakat 

 
6Khabib Lutfi, Masyarakat Indonesia dan tanggung jawab Moralitas, (Jakarta: Guepedia 

Publisher, 2018), h. 6. 
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harus bisa membedakan antara yang baik dan buruk dan memerangi sikap-sikap 

eksterimitas dalam segala dimensi kehidupan, terutama dalam kehidupan 

beragama. 

Dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan di media sosial, pesan-pesan 

moderasi, khususnya dalam agama, dapat dengan mudah disebarluaskan. Namun 

demikian, harus disampaikan tanpa bias, baik secara individu maupun kelompok. 

Jika hal ini dilakukan, maka teknologi dan pengetahuan melalui media sosial akan 

sangat bermanfaat bagi umat manusia dalam mengamalkan Islam dengan baik dan 

benar sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadist. 

Permasalahan mengenai moderasi beragama selalu menarik untuk 

dibicarakan. Permasalahan mengenai penerimaan atas segala macam bentuk harus 

mereka ketahui dan pahami bahwa perbedaan adalah hal yang indah dalam 

kehidupan sehari-hari untuk menanamkan moderasi beragama pada generasi 

berikutnya. Pemahaman menegenai moderasi beragama perlu dihadirkan dalam 

berbagai sudut pandang.  

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat membuat informasi 

mengenai kehidupan beragama, dapat diakses pada beragam media, seperti media 

massa, media sosial dan lainnya. Ketika berhadapan dengan perbedaan agama, 

moderasi sangat penting, jika seseorang memiliki sikap keagamaan yang moderat, 

dia tidak akan menjadi fanatik yang ekstrim, yaitu semangat yang berlebihan 

sampai tidak mempercayai mereka yang berbeda dari mereka. Mengapa moderasi 

begitu penting? Ini adalah salah satu instrumen atau strategi untuk menciptakan 

kerukunan, membangun, dan melindungi bangsa dari radikalisme, dan juga 

merupakan salah satu alat atau strategi untuk membentengi diri dari fanatisme 

yang akan menyebabkan perpecahan di bangsa kita.7 

 
7Kementrian Agama, R.I. Moderasi Beragama. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementrian Agama RI, 2019), h. 10. 
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Salah satu sifat dakwah Islam, yaitu penuh perhatian atau moderat dalam 

shalat dan muamalah, sangat terkait dengan keunikan Islam. Sebagai akibat dari 

arus informasi yang cepat dan perubahan masyarakat yang timbul dari 

penggunaan teknologi dan informasi yang tidak tepat, kita menghadapi berbagai 

tantangan yang kompleks dan menantang di dunia modern saat ini. Menanggapi 

persoalan modern seperti itu, penafsiran agama sering kali tersandung. Ia 

menanggapi peliknya masalah sedemikian rupa sehingga akan mengganggu 

doktrin global Islam jika tidak mampu menjawabnya, dan seolah-olah Islam 

dibangun di atas konsepnya tentang sesuatu.8 

Berbagai tantangan terhadap sikap moderat saat ini muncul, baik dari 

dalam komunitas Islam maupun dari berbagai sumber di luar. Fakta-fakta tertentu 

dicari oleh organisasi-organisasi tertentu yang berusaha untuk menggambarkan 

Islam dengan cara yang jauh dari moderat, untuk meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya menggunakan semua potensi dan kekuatan seseorang untuk menjaga 

identitas Muslimnya.  

Hanya saja berbagai tantangan yang mendera sikap moderasi ini muncul 

baik dari dalam masyarakat Islam itu sendiri atau berbagai faktor eksternal 

lainnya. Ada fakta yang diinginkan kelompok tertentu yang berusaha 

mempersepsikan Islam jauh dari sikap moderasi sehingga melahirkan kesadaran 

menggunakan segala potensi dan kekuatan guna menjaga jati diri umat Islam.  

Riset terhadap peran jaringan media baik media sosial maupun massa, 

guna mengokohkan nilai-nilai keuniversalan Islam dinilai sangat urgen agar umat 

bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang ini secara cerdas dan 

bertanggungjawab. Dakwah keagamaan dituntut mampu beradaptasi dengan 

perkembangan zaman yang selalu dinamis. Ini berarti memerlukan sikap yang 

 
8 Abu Yazid, Islam Akomodatif. (Jogyakarta: LKiS,  2004), h. 3 
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tepat terhadap penggunaan media, sehingga pesan-pesan moderasi beragama akan 

mudah dimasyarakatkan dengan tepat dan baik.  

Islam di Indonesia adalah agama yang toleran dan kontemporer. 

Mendengar hal tersebut, masyarakat harus mampu menjaga dan menumbuhkan 

mentalitas tersebut agar tidak mendarah daging dalam diri manusia. Karena perlu 

kita ketahui bahwa mentalitas ini akan mengantarkan atau menghasilkan bangsa 

dan masyarakat yang damai, menghargai segala perbedaan dan menumbuhkan 

rasa peduli satu sama lain dalam hal bersedia membela dan mendukung sesama 

tanpa perpecahan. Dengan sikap moderasi beragama, kita dapat melatih diri kita 

untuk tidak mudah terpengaruh oleh individu yang hanya akan berdampak buruk 

bagi kita; sulit untuk dibujuk oleh setiap kata yang diucapkan seseorang dengan 

berbagai variasi moderasi agama. Kita tertipu untuk percaya bahwa kita akan 

bertindak secara fanatik. Memahami dan menyelidiki berita atau pidato seseorang 

sangat penting untuk menghindari kesalahan saat mengambil keputusan.9 

Toleransi adalah disposisi untuk memberi ruang kepada orang lain dan 

tidak mengganggu kebebasan mereka untuk mengekspresikan pikiran mereka, 

bahkan jika sudut pandang itu berbeda dari kita. Dengan demikian, toleransi 

diartikan sebagai pendekatan untuk merangkul perbedaan yang bebas, ringan, rela, 

dan lembut. Rasa hormat, penerimaan orang lain sebagai bagian dari diri kita, dan 

pemikiran optimis selalu hadir ketika ada toleransi. 

Sedangkan radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama 

ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin 

melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-

cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. 

Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok 

 
9A. Jauhar Fuad, Gerakan Kultural dan Pemberdayaan: Sebuah Imun terhadap 

Radikalisasi di Sanggar Sekar Jagad Sukoharjo, (IAI-Tribakti Kediri), h. 5. 
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tertentu yang menggunakan caracara kekerasan dalam mengusung perubahan 

yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut 

dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial 

yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok 

radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk 

meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang 

mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme 

tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama. 

Pemahaman mengenai literasi media dalam moderasi beragama sudah 

menjadi keharusan bagi generasi milenial. Mengingat usia generasi ini yang 

menginjak remaja menjadikan kalangan ini rentan dalam mengonsumsi media 

sosial. Apalagi kelompok radikal dewasa ini sedang gencar dalam memperluas 

jangkauannya, tentu hal ini harus diimbangi dengan pendidikan literasi digital 

atau media yang mumpuni. Moderat merupakan sikap beragama yang 

menempatkan dirinya dalam posisi tengah dan seimbang, yang mana menafikkan 

sikap yang terlampau ekstrem dan fanatik dalam beragama. Penanaman sikap 

moderat pada diri generasi milenial sangat dibutuhkan untuk menangkal berbagai 

pesan radikal yang tertuang dalam kanal-kanal digital. 

Generasi milenial harus memahami moderasi beragama, dan generasi ini 

diharus memilikii wawasan keagamaan, karena nilai-nilai moderasi harus 

ditanamkan agar generasi ini menjadi benteng pertahanan terhadap penyebaran 

radikalisme di dunia maya, apalagi generasi ini melek media. Generasi sekarang 

akan lebih mudah memilah-milah semua kekhawatiran yang ada di media yang 

cenderung merusak moralitas jika mereka diberi informasi tentang sikap beragama 

yang moderat sejak dini. Lebih lanjut, sikap moderasi beragama yang ditanamkan 
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pada anak sejak dini dapat membantu melahirkan generasi berkualitas yang 

memahami nilai kebhinekaan guna mewujudkan perdamaian masyarakat.10 

Generasi milenial beberapa tahun belakangan ini sering didengungkan, 

terutama di media sosial. Generasi ini merupakan generasi yang sangat dekat 

dengan dunia digital karena menjadikan digital sebagai ruang pribadinya dalam 

mengakses, mendapatkan, membagikan semua bentuk informasi yang mereka 

temui di internet. Apapun yang mereka temui ketika berselancar segera dijadikan 

sumber informasi untuk dibagikan ke publik. Generasi ini lahir pada rentang tahun 

1980- 2000an yang melakukan interaksi dengan media sosial di dunia maya mulai 

dari bersosialisasi, eksis, narsis, viral, pilihan politik, hingga bisnis. Namun, 

generasi sekarang ini umumnya kurang mampu memilah informasi dan cenderung 

mengesampingkan nilai moral dan etika dalam eksis dan menyebarluaskan 

informasi di media sosial. Oleh karena itu, banyaknya interaksi yang dapat 

dilakukan oleh generasi saat ini, perlu ada batasannya, agar informasi yang 

dibagikan dapat dipertanggungjawabkan.  

Analisa sosial dalam tulisan ini ingin memetakan potensi dan kekuatan 

literasi media dalam sikap moderasi beragama di kalangan generasi milenial saat 

ini. Moderasi beragama menjadi kajian yang sedang digalakkan pada akhir-akhir 

ini, dimana stigma pemikiran dan gerakan yang cenderung radikal masih 

melingkupi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama pada generasi 

milenial Kabupaten Bone. Generasi sekarang ini dapat mendapatkan informasi di 

berbagai media yang nantinya bisa menjadi acuan pemikiran dan gerakan yang 

dapat mempengaruhi sikap moderasi beragama. Minimnya kemampuan literasi 

media membuat generasi milenal sekarang ini menjadi korban berita hoax dan 

bahkan menjadi korban profokasi ektrimis. Massifnya sebaran informasi hoax 

 
10An Ras Try Astuti, dkk., “Tantangan Parenting dalam Mewujudkan Moderasi Islam 

Anak”, Jurnal Al-Maiyyah 11 no. 2 (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, 2018), h. 302. 
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atau berita bohong di media sosial berdampak pada aspek kehidupan keagamaan, 

bahkan menjadikan isu agama sebagai isu propagandis di media sosial bagi 

generasi milenial sekarang sekarang ini. Hal ini dapat menimbulkan sikap 

intoleran dalam beragama. Sikap intoleran dalam beragama merupakan sikap yang 

muncul dari ketidakmampuan seseorang atau kelompok masyarakat memahami 

agama secara benar. 

Pemerintah menyebutkan bahwa saat ini Indonesia dalam keadaan 

mengkhawatirkan karena banyaknya konten negatif yang beredar di media yang 

dapat memberi stigma pemikiran dan gerakan yang cenderung radikal dan 

mengarah kepada sikap intoleransi dalam beragama. Dimana sikap intoleransi 

yang masih ada di kalangan generasi milenial terutama di ruang media seperti 

ujaran kebencian dan gampangnya mendapatkan informasi yang tidak benar. 

Maka dari itu literasi media di Kabupaten Bone sudah gencar dikampanyekan, 

dengan melakukan berbagai webinar dengan tema literasi digital dan media. Hal 

ini dilakukan agar generasi milenial sekarang ini paham akan literasi media dan 

lebih cakap dalam hal bermedia dalam halnya sikap beragama.  

Kemampuan literasi media menjadi penting karena, harapannya mampu 

membentuk perilaku moderasi beragama. Berbagai perilaku intoleransi seperti 

ektrimisme, radikalisme dan ujaran kebencian sering kali terjadi di dalam relasi 

sosial masyarakat. Generasi mileial yang ada di Kabupaten Bone, khususnya yang 

ada di Kecamatan Tanete Riattang Barat jumlah penduduk generasi dengan 

rentang umur 15-64 tahun yaitu sebanyak 35.917 orang, masih banyak dari 

mereka yang masih minim dalam hal melihat kebenaran informasi yang mereka 

dapat di media. Mereka hanya menikmati apa yang mereka terima dan tidak 

peduli benar ataupun tidak. Harus diakui, media sosial memang memudahkan kita 

untuk mengakses informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi, faktanya 
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generasi milenial lebih banyak menggunakan media informasi untuk sekedar 

chating, game dan menonton youtube. 

Perkembangan teknologi komunikasi yang dahsyat pada saat ini perlu 

digunakan sebaik-baiknya guna menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, 

bukan kemadharatan atau kerusakan. Sehingga masyarakat perlu berliterasi media 

dalam pengunaan media di kehidupan sehari-hari. Seperti diketahui, media sosial 

memiliki tingkat akurasi dan penetrasi yang tinggi sehingga harus menjadi 

kepedulian untuk membahas dan menyelami fenomena ekstremisme yang justru 

lahir dari fasilitas media sosial seperti ini. Para penikmat media harus menyadari 

sejauh mana literasi media diperlukan dalam menciptakan identitas diri menuju 

sikap moderat dalam beragama. Tanpa kesadaran akan literasi media, mustahil 

akan muncul sikap moderasi beragama. 

Moderasi beragama harus dikedepankan, tetapi juga disadari bahwa 

bukanlah hal yang mudah dalam penerapannya. Upaya perlu ada untuk 

memoderasi sebagai referensi untuk berpikir, berperilaku dan bertindak. Dalam 

menginvestasikan moderasi agama, kesabaran diperlukan terutama dalam 

berurusan dengan generasi milenium, di mana generasi milenium ini bisa dibilang 

sangat mudah untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber, meskipun 

informasi yang diperoleh tidak selalu benar. Maka dari itu, kemampuan berliterasi 

media sangat penting terutama dalam perubahan sikap moderasi beragama, 

terutama dalam kehidupan sosial sekarang ini yang tidak terlepas dengan media. 

Maka dari itu, pemahaman mengenai literasi media diperlukan sebagai 

upaya dalam perubahan sikap moderasi beragama bagi generasi milenial guna 

untuk mengoptimalkan potensi komunikasi yang terjadi di masyarakat, sehingga 

efek komunikasi yang ditimbulkan menjadi bermanfaat dan ada sikap yang 



12 

 

berbeda dari para pengguna media yaitu berpikir dan bersikap moderat terhadap 

hal-hal yang beredar di media sosial terutama dalam hal keagamaan.  

Hal ini, menarik untuk dicermati dengan melihat bagaimana pengaruh 

literasi media dan perubahan sikap dalam kehidupan sehari-hari terhadap sikap 

moderasi beragama terutama bagi generasi milenial. Berdasarkan dari pemikiran 

tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji Pengaruh Literasi Media dan 

Perubahan Sikap terhadap Moderasi Beragama Generasi Milenial di Kabupaten 

Bone. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan masalah pokok pada penelitian ini yaitu sejauhmana 

pengaruh literasi media dan perubahan sikap terhadap sikap moderasi beragama 

generasi milenial Kabupaten Bone. Adapun beberapa permasalahan yang akan 

diangkat serta dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana tingkat pemahaman dan pengaruh literasi media terhadap 

moderasi beragama generasi milenial Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana perubahan sikap berpengaruh terhadap moderasi beragama 

generasi milenial Kabupaten Bone? 

3. Bagaimana pengaruh literasi media dan perubahan sikap secara bersama-

sama terhadap sikap moderasi beragama generasi milenial di Kabupaten 

Bone? 
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C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan perluasan dari definisi variabel dengan 

memperjelas sifat-sifat yang dimiliki dan untuk mengukur variabel atau konsep 

literasi media dan perubahan sikap. Sebagaimana menurut Surwono bahwa 

definisi operasional dimaksudkan untuk mengubah konsep-konsep yang berupa 

konstruk menjadi kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat 

diamati, diuji, dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.11 

Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu literasi media dan 

perubahan sikap sebagai variabel X serta mmoderasi beragama sebagai variabel 

Y. Variabel-variabel tersebut didefinisikan secara operasional, untuk 

menerangkan kedudukan variabel dan untuk menghindari kesalahan penafsiran 

terhadapnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh persepsi yang benar dalam 

menginterpretasikan judul penelitian ini dan menghindari kesimpang siuran dalam 

pembahasan selanjutnya, maka peneliti akan mengemukakan defenisi yang sesuai 

dengan variabel-variabel judul tersebut. 

a. Literasi Media (X1) 

Literasi media yang dimaksudkan adalah kemampuan atau kecakapan yang 

dimiliki oleh seorang dalam memahami kebenaran informasi yang diterima dari 

berbagai media pemberitaan daring dan media sosial secara kritis. Adapun unsur-

unsur literasi media tersebut yang dimaksud adalah kemampuan dalam 

memahami, menganalisis dan mengevaluasi isi pesan media. 

 

 

 

 
11Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), h. 68 
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b. Perubahan Sikap (X2) 

Perubahan sikap yang dimaksudkan adalah mengacu pada perubahan cara 

berpikir, bertindak dan merasakan sesuatu. Sikap seseorang terbentuk dan dapat 

berubah melalui proses komunikasi.  

c. Moderasi Beragama (Y) 

Moderasi beragama yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah sikap 

atau cara pandang seseorang yang adil dan berimbang dalam beragama dengan 

bersikap moderat, toleran dengan memahami dan mengajarkan ajaran agama 

dengan tidak berlebihan. 

Lebih jauh dijelaskan bahwa definisi operasional juga digunakan untuk 

memudahkan batasan pengukuran dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Variabel dan Indikator Penelitian 

No. 

 

Jenis 

Variabel 

Dimensi  Indikator Penelitian Skala 

1. Literasi 

Media 

1. Memahami 

2. Menganalisis 

3. Mengevaluasi pesan 

media 

1. Personal Competence 

• Technical skill 

• Critical 

Understanding 

2. Social competence 

• Communicative 

abilities 

 

 

 

 

Likert 
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2. Perubahan 

Sikap 

Mengenai bagaimana 

sikap itu dapat berubah 

dan bagaimana sikap 

seseorang terbentuk 

melalui proses 

komunikasi serta 

bagaimana sikap itu dapat 

mempengaruhi sikap 

tindak atau tingkah laku 

seseorang.12 

1. Persepsi 

2. Afektif 

3. Kognitif 

 

 

 

 

 

Likert 

 
12Morissan, Manajemen Public Relations, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2008), 63 
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3. Moderasi 

Beragama 
Sikap atau cara pandang 

seseorang dalam 

beragama dengan bersikap 

moderat, toleran dengan 

memahami dan 

mengajarkan ajaran 

agama dengan tidak 

berlebihan. 

1) Komitmen Kebangsaan 

2) Toleransi 

3) Anti kekerasan atau anti 

radikalisme dan 

kekerasan 

4) Akomodotif terhadap 

agama lokal.13 

 

 

 

 

Likert 

Sumber: Olahan Peneliti, 2022 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Literasi Media dan Perubahan Sikap 

terhadap Moderasi Beragama Generasi Milenial Kabupaten Bone”, penelitian ini 

akan dilakukan di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi 

Selatan. 

D. Kajian Pustaka 

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk menelaah temuan-temuan 

penelitian yang pernah dilakukan pada subjek yang sama oleh orang lain tetapi 

dengan fokus yang berbeda. Perbedaan antara temuan penelitian lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini akan dibahas, sehingga membuktikan bahwa 

penelitian ini asli.  

 
13Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama 

RI, 2019), h. 42-47. 
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Agar mencapai hasil penelitian ilmiah diharapkan data-data yang 

digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat menjawab secara komprehensif 

terhadap semua masalah yang ada. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi 

karya ilmiah atau pengulangan penelitian yang sudah pernah diteliti oleh pihak 

lain dengan permasalahan yang ada. 

Berdasarkan tinjauan teoritis yang peneliti lakukan, ada beberapa 

penelitian yang memiliki kajian serupa dengan apa yang Peneliti teliti, yaitu: 

1. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Neneng Sri Wulan 

dan Hisny Fajrussalam yang mengungkap tentang Pengaruh literasi 

membaca terhadap pemahaman moderasi beragama mahasiswa PGSD. 

Dalam prosesnya peneliti menggunakan survei eksplanatori. Pengambilan 

data dalam penelitian ini menggunakan tes dan kuesioner. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 198 mahasiswa tingkat I Kampus UPI di Purwakarta. 

Berdasarkan hasil yang didapat dari proses penelitian ini, bahwa 

kemampuan literasi membaca mahasiswa masih tergolong cukup baik 

dengan rata-rata nilai tes 66,2. Nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 

adalah 15. Pemahaman moderasi bergama secara keseluruhan memiliki 

nilai persentase kumulatif sebesar 85,28% dengan kategori baik. 

Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan literasi membaca berpengaruh 

signifikan terhadap moderasi beragama, dengan total persentase pengaruh 

sebesar 17,39%, sedangkan sisanya yaitu 82,61% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti.14 Persamaan dengan tesis yang dikaji oleh peneliti 

terletak pada metode yang digunakan dengan menggunakan penelitian 

jenis kuantitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian 

 
14Neneng Sri Wulan dan Hisny Fajrussalam,“ Pengaruh literasi membaca terhadap 

pemahaman moderasi beragama mahasiswa PGSD” JurnalBasicedu 6 No. 1 (2022). 
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yang dilakukan mengenai literasi media dan perubahan sikap pada 

generasi milenial di Kabupaten Bone. 

2. Penelitian dalam bentuk Tesis yang dilakukan oleh Mahmudah yang 

mengungkap tentang korelasi literasi budaya dan literasi digital terhadap 

moderasi beragama pada siswa jenjang madrasah aliyah di kota madiun. 

Penelitian yang memakai pendekatan kuantitatif jenis korelasional, dengan 

teknik pengumpulan data berupa pemberian angket/kuisioner dan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa tingkat 

literasi budaya termasuk dalam kategori tinggi yakni 62%, literasi digital 

kategori sedang yakni 45,9%, dan moderasi beragamaa kategori tinggi 

yakni 68,2%. Sedangkan korelasi antara literasi budaya dan moderasi 

beragama menunjukkan hubungan yang kuat sebesar 0,788, demikian pula 

dengan korelasi antara literasi digital dan moderasi beragama 

menunjukkan hubungan yang kuat sebesar 0,631. Adapun korelasi literasi 

budaya dan literasi digital secara simultan terhadap moderasi beragama 

menunjukkan hubungan yang sangat kuat sebesar 0,807 dan bersifat 

positiif. Sementara nilai R square sebesar 0,651 menunjukkan variabel 

literasi budaya dan literasi digital berkontribusi secara simultan terhadap 

moderasi beragama sebesar 65,1%. Jadi, disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara literasi budaya dan literasi digital 

terhadap moderasi beragama.15 Persamaan dengan tesis yang dikaji oleh 

peneliti terletak pada objek penelitian yang dilakukan mengenai moderasi 

beragama, dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dan peneliti 

terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan 

 
15Mahmudah, Korelasi Literasi Budaya dan Literasi Digital Terhadap Moderasi 

Beragama pada Siswa Jenjang Madrasah Aliyah di Kota Madiun. Tesis, Malang: Program 

PascaSarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.  
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perbedaannya terletak pada penggunaan literasi budaya dan literasi digital 

dalam moderasi beragama.  

3. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Novianto Puji Raharjo 

dan Bagus Winarko yang membahas tentang Analisis Tingkat Literasi 

Digital Generasi Milenial Kota Surabaya dalam Menanggulangi 

Penyebaran Hoaks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif, yang mana data yang dibutuhkan menggunakan angket. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah generasi milenial usia 15 

sampai 19 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

literasi digital generasi milenial di Kota Surabaya secara umum berada 

pada indeks kategori rendah. Komponen tertinggi ditunjukkan oleh 

Kemampuan Memahami, dengan skor indeks literasi digital 46,8%, yang 

termasuk kategori sedang. Komponen terendah ditunjukkan oleh 

Kemampuan Berkolaborasi dengan skor indeks literasi digital 32,2%. 

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan baru 

kepada pembuat kebijakan sebagai screening data awal terkait tingkat 

literasi digital.16 Persamaan dengan tesis yang dikaji oleh peneliti terletak 

pada metode penelitian yang digunakan dan objek penelitian yang 

menegani literasai media dalam sikap moderasi beragama, sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan pada generasi 

milenial di Kabupaten Bone. 

 

 

 
16Novianto Puji Raharjo dan Bagus Winarko,“Analisis Tingkat Literasi Digital Generasi 

Milenial Kota Surabaya dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks.” Jurnal Komunikas 10 No. 1 

(Juni 2021). 
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E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk menganalisis tingkat pemahaman dan pengaruh literasi media terhadap 

moderasi beragama generasi milenial di Kabupaten Bone. 

b. Untuk menganalisis pengaruh perubahan sikap terhadap moderasi beragama 

generasi milenial di Kabupaten Bone. 

c. Untuk menganalisis tingkat pengaruh literasi media dan perubahan sikap 

secara bersama-sama terhadap moderasi beragama generasi milenial 

Kabupaten Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta 

menambah pengetahuan bagi segenap civitas akademika jurusan Dakwah dan 

Komunikasi dalam rangka memberikan stimulus atau rangsangan bagi peneliti-

peneliti berikutnya dalam upaya mengkaji, menyempurnakan serta 

mengembangkan paradigma literasi media dan sikap moderasi beragama di 

Kabupaten Bone. 

b. Secara Praktis 

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dalam pengembangan literasi media dan sikap moderasi beragama. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat dijadikan pembaharuan terhadap sikap moderasi beragama 

generasi milenial. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Komunikasi dan Media Massa 

Komunikasi massa ialah komunikasi yang melalui media massa (media 

cetak dan elektronik) hal ini dikarenakan sejak awal perkembangannya, 

komunikasi massa bermula dari pengembangan kata media of mass 

communication (media komunikasi massa), yang dimaksudkan media massa disini 

ialah suatu media atau saluran yang dihasilkan oleh teknologi modern.1 Pengertian 

komunikasi massa secara umum, dapat diartikan sebagai salah satu studi dalam 

ilmu komunikasi yang berkaitan dengan khalayak ramai.  

Komunikasi massa ialah jenis komunikasi yang ditujukan pada sejumlah 

khalayak yang ananonim dan heterogen melalui media cetak ataupun elektronik 

terbuka, secara serentak, dan sekilas. Bahkan di era sekarang ini media massa 

bertambah dengan munculnya media sosial dengan berbagai macam jenisnya, 

seperti Facebook, Line, Youtube, website, dan Twitter.2 

Media massa dapat diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan 

yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas, misalnya surat kabar, radio dan 

televisi.3 Selain itu media massa biasanya dianggap sebagai sumber berita dan 

hiburan. Media massa pun bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu bahkan 

mampu menyebarkan pesan hampir seketika dalam kurung waktu yang tak 

terbatas hal inilah yang menjadi suatu kelebihan media massa dibandingkan 

dengan jenis komunikasi lain. 

 
1Nuruddin, Pengantar Komunikasi Massa (Cet.V; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 4.  
2Mahi M. Hikmat, Jurnalistik: Literary Journalism (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018), h. 22. 
3Ade Putranto Prasetyo W.T, Manajemen Media Massa: Konsep Dasar, Pengelolaan, 

dan Etika Profesi, h. 7. 
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Media massa sekarang ini berkembang dengan dengan sangat pesat 

dengan hadirnya media social sebagai salah satu macam dari media massa selain 

media cetak dan elektronik. 

B. Literasi Media 

Literasi media berasal dari kata bahasa Inggris Media Literacy, yang 

terdiri dari dua suku kata: Media mengacu pada media yang melaluinya 

komunikasi disampaikan, dan Literacy mengacu pada literasi. Dalam konteks 

komunikasi massa, literasi media mengacu pada khalayak yang melek media dan 

pesan media massa. Kata literasi media, kadang-kadang dikenal sebagai literasi 

media, memiliki arti yang sama pada dasarnya.4 

Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi telah menimbulkan persoalan, 

dimana menuntut individu mempunyai keahlian dalam literasi selain membaca 

dan menulis. Akibat kemajuan tersebut, definisi dan makna literasi telah bergeser 

dan akan terus bergeser. Pandangan Varis yang menyatakan bahwa literasi tidak 

lagi terbatas pada keahlian membaca dan menulis teks saja karena “teks” telah 

meluas artinya yang berupa dimensi visual, audio-visual, dan komputer, 

menghasilkan kognitif, afektif, dan elemen intuitif yang muncul bersama dalam 

"teks", menjelaskan evolusi makna literasi. Dasarnya apa yang telah dikemukakan 

menunjukkan bahwa literasi adalah alat yang memungkinkan seseorang untuk 

berinteraksi dengan orang lain. 

Menurut National Leadership Conference on Media Education, literasi 

media didefinisikan sebagai "kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, 

menghasilkan, dan menyampaikan pesan dalam berbagai format." 

Meskipun literasi media atau literasi media baru belakangan ini populer di 

Indonesia, namun memiliki sejarah yang panjang. Dimana literasi media dimulai 

 
4Iriantara Yosal, Literasi Media, Apa, Mengapa, Bagaimana, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2009), h. 5. 
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pada tahun 1964, ketika UNESCO membuat model program media pendidikan 

yang dapat digunakan di seluruh dunia. 

Literasi media hadir sebagai benteng bagi khalayak agar lebih kritis 

terhadap isi media, sekaligus menentukan informasi yang dibutuhkan dari media. 

Potter menyebutkan bahwa literasi media diperlukan di tengah kejenuhan 

informasi, tingginya terpaan media, dan berbagai permasalahan dalam informasi 

tersebut yang mengepung kehidupan sehari-hari.5 Khalayak harus bisa mengontrol 

informasi atau pesan yang diterima. Literasi media memberikan panduan tentang 

bagaiamana mengambil kontrol atas informasi yang disediakan oleh media. 

Semakin berliterasi media seseoarang, maka semakin mampu orang tersebut 

melihat batas antara dunia nyata dengan dunia yang dikontruksi oleh media. 

Definisi literasi media telah diusulkan oleh sejumlah spesialis komunikasi, 

diantaranya: 

1. Paul Messariss sebagaimana yang dikutip Tamburaka Apriadi, menjelaskan 

definisi literasi media sebagai pemahaman tentang bagaimana media 

beroperasi di masyarakat. Sementara itu, literasi media menurut Justin 

Lewis dan Shut Sally yang dikenal sebagai pakar komunikasi massa yakni 

"mengetahui kapasitas budaya, ekonomi, politik, dan teknologi dalam 

menciptakan, mendistribusikan, dan mentransmisikan pesan.6 

2. Menurut Potter Zacchetti sebagaimana yang dikutip Hermawan Herry, 

yakni keahlian dalam mengakses, menganalisis, dan mengkritik media dan 

komponen media yang beragam, serta menghasilkan komunikasi dalam 

sejumlah keadaan, disebut sebagai literasi media. Semua bentuk media, 

termasuk televisi dan bioskop, radio dan rekaman musik, media cetak, 

 
5W. Jammes Potter, Media Literacy, (Fifth Edition; Los Angles, London, New Delhi, 

Singapore, Washington DC: Sage Publication, 2011), h. 3-4. 
6Tamburaka Apriadi, Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa, h. 7. 
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internet, dan teknologi komunikasi digital lainnya, tercakup dalam literasi 

media.7 

Literasi media mengacu pada kemampuan seseorang dalam mengakses, 

menganalisis, memahami, serta mengevaluasi pesan komunikasi massa lewat 

media cetak, elektronik, serta digital. Pengembangan literasi media dalam konteks 

pendidikan khalayak media mengaitkan dua disiplin ilmu utama, ialah komunikasi 

massa serta ilmu pembelajaran. 

Literasi media berkenaan dengan pembelajaran media mengupayakan 

keahlian khalayak dalam menggunakan media secara produktif, berbentuk 

keahlian dalam membaca, menganalisis, memperhitungkan, dan memproduksi 

komunikasi dalam bermacam berbagai wujud media. Literasi media memandu 

khalayak buat membiasakan diri dengan data yang di informasikan media massa 

kepada khalayak. Gagasan berarti menimpa literasi media merupakan upaya sadar 

buat mencegah akibat negatif media massa. Khalayak diharapkan mempunyai 

keahlian buat berikan evaluasi kritis terhadap pesan media massa. Literasi media 

mencakup tiga aspek utama, ialah proteksionisme, preparasionisme, serta gerakan 

sosial. Dikala ini, literasi media sudah jadi gerakan sosial yang berarti dalam 

rangka pemberdayaan khalayak.8 

Literasi media terikat dengan interpretasi serta uraian yang mencukupi 

serta berarti menimpa media massa, paling utama menimpa konten pesan yang di 

informasikan media. Literasi media antara lain, mengacu pada keahlian membaca 

bacaan media, komitmen dengan pengetahuan media, serta secara aktif 

berpartisipasi dalam memberi warna sajian media. Uraian media hendak sangat 

 
7Hermawan Herry, Literasi Media dan Kesadaran dan Analisis, (Yogyakarta: Calpulis, 

2017) h. 54. 
8Abdul Khalik, Buku Daras: Komunikasi Massa, (Cet. I, Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h.15. 
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dibutuhkan mengingat pengaruh media yang begitu kuatnya terhadap kenyataan 

sosial.  

Dalam literasi media ada beberapa kemampuan yang diharapkan dimiliki 

oleh seseorang dalam berliterasi media, yaitu: 

1. Menganalisis, dimana seseorang harus mampu mengamati suatu peristiwa 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan 

untuk mendapatkan hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan. 

2. Memahami, dimana seseorang harus mampu mengerti benar akan apa yang 

dibaca atau diterima melalui media. 

3. Mengevaluasi, dimana seseorang harus mampu mengevaluasi dari apa 

yang telah dianalisis dan dipahami untuk memberikan penilaian apakah 

informasi yang didapatkan berkenaan dengan kebenaran yang ada. 

Berikut batasan literasi media menurut Ardianto, Lukiati, dan Siti:  

1. Kapasitas untuk menggunakan informasi dengan benar untuk 

menghasilkan pemahaman yang bermakna baik dalam tulisan maupun 

cetakan. 

2. Dalam hal teknologi, politik, berpikir kritis, dan pilihan lingkungan, juga 

harus melek. 

3. Memiliki kapasitas dalam hal pengetahuan, kompetensi, dan budaya serta 

kerja. 

4. Menguasai berbagai bakat, antara lain menulis, membaca, matematika, dan 

lain-lain dalam arti yang lebih luas. 

5. Memiliki pengalaman dalam berbagai disiplin ilmu.9 

 

 
9Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala, Siti Karlinah. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, 

(Jakarta: Simbiosa Rekatama Media, 2007), h. 215. 
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Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Literasi Media Dan Literasi Keamanan Siber, dijelaskan bahwa 

literasi media merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengedukasi dan 

meningkatkan kemampuan dalam memahami kebenaran informasi yang diterima 

dari berbagai media pemberitaan daring dan media sosial, serta kesadaran 

keamanan siber dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beraktivitas 

di ruang siber secara bijak dan aman.10 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi media adalah 

pengetahuan tentang bagaimana media berfungsi dalam masyarakat dan 

masyarakat mampu mengolah informasi atau pesan dari media secara kritis, 

dengan meliputi pemahaman tentang budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan 

penyiaran. Oleh sebab itu, masyarakat harus sadar bahwa pemahaman literasi 

media itu perlu diusahakan, karna kita dituntut untuk memandang berbagai 

perspektif yang berbeda. 

1. Indikator Literasi Media 

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan teori literasi 

media berbasiskan individual competence framework. Individual competence 

adalah kemampuan seseorang dalam menggunakana dan memanfaatkan media 

diantaranya kemampuan untuk menggunakan, memproduksi, menganalisis dan 

mengkomunikasian pesan melalui media.11 Pada teori ini menguraikan tingkat 

pemahaman literasi media yang dapat diukur menggunakan indikator sebagai 

berikut: 

 
10https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Salinan-Peraturan-BSSN-Nomor-3-

Tahun-2021_sign.pdf diakses pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 10.40 WITA 
11Fia Cahyaning Tyas, “Literasi media pada Mahasiswa dalam melakukan pembelian 

online (Studi deskriptif pengukuran tingkat literasi media dalam belanja online berbasis Individual 

Competence Framework)”, Universitas airlangga, Surabaya. 

https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Salinan-Peraturan-BSSN-Nomor-3-Tahun-2021_sign.pdf
https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Salinan-Peraturan-BSSN-Nomor-3-Tahun-2021_sign.pdf
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a. Personal Competence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan 

media dan menganalisis konten-konten media. Personal competence terdiri 

dari dua hal, yaitu: 

1) Technical skills, merupakan kemampuan khalayak untuk memanfaatkan 

media secara teknis, mulai dari mengoperasikan hingga memahami 

semua instruksi yang terkandung dalam media yang mereka konsumsi, 

disebut sebagai kemampuan teknis. Talenta teknis memiliki sejumlah 

komponen mereka sendiri, termasuk: 

a) Using media, digunakan untuk melihat cara audiens menggunakan 

media, seperti keaktifan dalam bermedia.   

b) Instrumental use, digunakan untuk melihat cara audiens dalam 

mengoperasikan media. 

2) Critical Understanding, kemampuan dalam menggunakan media secara 

kognitif, dari mulai melakukan pemahaman, analisis, hingga evaluasi 

atas konten media yang di konsumsi. Kriteria dari kemampuan Critical 

Understanding diantaranya: 

a) Kemampuan dalam memberikan pemahaman atas konten media dan 

fungsinya.  

b) Memiliki pemahaman terkait regulasi media dan pengetahuan media. 

c) Perilaku yang ditunjukan audiens dalam menggunakan media. 

b. Social competence merupakan kemampuan seseorang dalam 

berkomunikasi dan membangun relasi sosial lewat media serta mampu 

memproduksi konten media. Social competence ini terdari dari 

Communicative abilities, yaitu kemampuan khalayak untuk bersosialisasi 

dan melakukan partisipasi di media. Communicative abilities ini meliputi 

kemampuan berikut: 
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1) Kemampuan yang dimiliki khalayak untuk berkomunikasi dan 

membangun relasi di media sosial.  

2) Kemampuan khalayak dalam memproduksi atau mengkreasikan 

konten media. 

Stanley J. Barran mengidentifikasi karakteristik kemampuan literasi media 

yang meliputi:  

a) Keahlian serta kemauan buat menguasai konten, mencermati, serta 

menyaring kendala. Mutu arti atas isi media sangat dipengaruhi oleh 

keahlian dalam mengenali kendala kala komsumsi media, baik yang 

bertabiat teknis, ataupun sikap audiens.  

b) Memahami kekuatan pesan di media. Kemampuan untuk mengenali 

pengaruh media terhadap pandangan, perilaku, dan nilai orang lain dan 

seseorang. 

c) Kemampuan untuk membedakan antara respons emosional dan non-

emosional saat merespons konten dan berperilaku sesuai. Mayoritas 

materi media menarik emosi dan sentimen penonton. Reaksi emosional 

tidak selalu dapat diterima dan mungkin mengaburkan fakta penting 

yang mendasari presentasi. 

d) Tetapkan standar tinggi untuk konten media. Ketika orang 

mengharapkan lebih dari media daripada yang mereka dapatkan, 

mereka cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu dan perhatian ke 

dalamnya. 

e) Pengetahuan tentang konvensi genre dan kemampuan untuk mengenali 

ketika mereka sedang dicampur. Bedakan antara berbagai jenis media 

presentasi dan karakter yang terkait dengannya, seperti berita malam, 

dokumenter, acara obrolan, film drama, dan sebagainya. Hal ini 
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memberikan lisensi penonton untuk membangun makna bagi diri 

mereka sendiri. 

f) Kemampuan untuk berpikir kritis tentang pesan media, terlepas dari 

sumbernya. Jangan anggap remeh apa yang Anda lihat di media. 

Informasi tambahan dan diskusi yang diperlukan untuk meningkatkan 

kemampuan seseorang untuk memeriksa dan mengevaluasi materi 

media, termasuk memprioritaskan sumber, format, dan pilihan waktu. 

g) Pengetahuan tentang istilah media internal dan kapasitas untuk 

membedakan dampaknya. Setiap media memiliki gaya bahasanya 

sendiri. Pencahayaan, pengeditan, efek khusus, sudut kamera, musik, 

lokasi halaman, ukuran, dan penempatan judul adalah contoh nilai 

produksi. Teks untuk media adalah bisnis yang sulit. Memahami tata 

bahasa media akan memudahkan dalam memahami dan menghayati isi 

teks. Audiens akan mengidentifikasi dengan para ahli yang membuat 

konten media semakin memahami substansi teks media.12 

Literasi media adalah kemampuan untuk memaknai dan memahami media 

massa secara bermakna dan akurat, terutama dalam hal substansi pesan yang 

disampaikan oleh media tersebut. Kemampuan membaca teks media, komitmen 

terhadap pengetahuan media, dan partisipasi dalam berbagai presentasi media 

merupakan contoh literasi media. Karena media memiliki pengaruh yang begitu 

kuat terhadap realitas sosial, sangat penting untuk memahaminya.  

Art Silverbratt dalam Abdul Khalik, “buku daras Komunikasi Massa” 

mengidentifikasi elemen dasar literasi media, yakni: 

a) Keterampilan dalam berpikir kritis yang memungkinkan orang menjadi 

kurang bergantung pada konten media. Mengapa kita membaca layar 

 
12Stanley J. Barran, Pengantar Komunikasi Massa: Literasi Media dan Budaya, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), dalam Buku Daras: Komunikasi Massa, UIN Alauddin, 2013, h. 149 
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tertentu di surat kabar atau majalah, mendengarkan program radio 

tertentu, dan memilih untuk menonton acara televisi tertentu. 

b) Mengenali cara kerja komunikasi massa. Kenali unsur-unsur yang 

masuk ke dalam penciptaan pesan komunikasi massa. Menanyakan 

cara kerja bisnis media, tugas media, kewajiban audiens, perbedaan 

dalam presentasi media yang berbeda, dan bentuk timbal balik yang 

berhasil. 

c) Kesadaran individu dan masyarakat akan pengaruh media. Media 

memiliki kekuatan untuk mengubah dunia dan manusia. Pengaruh 

media Dapat melakukan kontrol dan pengaruh atas tugas-tugas 

kehidupan, daripada dipenjara dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam 

arus perubahan media. 

d) Analisis pesan media dan strategi penyimpanan. Pengetahuan yang 

baik tentang makna yang terkandung dalam setiap materi media yang 

dikonsumsi, serta kemampuan untuk membangun makna dari konten 

media yang tidak diciptakan oleh media tersebut.  

e) Memahami materi media sebagai teks yang memberikan konteks 

budaya dan kehidupan. Individu belajar tentang nilai-nilai budaya, 

sikap, dan praktik melalui komunikasi. Komunikasi (media) 

memungkinkan adanya pengetahuan budaya yang lebih dalam. 

f) Kapasitas untuk mengapresiasi, mengkonsumsi, dan memahami 

informasi media. Tingkatkan pengetahuan dan apresiasi Anda terhadap 

berbagai jenis dan bentuk media. Khalayak dengan pemahaman dasar 

media memiliki kemampuan untuk menyimpulkan maknanya sendiri 

dari informasi media yang mereka konsumsi. 
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g) Keterampilan dalam pengembangan dan produksi yang efektif dan 

bertanggung jawab. Dampak literasi media terhadap efikasi dan 

efisiensi pemahaman dan penerapan materi. Melalui pendidikan dan 

pelatihan, misalnya, diciptakan kapasitas dan keterampilan yang 

memadai untuk dapat membuat materi media daripada hanya 

mengkonsumsi barang jadi. 

h) Pengetahuan tentang tanggung jawab etika dan moral media. 

ketegangan persaingan antara media yang bersaing, peraturan media, 

dan masalah etika Evaluasi kinerja media.13 

Literasi media bisa dikatakan salah satu kemampuan untuk menilai makna 

yang ada dalam setiap jenis pesan, mengorganisasikan makna pesan tersebut 

kemudian disampaikan kepada orang lain itu sehingga berguna dan kemudian 

membangun. 

Pentingnya literasi media menurut Baran dan Davis yang dikutip 

Tamburaka Apriadi yaitu saat ini aktif mencari informasi dari media dengan 

melihat keadaan khalayak, sehingga mereka tidak dapat memilah tayangan atau 

pesan yang menerpa mereka tetapi tidak sedikit yang sadar mengenai bagaimana 

dampak dari media itu terhadap mereka.14  

Masyarakat Indonesia terutama generasi milenial sekarang ini merupakan 

masyarakat dengan berita-berita yang berbau agama dan suku yang sangat sensitif. 

Hal ini membuat pihak tertentu untuk menggerakkan massa menggunakan isu-isu 

sensitive denga tujuan tertentu.  

2. Tujuan Literasi Media 

Individu dengan literasi media mampu mengatur program atau 

pemrograman media. Program pemrograman tidak mengambil bagian dalam 

 
13Abdul Khalik, Buku Buku Daras: Komunikasi Massa, h. 147-149. 
14Tamburaka Apriadi, Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa, h. 4 
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pembuatan acara televisi atau pesan media. Kami tidak memiliki banyak kekuatan 

untuk mempengaruhi bagaimana pesan media massa dibuat. Kita tidak akan 

pernah bisa mengendalikan segala sesuatu yang tersedia untuk umum, tetapi kita 

bisa mengendalikan pikiran kita. 

Akibatnya, literasi media mengubah kontrol media. Orang yang melek 

media lebih mampu mengatur program media mereka sendiri. Kita harus 

memahami bagaimana media memprogram audiensnya untuk mengelola pengaruh 

media terhadap kita. Pemrograman menggunakan media ini dilakukan dalam dua 

langkah yang diulang tanpa batas. Tahap pertama adalah pemilihan opsi, dan yang 

kedua adalah konsolidasi pengalaman.15 

Tujuan literasi media menjadi tiga bagian, yaitu: 

1) Melakukan perbaikan dan meningkatkan kehidupan para individu. Hal 

ini bisa dilihat dari upaya literasi media untuk menghilangkan efek 

negatif yang muncul dari tayangan-tayangan televisi bagi 

konsumennya.  

2) Melakukan pengajaran literasi media, misalnya dalam skala kurikulum 

pendidikan.  

3) Menjadikannya sebagai bagian dari aktivisme atau gerakan sosial.16 

Tujuan mendasar literasi media adalah mengajarkan kepada khalayak atau 

pengguna media untuk menganalisis pesan yang disampaikan oleh media itu 

sendiri dan mempertimbangkan tujuan dibalik suatu citra atau pesan media, dan 

meneliti siapa yang bertanggung jawab atas pesan atau ide yang diimplikasikan 

oleh pesan atau citra itu. 

 
15Hermawan Herry, Literasi Media dan Kesadaran dan Analisis, (Yogyakarta: Calpulis, 

2017), h. 57. 
16Penelitian Rahardjo, T., M. A. Birowo, R. Darmastuti, D. K. Sari, M. N. Husein, 

Sunarto, S. Hastjarjo, T. Febriyanto, Herfriady, F. Junaedi, and S. B. HH. Literasi Media dan 

Kearifan Lokal: Konsep dan Aplikasi. Buku Litera: xvii-24. 
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C. Teori Perubahan Sikap 

Sikap merupakan sesuatu yang kompleks, yang bisa didefinisikan sebagai 

pernyataan-pernyataan evaluative, baik yang menyenangkan maupun yang tidak 

menyenangkan atau penilaian-penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-

peristiwa.17 

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap mempunyai daya 

pendorong atau motivasi. Sikap menentukan menentukan apa yang disukai, 

diharapkan dan diinginkan. Sikap relatif mudah berubah, karena sikap merupakan 

suatu hal yang dapat dipelajari atau sebaliknya. Sikap dapat dipelajari sehingga 

dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat 

tertentu yang mempermudah perubahannya. Sikap lebih cenderung untuk 

menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi. 

Teori perubahan sikap memberikan penjelasan mengenai bagaimana sikap 

seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu dapat berubah melalui proses 

komunikasi dan bagaimana sikap itu dapat mempengaruhi sikap tindak atau 

tingkah laku seseorang.18 

Teori perubahan sikap menyatakan bahwa seseorang akan mengalami 

ketidak nyamanan dalam dirinya (mental discomfort) bila dihadapkan pada 

informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan keyakinanannya. 

Keadaan tidaknyaman ini diartikan dengan disonansi yang yang berarti 

ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. 

Melalui tiga proses pemilihan yang saling berhubungan, orang secara sadar 

atau tidak sadar akan mencoba membatasi atau mengurangi ketidaknyamanan ini. 

 
17Makmuri Muchlas, Perilaku Organisasi. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2015), h.152 
18Morissan, Manajemen Public Relations, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2008), 63 
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Menurut kepribadiannya dan apa yang paling dia hargai, seseorang mungkin 

menggunakan tiga proses seleksi ini untuk menentukan informasi mana yang akan 

diambil, disimpan, dan dipahami, 

1. Penerimaan informasi selektif dimana orang hanya akan menerima 

informasi yang sesuai dengan sikap atau kepercayaan yang dimiliki 

sebelumnya. Menurut teori ini orang cenderung lebih suka membaca 

artikel yang mendukung apa yang telah dipercayainya atau diyakininya. 

2. Ingatan selektif mengasumsikan bahwa orang tidak akan mudah lupa atau 

sangat mengingat pesan-pesan yang sesuai dengan sikap atau kepercayaan 

yang sudah dimiliki sebelumnya. 

3. Persepsi selektif. Orang akan memberikan interprestasinya terhadap setiap 

pesan yang diterimanya sesuai dengan sikap dan kepercayaan yang sudah 

dimiliki sebelumnya.19 

Adapun indikator perubahan sikap seseorang yaitu: 

1. Perubahan berbasis persepsi, dimana persepsi adalah kemampuan otak 

dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang 

masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut 

pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau 

persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan 

manusia yang tampak atau nyata. 

2. Perubahan berbasis Afektif, dimana perubahan sikap terjadi melalui daya 

tarik emosional seperti menyinggung identitas sosial, agama, dan lain sebagainya. 

3. Perubahan berbasis Kognitif, dimana perubahan sikap dapat terjadi 

melalui argumentasi dan pemahaman. 

 

 
19Morissan, Manajemen Public Relations, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2008), h. 65 
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D. Moderasi Beragama 

Secara bahasa moderasi berasal dari bahasa inggris moderation memiliki 

arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan.20 Kata moderasi berasal dari 

Bahasa Latin moderâtio, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak 

kekurangan). Moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, 

menyikapi, dan mempraktikan semua konsep yang berpasangan, dalam KBBI kata 

adil diarikan (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2) berpihak kepada 

kebenaran, dan (3) sepatutnya atau tidak sewenang wenang.21  

Moderasi beragama juga disebut dengan kata wasathiyah. Wasathiyah 

adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan 

menuju dua sikap ekstrem, sikap berlebih-lebihan (ifrâth) dan sikap muqashshir 

yang mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah swt. Wasathiyah 

(pemahaman moderat) adalah ciri Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama 

lain. Moderat menarik bagi individu yang toleran, menerima Islam dalam segala 

manifestasinya, liberal dan ekstrim. Liberal dalam arti melihat Islam melalui 

prisma norma-norma liberal dan argumentasi logis, yang cenderung mencari 

pembenaran yang tidak ilmiah.22 Wasathiyah, menurut Kamali, adalah bagian 

penting dari Islam yang banyak diabaikan orang. Ajaran Islam tentang 

wasathiyyah, di sisi lain, memiliki banyak percabangan dalam berbagai bidang 

perhatian Islam. Moderasi adalah kebajikan yang diajarkan oleh banyak agama, 

tidak hanya Islam.23 

 
20John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian 

Dictionary, (Cet. 29; Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), h. 384 
21Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2019), h. 15-19. 
22 Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis. Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi 

Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa At-Tanwîr Dan Aisar At-Tafâsîr). Jurnal: An-Nur, Vol. 4 

No. 2, 2015. 
23K.H Afifudin Mhajir, Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologi), (Jawa 

Timur: Tawirul Afkar, 2018), h. 5. 
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Kementerian Agama Republik Indonesia menciptakan istilah "moderasi 

beragama". Moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu 

berwawasan sedang, selalu berlaku adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.24 

Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan moderasi beragama adalah proses 

memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan merata agar tidak 

terjadi perilaku ekstrim atau berlebihan saat melakukannya. Bagi negara yang 

pluralistik dan multikultural seperti Indonesia, cara pandang dan sikap moderat 

terhadap agama menjadi sangat penting karena hanya dengan demikian 

keragaman dapat diperlakukan secara bijaksana dan toleransi serta keadilan dapat 

terpenuhi. Karena agama sudah mengandung konsep moderasi, yaitu 

keseimbangan dan keadilan, moderasi agama bukan berarti moderasi agama.25 

Moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab dalam buku Nasaruddin 

Umar, moderasi beragama diartikan sebagai moderasi (wasathiyah) yang dipandu 

oleh sikap yang ambigu atau bimbang terhadap apa pun, seperti sikap netral yang 

pasif, bahkan bukan tengah matematika. Moderasi agama mempengaruhi tidak 

hanya individu, tetapi juga kelompok, masyarakat, dan negara. Menurut 

Nasaruddin Umar, moderasi beragama adalah mentalitas yang mengarah pada 

pola hidup yang berdasarkan keragaman agama dan negara.26 Moderasi beragama 

menurut Ali Muhammad Ash-Shallabi, wasathiyah (moderasi) ialah hubungan 

yang melekat antara makna khairiyah dan baniyah baik yang bersifat inderawi dan 

maknawi.27 

 
24Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, (Cet. 1; Jakarta: Badan Litbang dan 

Diklat Kementrian RI, 2019), h. 17. 
25Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, h.17. 
26Nasaruddin Umar, Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia, 

(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), h. 105. 
27Ali Muammad Ash-Shallabi, Wasathiyah Dalam Al-Qur‟an Nilai-Nilai Moderasi Islam 

dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 41. 
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Selanjutnya, makna Islam wasathiyah memiliki fungsi penyeimbang; 

Islam wasathiyah ini mengatur keseimbangan dan keseimbangan, serta jalan 

tengah, agar seseorang tidak terikat dalam perilaku keagamaan yang berlebihan. 

Moderasi juga dapat dicirikan sebagai pendekatan yang seimbang untuk berpikir, 

menarik, dan berperilaku. Dalam pengertian ini, dapat mencegah individu dari 

mengembangkan sikap berlebihan dengan mengarahkan mereka untuk menjadi 

dua kali lebih mampu, atau dengan menengahi dalam keadilan dan menawarkan 

jawaban atas masalah yang mereka hadapi secara adil. 

Indonesia negara yang homogen, sangat mudah untuk menumbuhkan 

kesenjangan antar kelompok, terutama lintas agama. Oleh karena itu, penting 

untuk menyampaikan gagasan bahwa nilai-nilai kepedulian dalam konteks 

keragaman membuat kita kurang egois, tidak toleran, dan berprasangka, dan lain 

sebagainya.28 Moderasi beragama terkait mempertahankan rasa pengertian dan 

kebersamaan. Kita dapat menjadikan agama sebagai cara hidup dan metode untuk 

selalu melakukan keadilan di mana pun kita berada dengan mempraktikkan dan 

menerapkan moderasi dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Dari beberapa paparan di atas, menurut hemat Peneliti moderasi beragama 

merupakan sikap atau cara pandang seseorang yang adil dan berimbang dalam 

beragama dengan bersikap moderat, toleran dengan memahami dan mengajarkan 

ajaran agama dengan tidak berlebihan. 

Yusuf Al Qardhawi adalah salah satu penggagas mazhab al-wasathiyah 

yang didirikan oleh generasi Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abdh, dan 

Rasyid Ridha. Mereka berusaha untuk bekerja bagi mereka yang diperbudak, 

menggabungkan dan mencapai keseimbangan yang adil dan moderat. Maka dari 

 
28Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, “Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam 

Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, AYAH”, Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2019), h. 

21. 



38 

 

itu perlu adanya konsep moderasi, berikut merupakan salah satu konsep moderasi 

versi Yusuf Al Qardhawi: 

a. Komitmen pada nilai moralitas akhlak. 

Memiliki prinsip moral yang luhur seperti kejujuran, dapat dipercaya, 

kesepakatan, kerendahan hati, dan rasa malu dalam topik moralitas sosial seperti 

keadilan, kebijakan, dan afiliasi dengan kelompok masyarakat, serta dalam 

masalah moralitas sosial seperti keadilan, kebijakan, dan afiliasi dengan kelompok 

masyarakat. 

b. Kerjasama kombinatif antara dua hal yang bersebrangan 

Perspektif moderat yang dapat memanfaatkan keuntungan dan kerugian 

dari dua sudut pandang yang berlawanan ini. Akibatnya, tidak boleh memihak di 

satu sisi sementara tetap netral di sisi lain, karena ini akan berlebihan. 

c. Perlindungan hak-hak agama minoritas 

Tanggung jawab mereka sama dengan orang lain, tetapi harus ada 

perbedaan agama yang tidak boleh bercampur. Negara tidak berwenang 

membatasi praktik keagamaan minoritas, seperti larangan konsumsi babi dan 

penggunaan minuman beralkohol. 

d. Nilai-nilai humanis dan sosial 

Nilai-nilai humanis dan sosial sesungguhnya merupakan khazanah otentik 

Islam. Perkembangan modern lebih mengidentifikasi hal tersebut sebagai nilai 

barat. Ia menjadi nilai yang pararel dengan konsep keadilan di tengah masyarakat 

dan pemerintah, kebebasan, kemulian dan hak asasi manusia. 

e. Persatuan dan royalitas 

Semua komponen umat harus bisa berkerja sama dalam hal yang 

disepakati dan bertoleransi dalam perkara yang sudah disepakati semua orang. 
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f. Mengimani pluralitas 

Keimanan akan pluralitas religi, pluralitas tradisional, pluralitas bahasa, 

pluralitas intelektualitas, pluralitas politis, pentingnya konsistensi antar berbagai 

peradapan.29 

1. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama 

Prinsip dasar moderasi ialah adil dan berimbang. Inti dari moderasi 

beragama adalah keadilan dan keseimbangan dalam melihat, mengamalkan, dan 

menyikapi semua pengertian yang tercantum di atas. Dari segi prinsip kedua, 

keseimbangan adalah ungkapan yang mewakili sudut pandang, sikap, dan tekad 

seseorang untuk selalu berada di tempat yang tepat. Mereka yang memiliki sikap 

seimbang itu keras, tapi tidak kasar, karena mereka selalu berpihak pada keadilan, 

tetapi keberpihakan mereka tidak membahayakan hak orang lain. Keseimbangan 

dapat dianggap sebagai cara memandang segala sesuatu secara moderat, tidak 

terlalu banyak atau terlalu sedikit, juga tidak konservatif atau liberal.30 

Lebih lanjut, ada tiga syarat untuk mencapai moderasi beragama, yaitu 

informasi yang luas, kehati-hatian yang konstan, dan kemampuan mengelola 

emosi agar tidak melampaui batas.31 

Dalam Islam, pemahaman moderat adalah kualitas, dan moderasi 

keagamaan ini menyerukan Islam untuk menyebarluaskan atau berdakwah dengan 

menghargai dan mengkritik ekstremis atau out-of-Qur'an dan keyakinan As-

Sunnah. 

Ada lima prinsip-prinsip dasar moderasi agama yang harus dipahami dan 

diimplementasikan dalam kehidupan Islam yang moderat, sebagai berikut:32 

 
29Ahmad Dumyathi Bashori, “Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolak Ukur Moderasi 

dan Pemahaman Terhadap Nash”, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan.36, no.01 (Agustus 

2013), h. 3-10. 
30Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 

2019), h.19. 
31Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, h. 19-22. 
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a. Prinsip Keadilan 

Ahli tafsir maupun modern menyepakati bahwa, arti sesungguhnya dari 

moderat atau wasahan adalah keadilan dan kebaikan. Bahkan Nabi saw. 

menafsirkan al-wasath dalam surat Al-Baqarah/2:143.  

                                     

                                           

                                 

                      

 

Terjemahnya: 

dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat 
yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia 
dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan 
Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) 
melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti 
Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu 
terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk 
oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.33 

Dari ayat di atas dijelaskna bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil 

dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang 

menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, 

tidak ada keadilan tanpa moderasi, dan tidak ada moderasi tanpa keadilan. Ketika 

sikap masyarakat terhadap lingkungan dan satu sama lain meningkat, kehidupan 

mereka akan menjadi lebih adil dan lebih baik. Hal ini mengarah pada kesimpulan 

bahwa modernisasi harus menghasilkan kebaikan dan kebaikan, bukan sebaliknya, 

dan moderasi terjadi ketika penilaian dan sikap adil dan baik. Sebaliknya, jika 

suatu keyakinan atau sikap agama menimbulkan perselisihan, pencemaran nama 

 
32Khairan Muhammad Arif, Islam Moderasi: Tela‟ah Komprehensif Pemikiran 

Wasathiyyah Islam, pespektif Al-Qur’an dan As Sunnah, Menuju Islam Rahmatan Li AlAlamin, 

(Jakarta: Pustaka Ikadi, 2020), h. 73-80. 
33Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya. (Semarang: PT Karya 

Toha Putra Semarang, 1996), h. 22. 
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baik, atau ketidakadilan, dapat dianggap bahwa keyakinan atau sikap tersebut 

tidak moderat. 

b. Prinsip Kebaikan 

Prinsip dasar yang kedua dari moderasi Islam adalah kebaikan. Moderasi 

merupakan kebaikan. Jika suatu sikap tidak memberi kebaikan dan manfaat, 

kemungkinan besar tidak mencerminkan sikap moderat, sikap ekstrem, radikal 

dan liberal akan memberikan keburukan bahkan kejahatan bagi diri pelakunya 

maupun orang lain. 

c. Prinsip Toleransi 

Toleransi adalah sikap menghargai, menerima, dan mengizinkan berbagai 

sikap (pendapat, keyakinan, kebiasaan, tingkah laku, dan cara pandang) dari pada 

kita sendiri. Lebih lanjut, toleransi diperlukan dalam masyarakat yang majemuk 

dalam hal agama, ras, suku, dan bahasa. Toleransi yaitu cara kita dalam 

menghargai, dan menerima pandangan orang lain.34 

d. Prinsip konsisten 

Wasathiyyah adalah cara berpikir dan bertindak yang konsisten atau 

istiqomah dalam rentang menengah dan sedang, tidak mudah terhanyut oleh 

paham ekstrim dan paham yang bersifat liberal. Wasathiyyah yaitu sikap 

konsisten untuk tetap berada di jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS. Al-Fatihah/1:6 

                

Terjemahnya: 

“Tunjukkanlah Kami jalan yang lurus”.35 

 
34Abdulah Munir, dkk, Literasi Moderasi Beragama di Indonesia, (Cet. I; Bengkulu: Zigie 

Utama, 2020), h. 36-40. 
35Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya 

Toha Putra Semarang, 1996), h. 1 
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Maksud ayat di atas yakni memberi jalan lurus kepada umat supaya tidak 

terjebak dalam situasi yang akan membawanya dalam sikap yang ekstrem, dan 

mampu mengendalikan situasi yang ada di dunia tanpa terkecuali untuk 

menghargai semua perbedaan.36 

e. Prinsip Keseimbangan 

Keseimbangan (At-Tawazun) adalah salah satu konsep penting wasatiyyah. 

Prinsip At-Tawazun menyerukan moderasi dalam bagaimana nilai-nilai spiritual 

dan spiritual dilihat, sehingga tidak ada perbedaan antara nilai spiritual dan 

material. Islam penuh dengan pelajaran dan pencapaian spiritual, tetapi juga 

mempertimbangkan hal-hal duniawi seperti kekayaan, makan dan minum, tidur, 

menikah dan sebagainya. 

Moderasi agama harus dilihat sebagai keseimbangan dalam hubungan 

dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang yang berlawanan. Moderasi 

beragama menumbuhkan kerukunan dan toleransi. Karena mampu menjaga 

keseimbangan dan intoleransi, itu adalah salah satu penemuan atau perwujudan 

perdamaian.37 

2. Indikator Moderasi Beragama 

Moderasi agama adalah cara berpikir tentang agama yang menyerang titik 

moderat antara ekstrem kanan dan kiri. Perspektif ini berusaha membantu orang-

orang menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan menunjukkan lebih banyak 

rasa hormat satu sama lain saat mereka menjalankan hukum-hukum Tuhan. 

Kenyataan hari ini adalah bahwa ada banyak ide yang beredar dan terus 

berkembang. Konsep ini memberikan rasa ketenangan, tetapi ada makna 

 
36Direktur Jendral Pendidikan Islam, Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam 

Pendidikan Islam, (Kementrian Agama RI, 2015), h. 3-7. 
37Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama dalam Keberagamaan Indonesia”, Journal Diklat 

Keagamaan 13, no.2, (Surabaya: Balai Diklat Keagamaan, 2019), h. 49-50. 
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tersembunyi yang tidak ditampilkan, sehingga banyak individu yang mudah 

terbujuk olehnya. 

Adanya indikator moderasi beragama dapat membantu kita memahami 

atau mengidentifikasi sudut pandang, sikap, dan tindakan yang mengarah pada 

orientasi yang lebih moderat atau sebaliknya. Ada dua tanda kunci moderasi 

beragama yang harus diperhatikan: 

a. Komitmen Kebangsaan 

Komitmen kebangsaan merupakan indikator penting bagaimana cara 

pandang, sikap, dan praktik keagamaan seseorang akan mempengaruhi 

pengabdian pada dasar nasional, terutama dalam hal menerima Pancasila sebagai 

ideologi resmi. 

Komitmen kebangsaan penting sebagai indikator keagamaan karena 

menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengamalkan ajaran agama 

sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, dan menunaikan 

kewajiban sebagai warga negara merupakan bentuk mengamalkan ajaran agama. 

b. Toleransi 

Toleransi adalah sikap memberi ruang kepada orang lain dan tidak 

mengganggu haknya untuk dipercaya, mengungkapkan pandangannya, dan 

menyuarakan pikirannya, meskipun berbeda dengan kita. Akibatnya, toleransi 

didefinisikan sebagai pendekatan terbuka dan penuh kasih untuk merangkul 

perbedaan. 

Toleransi adalah fondasi yang membutuhkan waktu untuk menerima 

perbedaan karena dapat mempertahankan sudut pandangnya sekaligus 

menghormati sudut pandang orang lain. Penekanan pada toleransi beragama 

adalah toleransi antar umat beragama dan antar umat beragama; Kita dapat 

mengamati kesiapan penganut agama yang berbeda untuk berdiskusi, 
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berkolaborasi, dan berhubungan dengan agama lain melalui interaksi antar agama. 

Sementara itu, toleransi intra-agama dapat dimanfaatkan untuk menghadapi 

kelompok yang minoritas dianggap menyimpang dari arus utama agama.38 

c. Anti kekerasan atau anti radikalisme dan kekerasan 

Dalam konteks moderasi beragama, radikalisme diartikan sebagai paham 

yang berubah melalui kekerasan atas nama agama, termasuk agresi verbal, fisik, 

dan pemikiran. Pola pikir radikal ini adalah yang menentang struktur sosial yang 

dominan, menyerukan perubahan signifikan dalam waktu singkat, dan 

menggunakan kekerasan untuk mencapainya. 

d. Akomodatif terhadap agama lokal 

Sejauh mana praktik keagamaan sesuai dengan budaya dan adat setempat 

dapat ditentukan oleh seberapa akomodatifnya praktik atau perilaku tersebut. 

Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip inti agama, orang-orang 

moderat lebih bisa mengintegrasikan adat dan budaya daerah dalam praktik 

keagamaan mereka. Di sisi lain, organisasi tertentu cenderung tidak toleran 

terhadap praktik adat dan budaya karena dianggap menodai agama karena 

membahayakan kesuciannya.39 

E. Generasi Milenial 

Generasi milenial beberapa tahun belakang ini menjadi fenomena yang 

tidak bisa dihindari. Bagi yang aktif di media social tentu saja sudah akrab dengan 

istilah generasi milenial. Media sosial disinyalir yang membesarkan nama 

generasi milenial ini. Generasi milenial ini merupakan fenomena sosial yang 

terjadi karena perbedaan usia atau tahun kelahiran dari sekelompok individu 

 
38Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama 

RI, 2019), h. 42-45. 
39Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama 

RI, 2019), h. 42-47. 
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dengan kelompok lainnya. Individu akan digolongkan menjadi generasi sama jika 

memiliki persamaan di tahun kelahiran dengan kurun waktu 20 tahun.  

Sebelum generasi milenial, sudah ada generasi sebelumnya yang disebut 

dengan Generasi X. Generasi X ini dikenal dengan ciri khasnya yang cenderung 

suka menempuh resiko dan pengambil keputusan yang matang. Setelah generasi 

X, generasi berikutnya adalah generasi Baby Boom, generasi ini lahir setelah 

masa perang dunia kedua berakhir sehingga perlu penataan ulang kehidupannya. 

Kemudian generasi tertua adalah yang sering disebut sebagai generasi Veteran 

yang lahir dibawah tahun 1946. 

Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada era 80-20an ke atas 

yang identik dengan karakter berani, inovatif, kreatif dan modern serta terdapat 

kemajuan teknologi yang cukup pesat. National Chamder Foundation (NCF) 

membuat klasifikasi generasi yang lahir setelah 1901 hingga setelah tahun 2000, 

seperti pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Pengelompokan Generasi  

Jenis Generasi Tahun Lahir 

Generasi GI 1901-1924 

Generasi Silent 1925-1946 

Generasi Baby Boom 1947-1964 

Generasi X 1965-1979 

Generasi Milenial 1980-2000 

Generasi Z 2001- 

Sumber: National Chamder Foundation, 2012 
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Istilah milenial pertama kalinya dikemukakan oleh William Strauss dan 

Neil dalam bukunya yang berjudul Millennials Rising: The Next Great 

Generation. Jika merujuk pada Generation Theory yang dicetuskan oleh Karl 

Mannheim pada tahun 1923, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada 

rentang tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi milenial juga disebut sebagai 

generasi Y. 

Indonesia, generasi milenial juga semakin berkembang. Sebenarnya, 

sejumlah pakar dalam negeri sudah berbagi pendapat tentang generasi milenial 

ini. Dalam bukunya Millenial Nusantara, Ada Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi 

menyebutkan bahwa orang yang lahir antara tahun 1981 hingga 2000 dianggap 

sebagai generasi milenial. Sementara itu, ilmuwan sosial domestik lainnya 

mengidentifikasi generasi milenial dengan menggunakan tahun lahir antara 

1980an dan 2000an. 

Mereka yang lahir antara 1980 dan 2000 dianggap sebagai generasi 

milenial, menurut sejumlah sudut pandang ahli dari berbagai profesi dan bangsa. 

Penduduk Indonesia yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000 juga disebut 

sebagai “generasi milenial Indonesia”. Dengan demikian, individu yang termasuk 

dalam generasi milenial adalah mereka yang berusia antara 19 hingga 40 tahun, 

juga dikenal sebagai muda hingga paruh baya atau pelajar hingga pekerja. 

F. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah uraian atau pernyataan tentang kerangka konsep 

pemecahan masalah yang telah dirumuskan dan juga disajikan secara skematis.40 

Kerangka pikir merupakan hubungan logis antara konsep dan variabel penelitian 

yang berguna untuk membantu dalam merumuskan hipotesis. Kerangka pikir 

dikonstruksi dari kajian teori dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka 

 
40Maman Abdurahman dan Sambas Ali Muhidin, Panduan Praktis Memahami Penelitian, 

(Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 45. 
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pemikiran dapat memberikan gambaran hubungan antara variabel-variabel yang 

akan diteliti. Peneliti dapat menguraikan bahwa pengaruh literasi media dan 

perubahan sikap memiliki peran penting terhadap sikap moderasi beragama 

generasi milenial Kabupaten Bone. 

Pengaruh literasi media dan perubahan sikap generasi milenial, 

dipengaruhi dengan pemahaman generasi nilenial tentang literasi media, sehingga 

terjadi perubahan sikap terhadap sikap moderasi beragama. Semakin banyak 

pemahaman yang dimiliki generasi milenial maka semakin tinggi perubahan 

sikapnya dalam bermoderasi beragama. Pemahaman dan pengetahuan generasi 

milenial tentang literasi media dan terjadi perubahan sikap akan mempengaruhi 

pandangan generasi milenial dalam beragama.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara sederhana kerangka pikir dalam 

penelitian ini dijabarkan pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir 

Kerangka pikir di atas menggambarkan bagaimana alur penelitian yang akan 

dilakukan peneliti yaitu terkait dengan literasi media, perubahan sikap dan moderasi 

beragama generasi milenial. Peneliti memandang bahwa literasi media dan perubahan 

Moderasi Beragama 

(Y) 
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sikap yang ada pada diri seorang memiliki pengaruh terhadap sikap moderasi beragama 

generasi milenial. 

G. Hipotesis 

Menurut Jim Hoy Yam dan Ruhiyat Taufik hipotesis adalah pernyataan 

formal menyajikan hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji 

kebenarannya melalui penelitian.41 Hipotesis merupakan jawaban semetara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menerima atau 

menolak hipotesis. Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh literasi media terhadap sikap moderasi beragama 

generasi milenial Kabupaten Bone.  

2. Terdapat pengaruh perubahan sikap terhadap sikap moderasi beragama 

generasi milenial Kabupaten Bone.  

3. Terdapat pengaruh literasi media dan perubahan sikap secara bersama-

sama terhadap sikap moderasi beragama generasi milenial Kabupaten 

Bone. 
 

 
41Jim Hoy Yam, Ruhiyat Taufik, “Hipotesis Penelitian Kuantitatif”, Ilmu Administrasi 3, 

no. 2, (2021): h. 97. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang 

mencantumkan data yang merupakan angka atau data yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh, gambaran dan penarikan kesimpulan dari data tersebut. 

Penelitian kuantitatif bertujuan mengkarakterisasi fenomena kuantitatif, fenomena 

sosial, atau untuk mengkaji bagaimana fenomena atau peristiwa sosial yang 

terjadi di masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain. 

Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan data atau sampel, memberikan gambaran umum tentang item yang 

diperiksa untuk secara akurat mengkarakterisasi fakta dan fitur dari hal-hal yang 

diselidiki, penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan secara metodis 

fakta, item, atau subjek sebagaimana adanya.1 Berdasarkan tingkat eksplanasinya, 

penelitian ini tergolong penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang mencari 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yaitu moderasi 

beragama. 

2.  Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Bone. Berdasarkan judul 

penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan terhadap generasi milenial 

Kabupaten Bone. Kabupaten Bone ini memiliki 27 kecamatan yang terdiri dari 

328 Desa dan 44 Kelurahan. Lokasi dalam penelitian ini berfokus di generasi 

milenial yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Adapun yang menjadi 

 
1Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya Offset, 2015), h. 55. 
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alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tanete Riattang Barat 

selain karena peneliti sendiri berasal dari Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan 

juga lokasi tersebut merupakan wilayah dengan jumlah masyarakat milenialnya 

banyak menggunakan media untuk informasi bahkan sampai mendengarkan 

dakwah.  

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data 

atas tujuan tertentu, dalam hal ini berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan 

pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.2 Pendekatan dalam 

aktivitas penelitian dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadakan hubungan 

dengan objek yang akan diteliti, yaitu usaha yang dilakukan guna mencapai target 

yang ada dalam tujuan penelitian.  

Menurut Sarwono sebagaimana yang dikutip dalam Ahmad Tanzeh bahwa 

pendekatan kuantitatif adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan 

variabel-variabel tersebut kemudian didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi 

variabel.3 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan metode penelitian eksplanasi. Sebab penelitian ini bertujuan untuk 

mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan menggunakan perhitungan 

dengan rumus-rumus tertentu. Selain itu penelitian ini juga menggunakan 

instrumen penelitian berupa kuesioner yang diisi oleh responden.  

Metode penelitian yang digunakan yaitu eksplanasi agar dapat 

menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan 

 
2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D 

(Cet.XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2. 
3Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 19 
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hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. 

Karena itu penelitian eksplanasi menggunakan sampel dan hipotesis.4 

Secara umum penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan 

alat bantu statistik dalam mengolah data untuk memberikan gambaran atas suatu 

peristiwa yaitu tentang Pengaruh Literasi Media dan Perubahan Sikap Terhadap 

Moderasi Beragama Generasi Milenial Kabupaten Bone.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan yang mencangkup semua anggota 

yang akan diteliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, 

nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya.  

Adapun jumlah populasi yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Barat 

dengan kelompok umur 15-64 tahun yaitu sebanyak 35.917 orang yang terdiri dari 

laki-laki 17.401 orang dan perempuan 18.516 orang.5 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kesimpulan 

akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 

 
4Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), 

h. 46. 
5https://bonekab.bps.go.id/ diakses pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 13:32 WITA 

https://bonekab.bps.go.id/
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Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel dalam penelitian, terdapat teknik sampling yang digunakan 

adalah Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel dengan karakteristik yang dibutuhkan dan telah diketahui posisi responden 

yang diperlukan. Dimana dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sesuai 

dengan karakteristik responden dalam populasi. 

Berdasarkan jumlah populasi yang ada di Kecamatan Tanete Riattang 

Barat dengan kelompok umur 15-64 tahun yaitu sebanyak 35.917 orang. Dari 

populasi tersebut dilakukan pertimbangan sampel dalam penelitian ini dengan 

responden yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Generasi milenial yang berdomisili di Kecamatan Tanete Riattang 

Barat. 

2. Berusia 19-40 tahun. 

3. Aktif menggunakan media sosial. 

4. Generasi milenial yang inovatif, kreatif dan informatif. 

Berdasarkan kriteria sampel tersebut, besarnya sampel ditetapkan dengan 

menggunakan pendapat dari Moh. Nasir yang menyatakan bahwa untuk populasi 

yang berada antara 10.000-50.000 orang, maka besarnya sampel yang digunakan 

adalah 10% dari populasi. Adapun rumus perhitungan yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

n = N x e2 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel/jumlah responden 

N = Ukuran populasi 

e = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa ditolerir: e = 10% 
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n = N x e2 

n = 35.917 x (10%)2 

n = 359 sampel 

Penjumlahan data di atas, menegaskan bahwa jumlah sampel yang akan 

dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 359 responden dengan kriteria 

yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dilakukan penentuan sampel pada 

masing-masing kategori dengan menentukan proporsinya sesuai dengan jumlah 

sampel yang akan diteliti. Jumlah sampel setiap kategori didapatkan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

N =
𝑛
𝑆 × 𝑛  

Keterangan: 

N = Jumlah sampel tiap kategori 

n = jumlah populasi tiap kategori 

S = Jumlah total populasi 

Tabel 3.1 

Responden Penelitian 

No. Kategori 
Ukuran 

Sampel 

Jumlah 

Responden 

1.  Pelajar/Mahasiswa  
22.469

35.917
× 359 225 

2.  Wiraswasta Muda 
7403

35.917
× 359 74 

3.  Lainnya (Honorer, penyiar, pegawai 

kantor, wartawan dan lain-lain) 
6045

35.917
× 359 60 

Jumlah 35.917 359 

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah responden penelitian 

dengan kategori sebagai pelajar dan mahasiswa didapatkan dari hitungan 

berdasarkan jumlah pelajar dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Bone 

kemudian dikalikan dengan 100 sampel yang dihasilkan lalu kemudian dibagi 

dengan keseluruhan jumlah populasi dari penelitian sehingga menghasilkan 
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jumlah responden penelitian sesuai dengan tabel di atas. Begitupun dengan 

kategori lainnya, dilakukan penjumlahan dengan cara yang sama. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

 Kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data merupakan 

dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian.6 Adapun tujuan 

utama dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data, sehingga teknik 

pengumpulan data menjadi langkah yang paling penting untuk diperhatikan dalam 

penelitian.7 Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang paling strategis 

dalam penelitian kuantitatif. Selain itu, teknik ini juga merupakan bagian yang 

menentukan keberhasilan penelitian yang dilakukan.8 Dalam penelitian ini, 

metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan 

atau biasa disebut field research, yaitu mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan permasalahan yang ada. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kuesioner/Angket 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

atau menyebarkan seperangkat daftar pernyataan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Kuesioner adalah Untuk memahami variabel atau 

masalah yang sedang diperiksa, kuesioner adalah prosedur pengumpulan 

informasi yang memungkinkan penyelidikan sikap, keyakinan, tindakan, dan fitur 

dari banyak orang.9  

 
6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 

h. 193 
7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 

h. 308 
8Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Pulik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana , 2009), h. 123 
9Sugioyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta :2018). 
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Kuesioner atau angket tersebut disusun menggunakan skala. Skala 

merupakan teknik dalam pengumpulan data yang bersifat mengukur, sehingga 

data yang diperoleh adalah berupa angka-angka. Kuesioner yang disebarkan 

kepada responden berupa multiple choice question yang sifatnya tertutup dengan 

berpedoman pada skala likert. 

Skala likert merupakan sejumlah petanyaan yang sistematis untuk 

menunjukkan sikap seorang responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Skala 

likert digunakan dalam mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang mengenai fenomena sosial dengan jawaban setiap item 

instrumen yang mempunyai gradasi mulai dari sangat positif sampai sangat 

negatif.10  

Responden akan diminta untuk memilih kategori jawaban yang disusun 

oleh peneliti tentang suatu objek/fenomena tertentu, yaitu: Sangat Sering (SS) = 4, 

Sering (S) = 3, Kadang-Kadang (K) = 2, Tidak Penah (TP) = 1. Urutan sering atau 

tidak pernah tersebut dapat dibalik mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan 

setujui.11 

Pada penelitian ini, skala likert bertujuan untuk mengukur pengaruh 

tingkat pemahaman, dan perubahan sikap terhadap moderasi beragama. Dalam 

penelitian ini, untuk menskor skala kategori likert, jawaban diberi bobot dengan 

nilai kuantitatif 4, 3, 2, 1, sebagai berikut: 

 

 

 

 

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

h. 134 
11Sofyan Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Prenamedia Group:2013), h. 25 
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Tabel 3.2 

Skor Skala Likert 

Skala Likert 
Skor 

(Pernyataan Positif) 

Skor 

(Pernyataan Negatif) 

Sangat Sering 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-Kadang 2 3 

Tidak Pernah 1 4 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan data sekunder yang berupa data yang berbentuk 

dokumen yang diambil dari lokasi penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui 

keterangan secara tertulis, yaitu dokumen yang ada kaitannya dengan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini untuk digunakan sebagai catatan atau bukti hasil 

penelitian. 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan 

antara pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti.12 

4. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena 

melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data 

observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat 

digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.13 Teknik 

pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan 

 

12S. Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Cet. I; Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012), h. 40. 
13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta: Rineka 

Cipta: 2006), h. 229. 
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untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode 

ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. 

E.  Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

agar mudah dan sistematis dalam mengumpulkan data sesuai dengan teknik 

pengumpulan data.14 Instrumen penelitian yang dipakai yaitu berupa daftar angket 

yang sebelumnya dibagikan kepada responden dan diisi sesuai data yang 

sebenarnya. Setelah pengisian data tersebut, instrumen penelitian dikumpul.  

Angket merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang dibuat sebelum 

melakukan pengumpulan data. Penelitian kuantitatif, angket menjadi instrumen 

kunci (key instrument) dalam mengumpulkan data di lapangan terkait dengan 

variabel penelitian yaitu literasi media, perubahan sikap dan moderasi beragama 

generasi milenial Kabupaten Bone. Adapun kisi-kisi indikator angket penelitian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Indiktor Instrumen Angket Penelitian 

No. Variabel 
Indikator 
Penelitian 

Jumlah 
Pernyataan 

Pernyataan 

1. 

  

Literasi 
Media 

Technical Skills 1-6 

1. Sering mendengar istilah 
mengenai literasi media 

2. Aktif menggunakan 
media dalam kehidupan 
sehari-hari 

3. Menerapkan literasi 
media dalam 
mendapatkan dan 
menyebarkan informasi 
di media. 

4. Memahami isi pesan 
yang ada di media.  

5. Sering menggunakan 

 
14Suharismi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 

135 
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media dengan baik 
6. Memperoleh banyak 

pengetahuan melalui 
internet atau media sosial 

Critical 
Understanding 

7-14 

7. Memahami setiap konten 
yang ada di media  

8. Banyak menggunakan 
media dalam 
mendapatkan informasi 

9. Membedakan mana 
informasi yang bersifat 
positif dan negatif 

10. Menganalisis isi pesan 
dari media yang saya 
dapatkan  

11. Melakukan cros cek 
terlebih dahulu terhadap 
isi pesan yang saya 
dapatkan di media 

12. Untuk mendapatkan 
informasi yang akurat, 
saya membandingkan 
informasi dari satu 
sumber ke sumber 
lainnya dengan jenis 
informasi yang sama 

13. Ketika menyebarkan 
informasi yang tidak 
benar dalam bermedia 
sosial, saya tahu bahwa 
ada UU ITE yang 
menjadi payung hukum 

14. Melakukan pertimbang 
kondisi serta waktu yang 
tepat untuk membagikan 
informasi yang saya 
dapatkan melalui media 
sosial 

  

Communicative 
Abilities 

15-18 

15. Mengevaluasi isi pesan 
media yang saya 
dapatkan 

16. Berkomunikasi dan 
membangun relasi di 
media 

17. Memproduksi konten di 
media dan mensharenya 

18. Membuat konten dengan 
menyebarkan informasi, 
foto atau video yang 
bersifat negative 



59 

 

2. 
Perubahan 

Sikap 

Persepsi 1-3 

1. Mempersepsikan pesan 
yang diterima kearah 
yang lebih baik 

2. Dapat terpengaruh 
dengan hanya 
mendengarkan dan 
melihat informasi yang 
dikirim kepadanya 

3. Mampu memberikan arti 
terhadap apa yang 
diterima sesuai dari isi 
media 

Afektif 4-6 

4. Mampu membedakan 
informasi yang bersifat 
pribadi dan tidak 

5. Emosi sering 
mempengaruhi perubahan 
sikap seseorang apabila 
sudah menyinggung 
mengenai identitas sosial, 
agama dan lain 
sebagainya 

6. Mudah terpengaruh 
dengan apa yang ada di 
media 

Kognitif 7-9 

7. Perubahan sikap 
seseorang dapat terjadi 
melalui argument 

8. Mengetahui mana pesan 
yang benar dan tidak 

9. Meneruskan informasi 
yang saya dapatkan ke 
orang lain 

3. 
Moderasi 
Beragama 

Komitmen 
Kebangsaan  

1-5 

1. Mengamalkan ajaran 
agama sesuai dengan 
pancasila 

2. Mampu memahami 
moderasi beragama 

3. Memegang prinsip 
kebangsaan dalam 
beragama 

4. Memegang prinsip-
prinsip moderasi 
beragama yaitu prinsip 
keadilan, prinsip toleransi 
dan prinsip keseimbangan 

5. Menciptakan kerukunan 
bangsa dengan beragama 

Toleransi 6-11 
6. Menerima keyakinan 

yang dimiliki orang lain 
tanpa membedakan 



60 

 

agamanya 
7. Menerima pendapat dari 

orang lain tanpa 
membedakan agamanya 

8. Menerima segala 
perbedaan agama tanpa 
melihat kelebihan dan 
kekurangannya 

9. Menciptakan kerukunan 
secara bersama-sama 
dalam suasana saling 
menghargai meskipun 
berbeda agama 

10. Memahami bahwa 
masing-masing agama 
memiliki sistem cara 
beribadah dan 
kepercayaan masing-
masing 

11. Memahami dalam agama 
bahwa terdapat aliran 
yang bermacam-macam, 
sehingga bisa menerima 
dan menghargai praktik 
bergama yang berbeda 

Anti Kekerasan 
atau kekerasan 

dan 
radikalisme 

12-14 

12. Moderasi beragama dapat 
mencegah terjadinya 
radikalisme 

13. Anti kekerasan tercipta 
dengan adanya 
pemahaman mengenai 
moderasi beragama 

14. Dengan moderasi 
beragama, paham 
radikalisme tidak dapat 
berkembang dikalangan 
masyarakat 

Akomodatif 
Terhadap 

Agama Lokal 
15-19 

15. Dapat menyesuaikan diri 
dengan agama lain 

16. Memahami agama yang 
diakomodasi dalam 
kebudayaan lokal dan 
tradisi selama tidak 
bertentangan dengan 
ajaran pokok agama 

17. Orang yang moderat lebih 
ramah dalam penerimaan 
tradisi dan budaya lokal 
dalam perilaku 
keagamaanya 

18. Senang dengan 
peringatan tradisi hari 
keagamaan dan tradisi 
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lain yang ada disekitar 
tempat tinggal saya 
berbasis budaya lokal  

19. Menerima budaya yang 
ada dalam masyarakat 
selama nilai ajaran agama 
tidak bertentangan   

F.  Validasi dan Reabilitasi Instrumen 

Pengujian keabsahan data merupakan keakuratan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

penelitian.15  

Adapun pengujian keabsahan data pada uji kredibilitas adalah uji yang 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Uji 

validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan agar diperoleh 

item-item pertanyaan yag valid dan konsisten. Uji validitas dan reliabilitas 

dilakukan pada 30 responden. 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsinya. Suatu dimensi 

atau indikator dikatakan valid apabila indikator tersebut mampu mencapai tujuan 

pengukuran dari konstrak laten dengan tepat. Indikator yang valid adalah 

indikator yang memiliki tingkat measurement error yang kecil.16 

Validitas alat ukur diuji dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang 

diperoleh dari setiap item pertanyaan dengan keseluruhan alat dari alat ukur 

tersebut. Nilai korelasi r dibandingkan dengan angka kritis dalam tabel korelasi, 

untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan taraf signifikan 5%, dan jika r 

 
15Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 

30. 
16Sudaryono, Metodologi Penelitian, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 396 
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hitung ˃ rtabel maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid sebaliknya jika r hitung 

< rtabel maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid. 

Dalam uji validiasi ini, setiap item pertanyaan akan diuji validitasnya guna 

mengetahui validitas setiap item pertanyaan dalam instrument penelitian dapat 

dilihat pada kolom nilai validitas. Jika nilai validitas lebih besar dari r table maka 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Nilai r table dengan N/df= n-2 yaitu 30-2 = 

28, sehingga nilai r table pada taraf signifikasi 5% adalah 0,3610. Apabila nilai 

validitas > 0,3610 maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Hasil 

pengujian validitas terhadap instrrumen peneltian tersebut dapat ditunjukkan pada 

tabel berikut ini: 

Table 3.4 

Uji Validitas Variabel X1 (Literasi Media) 

No Item soal Nilai Validitas 
r tabel (N/df= n-2) 

Taraf signifikan 5% 
Keterangan 

1 Item 1 0,453 0,3610 Valid 

2 Item 2 0,401 0,3610 Valid 

3 Item 3 0,592 0,3610 Valid 

4 Item 4 0,665 0,3610 Valid 

5 Item 5 0,480 0,3610 Valid 

6 Item 6 0,386 0,3610 Valid 

7 Item 7 0,715 0,3610 Valid 

8 Item 8 0,648 0,3610 Valid 

9 Item 9 0,553 0,3610 Valid 

10 Item 10 0,785 0,3610 Valid 

11 Item 11 0,742 0,3610 Valid 

12 Item 12 0,747 0,3610 Valid 

13 Item 13 0,490 0,3610 Valid 

14 Item 14 0,724 0,3610 Valid 

15 Item 15 0,561 0,3610 Valid 

16 Item 16 0,557 0,3610 Valid 

17 Item 17 0,624 0,3610 Valid 

18 Item 18 0,466 0,3610 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data 2022 
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Bedasarkan hasil output instrumen literasi media tersebut, ditentukan nilai 

r tabel adalah 0,3610dapat diketahui bahwa semua item pernyataan yang bejumlah 

18 item (lihat lampiran 2) dinyatakan valid karena diperoleh keseluruhan nilai 

pearson correlation memenuhi syarat (lihat pada lampiran 7) yaitu memiliki nilai 

> 0,3610. Sehingga pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur 

penelitian selanjutnya dalam indikator literasi media. 

Table 3.5 

Uji Validitas Variabel X2 (Perubahan Sikap) 

No Item soal Nilai Validitas 
r tabel (N/df= n-2) 

Taraf signifikan 5% 
Keterangan 

1 Item 1 0,384 0,3610 Valid 

2 Item 2 0,708 0,3610 Valid 

3 Item 3 0,519 0,3610 Valid 

4 Item 4 0,536 0,3610 Valid 

5 Item 5 0,524 0,3610 Valid 

6 Item 6 0,708 0,3610 Valid 

7 Item 7 0,741 0,3610 Valid 

8 Item 8 0,383 0,3610 Valid 

9 Item 9 0,546 0,3610 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data 2022 

Setiap item soal dikatakan valid apabila r > 0,3610. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa semua item pernyataan sebanyak 9 item (lihat lampiran 2) 

dinyatakan valid karena karena diperoleh keseluruhan nilai pearson correlation 

memenuhi syarat (lihat pada lampiran 7) yaitu memiliki nilai > 0,3610maka dari 

itu pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian selanjutnya 

dalam indikator perubahan sikap. 
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Table 3.6 

Uji Validitas Variabel Y (Moderasi Beragama) 

No Item soal Nilai Validitas 
r tabel (N/df= n-2) 

Taraf signifikan 5% 
Keterangan 

1 Item 1 0,615 0,3610 Valid 

2 Item 2 0,550 0,3610 Valid 

3 Item 3 0,631 0,3610 Valid 

4 Item 4 0,651 0,3610 Valid 

5 Item 5 0,671 0,3610 Valid 

6 Item 6 0,540 0,3610 Valid 

7 Item 7 0,699 0,3610 Valid 

8 Item 8 0,593 0,3610 Valid 

9 Item 9 0,767 0,3610 Valid 

10 Item 10 0,644 0,3610 Valid 

11 Item 11 0,697 0,3610 Valid 

12 Item 12 0,640 0,3610 Valid 

13 Item 13 0,630 0,3610 Valid 

14 Item 14 0,647 0,3610 Valid 

15 Item 15 0,488 0,3610 Valid 

16 Item 16 0,709 0,3610 Valid 

17 Item 17 0,769 0,3610 Valid 

18 Item 18 0,523 0,3610 Valid 

19 Item 19 0,656 0,3610 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data 2022 

Setiap item soal dikatakan valid apabila r > 0,3610. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa semua item pernyataan sebanyak 19 item (lihat lampiran 2) 

dinyatakan valid karena diperoleh keseluruhan nilai pearson correlation 

memenuhi syarat (lihat pada lampiran 7) yaitu memiliki nilai > 0,3610, maka dari 

itu pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian selanjutnya 

dalam indikator moderasi beragama. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bisa diartikan sebagai kepercayaan dan konsistensi. Hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 

terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang relative sama, artinya mempunyai 

konsistensi pengukuran yang baik. Sebaliknya, apabila diperoleh suatu hasil yang 

berbeda-beda dengan subjek yang sama, maka dikatakan inkonsisten. Bisa 

disimpulkan bahwa suatu alat ukur yang reliable adalah alat ukur yang 

mempunyai tingkat reliabilitas tinggi, secara empiris, tingkat rendahnya 

reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas.17 

Pengujian reliabilitas instrumen menggunakan teknik Alpha Cronbach dalam 

penelitian ini.18 Penentuan reliabilitas instrumen apabila nilai r ˃ 0,60.19 Dengan 

demikian, reliabel atau tidaknya instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan ri dengan rtabel atau apabila ri ˂ 0,60. Pengujian reliabilitas 

instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach melalui bantuan program 

SPSS versi 26. 

Adapun hasil uji coba instrumen penelitian menggunakan rumus Alfa 

Cronbach yang dilakukan dilapangan dapat dideskripsikan sebagai berikut:  

a. Instrument Literasi Media 

Berdasarkan hasil analisis dan output SPSS version 26 yang didapatkan 

peneliti, diketahui bahwa pada instrument literasi media terdapat N of Items yang 

berarti banyaknya item pernyataan angket berjumlah 18 item pernyataan dengan 

nilai Cronbach‟s Alpha sebesar 0,889. Nilai Cronbach‟s Alpha sebesar 0,889 

menandakan lebih besar dari nilai 0,60, maka sebagaimana dasar persyaratan 

 
17Sudaryono, Metodologi Penelitian, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 397 
18Syofian Siregar, Statistik Paramater untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPP Versi 17. 
19Julianyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah, h. 

165. 



66 

 

untuk reliabelnya suatu instrumen, selanjutnya dapat dikatakan bahwa instrumen 

literasi media adalah reliabel atau konsisten. Dalam uji reliabilitas menandakan 

bahwa keseluruhan item pernyataan angket untuk instrumen literasi media adalah 

reliabel. 

Adapun gambaran statistik keseluruhan pernyataan dapat dilihat dalam 

tabel output SPSS version 26.  

Tabel 3.7 

Reliability Statistics Literasi Media 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.835 18 

Pada tabel tersebut dapat dilihat pada kolom Cronbach's Alpha 

menunjukkan bahwa keseluruhan item pernyataan angket > 0,60, maka dapat 

disimpulkan bahwa keseluruhan item atau pernyataan angket literasi media adalah 

reliable. 

b. Instrument Perubahan Sikap 

Berdasarkan hasil analisis dan output SPSS version 26 yang didapatkan, 

diketahui bahwa pada instrument perubahan sikap terdapat N of Items yang berarti 

banyaknya item pernyataan angket yaitu berjumlah 9 item pernyataan dengan nilai 

Cronbach‟s Alpha sebesar 0,730. Nilai Cronbach‟s Alpha sebesar 0,730 

menandakan lebih besar dari nilai 0,60, maka sebagaimana dasar persyaratan 

untuk reliabelnya suatu instrumen, selanjutnya dapat dikatakan bahwa instrumen 

perubahan sikap adalah reliabel atau konsisten. Dalam uji reliabilitas tersebut 

menandakan bahwa keseluruhan item pernyataan angket untuk instrumen 

perubahan sikap adalah reliabel.  

Adapun gambaran statistik keseluruhan pernyataan dapat dilihat dalam 

tabel output SPSS version 26.  
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Tabel 3.8 

Reliability Statistics Perubahan Sikap 

 

 

 

 

Pada tabel 3.8 menunjukkan bahwa pada kolom Cronbach's Alpha dapat 

dilihat bahwa keseluruhan item pernyataan angket adalah > 0,60, maka dapat 

disimpulkan bahwa keseluruhan item atau pernyataan angket perubahan sikap 

adalah reliabel. 

c. Instrument Moderasi Beragama 

Berdasarkan hasil analisis dan output SPSS version 26 yang didapatkan 

peneliti, diketahui bahwa pada instrument literasi media terdapat N of Items yang 

berarti banyaknya item pernyataan angket yaitu berjumlah 19 item pernyataan 

dengan nilai Cronbach‟s Alpha sebesar 0,941. Nilai Cronbach‟s Alpha sebesar 

0,941 menandakan lebih besar dari nilai 0,60, selanjutnya dapat dikatakan bahwa 

instrumen Moderasi Beragama adalah reliabel atau konsisten. Dalam uji 

reliabilitas tersebut menandakan bahwa keseluruhan item pernyataan angket untuk 

instrumen Moderasi beragama adalah reliabel. Adapun gambaran statistik 

keseluruhan pernyataan dapat dilihat dalam tabel output SPSS version. 

Tabel 3.9 

Reliability Statistics Moderasi beragama 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.937 19 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada kolom Cronbach's 

menunjukkan bahwa keseluruhan item pernyataan angket adalah > 0,60, maka 

dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item atau pernyataan angket Moderasi 

beragama adalah reliabel.  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.746 9 



68 

 

Hasil analisis menunjukkan koefisian alpha hitung untuk variable penilaian 

literasi media sebesar 0,889 > 0.60, untuk variable perubahan sikap sebesar 0,730 

> 0,60, dan untuk penilaian variable moderasi beragama sebesar 0,914 > 0,60 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa angket reliabel, dengan demikian angket 

dapat digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan. Dengan data yang 

telah teruji melalui uji validitas dan reliabilitas berarti peneliti sudah mempunyai 

legalitas untuk menganalisis atau menguji hipotesis antara X1 dan X2 terhadap Y. 

G. Teknik Pengelohan dan Analisis Data 

Analisis data adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data 

yang diperoleh dari hasil penelitian, yakni merupakan rangkaian kegiatan 

penelaah, pengaturan, pengelompokan atau pengorganisasian, sistematisasi, 

penafsiran dan pemeriksaan kebenaran data ke dalan suatu pola agar sebuah 

fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Oleh karena itu, dalam 

menganalisis hasil data dari penelitian yang bersifat kuantitatif, maka peneliti 

menggunakan analisis statistik sebagai berikut. 

1. Analisis Deskripsi 

Pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan dari data masing-

masing variabel yang telah diolah dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, 

modus, dan standar deviasi. Selain itu juga disajikan tabel distribusi frekuensi, 

tabel interval kelas dari distribusi frekuensi masing-masing variabel. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, guna 

menjawab hipotesis penelitian. Ada banyak jenis pengujian asumsi klasik. Jenis 

pengujian asumsi klasik juga disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan. 
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Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji 

Normalitas. 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. 

Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal, 

dilakukan dengan menggambarkan penyebaran data melalui grafik. Jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi telah memenuhi asumsi 

normalitas. Data dapat diolah di program analisis statistik IBM SPSS dengan 

dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3. Uji linieritas atau keberartian regresi 

Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan 

terikat berhubungan dalam model regresi yang bersifat linier. Uji linieritas 

digunakan untuk menentukan apakah hubungan antara dua variabel yang 

didefinisikan dalam teori dan data yang diamati bersifat linier atau tidak. Adapun 

rumus uji linearitas adalah sebagai berikut: 

𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
𝑅𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝑅𝐽𝐾 (𝐺)
  

Apabila Fhitung > Ftabel maka regresi berarti, sebaliknya bila Fhitung < 

Ftabel maka regresi tidak berarti. Bila Fhitung > Ftabel maka persamaan garis 

regresi tidak linier, sedangkan bila Fhitung < Ftabel maka persamaan garis regresi 
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menunjukkan linier.20 Pengujian linearitas data dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS versi 26. 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan dan menganalisis 

bentuk hubungan antara dua variabel dengan mengembangkan persamaan regresi. 

Analisis regresi adalah metode statistika yang dapat menggambarkan hubungan 

fungsional antara dua variabel. Penelitian ini peneliti menggunakan analisis 

regresi linier berganda untuk mengetahui apakah naik dan turunnya variabel 

dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. 

Dan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependent. Regresi linier berganda merupakan regresi yang 

memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Model 

persamaan regresi linier berganda.21 

Y =  α +  β1X1 +  β2X2 +  ε 

Keterangan: 

Y = Moderasi beragama 

α = Konstanta  

β1 = Koefisien regresi dari Pemahaman 

β2 = Koefisien regresi dari perubahan sikap 

X1 = Pemahaman 

X2 = Perubahan Sikap 

ε = Standar eror. 

 

 

 
20Syofian Siregar, Statistik Paramater untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPP Versi 17, h. 182. 
21Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistik, Edisi Kedua (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2012), h. 241. 
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5. Pengujian Hipotesis 

a. Uji t 

Pada dasarnya uji t untuk menunjukkan ada tidaknya pengaruh satu 

variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Formulasi hipotesis: 

1) H0: bi = 0; artinya variabel bebas secara individual tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.  

2) Ha: bi ≠ 0; artinya variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Dalam menguji kebenaran hipotesis tersebut digunakan statistik t yang 

dihitung dengan SPSS 26.0 for windows. Adapun tingkat signifikan ditentukan 

dengan α = 5 %. Perlu diketahui bahwa besaran yang sering digunakan dalam 

penelitian non eksakta untuk menentukan taraf nyata adalah 1%, 5%, 10%.22 

Adapun kebenaran hipotesis didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: 

a) H0 ditolak dan Ha diterima jika thitung > ttabel atau jika tsig < α  

b) H0 diterima dan Ha ditolak jika thitung < ttabel atau jika tsig > α 

b. Uji F 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Formulasi hipotesis yaitu 

sebagai berikut: 

1) H0: b1, b2, b3 = 0; artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.  

2) Ha: b1, b2, b3 ≠ 0; artinya variabel bebas secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Cara mengetahui kebenaran hipotesis alternatif dilakukan uji F dengan 

menggunakan SPSS 26.0 for windows. Adapun tingkat signifikansi ditentukan 

 
22Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 54 
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dengan α = 5%, dan kebenaran hipotesis alternatif didasarkan pada ketentuan 

sebagai berikut:  

a) H0 ditolak dan Ha diterima jika Fhitung > Ftabel atau jika Fsig < α  

b) H0 diterima dan Ha diterima jika Fhitung < Ftabel atau jika Fsig > α 

Analisis ini merupakan analisis pengelohan data lanjut dari hasil uji 

hipotesis. Analisis ini peneliti membuat interpretasi dari analisis regresi skor 

mentah yang diketahui dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel 

dengan kemungkinan: Jika Fhitung > Ftabel, maka terima H0 (signifikan) dan Jika 

Fhitung < Ftabel, maka tolak H0 (non signifikan). 

6. Uji Koefisien Determinasi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen serentak. Koefisien ini 

menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen 

serentak terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai 

semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai 

semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Admisnistratif 

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir 

timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. 

Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13'-5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT. 

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bone sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan 

Kabupaten Barru. 

2. Ketinggian Tempat (Elevation of Place)  

a. Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 

meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. 

Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut :  

b. Ketinggian 0-25 meter seluas 81.925,2 Ha (17,97%)  

c. Ketinggian 25-100 meter seluas 101.620 Ha (22,29%)  

d. Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%)  

e. Ketinggian 250-750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%)  

Secara umum luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km2 atau 9,78 

persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, terdiri dari 27 

kecamatan dengan 372 kelurahan/desa. Kecamatan yang terluas wilayahnya adalah 

Kecamatan Bontocani dengan luas 463,35 km2 dengan presentasi 10,16% 
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sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete 

Riattang dengan luas wilayah 23,79 km2 dengan persentasi0,52 %. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada kecamatan Tanete Riattang Barat, 

adapun luas wilayah kecamatan Tanete Riattang Barat yaitu Luas Area 53,68 Km2 

dengan pesentase 1,17%. 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Tiap Desa/Kelurahan  

Kecamatan Tanete Riattang Barat 

 

No. 

 

Desa/Kelurahan 

 

Luas Area (Km2) 

 

1 Majang 9,24 

2 Macege 5,45 

3 Jeppe’e 3,55 

4 Macanang 9,25 

5 Mattiro Walie 4,65 

6 Bulu Tempe  6,23 

7 Watang Palakka 4,26 

8 Polewali 10,70 

Jumlah 53,68 

           Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone 

3. Profil Kabupaten Bone 

Masyarakat Kabupaten Bone, sebagaimana Masyarakat kabupaten lainnya 

di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, merupakan pemeluk Agama Islam 

yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba Religius. 

Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan Pendidikan 

Agama Islam. Sekalipun demikian Penduduk Kabupaten Bone yang mayoritas 
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pemeluk agama Islam, tetapi di kota Watampone juga ada Gereja dalam arti 

pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan Ibadahnya. 

Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan 

keagamaan karena mereka saling hormat menghormati dan menghargai satu dengan 

lainnya. Di samping itu peran pemuka agama teruatama para alim ulama sangat 

dominan dalam kehidupan keagamaan bahkan alim ulama merupakan figur 

kharismatik yang menjadi panutan masyarakat. 

Bidang pendidikan, sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional maka 

Pemerintah Kabupaten Bone untuk Sektor Pendidikan diarahkan pada upaya 

peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini diharapkan pula adanya peningkatan 

relevansi pendidikan serta mempunyai keterkaitan yang sesuai dengan kebutuhan 

tuntutan. Oleh karena itu mutu pendidikan selalu ditingkatkan sebagai upaya 

peningkatann SDM agar menguasai iptek. Peningkatan SDM tersebut mernpunyai 

nilai strategis karena merupakan prasyarat mutlak bagi Daerah Kabupaten Bone 

untuk mampu bersaing dalam Era Otonomi Daerah ini. 

a. Pendidikan 

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2015, Angka 

Parisipasi Murni (APM) tertinggi berada pada jenjang SD/MI dengan APM 

mencapai 98,57 sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi berada pada 

jenjang SD/MI dengan APK 112,87. 

Menurut Dinas Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama Kabupaten 

Bone, pada tahun 2015 terdapat 474 TK, 669 Sekolah Dasar, 88 Madrasah 

Ibtidaiyah, 122 SMP, 87 Madrasah Tsanawiyah, 37 SMA, 24 SMK, dan 40 

Madrasah Aliyah.  
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Menurut Dinas Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, pada tahun 

2022 jenjang pendidikan yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Jenjang Pendidikan di Kecamatan Tanete Riattang Barat 

No. Jenjang Pendidikan Negeri Swasta Jumlah 

1. Sekolah Dasar 14 3 17 

2. Madrasah Ibtidaiyah 1 3 4 

3. SMP 3 1 4 

4. Madrasah Tasanawiyah - 3 3 

5. SMA 3 1 4 

6. Madrasah Aliyah - - - 

7. SMK - 3 3 

8. Perguruan Tinggi 2 2 4 

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020 

b. Kesehatan 

Pada tahun 2015 terdapat 3 Rumah Sakit di Kabupaten Bone yang terletak 

di Kecamatan TR Barat dan Tanete Riattang. Kemudian juga terdapat 38 

Puskesmas, 942 Posyandu, 13 Klinik, dan 156 Polindes/Polindes yang tersebar di 

seluruh Kabupaten Bone. Selain didukung dengan fasilitas tersebut, Kabupaten 

Bone memiliki tenaga kesehatan antara lain 48 Tenaga Medis, 231 Tenaga 

Keperawatan, 200 Tenaga Kebidanan, dan 9 Tenaga Kefarmasian. 

c. Agama 

Dari sisi agama, mayoritas penduduk Kabupaten Bone beragama Islam 

menurut catatan Kementerian Agama Kabupaten Bone. Dengan mayoritas 

penduduk Kabupaten Bone beragama Islam, diikuti juga dengan jumlah tempat 

peribadatan untuk agama Islam yaitu total 1.223 Masjid dan 305 Mushola. Untuk 
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jumlah Jemaah haji di Kabupaten Bone tahun 2015 adalah 599 jemaah. Kecamatan 

Tanete Riattang Barat mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah 

42.689 jiwa, Protestan sebanyak 5.744 jiwa dan Katolik sebanyak 1.276 jiwa. 

d. Kemiskinan 

Pada tahun 2015 dari 196.729 keluarga yang ada di Kabupaten Bone, 

terdapat 12.459 keluarga yang masih memiliki klasifikasi Pra-Sejahtera.Sedangkan 

hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014, garis kemiskinan 

Kabupaten Bone berada pada angka Rp 244.415,00 dengan Jumlah Penduduk 

Miskin sebanyak 80.500. 

e. Kesejahteraan 

Namun dari sisi kesejahteraan terjadi perubahan signifikan tahun 2017, di 

mana kuota rastra tahun 2017 menurun karena adanya penurunan angka rumah 

tangga sasaran (RTS). Tahun 2016 distribusi Rastra mencapai 60.603 rumah tangga 

sasaran (RTS), kemudian tahun 2017 menurun 10 persen menjadi 54.543 RTS 

(Rumah Tangga Sasaran). Artinya, Ada penurunan hingga 10 persen menandakan 

terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat Bone yang dulunya pra-sejahtera 

menjadi sejahtera.1 

4. Kondisi Demografis  

Kabupaten Bone dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Tanete Riattang 

merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai 

20,97 jiwa/Ha. Jumlah rumah tangga yang tercatat sebanyak 12.427 KK, dengan 

jumlah penduduk 49.887 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Tanete Riattang tercatat 

2.379 Ha (0,52 persen dari luas wilayah Kabupaten Bone) dengan luas area 

terbangun 701,38 Ha yang meliputi 8 kelurahan.  

 
1 https://bone.go.id/2013/04/25/agama-adat-budaya-pendidikan-dan-kesehatan-di-

kabupaten-bone/ 
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Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone khususnya lima tahun 

terakhir (tahun 2008-2012) menunjukkan angka 2,72 % pertahun. Proyeksi 

penduduk untuk 5 Tahun kedepan tahun 2018 diprediksikan penduduk Kabupaten 

Bone mencapai 763.412 jiwa dengan kepadatan penduduk 1,67 jiwa. 

5. Sosial dan Budaya  

Pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor yang makin 

meningkat di Kabupaten Bone telah memberikan dampak positif terhadap 

kemajuan pendidikan, yang ditunjukkan makin kondusifnya suasana belajar di 

berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pelayanan pendidikan sudah relatif merata 

dan bahkan sudah menjangkau daerah terpencil dan perbatasan. 

Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan 

di Bone semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan 

yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat 

untuk mengenyam bangku pendidikan. Jumlah siswa dan guru menunjukkan 

perkembangan yang makin bertambah, sedangkan rasio siswa terhadap sekolah dan 

rasio guru terhadap siswa makin membaik pada semua jenjang pendidikan namun 

pemerataan penempatan guru masih perlu ditingkatkan utamanya pada lokasi-

lokasi yang jauh dan terpencil.  

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah 

tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Dimana, harus didukung 

dengan fasilitas pendidikan yang memadai. Di Kabupaten Bone jumlah sarana 

pendidikan tahun 2012 terdiri dari Sekolah Dasar (SD) sebanyak 655 buah , SLTP 

sebanyak 124 buah, SLTA sebanyak 35 buah, dan SMK dan sederajat 55 buah.2  

 
2Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bone. https://id.scribd.com/document/382962366/BAB-

2-Kabupaten-Bone-BPS  
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Adapun kecamatan yang peneliti pilih sebagai lokasi penelitian adalah 

Kecamatan Tanete Riattang Barat. 

Gambar 4.1 

Sketsa Peta Kecamatan Tanete Riattang Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Responden 

Profil responden dalam penelitian ini merupakan data diri responden yang 

terdapat dalam kuesioner yang disebarkan kepada responden. Responden dalam 

penelitian ini merupakan generasi milenial yang ada di Kecamatan Tanete Riattang 

Barat, Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini menggunakan 359 orang responden 

(sampel). Peneliti menyebarkan sebanyak 359 kuesioner dan terisi sesuai dengan 

target atau pengembalian kuisioner sebanyak 359 sesuai dengan sampel penelitian. 

Profil responden tercantum dalam kuesioner bertujuan untuk mengetahui 

data responden yang mengisi kuesioner dan dikelompokkan kemudian dirangkum 
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sehingga menjadi sebuah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Profil 

responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan umur. 

Berikut profil responden yang telah diolah dan dirangkum menjadi sebuah 

informasi yang dihasilkan dari kuesioner yang telah disebarkan kepada responden. 

a. Jenis Kelaminan 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Laki-laki 130 36% 

2 Perempuan 229 64% 

Total 359 100% 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

Berdasarkan data profil responden pada tabel 4.3 yang tergolong dalam 

kelompok jenis kelamin di atas, jumlah responden berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 130 atau dalam bentuk persennya 36% orang. Sedangkan jumlah 

responden berjenis kelamin wanita sebanyak 229 orang atau dalam bentuk persen 

sebanyak 64%. Jika dilihat dari besar jumlah respondennya, jumlah responden 

berjenis kelamin wanita lebih banyak atau lebih mendominasi.  

b. Pekerjaan 

Kemudian berikut merupakan data profil responden berdasarkan jenis 

pekerjaan yang terdiri dari Pelajar/Mahasiswa, Wiraswasta dan Lainnya yang 

ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4  

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

Berdasarkan data profil responden yang tergolong dalam kelompok jenis 

pekerjaan di atas, jumlah responden sebagai generasi milenial di Tanete Riattang 

Barat, Kabupaten Bone berdasarkan jenis pekerjaan. Jumlah responden dengan 

pekerjaan sebagai pelajar dan mahasiswa sebanyak 225 orang atau dalam bentuk 

persentase sebanyak 63%, sedangkan jumlah responden pekerjaan wiraswasta 

sebanyak 74 orang atau dalam bentuk persentase sebanyak 20%, dan untuk jumlah 

responden dengan pekerjaan lainnya sebanyak 60 orang atau dalam bentuk 

persentase sebanyak 17%. Jika melihat dari perbandingan data jumlah responden di 

atas, maka dapat diketahui responden terbanyak adalah responden yang memiliki 

pekerjaan sebagai pelajar dan mahasiswa dengan memiliki tingkat persenan 63%. 

c. Usia 

Data profil responden berdasarkan Usia yang tergolong dalam 

pengelompokan usia 19-25 tahun, 26-40 tahun, yang ditampilkan dalam bentuk 

tabel berikut ini: 

 

 

 

No Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

1 Pelajar/Mahasiswa 225 63% 

2 Wiraswasta Muda 74 20% 

3 
Lainnya (Honorer, Pegawai 

Kantoran, Penyiar dll) 
60 17% 

Total 359 100% 
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Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

Berdasarkan data profil responden yang tergolong dalam kelompok  usia di 

atas, jumlah responden yang berumur 19-25 tahun sebanyak 286 orang atau dalam 

bentuk persentase sebanyak 80%, untuk jumlah responden yang berumur 26 - 40 

tahun sebanyak 73 orang atau dalam bentuk persentase sebanyak 73%. Jika melihat 

dari perbandingan data jumlah responden di atas, maka dapat diketahui bahwa 

responden terbanyak berdasarkan tingkat persentasenya adalah responden yang 

berumur 19-25 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa generasi milenial sebagai 

pelaku media lebih dominan berumur 19-25 tahun, yakni memiliki jumlah 286 

orang responden atau dengan persentase sebanyak 80%. 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 

Analisis deskriptif merupakan analisis data yang akan digunakan untuk 

mendeskripsikan variabel penelitian. 

Penelitian ini dilakukan terhadap generasi milenial Kabupaten Bone, pada 

Kecamatan tanete Riattang Barat yang berjumlah 359 responden untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh lietarasi media dan perubahan sikap terhadap sikap 

No Usia Frekuensi Persentase (%) 

1 19 – 25 tahun 286 80% 

2 26 – 40 tahun 73 20% 

Total 359 100% 
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moderasi beragama. Dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputasi 

program SPSS 26.0 for windows. Angket penelitian telah dijawab oleh responden 

dengan 46 butir pernyataan, dengan rincian 18 item untuk penilaian literasi media, 

9 item untuk penilaian perubahan sikap, dan 19 item untuk penilaian moderasi 

beragama. Hasil uji menjelaskan bahwa semua item pernyataan tersebut valid dan 

reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian selanjutnya. Dengan 

data yang telah teruji melalui uji validitas dan realibilitas berarti penelitian sudah 

mempunyai legalitas untuk menganalisis atau menguji hipotesis korelasi antara X1 

dan X2 terhadap Y. 

Data hasil penelitian terdiri dari dua variabel bebas yaitu variabel Literasi 

media (X1) dan Perubahan Sikap (X2) serta satu variabel terikat yaitu Moderasi 

Beragama (Y). Pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan dari data 

masing-masing variabel yang telah diolah dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

median, modus, dan standar deviasi. Selain itu juga disajikan tabel distribusi 

frekuensi, dan tabel interval kelas masing-masing variabel. Berikut ini rincian hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan dengan bantuan SPSS versi 26.0 untuk 

masing-masing variabel. 

1) Literasi Media 

Angket variabel X1 terdiri dari 18 item soal yang masing-masing item 

pernyataan mempunyai 4 alternatif jawaban dengan rentang skor 1-4. Data hasil 

penelitian terkait variabel literasi media yang didapatkan di Kecamatan Tanete 

Riattang Barat melalui angket penelitian dengan jumlah responden sebanyak 359 

orang. Berdasarkan data yang didapatkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif 

menggunakan SPSS.  
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Tabel 4.6 

Analisis Statistik Deskriptif Literasi Media 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Histogram Variabel X1 

Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS diperoleh nilai mean 59,97; standar 

deviation 4,443; variance 19.736; minimum 50; dan maximum 72. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat diketahui bahwa dari 359 generasi milenial Kecamatan Tanete 

Riattang Barat yang menjadi responden penelitian diperoleh hasil skor maksimum 

72 dan skor minimum sebesar 50 Rumus rentan jumlah skor maksimum (range) 

yang diperoleh adalah 72-50=22, interval kelas menggunakan rumus k=1+3,3 log 

n (k adalah banyaknya kelas interval dan n adalah banyaknya data), maka diperoleh 

7,6 dibulatkan 8, kemudian panjang interval kelas 22:8 adalah 2,75 dibulatkan 3. 

Penentuan kecenderungan variabel literasi media, setelah nilai minimum (X 

min) dan nilai maksimum (X mak) diketahui, maka selanjutnya mencari nilai rata-

Descriptive Statistics 

 

N Range 
Minim

um 

Maxim

um 
Mean 

Std. 

Deviation 

Varianc

e 

Statistic 

Statisti

c 

Statisti

c 

Statisti

c Statistic 

Std. 

Error Statistic Statistic 

Literasi 

Media (X1) 

359 22 50 72 59.97 .234 4.443 19.736 
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rata ideal (Mi) dengan Rumus Mi = (X mak + X min), mencari standar deviasi ideal 

(SDi) dengan rumus SDi = (X mak-X min). Berikut rumus yang digunakan untuk 

mengetahui Mi dan Sdi:3 

a) Kelompok Tinggi = X ≥ (Mi + SDi)  

b) Kelompok Sedang = (Mi – SDi ) ≤ X < (Mi + SDi)  

c) Kelompok Rendah = X < (Mi - SDi) 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diperoleh kriteria 

kecederungan literasi media sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Kategorisasi Variabel Literasi Media 

No Kategori Interval Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 Tinggi X ≥ 64 81 23 % 

2 Sedang 56 ≤ X < 64 209 58 % 

3 Rendah X < 56 69 19 % 

Jumlah 359 100 % 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

Data pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa pemahaman mengenai literasi 

media yang dihitung dari 359 sampel responden, diketahui bahwa pemahaman 

literasi media yang dimiliki generasi milenial dari hasil pendistribusian kategori 

variabel literasi media berada pada kategori sedang, dengan jumlah hasil 

responden sebanyak 209 orang. Dari ke 209 responden tersebut dikatakan masuk 

pada kategori sedang, dilihat dari total skor pernyataan responden yang 

didapatkan peneliti terhadap item pernyataan literasi media yang dijumlahkan 

berdasarkan interval kategorisasi variabelnya. Dimana dari 359 responden, 

 
3 Livia Yuliawati, dkk, Pertolongan Pertama pada Waktu Kuantitatif (P3K): Panduan 

Praktis Menggunakan Software JASP, (Surabaya: Penerbit Universitas Ciputra, 2019), 54 
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terdapat 209 responden dengan total skor dari semua item pernyataan literasi 

media berada pada nilai interval kelas antar 56 < X < 64. 

2) Perubahan Sikap 

Angket variabel X2 terdiri dari 9 item soal yang masing-masing item 

pernyataan mempunyai 4 alternatif jawaban dengan rentang skor 1-4. Data hasil 

penelitian terkait variabel perubahan sikap yang didapatkan di Kecamatan Tanete 

Riattang Barat melalui angket penelitian dengan jumlah responden sebanyak 359 

orang. Berdasarkan data yang didapatkan tersebut dapat dianalisis secara deskriptif 

menggunakan SPSS. Berdasarkan data yang didapatkan selanjutnya dianalisis 

secara deskriptif menggunakan SPSS.   

Tabel 4.8 

Analisis Statistik Deskriptif Perubahan Sikap 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Histogram Variabel X2 

Descriptive Statistics 

 

N Range 
Minim

um 

Maxim

um 
Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Variance 

Statisti

c 

Statisti

c 

Statisti

c 

Statisti

c Statistic 

Std. 

Error Statistic Statistic 

Perubahan 

Sikap (X2) 

359 9 27 36 30.96 .107 2.028 4.113 
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Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS di atas, diperoleh nilai mean 30,96; 

standar deviation 2,028; variance 4,113; minimum 27; dan maximum 36. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa dari 359 generasi milenial 

Kecamatan Tanete Riattang Barat yang menjadi responden penelitian diperoleh 

hasil skor maksimum 36 dan skor minimum sebesar 28. Rumus rentan jumlah skor 

maksimum (range) yang diperoleh adalah 36-27=9, interval kelas menggunakan 

rumus k=1+3,3 log n (k adalah banyaknya kelas interval dan n adalah banyaknya 

data), hasilnya 7,6 dibulatkan 8, kemudian panjang interval kelas 9:8 = 1,12 

dibulatkan jadi 1. 

Penentuan kecenderungan variabel perubahan sikap, setelah nilai minimum 

(X min) dan nilai maksimum (X mak) diketahui, maka selanjutnya mencari nilai 

rata-rata ideal (Mi) dengan Rumus Mi = (X mak + X min), mencari standar deviasi 

ideal (SDi) dengan rumus SDi = (X mak-X min). Berikut rumus yang digunakan 

untuk mengetahui Mi dan Sdi:4 

a) Kelompok Tinggi = X ≥ (Mi + SDi)  

b) Kelompok Sedang = (Mi – SDi ) ≤ X < (Mi + SDi)  

c) Kelompok Rendah = X < (Mi - SDi) 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diperoleh kriteria 

kecederungan perubahan sikap sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
4 Livia Yuliawati, dkk, Pertolongan Pertama pada Waktu Kuantitatif (P3K): Panduan 

Praktis Menggunakan Software JASP, (Surabaya: Penerbit Universitas Ciputra, 2019), 54 
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Tabel 4.9 

Distribusi Kategorisasi Variabel Perubahan Sikap 

No Kategori Interval Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 Tinggi X ≥ 33 85 24 % 

2 Sedang 29 ≤ X < 33 222 62% 

3 Rendah X < 29 52 14 % 

Jumlah 359 100 % 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

Data pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa tingkat perubahan sikap yang 

dihitung dari 359 sampel responden, diketahui bahwa perubahan sikap yang 

dimiliki generasi milenial dari hasil pendistribusian kategori variabel literasi 

media berada pada kategori sedang, dengan jumlah hasil responden sebanyak 

222 orang. Dari ke 222 responden tersebut dikatakan masuk pada kategori 

sedang, dilihat dari total skor pernyataan responden yang didapatkan peneliti 

terhadap item pernyataan perubahan sikap yang dijumlahkan berdasarkan 

interval kategorisasi variabelnya. Dimana dari 359 responden, terdapat 222 

responden dengan total skor yang dari semua item pernyataan literasi media 

berada pada nilai interval kelas antar 29 < X < 33. 

3) Moderasi Beragama 

Data variabel moderasi beragama diperoleh melalui angket yang terdiri dari 

19 item dengan jumlah responden 359 generasi milenial. Ada 4 alternatif jawaban 

dengan rentang skor 1-4. Data hasil penelitian terkait variabel perubahan sikap yang 

didapatkan di Kecamatan Tanete Riattang Barat melalui angket penelitian dengan 

jumlah responden sebanyak 359 orang (lihat pada lampiran 4). Berdasarkan data 

yang didapatkan tersebut dapat dianalisis secara deskriptif menggunakan SPSS. 

 



89 

 

Tabel 4.10 

Analisis Statistik Deskriptif Moderasi Beragama 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Histogram Variabel Y 

Berdasarkan data yang didapatkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif 

menggunakan SPSS.  Dari analisis dengan SPSS diperoleh nilai mean 67; standar 

deviation 4,689; variance 21,986; minimum 55; dan maximum 76. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa dari 359 generasi milenial 

Kecamatan Tanete Riattang Barat yang menjadi responden penelitian diperoleh 

hasil skor maksimum 76 dan skor minimum sebesar 55. Rumus rentan jumlah skor 

maksimum (range) yang diperoleh adalah 76-55=21, interval kelas menggunakan 

rumus k=1+3,3 log n (k adalah banyaknya kelas interval dan n adalah banyaknya 

Descriptive Statistics 

 

N Range 
Minimu

m 

Maximu

m 
Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Variance 

Statisti

c 

Statisti

c Statistic Statistic 

Statisti

c 

Std. 

Error Statistic Statistic 

Moderasi 

Agama (Y) 

359 21 55 76 67.00 .247 4.689 21.986 
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data), hasilnya 7,6 dibulatkan 8, kemudian panjang interval kelas 21:8, maka 

diperoleh 2,62 dibulatkan 3. 

Penentuan kecenderungan variabel moderasi beragama, setelah nilai 

minimum (X min) dan nilai maksimum (X mak) diketahui, maka selanjutnya 

mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dengan Rumus Mi = (X mak + X min), mencari 

standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi = (X mak-X min). Berikut rumus 

yang digunakan untuk mengetahui Mi dan Sdi:5 

a) Kelompok Tinggi = X ≥ (Mi + SDi)  

b) Kelompok Sedang = (Mi – SDi ) ≤ X < (Mi + SDi)  

c) Kelompok Rendah = X < (Mi - SDi) 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diperoleh kriteria 

kecederungan moderasi beragama sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Distribusi Kategorisasi Variabel Moderasi Beragama 

No Kategori Interval Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 Tinggi X ≥ 72 51 14 % 

2 Sedang 62 ≤ X < 72 262 73 % 

3 Rendah X < 62 46 13 % 

Jumlah 359 100 % 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa pemahaman mengenai moderasi beragama 

yang dihitung dari 359 sampel responden, diketahui bahwa moderasi beragama 

generasi milenial berada pada kategori sedang, dengan jumlah hasil responden 

sebanyak 262 orang. Dari ke 262 responden tersebut dikatakan masuk pada kategori 

 
5 Livia Yuliawati, dkk, Pertolongan Pertama pada Waktu Kuantitatif (P3K): Panduan 

Praktis Menggunakan Software JASP, (Surabaya: Penerbit Universitas Ciputra, 2019), 54 
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sedang, dilihat dari total skor pernyataan responden yang didapatkan peneliti 

terhadap item pernyataan moderasi beragama yang dijumlahkan berdasarkan 

interval kategorisasi variabelnya. Dimana dari 359 responden, terdapat 262 

responden dengan total skor yang dari semua item pernyataan moderasi beragama 

berada pada nilai interval kelas antar 62 < X < 72. 

3. Uji Normalitas 

Pengujian data atau uji kenormalan data dilakukan terlebih dahulu sebelum 

dilakukan uji hipotesis. Data penelitian tersebut harus diuji kenormalan 

distribusinya, data yang baik adalah data yang normal dalam pendistribusiannya. 

Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistic, data yang banyaknya 

lebih dari 30 angka (n > 30), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. 

Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian, data 

yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. 

Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa belum tentu tidak berdistribusi 

normal. Berikut ini akan disajikan output SPSS uji normalitas data. 

Gambar 4.5 

Uji Normalitas 
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Berdasarkan output SPSS di atas, dapat diketahui bahwa pada grafik dari 

Plot Of Regression Standatized Residual yang menjelaskan bahwa apabila grafik 

yang diperoleh ternyata diperoleh titik-titik yang mendekati garis diagonal, hal ini 

selanjutnya memberikan asumsi bahwa model regresi data tersebut berdistribusi 

normal. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari 

tanggapan responden dinyatakan berdistribusi normal. 

4. Uji Linearitas 

Uji linearitas data digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai suatu hubungan linear secara signifikan ataukah sebaliknya. Teknik 

yang digunakan dalam menguji linearitas data adalah dengan menggunakan test for 

linearity dengan bantuan Software SPSS version 26. Dasar pengambilan keputusan 

apakah terdapat hubungan yang linear pada data yang didapatkan di lapangan 

ataukah tidak yaitu mengacu pada perbandingan nilai signifikansi (Sig.) dengan 

0,05. Lebih jelasnya dapat mengacu pada pernyataan berikut ini: 
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a) Jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 0,05 maka 

terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.  

b) Jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih kecil dari 0,05 maka tidak 

terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Berikut disajikan hasil pengujian linearitas data antara literasi media dengan 

moderasi beragama, dan perubahan sikap dengan moderasi beragama berdasarkan 

hasilkan output SPSS. 

1) Uji linearitas data literasi media dengan moderasi beragama. 

Tabel 4.12 

Uji Linearitas Variabel X1-Y 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

Berdasarkan dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS di atas, 

dihasilkan nilai signifikansi (Sig.) deviation from linearity yang diperoleh yaitu 

0,528 > 0,05, jadi taraf signifikansi hasil tersebut selanjutnya memberikan asumsi 

bahwa data tersebut memiliki hubungan linear yang kuat karena sesuai dengan 

dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas yang menyatakan bahwa jika nilai 

signifikansi (Sig.) deviation from linearity lebih besar dari 0,05 maka ada hubungan 

yang linear secara signifikan antara variabel. Dengan demikian, data yang terkait 

hubungan antara variabel literasi media dengan moderasi beragama generasi 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Moderasi 

Beragama * 

Literasi 

Media 

Between 

Groups 

(Combined) 575.214 21 27.391 2.037 .000 

Linearity 320.610 1 320.610 23.84

7 

.000 

Deviation 

from Linearity 

254.604 20 12.730 .947 .528 

Within Groups 4530.702 337 13.444   

Total 5105.916 358    
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milenial Kabupaten Bone dapat dikatakan memiliki hubungan yang linear secara 

signifikansi. 

2) Uji linearitas data perubahan sikap dengan moderasi beragama. 

Tabel 4.13 

Uji Linearitas Variabel X2-Y 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS di atas, diperoleh 

nilai signifikansi (Sig.) deviation from linearity yang diperoleh yaitu 0,014 < 0,05, 

jadi taraf signifikansi hasil tersebut selanjutnya memberikan asumsi bahwa data 

tersebut tidak memiliki hubungan linear yang kuat karena sesuai dengan dasar 

pengambilan keputusan dalam uji linearitas yang menyatakan bahwa jika nilai 

signifikansi (Sig.) deviation from linearity lebih kecil dari 0,05 maka tidak ada 

hubungan yang linear secara signifikan antara variabel. Dengan demikian, data 

yang terkait hubungan antara variabel perubahan sikap dengan moderasi beragama 

generasi milenial Kabupaten Bone dapat dikatakan tidak terdapat hubungan yang 

linear secara signifikan. 

 

 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Moderasi 

Beragama 

* 

Perubaha

n Sikap 

Between 

Groups 

(Combined) 526.619 8 40.827 2.990 .036 

Linearity 81.972 1 81.972 6.003 .015 

Deviation 

from 

Linearity 

244.648 7 34.950 2.559 .014 

Within Groups 4779.297 350 13.665   

Total 5105.916 358    
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5. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi ganda adalah analisis tentang hubungan antara dua atau 

lebih variabel bebas (independent variabel) dengan satu variabel terikat (dependent 

variabel). Analisis berganda dipilih karena analisis ini sesuai dengan hipotesis 

peneliti, yaitu menguji hubungan beberapa variabel independen pada satu variabel 

dependen. Analisis regresi ganda bertujuan untuk memprediksi nilai pengaruh dua 

variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Peneliti menggunakan perhitungan 

dengan SPSS 26.0 for windows untuk memudahkan analisis regresi ganda. 

Persamaan model regresi linier berganda secara matematis ditulis sebagai berikut; 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 29.377 3.802  7.727 .000   

Literasi Media 

(X1) 

.215 .054 .204 3.978 .000 .840 1.191 

Perubahan 

Sikap (X2) 

.799 .118 .346 6.753 .000 .840 1.191 

a. Dependent Variable: Moderasi Agama (Y) 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

Berdasakan analisis data dengan menggunakan SPSS 26, dipeoleh hasil 

persamaan regresi sebagai berikut; 

Y = 29.377 + 0.215X1 + 0.799X2+e 

Persamaan regresi di atas memperlihatkan hubungan antara variabel 

independent dengan variabel dependent secara parsial, dari persamaan tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa;  
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a) Nilai konstanta adalah sebesar 29.377, secara matematis menyatakan bahwa jika 

nilai variabel bebas X1 dan X2 sama dengan nol maka nilai Y adalah 29.377. 

Dengan kata lain, bahwa nilai moderasi beragama generasi milenial tanpa literasi 

media dan perubahan sikap adalah 29.377.   

b) Koefisien regresi variabel literasi media adalah sebesar 0.215, artinya jika 

variabel literasi media (X1) meningkat 1% dengan asumsi variabel perubahan 

sikap (X2) dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka moderasi beragama generasi 

milenial meningkat sebesar 0.215. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

literasi media (X1) berkonstribusi positif bagi moderasi beragama generasi 

milenial, sehingga makin tinggi pemahaman yang dimiliki oleh generasi milenial 

mengenai literasi media maka makin melambung pula tingkat moderasi 

beragama generasi milenial. 

c) Koefisien regresi variabel perubahan sikap adalah sebesar 0.799, artinya jika 

variabel perubahan sikap (X2) meningkat 1% dengan asumsi variabel literasi 

media (X1) dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka moderasi beragama generasi 

milenial meningkat sebesar 0.799. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

perubahan sikap (X2) berkonstribusi positif bagi moderasi beragama generasi 

milenial, sehingga makin besar perubahan sikap yang dimiliki oleh generasi 

milenial maka makin melambung pula tingkat moderasi beragama generasi 

milenial. 

6. Uji Hipotesis 

a) Uji t (Parsial) 

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan 

koefisien regresi. Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk menguji hipotesa 

tersebut dengan uji t yaitu; 
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1) Menentukan Ho dan Ha yaitu Ho berati tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan Ha 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan 

variabel dependen.  

2) Menentukan Level of Significance yang digunakan adalah sebesar 5% atau 

(α) = 0,05.  

3) Menentukan nilai t (t hitung) dengan cara melihat nilai t hitung dan 

membandingkannya dengan t tabel.  

4) Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan Ho dengan dasar 

pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak, dan 

jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima. 

Uji t pada dasarnya menunjukkan ada tidaknya pengaruh satu variabel bebas 

secara individual terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat kolom 

signifikansi pada masing-masing variabel independent (bebas) dengan nilai 

signifikan < 0.05. Hasil uji t yang dilakukan dapat dilihat pada table 4.15 sebagai 

berikut; 

Tabel 4.15 

Hasil Uji t (Parsial) 

            Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 29.377 3.802  7.727 .000   

Literasi Media 

(X1) 

.215 .054 .204 3.978 .000 .840 1.191 

Perubahan 

Sikap (X2) 

.799 .118 .346 6.753 .000 .840 1.191 

a. Dependent Variable: Moderasi Agama (Y) 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 
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Berdasarkan hasil output dengan mengamati baris, kolom sig. bisa 

dijelaskan sebagai berikut; 

1) Pengaruh variabel literasi media tehadap moderasi beragama (H1) 

Pada tabel output SPSS tersebut, dapat dilihat bahwa variabel literasi media 

(X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap moderasi beragama 

generasi milenial. Hal ini terlihat dari signifikan literasi media (X1) 0.000 yang 

menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis yang berbunyi adalah 

terdapat pengaruh literasi media terhadap moderasi beragama generasi milenial 

secara parsial diterima. 

2) Pengaruh variabel perubahan sikap tehadap minat mahasiswa (H2) 

Variabel perubahan sikap (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 

moderasi beragama generasi milenial. Hal ini terlihat dari signifikan perubahan 

sikap (X2) senilai 0.000 yang menunjukkan lebih kecil dari 0.05. Sehingga 

hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh perubahan sikap terhadap moderasi 

beragama generasi milenial secara parsial diterima. 

b) Uji F (Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama (stimultan) terhadap variabel terikat. Hasil uji F yang 

dilakukan dapat dilihat pada table 4.16 sebagai berikut; 

Tabel 4.16 

Hasil Uji F (Simultan) 

    ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1709.619 2 854.809 49.390 .000b 

Residual 6161.378 356 17.307   

Total 7870.997 358    

a. Dependent Variable: Moderasi Agama (Y) 

b. Predictors: (Constant), Perubahan Sikap (X2), Literasi Media (X1) 
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Berdasakan hasil pengujian dapat dilihat bahwa, nilai Fhitung sebesar 

49.390 dengan nilai siginifikan 0.000 < 0.05, maka H0 ditolak dan H3 diterima, 

dapat disimpulkan bahwa variabel literasi media (X1) dan perubahan sikap (X2) 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap moderasi beragama generasi 

milenial. 

c) Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R2) yaitu untuk 

melihat besarnya pengaruh variabel literasi media (X1), perubahan sikap (X2) 

terhadap variabel terikat yaitu moderasi beragama (Y) secara simultan. Hasil uji 

koefisien determinasi yang dilakukan dapat dilihat pada table 4.17. 

Tabel 4.17 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .466a .217 .213 4.160 .217 49.390 2 356 .000 

a. Predictors: (Constant), Perubahan Sikap (X2), Literasi Media (X1) 

b. Dependent Variable: Moderasi Agama (Y) 

Sumber Data Primer: Hasil Olah Data 2022 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi terdapat 

pada nilai R Square sebesar 0,217. Hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 21,7 % sisanya 78,3% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
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C. Pembahasan 

1. Tingkat Pemahaman dan Pengaruh Literasi Media terhadap Moderasi 

Beragama Generasi Milenial Kabupaten Bone 

Memasuki era digital, literasi media menjadi suatu kebutuhan. Terlebih bagi 

generasi masa kini, baik generasi Z maupun milenial. Ruang digital juga telah 

membawa perubahan dan transformasi dalam berbagai aspek, termasuk keagamaan. 

Berkembangnya ruang digital yang semakin memperluas peluang menyuarakan, 

menyebarkan, serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Namun 

kecenderungan media yang serba praktis dan pragmatis, cenderung melahirkan 

sikap yang kontraproduktif. Banyaknya kajian tekstual tanpa memperhatikan 

kontekstual mengarah pada eksklusivisme hingga ekstrimisme. Sehingga literasi 

media menjadi bekal untuk bersosialisasi dalam dunia digital serta menghindari 

eksklusivisme dan ekstrimisme. 

Pentingnya literasi media menurut Baran dan Davis yaitu keadaan khalayak 

yang saat ini aktif mencari informasi dari media, tetapi tidak sedikit yang sadar 

tentang bagaimana dampak dari media itu terhadap mereka, sehingga mereka tidak 

dapat memilah tayangan atau pesan yang menerpa mereka.6  

Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pemahaman literasi 

media generasi milenial Kabupaten Bone masih dalam kategori sedang, ternyata 

selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah (2021) yang 

menyatakan bahwa siswa jenjang madrasah aliyah di Kota Madiun memiliki tingkat 

literasi media sedang. Adapun hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan 

literasi media generasi milenial Kabupaten Bone secara umum masih perlu 

ditingkatkan, mulai dari personal competence masing-masing generasi milenial 

sampai social competence generasi milenial. Mengingat paparan teknologi menjadi 

 
6Tamburaka Apriadi, Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa, h. 4 
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hal biasa bagi mereka sejak dini, namun belum diimbangi dengan tingkat literasi 

yang baik sehingga dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan terhadap teknologi. 

Selain itu, literasi media juga sangat membantu mengasah dan mengembangkan 

kemampuan berfikir kritis. 

Literasi media generasi milenial perlu ditingkatkan dengan berbagai cara 

untuk menunjang kebutuhan era globalisasi sebagai manusia yang literat. Sejalan 

dengan pernyaataan Amalia & Siregar (2018) bahwa kemampuan menganalisis dan 

memahami isi pesan pada media diduga disebabkan oleh kurangnya minat baca dan 

melakukan cros cek terlebih dahulu mengenai pesan yang diterima. 

Adapun peningkatan literasi media pada generasi milenial menjadi hal yang 

sangat penting. Mengingat paparan teknologi menjadi hal biasa bagi mereka sejak 

dini, namun belum diimbangi dengan tingkat literasi yang baik sehingga 

dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan terhadap teknologi. Selain itu, literasi 

media juga sangat membantu mengasah dan mengembangkan kemampuan berfikir 

kritis yang tentu sangat bermanfaat dalam mendukung proses belajar baik di 

sekolah ataupun di luar sekolah secara mandiri. Sehingga peningkatan literasi 

media perlu dilakukan bagi generasi milenial sekarang ini. 

Sebagaimana paparan pada latar belakang penelitian mengenai sisi positif 

dan negatif teknologi, maka sebagai upaya menghindari potensi dampak negatif 

yang timbul akibat teknologi, khususnya dalam beragama maka resolusi 

meningkatkan moderasi beragama adalah hal vital. Masyarakat Indonesia terutama 

generasi milenial sekarang ini merupakan masyarakat yang sangat sensitive dengan 

berita-berita yang berbau agama dan suku. Hal ini membuat pihak tertentu akan 

menggunkan isu-isu sensitive tersebut untuk menggerakkan massa dengan tujuan 

tertentu. Oleh karena itu, literasi media menjadi bekal utama menghalau beragam 

doktrinasi, hoax, ataupun ekstrimisme dalam beragama yang menyebar secara 
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virtual. Sehingga peningkatan literasi media dapat diikuti dengan peningkatan 

moderasi beragama yang berarti meminimalisir adanya ekstrimisme beragama yang 

muncul dalam dunia digital. 

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi 

media yang dimiliki seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap moderasi 

beragama generasi milenial. Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa variabel literasi media (X1) mempunyai pengaruh positif 

secara signifikan terhadap moderasi beragama generasi milenial Kabupaten Bone, 

dengan koefisien regresi sebesar 0,215 dan signifikansi 0,000 dan tingkat 

signifikansi < 0.05 (0,00 < 0,05). Penelitian ini menggunakan pendekatan teori 

literasi media berbasiskan individual competence framework. Individual 

competence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan 

media diantaranya kemampuan untuk menggunakan, memproduksi, menganalisis 

dan mengkomunikasian pesan melalui media.7  

Bekal literasi menjadi hal utama bagi para pemeluk agama agar memiliki 

kemampuan menyaring, memilah, memilih dan juga menyebarkan konten yang 

berisi ajaran agama yang tetap sesuai dengan esensi ajaran agama, salah satunya 

dapat dilakukan dengan penguatan literasi, sebagaimana hasil penelitian 

menyatakan bahwa literasi memiliki hubungan dan pengaruh terhadap moderasi 

beragama yang menjadi ukuran praktik keberagamaan yang adil dan berimbang. 

Dengan hasil penelitian yang didapatkan, diharapkan dapat membekali generasi 

milenial menjadi literat secara media. 

 

 
7Fia Cahyaning Tyas, “Literasi media pada Mahasiswa dalam melakukan pembelian online 

(Studi deskriptif pengukuran tingkat literasi media dalam belanja online berbasis Individual 

Competence Framework) ”, Universitas airlangga, Surabaya. 
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2. Pengaruh Perubahan Sikap terhadap Moderasi Beragama Generasi 

Milenial Kabupaten Bone 

Perubahan sikap seseorang dapat dilihat dari perubahan cara berpikir, 

bertindak dan merasakan sesuatu dan mampu membedakan setiap informasi dan 

tidak mudah terpengaruh dengan apa yang disampaikan media. Teori perubahan 

sikap dari Carl Hovland menjelaskan mengenai bagaimana sikap seseorang 

terbentuk dan bagaimana sikap itu dapat berubah melalui proses komunikasi dan 

bagaimana sikap itu dapat mempengaruhi sikap tindak atau tingkah laku seseorang. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa sikap seseorang terbentuk dan dapat 

berubah melalui proses komunikasi dan dapat mempengaruhi sikap tindak atau 

tingkah laku seseorang. Sikap merupakan sesuatu yang kompleks, yang bisa 

didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluative, baik yang menyenangkan 

maupun yang tidak menyenangkan atau penilaian-penilaian mengenai objek, 

manusia, atau peristiwa-peristiwa. 8  Sikap timbul karena ada stimulus untuk 

membentuk suatu sikap itu yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan 

kebudayaan. Misalnya keluarga, norma, golongan agama, dan adat istiadat. 

Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat perubahan sikap 

generasi milenial Kabupaten Bone dalam kategori sedang. Perubahan sikap dapat 

terjadi karena adanya faktor penyebab perubahan sikap. Perubahan sikap terjadi 

karena adanya faktor internal dan ekternal. Dimana faktor internal ini berupa 

selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-

pengaruh yang datang dari luar. Sedangkan faktor ekternal interaksi sosial diluar 

kelompok. Misalnya interaksi antara manusia yang dengan hasil kebudayaan 

manusia yang sampai padanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, 

radio, televisi, majalah dan sebagainya. 

 
8Makmuri Muchlas, Perilaku Organisasi. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,  

2015), h.152 
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Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sikap 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moderasi beragama generasi milenial. 

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel 

perubahan sikap (X2) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

moderasi beragama generasi milenial Kabupaten Bone, hal ini terlihat dari 

signifikan perubahan sikap (X2) yang bernilai 0.000  yang menunjukkan lebih kecil 

dari 0.05. 

Pola perubahan sikap juga literasi media tidak melekat secara langsung pada 

setiap individu, sehingga diperlukan upaya untuk menumbuhkan, mengembangkan, 

dan juga memperkuat agar perubahan teknologi yang terjadi dapat dimanfaatkan 

secara bijak, dan membawa pengaruh positif dan banyak kemanfaatan lain. Media 

sangat mudah menarik perhatian masyarakat terutama generasi milenial dengan 

mendengarkan dan melihat pesan-pesan yang disampaikan. Semakin menarik pesan 

tersebut, maka semakin besar pengaruhnya terhadap persepsi generasi milenial 

dalam memahami arti pesan yang diterima. Sehingga tidak heran ada seorang 

generasi milenial yang berusaha untuk memahami terlebih dahulu kemudian 

meneruskan pesan kepada orang lain. Sebagai contoh, tidak sedikit ditemukan 

generasi milenial dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana berbagi 

informasi, pesan yang diterima dipersepsikan terlebih dahulu lalu meneruskannya 

ke orang lain. Melalui media sosial, perubahan sikap seseorang dapat terjadi 

memulai proses komunikasi. 

Berdasarkan dari teori perubahan sikap yang dijelaskan oleh Carl Hovland, 

diketahui bahwa tidak sejalan dengan temuan penelitian yang didapatkan oleh 

peneliti yang menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang dapat terjadi melalui 

proses komunikasi. 
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3. Pengaruh Secara Bersama-Sama Antara Literasi Media dan 

Perubahan Sikap terhadap Moderasi Beragama Generasi Milenial 

Kabupaten Bone 

Menurut pandangan sosial, teknologi mempengaruhi aktivitas, tindakan, 

juga perilaku manusia sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan. Bahkan dalam 

salah satu artikel yang ditulis Sefriyono mengemukakan bahwa segala sesuatu yang 

didengar, dibaca, dan dilihat dari manapun sumbernya termasuk pula media online, 

dapat membentuk dan menjadikan seseorang berhaluan moderat, liberal, maupun 

radikal.9  

Ruang digital atau ruang media membuka peluang yang sangat besar bagi 

siapa saja untuk menyampaikan pemikiran dan apa yang ia yakini juga percaya. Hal 

tersebut membawa dampak positif sekaligus negatif bagi perkembangan agama. 

Gary R. Bunt mengemukakan mengenai Cyber Islamic Environment, yang 

menyatakan bahwa agama (Islam) kompatibel dengan perkembangan digital 

(internet) selama dapat beradaptasi dan mampu memanfaatkannya. 10 Sementara di 

sisi lain, kehadiran teknologi membawa otoritas baru dalam agama bahkan dapat 

menjadi faktor primer pembentuk sikap radikal. 

Moderasi beragama adalah posisi moderat dengan tetap beragama dengan 

berdasarkan nash wahyu juga didukung dengan kontekstualisasi dengan 

menggunakan akal dan rasio sesuai dengan keadaan merupakan titik tengah yang 

berfungsi untuk menerapkan ajaran agama dalam batas yang wajar, bukan 

berlebihan tetapi menyesuaikan dengan keadaan. Adapun praktik menjalankan 

agama secara dinamis dan luwes sesuai dengan ajaran agama, dimana ada konsep 

 
9Sefriyono, Jihad Digital: Pembingkaian Narasi Kontra Radikalisasi NU Online di Dunia 

Maya, Fikrah, Vol.8, No.1, 2020, h. 22. 
10Paul K. McClure, Hashtag Islam: How Cyber Islamic Environment are Transforming 

Religious Authority by Gary R. Bunt, (Oxford: Oxford University Press, 2019), h. 542. 
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berimbang antara nash dan akal, antara dunia dan akhirat, juga antara individu dan 

kelompok sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat setempat. Sehingga, 

dalam moderasi beragama erat berkaitan dengan budaya, termasuk budaya digital 

yang telah ada saat ini. Sebelum mengetahui pengaruh literasi media dan perubahan 

sikap secara bersama-sama terhadap moderasi beragama, terlebih dahulu tingkat 

pemahaman moderasi beragama generasi milenial diketahui. 

Merujuk pada hasil penelitian, diketahui bahwa moderasi beragama 

generasi milenial berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 73%. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa nilai R-Square menunjukkan kontribusi atau 

sumbangan secara simultan yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Adapun nilai R-Square berdasarkan hasil analisis yang dilakukan adalah 

sebesar 0,217, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel literasi media dan 

perubahan sikap berpengaruh secara simultan terhadap moderasi beragama sebesar 

21,7%. Sedangkan sisanya sebesar 78,3% ditentukan oleh variabel lain. Sehingga 

disimpulkan bahwa literasi media dan perubahan sikap memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap moderasi beragama pada generasi milenial Kabupaten Bone. 

Setelah diketahui dari hasil penelitian mengenai pengaruh literasi media dan 

perubahan sikap terhadap moderasi beragama juga penjelasan mengenai urgensi, 

letak, serta peran serta individu dalam upaya menciptakan lingkungan sosial yang 

kondusif, toleran, dan damai, maka hal tersebut dapat memberikan gambaran 

kepada segenap pihak terkait untuk melakukan upaya preventif, perbaikan, 

evaluasi, maupun kegiatan peningkatan variabel terkait agar individu dalam 

masyarakat, terutama bagi generasi milenial dapat literat secara media yang 

memuat interaksi digital secara virtual menjadi suatu kebutuhan guna membentuk 

dan memperkuat sikap dan praktik beragama yang moderat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Literasi Media Terhadap 

Perubahan Sikap Moderasi Beragama Generasi Milenial Kabupaten Bone, maka 

dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut yang telah dipaparkan maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pemahaman literasi media generasi milenial Kabupaten Bone berada pada 

kategori sedang, hal ini dilihat dari hasil penelitian bahwa nilai rata-rata 

tanggapan dari responden berada pada interval 56 ≤ X ≤ 64 dengan jumlah 

frekuensi sebanyak 209 responden dan persentase 58%. Literasi media 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap moderasi beragama generasi 

milenial Kabupaten Bone, dengan koefisien regresi sebesar 0,215 dan 

signifikansi 0,000 (sig < 0,05). Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman 

yang dimiliki oleh generasi milenial mengenai literasi media, maka makin 

meningkat pula tingkat moderasi beragama generasi milenial yang 

dihasilkan.  

2. Perubahan sikap yang terjadi pada generasi milenial berada pada kategori 

sedang, Hal ini dilihat dari hasil penelitian bahwa nilai rata-rata tanggapan 

dari responden berada pada interval 29 ≤ X ≤ 33 dengan jumlah frekuensi 

sebanyak 205 responden dan persentase 59%. Perubahan sikap berpengaruh 

signifikan terhadap moderasi beragama generasi milenial Kabupaten Bone, 

dengan koefisien regresi sebesar 0,799 dan signifikansi 0,000 (sig < 0,05). 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel perubahan sikap 

berkonstribusi positif bagi moderasi beragama generasi milenial, sehingga 
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makin besar perubahan sikap yang dimiliki oleh generasi milenial maka 

meningkat pula tingkat moderasi beragama generasi milenial.  

3. Literasi media dan perubahan sikap secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap moderasi beragama generasi milenial Kabupaten Bone, dengan 

Fhitung 49.390. Nilai nilai R Square sebesar 0,217. Hal ini berarti 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah 

sebesar 21,7%, sisanya 78,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. Hal ini berarti semakin baik tingkat 

pemahaman dan kemampuan literasi media yang dimiliki generasi milenial 

dan semakin besar perubahan sikap yang dimiliki generasi milenial, maka 

akan menghasilkan moderasi beragama yang tinggi. 

B. Implikasi 

Implikasi penelitian ini berisi saran-saran atau rekomendasi yang Peneliti 

pandang perlu untuk para pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu: 

1. Literasi media dan perubahan sikap generasi milenial sudah mencapai 

kriteria sedang, maka diharapkan bagi generasi milenial Kabupaten Bone 

untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan literasi media 

dengan cara mengikuti seminar-seminar dan webinar mengenai literasi 

media agar terjadi perubahan sikap dalam hal bermedia untuk mencapai 

sikap moderasi beragama yang lebih baik.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

referensi atau acuan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan 

permasalahaan yang sama. Hendaknya menambah jumlah sampel agar data 

yang didapatkan lebih akurat mengingat jumlah masyarakat yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Lebih memperhatikan pemilihan 

indikator-indikator yang digunakan sebelum menyebar kuesioner/angket 

kepada responden. 
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LAMPIRAN 1 
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dan Kepegawaian 

 

Kasi Pemerintahan 

dan 

Kependudukan 

Kasi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

 

Kasi Pelayanan 

Umum 

 



LAMPIRAN 2 

KUESIONER PENELITIAN 

Kepada Yth.  

Generasi Milenial Kabupaten Bone 

di Tempat   

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (Tesis) pada Program Magister Program 

Studi Dirasah Islamiyah, Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi maka saya,   

Nama: St. Rabiyatul Adawiah Nur  

NIM: 80100220003 

Judul: PENGARUH LITERASI MEDIA DAN PERUBAHAN SIKAP 

TERHADAP MODERASI BERAGAMA GENERASI MILENIAL 

KABUPATEN BONE. 

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, saya mohon dengan hormat 

kesediaan Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Peran serta 

Saudara/Saudari akan sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian yang 

dilaksanakan dan kerahasiaan jawabannya tetap terjamin.  

Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab pertanyaan/pernyataan 

pada kuesioner ini, kami ucapkan terima kasih.   

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.              

Peneliti 

   

ST. RABIYATUL ADAWIAH NUR 

 

 

 



A. IDENTITAS RESPONDEN  

Pekerjaan  :  

o Mahasiswa  

o Pelajar   

o Wiraswasta  

o Lainnya  

Jenis Kelamin  :  

o Laki-laki   

o Perempuan  

Usia      :  

o <18 Tahun 

o 19-25 Tahun 

o 26-40 Tahun 

o >40 Tahun 

B. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET  

1. Berikan tanda (√) pada jawaban yang Saudara/Saudari anggap paling benar. 

2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.  

3. Mohon memberikan jawaban yang sebenar-benarnya.  

4. Ada empat alternatif jawaban, yaitu:  

1  =  Tidak Pernah (TP) 

2  =  Kadang (K) 

3  =  Sering (S) 

4  =  Sangat Sering (SS) 

1. Literasi Media (X1) 

 

No. Pernyataan TP K S SS 

TECHNICAL SKILLS 

1  
Saya aktif menggunakan media dalam 

kehidupan sehari-hari 
    

2 
Saya sering mendengar istilah mengenai 

literasi media 
    



3 
Saya menerapkan literasi media dalam 

mendapatkan dan menyebarkan informasi 

di media. 

    

4 
Saya sering memahami isi pesan yang ada 

di media.  
    

5 
Saya sering menggunakan media dengan 

baik 
    

6 
Saya memperoleh banyak pengetahuan 

melalui internet atau media sosial 
    

CRITICAL UNDERSTANDING 

1 
Saya memahami setiap konten yang ada di 

media  
    

2 
Saya lebih banyak menggunakan media 

dalam mendapatkan informasi 
    

3 
Saya mampu membedakan mana 

informasi yang bersifat positif dan negatif 
    

4 
Saya menganalisis isi pesan dari media 

yang saya dapatkan  
    

5 
Saya melakukan cros cek terlebih dahulu 

terhadap isi pesan yang saya dapatkan di 

media 

    

6 
Untuk mendapatkan informasi yang 

akurat, saya membandingkan informasi 

dari satu sumber ke sumber lainnya 

dengan jenis informasi yang sama 

    

7 
Ketika menyebarkan informasi yang tidak 

benar dalam bermedia sosial, saya tahu 

bahwa ada UU ITE yang menjadi payung 

hokum 

    

8 
Saya mempertimbangkan kondisi dan 

waktu yang tepat untuk membagikan 

informasi yang saya dapatkan melalui 

media sosial 

    

COMMUNICATIVE ABILITIES 

1 
Saya sering mengevaluasi isi pesan media 

yang saya dapatkan 
    

2 
Saya sering berkomunikasi dan 

membangun relasi di media 
    

3 
Saya sering memproduksi konten di media 

dan mensharenya 
    

4 
Saya membuat konten dengan 

menyebarkan informasi, foto atau video 

yang bersifat negatif 

    



2. Perubahan Sikap (X2) 

 

No. Pernyataan TP K S SS 

PERSEPSI 

1 
Saya mempersepsikan pesan yang 

diterima kearah yang lebih baik 
    

2 
Seseorang dapat terpengaruh dengan 

hanya mendengarkan dan melihat 

informasi yang dikirim kepadanya 

    

3 
Mampu memberikan arti terhadap apa 

yang diterima sesuai dari isi media 
    

AFEKTIF 

1 
Mampu membedakan informasi yang 

bersifat pribadi dan tidak 
    

2 
Emosi sering mempengaruhi perubahan 

sikap seseorang apabila sudah 

menyinggung mengenai identitas sosial, 

agama dan lain sebagainya 

    

3 
Mudah terpengaruh dengan apa yang ada 

di media 
    

KOGNITIF 

1 
Perubahan sikap seseorang dapat terjadi 

melalui argument 
    

2 
Saya  mengetahui mana pesan yang benar 

dan tidak 
    

3 
Saya meneruskan informasi yang saya 

dapatkan ke orang lain 
    

3. Moderasi Beragama (Y) 

No. Pernyataan TP K S SS 

KOMITMEN KEBANGSAAN 

1 
Saya mengamalkan ajaran agama sesuai 

dengan pancasila 
    

2 
Saya mampu memahami moderasi 

beragama 
    

3 
Memegang prinsip kebangsaan dalam 

beragama 
    



4 
Memegang prinsip-prinsip moderasi 

beragama yaitu prinsip keadilan, prinsip 

toleransi dan prinsip keseimbangan 

    

5 
Menciptakan kerukunan bangsa dengan 

beragama 
    

TOLERANSI 

1 
Saya menerima keyakinan yang dimiliki 

orang lain tanpa membedakan agamanya 
    

2 
Menerima pendapat dari orang lain tanpa 

membedakan agamanya 
    

3 
Saya menerima segala perbedaan agama 

tanpa melihat kelebihan dan 

kekurangannya 

    

4 
Menciptakan kerukunan secara bersama-

sama dalam suasana saling menghargai 

meskipun berbeda agama 

    

5 
Saya memahami bahwa masing-masing 

agama memiliki cara beribadah dan 

sistem kepercayaan masing-masing 

    

6 
Saya memahami bahwa dalam agama 

terdapat aliran yang bermacam-macam, 

sehingga bisa menerima dan menghargai 

praktik bergama yang berbeda 

    

ANTI KEKERASAN ATAU RADIKALISME DAN KEKERASAN 

1 
Moderasi beragama dapat mencegah 

terjadinya radikalisme 
    

2 
Anti kekerasan tercipta dengan adanya 

pemahaman mengenai moderasi 

beragama 

    

3 
Dengan moderasi beragama, paham 

radikalisme tidak dapat berkembang 

dikalangan masyarakat 

    

AKOMODATIF TERHADAP AGAMA LOKAL 

1 
Saya dapat menyesuaikan diri dengan 

agama lain 
    

2 
Saya dapat memahami agama yang 

diakomodasi dalam kebudayaan lokal dan 

tradisi selama tidak bertentangan dengan 

ajaran pokok agama 

    

3 
Orang yang moderat lebih ramah dalam 

penerimaan tradisi dan budaya lokal 

dalam perilaku keagamaanya 

    



4 
Saya senang dengan tradisi peringatan 

hari keagamaan dan tradisi keagamaan 

lain yang berbasis budaya lokal yang ada 

disekitar tempat tinggal saya 

    

5 
Saya menerima budaya yang ada di 

masyarakat selama tidak bertentangan 

dengan nilai ajaran agama 

    

Sekian dan Terima Kasih 



 

LAMPIRAN 3 

DATA JAWABAN RESPONDEN VARIABEL(X1) 

Resp. 
LITERASI MEDIA (X1) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

Total 

X1 

Resp. 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 

Resp. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 52 

Resp. 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 61 

Resp. 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 61 

Resp. 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 57 

Resp. 6 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 65 

Resp. 7 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 1 1 56 

Resp. 8 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 1 58 

Resp. 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

Resp. 10 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 56 

Resp. 11 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 1 59 

Resp. 12 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 1 58 

Resp. 13 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 1 60 

Resp. 14 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 1 3 3 3 1 1 56 

Resp. 15 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 64 

Resp. 16 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 59 

Resp. 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 66 

Resp. 18 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 1 61 

Resp. 19 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 1 1 54 

Resp. 20 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 21 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 66 

Resp. 22 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 58 

Resp. 23 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 57 

Resp. 24 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 1 60 

Resp. 25 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 26 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 58 

Resp. 27 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 28 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 1 60 

Resp. 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 52 

Resp. 30 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 1 59 

Resp. 31 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 56 

Resp. 32 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 55 



 

Resp. 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 50 

Resp. 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 52 

Resp. 35 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 53 

Resp. 36 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 58 

Resp. 37 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 63 

Resp. 38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 67 

Resp. 39 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 1 61 

Resp. 40 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 1 1 57 

Resp. 41 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 1 62 

Resp. 42 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 58 

Resp. 43 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 62 

Resp. 44 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 1 61 

Resp. 45 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 1 62 

Resp. 46 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 59 

Resp. 47 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 54 

Resp. 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 65 

Resp. 49 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 63 

Resp. 50 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 64 

Resp. 51 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 55 

Resp. 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1 67 

Resp. 53 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 54 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 58 

Resp. 55 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 55 

Resp. 56 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 58 

Resp. 57 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 1 3 1 3 3 3 3 1 52 

Resp. 58 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 1 57 

Resp. 59 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 

Resp. 60 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 1 60 

Resp. 61 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 55 

Resp. 62 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 53 

Resp. 63 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 64 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 

Resp. 65 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 55 

Resp. 66 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 66 

Resp. 67 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 63 

Resp. 68 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 63 

Resp. 69 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 1 63 

Resp. 70 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 53 



 

Resp. 71 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64 

Resp. 72 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 55 

Resp. 73 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 1 60 

Resp. 74 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 63 

Resp. 75 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 

Resp. 76 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 65 

Resp. 77 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 67 

Resp. 78 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 1 59 

Resp. 79 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 55 

Resp. 80 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 56 

Resp. 81 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 1 60 

Resp. 82 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 59 

Resp. 83 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 56 

Resp. 84 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 1 61 

Resp. 85 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 65 

Resp. 86 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 60 

Resp. 87 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 1 60 

Resp. 88 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 50 

Resp. 90 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 51 

Resp. 91 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 57 

Resp. 92 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 65 

Resp. 93 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 61 

Resp. 94 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 62 

Resp. 95 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 60 

Resp. 96 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 64 

Resp. 97 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 1 59 

Resp. 98 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 1 61 

Resp. 99 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 64 

Resp. 100 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 60 

Resp. 101 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 56 

Resp. 102 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 

Resp. 103 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 63 

Resp. 104 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 55 

Resp. 105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 69 

Resp. 106 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 65 

Resp. 107 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 67 

Resp. 108 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 65 



 

Resp. 109 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 58 

Resp. 110 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 

Resp. 111 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 55 

Resp. 112 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 58 

Resp. 113 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 56 

Resp. 114 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 1 59 

Resp. 115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 1 1 61 

Resp. 116 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 1 1 58 

Resp. 117 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 4 4 56 

Resp. 118 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 57 

Resp. 119 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 60 

Resp. 120 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 63 

Resp. 121 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 63 

Resp. 122 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 1 59 

Resp. 123 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 66 

Resp. 124 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 63 

Resp. 125 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 58 

Resp. 126 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 64 

Resp. 127 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 60 

Resp. 128 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 

Resp. 129 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 67 

Resp. 130 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 64 

Resp. 131 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 55 

Resp. 132 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 58 

Resp. 133 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 60 

Resp. 134 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 57 

Resp. 135 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 1 53 

Resp. 136 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 53 

Resp. 137 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 138 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 139 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 59 

Resp. 140 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 

Resp. 141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

Resp. 142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Resp. 143 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 1 62 

Resp. 144 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 57 

Resp. 145 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 146 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 66 



 

Resp. 147 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 1 58 

Resp. 148 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 62 

Resp. 149 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 1 54 

Resp. 150 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 151 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 53 

Resp. 152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 68 

Resp. 153 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 62 

Resp. 154 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 155 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 4 4 3 3 3 1 55 

Resp. 156 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 63 

Resp. 157 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 55 

Resp. 158 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 57 

Resp. 159 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 63 

Resp. 160 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 1 61 

Resp. 161 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 1 63 

Resp. 162 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 52 

Resp. 163 1 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 1 1 55 

Resp. 164 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 58 

Resp. 165 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 1 1 56 

Resp. 166 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 62 

Resp. 167 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 56 

Resp. 168 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 1 1 60 

Resp. 169 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 57 

Resp. 170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 1 64 

Resp. 171 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 65 

Resp. 172 3 4 1 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 56 

Resp. 173 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 58 

Resp. 174 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 1 60 

Resp. 175 3 3 3 3 3 1 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 1 4 56 

Resp. 176 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 56 

Resp. 177 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 178 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 56 

Resp. 179 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 57 

Resp. 180 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 62 

Resp. 181 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 63 

Resp. 182 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 65 

Resp. 183 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 1 3 1 56 

Resp. 184 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 59 



 

Resp. 185 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 63 

Resp. 186 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 60 

Resp. 187 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 65 

Resp. 188 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 68 

Resp. 189 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 

Resp. 190 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 1 60 

Resp. 191 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 192 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 62 

Resp. 193 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 65 

Resp. 194 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 64 

Resp. 195 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 65 

Resp. 196 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 62 

Resp. 197 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 60 

Resp. 198 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 1 64 

Resp. 199 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 1 61 

Resp. 200 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 1 4 3 3 3 1 1 55 

Resp. 201 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 59 

Resp. 202 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 53 

Resp. 203 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 204 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 62 

Resp. 205 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 53 

Resp. 206 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 57 

Resp. 207 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 61 

Resp. 208 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 1 60 

Resp. 209 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 

Resp. 210 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 

Resp. 211 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 212 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 64 

Resp. 213 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 57 

Resp. 214 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 4 1 53 

Resp. 215 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 56 

Resp. 216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 69 

Resp. 217 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 50 

Resp. 218 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 58 

Resp. 219 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 69 

Resp. 220 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 

Resp. 221 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 

Resp. 222 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 1 62 



 

Resp. 223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 68 

Resp. 224 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 56 

Resp. 225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Resp. 226 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 55 

Resp. 227 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

Resp. 228 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 50 

Resp. 229 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 63 

Resp. 230 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 63 

Resp. 231 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 61 

Resp. 232 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 64 

Resp. 233 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 54 

Resp. 234 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 59 

Resp. 235 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 65 

Resp. 236 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 55 

Resp. 237 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 63 

Resp. 238 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 68 

Resp. 239 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 62 

Resp. 240 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 64 

Resp. 241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 68 

Resp. 242 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 62 

Resp. 243 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 62 

Resp. 244 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 1 54 

Resp. 245 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 54 

Resp. 246 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 56 

Resp. 247 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 61 

Resp. 248 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 62 

Resp. 249 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 63 

Resp. 250 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 66 

Resp. 251 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 63 

Resp. 252 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 63 

Resp. 253 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 63 

Resp. 254 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 63 

Resp. 255 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 61 

Resp. 256 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 60 

Resp. 257 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 61 

Resp. 258 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 61 

Resp. 259 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 62 

Resp. 260 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 57 



 

Resp. 261 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 58 

Resp. 262 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 63 

Resp. 263 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 63 

Resp. 264 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 62 

Resp. 265 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 55 

Resp. 266 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 58 

Resp. 267 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 63 

Resp. 268 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 56 

Resp. 269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 66 

Resp. 270 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 65 

Resp. 271 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 53 

Resp. 272 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 1 1 51 

Resp. 273 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 60 

Resp. 274 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 59 

Resp. 275 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 63 

Resp. 276 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 61 

Resp. 277 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 59 

Resp. 278 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 63 

Resp. 279 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 60 

Resp. 280 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 281 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 58 

Resp. 282 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 63 

Resp. 283 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 58 

Resp. 284 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 62 

Resp. 285 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 58 

Resp. 286 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 59 

Resp. 287 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 65 

Resp. 288 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 58 

Resp. 289 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 55 

Resp. 290 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 59 

Resp. 291 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 52 

Resp. 292 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 60 

Resp. 293 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 61 

Resp. 294 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 61 

Resp. 295 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 1 61 

Resp. 296 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 1 1 54 

Resp. 297 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54 

Resp. 298 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 66 



 

Resp. 299 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 58 

Resp. 300 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 57 

Resp. 301 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 1 60 

Resp. 302 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 66 

Resp. 303 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 

Resp. 304 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 1 60 

Resp. 305 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 66 

Resp. 306 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 62 

Resp. 307 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 61 

Resp. 308 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 64 

Resp. 309 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 1 64 

Resp. 310 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 62 

Resp. 311 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 63 

Resp. 312 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 61 

Resp. 313 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 1 62 

Resp. 314 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 1 62 

Resp. 315 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 65 

Resp. 316 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 57 

Resp. 317 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 55 

Resp. 318 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 62 

Resp. 319 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 54 

Resp. 320 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 66 

Resp. 321 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 61 

Resp. 322 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 68 

Resp. 323 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 1 59 

Resp. 324 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 63 

Resp. 325 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 64 

Resp. 326 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 62 

Resp. 327 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 62 

Resp. 328 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 66 

Resp. 329 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 1 63 

Resp. 330 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 1 65 

Resp. 331 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 66 

Resp. 332 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 64 

Resp. 333 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 57 

Resp. 334 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 1 62 

Resp. 335 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 63 

Resp. 336 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 



 

Resp. 337 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 64 

Resp. 338 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 64 

Resp. 339 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 66 

Resp. 340 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 67 

Resp. 341 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 1 61 

Resp. 342 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 62 

Resp. 343 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 60 

Resp. 344 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 64 

Resp. 345 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 1 64 

Resp. 346 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 65 

Resp. 347 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 65 

Resp. 348 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 62 

Resp. 349 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 63 

Resp. 350 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 62 

Resp. 351 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 64 

Resp. 352 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 61 

Resp. 353 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 62 

Resp. 354 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 65 

Resp. 355 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 64 

Resp. 356 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 65 

Resp. 357 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 65 

Resp. 358 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 65 

Resp. 359 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 65 

 

DATA JAWABAN RESPONDEN VARIABEL(X2) 

Resp. 

PERUBAHAN SIKAP (X3) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total X2 

Resp. 1 4 3 4 4 3 3 3 4 3 31 

Resp. 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 31 

Resp. 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31 

Resp. 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30 

Resp. 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 30 

Resp. 6 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32 

Resp. 7 4 4 3 3 3 4 3 3 4 31 

Resp. 8 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 

Resp. 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 



 

Resp. 11 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 

Resp. 12 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 

Resp. 13 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30 

Resp. 14 3 3 3 3 4 4 3 4 3 30 

Resp. 15 4 3 4 4 3 3 3 4 3 31 

Resp. 16 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 

Resp. 17 4 4 3 4 4 3 3 4 3 32 

Resp. 18 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 

Resp. 19 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30 

Resp. 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 21 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31 

Resp. 22 3 3 3 4 4 3 4 3 3 30 

Resp. 23 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 

Resp. 24 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 

Resp. 25 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 

Resp. 26 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30 

Resp. 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 28 3 4 3 4 4 3 4 4 3 32 

Resp. 29 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 

Resp. 30 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29 

Resp. 31 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 

Resp. 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 34 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 

Resp. 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 36 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 

Resp. 37 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 

Resp. 38 4 3 4 4 4 3 4 4 3 33 

Resp. 39 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30 

Resp. 40 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 

Resp. 41 3 4 4 4 4 3 3 3 3 31 

Resp. 42 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 

Resp. 43 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30 

Resp. 44 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 

Resp. 45 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34 

Resp. 46 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30 

Resp. 47 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 

Resp. 48 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34 



 

Resp. 49 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 

Resp. 50 3 3 4 4 3 3 3 4 3 30 

Resp. 51 3 4 4 3 4 3 3 4 3 31 

Resp. 52 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 

Resp. 53 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 

Resp. 54 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 

Resp. 55 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31 

Resp. 56 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 

Resp. 57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 58 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30 

Resp. 59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 60 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30 

Resp. 61 4 4 3 3 3 4 3 4 3 31 

Resp. 62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 64 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33 

Resp. 65 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 

Resp. 66 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30 

Resp. 67 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 

Resp. 68 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 

Resp. 69 4 4 3 4 4 3 4 4 3 33 

Resp. 70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 71 4 3 3 3 4 3 4 3 3 30 

Resp. 72 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 

Resp. 73 4 3 3 4 4 4 3 4 3 32 

Resp. 74 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30 

Resp. 75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 76 4 3 3 3 4 4 3 3 3 30 

Resp. 77 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30 

Resp. 78 4 3 3 4 3 3 3 4 4 31 

Resp. 79 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 

Resp. 80 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 

Resp. 81 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30 

Resp. 82 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29 

Resp. 83 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 

Resp. 84 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29 

Resp. 85 4 3 4 4 3 3 3 3 3 30 

Resp. 86 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30 



 

Resp. 87 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 

Resp. 88 3 4 3 3 3 4 3 3 4 30 

Resp. 89 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 

Resp. 90 3 4 4 3 4 4 4 4 3 33 

Resp. 91 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 

Resp. 92 3 3 4 4 3 4 3 4 3 31 

Resp. 93 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30 

Resp. 94 3 4 4 4 3 4 3 4 4 33 

Resp. 95 3 4 4 4 4 3 4 3 3 32 

Resp. 96 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31 

Resp. 97 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 

Resp. 98 3 4 3 4 4 3 3 4 4 32 

Resp. 99 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 

Resp. 100 3 4 3 3 3 4 3 4 4 31 

Resp. 101 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 

Resp. 102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 104 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 

Resp. 105 4 3 3 4 4 4 4 4 3 33 

Resp. 106 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 

Resp. 107 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 

Resp. 108 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34 

Resp. 109 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29 

Resp. 110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 111 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31 

Resp. 112 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 

Resp. 113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 114 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30 

Resp. 115 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 

Resp. 116 4 3 4 4 3 3 3 4 4 32 

Resp. 117 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29 

Resp. 118 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 

Resp. 119 4 4 3 3 4 3 4 4 3 32 

Resp. 120 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 

Resp. 121 3 3 4 3 4 3 4 4 4 32 

Resp. 122 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 

Resp. 123 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30 

Resp. 124 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30 



 

Resp. 125 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30 

Resp. 126 4 4 3 4 3 3 3 4 4 32 

Resp. 127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 128 3 3 4 4 3 4 4 4 3 32 

Resp. 129 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32 

Resp. 130 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32 

Resp. 131 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29 

Resp. 132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 134 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 

Resp. 135 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33 

Resp. 136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 138 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 

Resp. 139 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31 

Resp. 140 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29 

Resp. 141 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30 

Resp. 142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Resp. 143 3 3 4 4 4 3 3 4 3 31 

Resp. 144 4 3 3 3 3 4 3 4 4 31 

Resp. 145 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30 

Resp. 146 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 

Resp. 147 4 4 3 4 4 3 3 3 3 31 

Resp. 148 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31 

Resp. 149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 151 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 

Resp. 152 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 

Resp. 153 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30 

Resp. 154 3 3 3 4 4 4 3 3 3 30 

Resp. 155 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 

Resp. 156 4 3 4 3 3 4 3 4 3 31 

Resp. 157 4 3 4 4 3 4 3 4 3 32 

Resp. 158 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 

Resp. 159 4 3 4 4 4 3 4 4 3 33 

Resp. 160 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 

Resp. 161 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31 

Resp. 162 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 



 

Resp. 163 4 3 3 4 4 4 3 4 3 32 

Resp. 164 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 165 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 

Resp. 166 3 3 3 4 4 4 3 4 3 31 

Resp. 167 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30 

Resp. 168 4 4 3 4 4 3 3 4 3 32 

Resp. 169 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30 

Resp. 170 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33 

Resp. 171 3 3 4 3 4 3 4 3 4 31 

Resp. 172 3 4 4 4 3 4 4 4 3 33 

Resp. 173 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 

Resp. 174 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31 

Resp. 175 3 3 3 4 3 4 4 3 3 30 

Resp. 176 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29 

Resp. 177 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30 

Resp. 178 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 179 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 

Resp. 180 3 4 4 3 4 4 3 3 4 32 

Resp. 181 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29 

Resp. 182 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

Resp. 183 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31 

Resp. 184 3 4 3 3 3 3 4 4 3 30 

Resp. 185 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 

Resp. 186 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 

Resp. 187 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32 

Resp. 188 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 

Resp. 189 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 190 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 

Resp. 191 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 

Resp. 192 3 4 4 3 3 3 4 4 4 32 

Resp. 193 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32 

Resp. 194 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32 

Resp. 195 3 4 4 3 3 4 4 4 3 32 

Resp. 196 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30 

Resp. 197 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32 

Resp. 198 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 

Resp. 199 4 4 3 3 4 4 3 4 3 32 

Resp. 200 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 



 

Resp. 201 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 

Resp. 202 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 203 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 204 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Resp. 205 3 4 4 3 4 4 4 4 3 33 

Resp. 206 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33 

Resp. 207 4 3 3 4 4 4 4 4 3 33 

Resp. 208 4 3 4 4 4 3 4 3 3 32 

Resp. 209 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 

Resp. 210 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 

Resp. 211 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32 

Resp. 212 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 

Resp. 213 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32 

Resp. 214 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33 

Resp. 215 4 3 4 4 3 4 3 4 3 32 

Resp. 216 4 3 4 4 4 3 4 4 3 33 

Resp. 217 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31 

Resp. 218 4 4 4 3 4 3 3 4 3 32 

Resp. 219 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34 

Resp. 220 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 

Resp. 221 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33 

Resp. 222 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33 

Resp. 223 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32 

Resp. 224 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31 

Resp. 225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Resp. 226 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 

Resp. 227 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 

Resp. 228 4 3 4 4 4 3 3 3 4 32 

Resp. 229 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32 

Resp. 230 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 

Resp. 231 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31 

Resp. 232 4 3 3 4 3 4 4 4 3 32 

Resp. 233 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 

Resp. 234 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33 

Resp. 235 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 

Resp. 236 4 3 4 4 4 3 3 4 3 32 

Resp. 237 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 

Resp. 238 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 



 

Resp. 239 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 

Resp. 240 3 4 4 3 4 3 4 4 3 32 

Resp. 241 3 3 4 3 4 4 3 4 3 31 

Resp. 242 4 4 3 3 4 3 4 4 3 32 

Resp. 243 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 

Resp. 244 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33 

Resp. 245 3 4 3 4 3 3 4 4 4 32 

Resp. 246 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 

Resp. 247 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33 

Resp. 248 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 

Resp. 249 3 4 3 3 3 4 4 3 3 30 

Resp. 250 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 

Resp. 251 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31 

Resp. 252 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 

Resp. 253 4 4 3 3 3 4 3 3 3 30 

Resp. 254 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 

Resp. 255 3 4 4 3 4 3 3 4 3 31 

Resp. 256 3 3 4 3 4 4 3 3 4 31 

Resp. 257 4 3 3 4 4 4 4 4 3 33 

Resp. 258 3 4 3 3 4 3 3 4 4 31 

Resp. 259 3 3 3 4 4 4 3 4 3 31 

Resp. 260 4 3 4 3 4 4 4 4 3 33 

Resp. 261 4 3 4 3 4 4 4 4 3 33 

Resp. 262 4 3 4 4 4 3 3 4 4 33 

Resp. 263 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30 

Resp. 264 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30 

Resp. 265 4 4 3 4 3 4 4 4 3 33 

Resp. 266 3 4 4 4 4 3 3 4 3 32 

Resp. 267 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31 

Resp. 268 3 3 4 4 3 3 3 4 4 31 

Resp. 269 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33 

Resp. 270 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 

Resp. 271 3 4 3 4 4 3 4 3 3 31 

Resp. 272 3 4 3 4 4 4 3 3 4 32 

Resp. 273 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33 

Resp. 274 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31 

Resp. 275 4 3 4 4 3 4 3 4 3 32 

Resp. 276 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33 



 

Resp. 277 4 3 4 4 4 3 4 4 3 33 

Resp. 278 3 4 4 4 4 3 3 3 4 32 

Resp. 279 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31 

Resp. 280 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33 

Resp. 281 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 

Resp. 282 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33 

Resp. 283 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32 

Resp. 284 3 3 3 4 4 3 3 3 4 30 

Resp. 285 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 

Resp. 286 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 

Resp. 287 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 

Resp. 288 3 4 3 3 4 3 4 3 3 30 

Resp. 289 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 

Resp. 290 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 

Resp. 291 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 

Resp. 292 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32 

Resp. 293 4 3 4 4 4 3 3 4 3 32 

Resp. 294 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 

Resp. 295 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33 

Resp. 296 4 4 3 3 3 4 4 4 3 32 

Resp. 297 4 4 4 3 3 4 4 4 3 33 

Resp. 298 4 4 4 4 3 3 3 4 3 32 

Resp. 299 3 3 3 4 4 3 4 3 3 30 

Resp. 300 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32 

Resp. 301 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 

Resp. 302 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 

Resp. 303 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32 

Resp. 304 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 

Resp. 305 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 

Resp. 306 3 4 4 4 3 4 3 4 4 33 

Resp. 307 3 4 4 4 4 3 4 3 3 32 

Resp. 308 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31 

Resp. 309 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 

Resp. 310 3 4 3 4 4 3 3 4 4 32 

Resp. 311 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 

Resp. 312 3 4 3 3 3 4 3 4 4 31 

Resp. 313 4 3 4 4 3 3 4 4 3 32 

Resp. 314 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32 



 

Resp. 315 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30 

Resp. 316 4 3 4 3 4 4 3 4 3 32 

Resp. 317 3 4 4 4 3 3 4 4 3 32 

Resp. 318 4 4 3 4 4 4 3 4 3 33 

Resp. 319 4 4 3 4 3 4 4 4 3 33 

Resp. 320 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30 

Resp. 321 3 4 3 4 4 3 4 4 3 32 

Resp. 322 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 

Resp. 323 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 

Resp. 324 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32 

Resp. 325 3 4 4 4 3 3 3 4 4 32 

Resp. 326 3 4 4 4 3 4 3 4 4 33 

Resp. 327 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 

Resp. 328 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31 

Resp. 329 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 

Resp. 330 3 4 3 4 4 3 3 4 4 32 

Resp. 331 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 

Resp. 332 3 4 3 3 3 4 3 4 4 31 

Resp. 333 3 4 4 4 3 3 3 4 4 32 

Resp. 334 4 3 3 4 4 4 3 4 3 32 

Resp. 335 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30 

Resp. 336 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32 

Resp. 337 4 3 4 3 4 3 4 4 3 32 

Resp. 338 4 3 4 3 4 3 4 4 3 32 

Resp. 339 4 4 3 4 3 4 4 4 3 33 

Resp. 340 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30 

Resp. 341 3 4 3 4 4 3 4 4 3 32 

Resp. 342 4 3 3 3 4 3 4 3 3 30 

Resp. 343 4 3 4 4 4 3 3 3 3 31 

Resp. 344 4 3 4 4 4 3 4 3 3 32 

Resp. 345 4 3 4 4 4 3 3 4 3 32 

Resp. 346 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32 

Resp. 347 4 4 3 3 4 3 4 4 3 32 

Resp. 348 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31 

Resp. 349 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 

Resp. 350 4 4 3 3 3 4 3 3 3 30 

Resp. 351 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 

Resp. 352 3 4 4 3 4 3 3 4 3 31 



 

Resp. 353 3 3 4 3 4 4 3 3 4 31 

Resp. 354 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31 

Resp. 355 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30 

Resp. 356 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 

Resp. 357 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32 

Resp. 358 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32 

Resp. 359 3 4 4 3 3 4 4 4 3 32 

 

DATA JAWABAN RESPONDEN VARIABEL (Y) 

Resp 
MODERASI BERAGAMA (Y) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Total Y 

Resp. 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 72 

Resp. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 70 

Resp. 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 68 

Resp. 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 55 

Resp. 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Resp. 7 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 64 

Resp. 8 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 71 

Resp. 9 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 

Resp. 10 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 61 

Resp. 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 74 

Resp. 12 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 63 

Resp. 13 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 70 

Resp. 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Resp. 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Resp. 16 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 68 

Resp. 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Resp. 18 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 69 

Resp. 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Resp. 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 74 

Resp. 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Resp. 23 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 62 

Resp. 24 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 74 

Resp. 25 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 68 

Resp. 26 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 61 



 

Resp. 27 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 

Resp. 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 74 

Resp. 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 64 

Resp. 30 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 71 

Resp. 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 55 

Resp. 32 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 

Resp. 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 58 

Resp. 34 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

Resp. 35 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 

Resp. 36 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 

Resp. 37 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 72 

Resp. 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 75 

Resp. 39 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 68 

Resp. 40 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 63 

Resp. 41 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 74 

Resp. 42 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59 

Resp. 43 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 61 

Resp. 44 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 63 

Resp. 45 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 69 

Resp. 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 75 

Resp. 47 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 63 

Resp. 48 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 67 

Resp. 49 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 70 

Resp. 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Resp. 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 64 

Resp. 52 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 74 

Resp. 53 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 66 

Resp. 54 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 74 

Resp. 55 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 64 

Resp. 56 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 67 

Resp. 57 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 62 

Resp. 58 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 71 

Resp. 59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 63 

Resp. 60 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 70 

Resp. 61 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 66 

Resp. 62 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 60 

Resp. 63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 59 

Resp. 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 



 

Resp. 65 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 

Resp. 66 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 67 

Resp. 67 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 67 

Resp. 68 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 71 

Resp. 69 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 69 

Resp. 70 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

Resp. 71 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 65 

Resp. 72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 69 

Resp. 73 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 74 

Resp. 74 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 66 

Resp. 75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 76 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 66 

Resp. 77 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 67 

Resp. 78 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 66 

Resp. 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 59 

Resp. 80 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 61 

Resp. 81 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 67 

Resp. 82 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 66 

Resp. 83 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 66 

Resp. 84 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 63 

Resp. 85 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 69 

Resp. 86 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 62 

Resp. 87 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 65 

Resp. 88 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 61 

Resp. 89 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

Resp. 90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 69 

Resp. 91 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 63 

Resp. 92 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 69 

Resp. 93 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 67 

Resp. 94 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 66 

Resp. 95 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 69 

Resp. 96 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 63 

Resp. 97 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 61 

Resp. 98 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 65 

Resp. 99 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 68 

Resp. 

100 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 63 

Resp. 

101 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 71 



 

Resp. 

102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

104 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 

Resp. 

105 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 69 

Resp. 

106 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 72 

Resp. 

107 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 

Resp. 

108 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 

Resp. 

109 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 61 

Resp. 

110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

111 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 68 

Resp. 

112 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 66 

Resp. 

113 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 62 

Resp. 

114 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 64 

Resp. 

115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 73 

Resp. 

116 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 66 

Resp. 

117 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 62 

Resp. 

118 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 70 

Resp. 

119 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 66 

Resp. 

120 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 62 

Resp. 

121 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 63 

Resp. 

122 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 62 

Resp. 

123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 74 

Resp. 

124 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 

Resp. 

125 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

Resp. 

126 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 67 



 

Resp. 

127 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 68 

Resp. 

128 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 63 

Resp. 

129 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 65 

Resp. 

130 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 1 3 4 65 

Resp. 

131 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

132 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 66 

Resp. 

133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

134 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 62 

Resp. 

135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 71 

Resp. 

136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

137 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 59 

Resp. 

138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

139 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 

Resp. 

140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

141 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 

Resp. 

142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Resp. 

143 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 

Resp. 

144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

145 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

Resp. 

146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Resp. 

147 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 67 

Resp. 

148 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 60 

Resp. 

149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 60 

Resp. 

150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

151 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 



 

Resp. 

152 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 58 

Resp. 

153 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 66 

Resp. 

154 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

155 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 65 

Resp. 

156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Resp. 

157 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 68 

Resp. 

158 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 64 

Resp. 

159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 75 

Resp. 

160 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 71 

Resp. 

162 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 64 

Resp. 

163 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 64 

Resp. 

164 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 63 

Resp. 

165 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 68 

Resp. 

166 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 62 

Resp. 

167 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 73 

Resp. 

169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 73 

Resp. 

170 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 70 

Resp. 

171 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 64 

Resp. 

172 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 64 

Resp. 

173 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 

Resp. 

174 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 68 

Resp. 

175 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 72 

Resp. 

176 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 69 



 

Resp. 

177 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 71 

Resp. 

178 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 70 

Resp. 

179 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 61 

Resp. 

180 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 68 

Resp. 

181 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 66 

Resp. 

182 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 68 

Resp. 

183 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 67 

Resp. 

184 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 68 

Resp. 

185 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 68 

Resp. 

186 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 68 

Resp. 

187 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 64 

Resp. 

188 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 70 

Resp. 

189 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 68 

Resp. 

190 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 67 

Resp. 

191 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 66 

Resp. 

192 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 70 

Resp. 

193 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 68 

Resp. 

194 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 68 

Resp. 

195 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 70 

Resp. 

196 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 64 

Resp. 

197 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 64 

Resp. 

198 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 66 

Resp. 

199 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 71 

Resp. 

200 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 69 

Resp. 

201 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 68 



 

Resp. 

202 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 65 

Resp. 

203 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 70 

Resp. 

204 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 71 

Resp. 

205 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 70 

Resp. 

206 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 70 

Resp. 

207 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 67 

Resp. 

208 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 74 

Resp. 

209 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 66 

Resp. 

210 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 71 

Resp. 

211 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 70 

Resp. 

212 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 69 

Resp. 

213 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 67 

Resp. 

214 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 68 

Resp. 

215 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 69 

Resp. 

216 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 74 

Resp. 

217 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 64 

Resp. 

218 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 71 

Resp. 

219 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 71 

Resp. 

220 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 66 

Resp. 

221 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 69 

Resp. 

222 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 72 

Resp. 

223 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 69 

Resp. 

224 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 69 

Resp. 

225 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 70 

Resp. 

226 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 70 



 

Resp. 

227 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 70 

Resp. 

228 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 69 

Resp. 

229 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 71 

Resp. 

230 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 71 

Resp. 

231 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 70 

Resp. 

232 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 69 

Resp. 

233 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 67 

Resp. 

234 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 67 

Resp. 

235 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 70 

Resp. 

236 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 72 

Resp. 

237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 73 

Resp. 

238 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 73 

Resp. 

239 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 68 

Resp. 

240 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 66 

Resp. 

241 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 65 

Resp. 

242 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 68 

Resp. 

243 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 68 

Resp. 

244 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 67 

Resp. 

245 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 68 

Resp. 

246 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 67 

Resp. 

247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 75 

Resp. 

248 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 69 

Resp. 

249 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 65 

Resp. 

250 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 69 

Resp. 

251 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 66 



 

Resp. 

252 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 67 

Resp. 

253 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 65 

Resp. 

254 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 66 

Resp. 

255 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 66 

Resp. 

256 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 69 

Resp. 

257 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 65 

Resp. 

258 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 64 

Resp. 

259 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 67 

Resp. 

260 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 67 

Resp. 

261 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 68 

Resp. 

262 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 66 

Resp. 

263 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 67 

Resp. 

264 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 65 

Resp. 

265 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 70 

Resp. 

266 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 63 

Resp. 

267 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 64 

Resp. 

268 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 64 

Resp. 

269 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 65 

Resp. 

270 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 66 

Resp. 

271 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 68 

Resp. 

272 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 

Resp. 

273 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 67 

Resp. 

274 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 70 

Resp. 

275 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 67 

Resp. 

276 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 65 



 

Resp. 

277 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 62 

Resp. 

278 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 65 

Resp. 

279 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 63 

Resp. 

280 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 67 

Resp. 

281 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 62 

Resp. 

282 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 64 

Resp. 

283 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 68 

Resp. 

284 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 71 

Resp. 

285 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 

Resp. 

286 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 68 

Resp. 

287 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 69 

Resp. 

288 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 66 

Resp. 

289 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 62 

Resp. 

290 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 68 

Resp. 

291 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 70 

Resp. 

292 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 70 

Resp. 

293 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 68 

Resp. 

294 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 66 

Resp. 

295 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 69 

Resp. 

296 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Resp. 

297 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

Resp. 

298 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 74 

Resp. 

299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

Resp. 

300 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 62 

Resp. 

301 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 74 



 

Resp. 

302 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 69 

Resp. 

303 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

Resp. 

304 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 67 

Resp. 

305 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 69 

Resp. 

306 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 66 

Resp. 

307 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 69 

Resp. 

308 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 68 

Resp. 

309 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 69 

Resp. 

310 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 67 

Resp. 

311 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 71 

Resp. 

312 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 66 

Resp. 

313 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 69 

Resp. 

314 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 74 

Resp. 

315 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 69 

Resp. 

316 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 66 

Resp. 

317 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 68 

Resp. 

318 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 69 

Resp. 

319 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 67 

Resp. 

320 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 

Resp. 

321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 74 

Resp. 

322 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 68 

Resp. 

323 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 71 

Resp. 

324 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 68 

Resp. 

325 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 67 

Resp. 

326 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 67 



 

Resp. 

327 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 69 

Resp. 

328 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 69 

Resp. 

329 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 68 

Resp. 

330 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 67 

Resp. 

331 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 70 

Resp. 

332 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 67 

Resp. 

333 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 74 

Resp. 

334 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 74 

Resp. 

335 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 68 

Resp. 

336 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 68 

Resp. 

337 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 67 

Resp. 

338 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 69 

Resp. 

339 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 70 

Resp. 

340 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 

Resp. 

341 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 71 

Resp. 

342 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 69 

Resp. 

343 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 72 

Resp. 

344 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 67 

Resp. 

345 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 67 

Resp. 

346 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 66 

Resp. 

347 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 68 

Resp. 

348 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 66 

Resp. 

349 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 68 

Resp. 

350 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 66 

Resp. 

351 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 65 



 

Resp. 

352 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 66 

Resp. 

353 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 66 

Resp. 

354 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 66 

Resp. 

355 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 68 

Resp. 

356 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 63 

Resp. 

357 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 68 

Resp. 

358 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 68 

Resp. 

359 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 71 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 4 

Analisis Statistik Variabel Literasi Media, Perubahan Sikap dan Moderasi 

Beragama 

 

 
Literasi Media (X1) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 50 4 1.1 1.1 1.1 

51 2 .6 .6 1.7 

52 6 1.7 1.7 3.3 

53 10 2.8 2.8 6.1 

54 24 6.7 6.7 12.8 

55 23 6.4 6.4 19.2 

56 26 7.2 7.2 26.5 

57 21 5.8 5.8 32.3 

58 26 7.2 7.2 39.6 

59 18 5.0 5.0 44.6 

60 26 7.2 7.2 51.8 

61 26 7.2 7.2 59.1 

62 32 8.9 8.9 68.0 

63 34 9.5 9.5 77.4 

64 23 6.4 6.4 83.8 

65 24 6.7 6.7 90.5 

66 14 3.9 3.9 94.4 

67 6 1.7 1.7 96.1 

68 6 1.7 1.7 97.8 

69 4 1.1 1.1 98.9 

71 2 .6 .6 99.4 

72 2 .6 .6 100.0 

Total 359 100.0 100.0  

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic Statistic 

Literasi 

Media (X1) 

359 22 50 72 59.97 .234 4.443 19.736 

Perubahan 

Sikap (X2) 

359 9 27 36 30.96 .107 2.028 4.113 

Moderasi 

Agama (Y) 

359 21 55 76 67.00 .247 4.689 21.986 

Valid N 

(listwise) 

359 
       



 

 
Perubahan Sikap (X2) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 27 30 8.4 8.4 8.4 

28 22 6.1 6.1 14.5 

29 31 8.6 8.6 23.1 

30 55 15.3 15.3 38.4 

31 51 14.2 14.2 52.6 

32 85 23.7 23.7 76.3 

33 63 17.5 17.5 93.9 

34 13 3.6 3.6 97.5 

35 7 1.9 1.9 99.4 

36 2 .6 .6 100.0 

Total 359 100.0 100.0  

 

Moderasi Agama (Y) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 55 2 .6 .6 .6 

57 18 5.0 5.0 5.6 

58 4 1.1 1.1 6.7 

59 5 1.4 1.4 8.1 

60 9 2.5 2.5 10.6 

61 8 2.2 2.2 12.8 

62 13 3.6 3.6 16.4 

63 16 4.5 4.5 20.9 

64 21 5.8 5.8 26.7 

65 17 4.7 4.7 31.5 

66 35 9.7 9.7 41.2 

67 34 9.5 9.5 50.7 

68 42 11.7 11.7 62.4 

69 35 9.7 9.7 72.1 

70 25 7.0 7.0 79.1 

71 24 6.7 6.7 85.8 

72 7 1.9 1.9 87.7 

73 7 1.9 1.9 89.7 

74 18 5.0 5.0 94.7 

75 6 1.7 1.7 96.4 

76 13 3.6 3.6 100.0 

Total 359 100.0 100.0  

 



 

 

 

 



 

LAMPIRAN 5 

Uji Normalitas 

 
 

 

 

 



 

LAMPIRAN 6 

UJI LINEARITAS VARIABEL X-Y 

Variabel X1-Y 

Variabel X2-Y 

 

 

 

 

 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Moderasi 

Beragama * 

Literasi 

Media 

Between 

Groups 

(Combined) 575.214 21 27.391 2.037 .000 

Linearity 320.610 1 320.610 23.84

7 

.000 

Deviation 

from Linearity 

254.604 20 12.730 .947 .528 

Within Groups 4530.702 337 13.444   

Total 5105.916 358    

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Moderasi 

Beragama 

* 

Perubaha

n Sikap 

Between 

Groups 

(Combined) 526.619 8 40.827 2.990 .036 

Linearity 81.972 1 81.972 6.003 .015 

Deviation 

from 

Linearity 

244.648 7 34.950 2.559 .014 

Within Groups 4779.297 350 13.665   

Total 5105.916 358    



 

LAMPIRAN 7 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 29.377 3.802  7.727 .000   

Literasi Media 

(X1) 

.215 .054 .204 3.978 .000 .840 1.191 

Perubahan 

Sikap (X2) 

.799 .118 .346 6.753 .000 .840 1.191 

a. Dependent Variable: Moderasi Agama (Y) 

Uji Hipotesis (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 29.377 3.802  7.727 .000   

Literasi Media 

(X1) 

.215 .054 .204 3.978 .000 .840 1.191 

Perubahan 

Sikap (X2) 

.799 .118 .346 6.753 .000 .840 1.191 

a. Dependent Variable: Moderasi Agama (Y) 

 

 

 



 

LAMPIRAN 8 

Uji Hipotesis (Uji F) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1709.619 2 854.809 49.390 .000b 

Residual 6161.378 356 17.307   

Total 7870.997 358    

a. Dependent Variable: Moderasi Agama (Y) 

b. Predictors: (Constant), Perubahan Sikap (X2), Literasi Media (X1) 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .466a .217 .213 4.160 .217 49.390 2 356 .000 

a. Predictors: (Constant), Perubahan Sikap (X2), Literasi Media (X1) 

b. Dependent Variable: Moderasi Agama (Y) 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 9 

 

HASIL UJI VALIDASI SPSS 

 

1. Hasil Uji Validitas (X1) SPSS 26 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 

JUMLA

H.X1 

X1.1 Pearson 

Correlation 

1 .256 .385* .336 .231 -.009 .471** .092 .258 .373* .358 .320 -.024 .025 .258 .158 .142 .304 .453* 

Sig. (2-tailed)  .172 .036 .069 .219 .961 .009 .630 .169 .043 .052 .084 .899 .897 .169 .404 .456 .103 .012 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.2 Pearson 

Correlation 

.256 1 .196 .339 .339 .190 .217 .060 .377* .000 .197 .114 -.094 .338 .108 .232 .454* .227 .401* 

Sig. (2-tailed) .172  .299 .067 .067 .316 .250 .754 .040 1.000 .298 .549 .620 .068 .571 .218 .012 .228 .028 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.3 Pearson 

Correlation 

.385* .196 1 .489** .036 .329 .281 .450* .074 .452* .274 .301 .190 .256 .100 .582** .438* .301 .592** 

Sig. (2-tailed) .036 .299  .006 .849 .076 .132 .012 .697 .012 .143 .106 .315 .173 .597 .001 .016 .106 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.4 Pearson 

Correlation 

.336 .339 .489** 1 .318 .160 .440* .397* .319 .448* .500** .441* .070 .464** .319 .140 .540** .412* .665** 

Sig. (2-tailed) .069 .067 .006  .087 .398 .015 .030 .086 .013 .005 .015 .714 .010 .086 .461 .002 .024 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

X1.5 Pearson 

Correlation 

.231 .339 .036 .318 1 .260 .440* .176 .518** .358 .339 .336 -.017 .285 .219 -.016 .394* .155 .480** 

Sig. (2-tailed) .219 .067 .849 .087  .165 .015 .352 .003 .052 .067 .069 .927 .127 .245 .935 .031 .414 .007 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.6 Pearson 

Correlation 

-.009 .190 .329 .160 .260 1 .349 .423* .531** .171 .123 .176 -.018 .149 -.199 .315 .190 .093 .386* 

Sig. (2-tailed) .961 .316 .076 .398 .165  .059 .020 .003 .367 .517 .353 .925 .432 .293 .090 .314 .626 .035 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.7 Pearson 

Correlation 

.471** .217 .281 .440* .440* .349 1 .384* .549** .486** .634** .564** .427* .400* .345 .164 .280 .285 .715** 

Sig. (2-tailed) .009 .250 .132 .015 .015 .059  .036 .002 .006 .000 .001 .019 .029 .062 .386 .134 .126 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.8 Pearson 

Correlation 

.092 .060 .450* .397* .176 .423* .384* 1 .392* .535** .292 .499** .403* .423* .264 .573** .280 .227 .648** 

Sig. (2-tailed) .630 .754 .012 .030 .352 .020 .036  .032 .002 .118 .005 .027 .020 .159 .001 .133 .228 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.9 Pearson 

Correlation 

.258 .377* .074 .319 .518** .531** .549** .392* 1 .366* .433* .442* .219 .375* .360 .014 .145 -.060 .553** 

Sig. (2-tailed) .169 .040 .697 .086 .003 .003 .002 .032  .047 .017 .015 .245 .041 .050 .943 .445 .752 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.10 Pearson 

Correlation 

.373* .000 .452* .448* .358 .171 .486** .535** .366* 1 .593** .786** .424* .667** .654** .429* .297 .245 .785** 

Sig. (2-tailed) .043 1.000 .012 .013 .052 .367 .006 .002 .047  .001 .000 .020 .000 .000 .018 .111 .191 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

X1.11 Pearson 

Correlation 

.358 .197 .274 .500** .339 .123 .634** .292 .433* .593** 1 .582** .590** .620** .528** .177 .411* .195 .742** 

Sig. (2-tailed) .052 .298 .143 .005 .067 .517 .000 .118 .017 .001  .001 .001 .000 .003 .351 .024 .301 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.12 Pearson 

Correlation 

.320 .114 .301 .441* .336 .176 .564** .499** .442* .786** .582** 1 .459* .684** .626** .302 .209 .185 .747** 

Sig. (2-tailed) .084 .549 .106 .015 .069 .353 .001 .005 .015 .000 .001  .011 .000 .000 .105 .268 .329 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.13 Pearson 

Correlation 

-.024 -.094 .190 .070 -.017 -.018 .427* .403* .219 .424* .590** .459* 1 .526** .422* .227 .144 .061 .490** 

Sig. (2-tailed) .899 .620 .315 .714 .927 .925 .019 .027 .245 .020 .001 .011  .003 .020 .229 .449 .749 .006 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.14 Pearson 

Correlation 

.025 .338 .256 .464** .285 .149 .400* .423* .375* .667** .620** .684** .526** 1 .531** .378* .463** .106 .724** 

Sig. (2-tailed) .897 .068 .173 .010 .127 .432 .029 .020 .041 .000 .000 .000 .003  .003 .039 .010 .577 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.15 Pearson 

Correlation 

.258 .108 .100 .319 .219 -.199 .345 .264 .360 .654** .528** .626** .422* .531** 1 .082 .251 .128 .561** 

Sig. (2-tailed) .169 .571 .597 .086 .245 .293 .062 .159 .050 .000 .003 .000 .020 .003  .668 .180 .500 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.16 Pearson 

Correlation 

.158 .232 .582** .140 -.016 .315 .164 .573** .014 .429* .177 .302 .227 .378* .082 1 .469** .370* .557** 

Sig. (2-tailed) .404 .218 .001 .461 .935 .090 .386 .001 .943 .018 .351 .105 .229 .039 .668  .009 .044 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1.17 Pearson 

Correlation 

.142 .454* .438* .540** .394* .190 .280 .280 .145 .297 .411* .209 .144 .463** .251 .469** 1 .332 .624** 

Sig. (2-tailed) .456 .012 .016 .002 .031 .314 .134 .133 .445 .111 .024 .268 .449 .010 .180 .009  .073 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.18 Pearson 

Correlation 

.304 .227 .301 .412* .155 .093 .285 .227 -.060 .245 .195 .185 .061 .106 .128 .370* .332 1 .466** 

Sig. (2-tailed) .103 .228 .106 .024 .414 .626 .126 .228 .752 .191 .301 .329 .749 .577 .500 .044 .073  .009 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

JUMLA

H.X1 

Pearson 

Correlation 

.453* .401* .592** .665** .480** .386* .715** .648** .553** .785** .742** .747** .490** .724** .561** .557** .624** .466** 1 

Sig. (2-tailed) .012 .028 .001 .000 .007 .035 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .006 .000 .001 .001 .000 .009  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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



 

2. Hasil Validasi (X2) SPSS 26 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 

JUMLAH.X

2 

X2.1 Pearson 

Correlation 

1 .297 .533** .154 -.184 .123 .145 .169 .076 .384* 

Sig. (2-tailed)  .111 .002 .416 .331 .519 .445 .373 .688 .036 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.2 Pearson 

Correlation 

.297 1 .387* .184 .324 .539** .736** .007 .083 .708** 

Sig. (2-tailed) .111  .035 .331 .081 .002 .000 .972 .662 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.3 Pearson 

Correlation 

.533** .387* 1 .310 -.133 .216 .340 .088 .215 .519** 

Sig. (2-tailed) .002 .035  .096 .484 .253 .066 .644 .254 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.4 Pearson 

Correlation 

.154 .184 .310 1 .185 .220 .129 .566** .185 .536** 

Sig. (2-tailed) .416 .331 .096  .327 .242 .498 .001 .328 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.5 Pearson 

Correlation 

-.184 .324 -.133 .185 1 .539** .383* -.006 .166 .524** 

Sig. (2-tailed) .331 .081 .484 .327  .002 .037 .976 .380 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

X2.6 Pearson 

Correlation 

.123 .539** .216 .220 .539** 1 .541** -.099 .283 .708** 

Sig. (2-tailed) .519 .002 .253 .242 .002  .002 .603 .130 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.7 Pearson 

Correlation 

.145 .736** .340 .129 .383* .541** 1 .070 .304 .741** 

Sig. (2-tailed) .445 .000 .066 .498 .037 .002  .715 .102 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.8 Pearson 

Correlation 

.169 .007 .088 .566** -.006 -.099 .070 1 .346 .383* 

Sig. (2-tailed) .373 .972 .644 .001 .976 .603 .715  .061 .037 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.9 Pearson 

Correlation 

.076 .083 .215 .185 .166 .283 .304 .346 1 .546** 

Sig. (2-tailed) .688 .662 .254 .328 .380 .130 .102 .061  .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

JUMLAH.X

2 

Pearson 

Correlation 

.384* .708** .519** .536** .524** .708** .741** .383* .546** 1 

Sig. (2-tailed) .036 .000 .003 .002 .003 .000 .000 .037 .002  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 



 

3. Hasil Validasi (Y) SPSS 26 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 

JUM

LAH

.Y 

Y1 Pearson 

Correlation 

1 .409* .531** .588** .588** .518** .476** .208 .372* .508** .199 .444* .080 .258 .227 .520** .388* .006 .306 .615*

* 

Sig. (2-

tailed) 
 

.025 .003 .001 .001 .003 .008 .270 .043 .004 .292 .014 .673 .168 .227 .003 .034 .976 .100 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y2 Pearson 

Correlation 

.409* 1 .488** .292 .381* .258 .243 .270 .123 .212 .314 .477** .345 .610** .204 .083 .327 .331 -.091 .550*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.025 
 

.006 .117 .038 .169 .195 .148 .516 .261 .091 .008 .062 .000 .280 .663 .078 .074 .634 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y3 Pearson 

Correlation 

.531** .488** 1 .649** .649** .448* .412* .088 .393* .515** .444* .406* .246 .487** .059 .264 .380* .176 .289 .631*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.003 .006 
 

.000 .000 .013 .024 .642 .032 .004 .014 .026 .189 .006 .756 .158 .038 .352 .122 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

Y4 Pearson 

Correlation 

.588** .292 .649** 1 .856** .628** .599** .251 .575** .562** .367* .155 .013 .363* .130 .545** .362* .127 .342 .651*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .117 .000 
 

.000 .000 .000 .181 .001 .001 .046 .414 .946 .049 .493 .002 .050 .504 .064 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y5 Pearson 

Correlation 

.588** .381* .649** .856** 1 .502** .599** .363* .575** .562** .367* .052 .109 .363* .130 .545** .362* .239 .342 .671*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .038 .000 .000 
 

.005 .000 .048 .001 .001 .046 .787 .566 .049 .493 .002 .050 .204 .064 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y6 Pearson 

Correlation 

.518** .258 .448* .628** .502** 1 .745** .221 .506** .639** .199 .136 .011 -.029 .115 .184 .319 .309 .302 .540*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.003 .169 .013 .000 .005 
 

.000 .240 .004 .000 .291 .473 .953 .879 .546 .330 .086 .097 .105 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y7 Pearson 

Correlation 

.476** .243 .412* .599** .599** .745** 1 .572** .793** .524** .533** .177 .127 .226 .189 .429* .519** .243 .420* .699*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.008 .195 .024 .000 .000 .000 
 

.001 .000 .003 .002 .350 .505 .229 .317 .018 .003 .195 .021 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y8 Pearson 

Correlation 

.208 .270 .088 .251 .363* .221 .572** 1 .567** .124 .420* .202 .382* .491** .384* .345 .323 .444* .421* .593*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.270 .148 .642 .181 .048 .240 .001 
 

.001 .515 .021 .285 .037 .006 .036 .062 .082 .014 .020 .001 



 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y9 Pearson 

Correlation 

.372* .123 .393* .575** .575** .506** .793** .567** 1 .455* .639** .269 .386* .344 .314 .623** .629** .351 .638** .767*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.043 .516 .032 .001 .001 .004 .000 .001 
 

.011 .000 .150 .035 .062 .091 .000 .000 .058 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y10 Pearson 

Correlation 

.508** .212 .515** .562** .562** .639** .524** .124 .455* 1 .354 .411* .359 .038 .240 .476** .489** .289 .446* .644*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.004 .261 .004 .001 .001 .000 .003 .515 .011 
 

.055 .024 .052 .844 .202 .008 .006 .121 .014 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y11 Pearson 

Correlation 

.199 .314 .444* .367* .367* .199 .533** .420* .639** .354 1 .507** .436* .681** .158 .484** .546** .286 .577** .697*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.292 .091 .014 .046 .046 .291 .002 .021 .000 .055 
 

.004 .016 .000 .405 .007 .002 .125 .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y12 Pearson 

Correlation 

.444* .477** .406* .155 .052 .136 .177 .202 .269 .411* .507** 1 .692** .569** .252 .402* .574** .161 .527** .640*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.014 .008 .026 .414 .787 .473 .350 .285 .150 .024 .004 
 

.000 .001 .179 .028 .001 .396 .003 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y13 Pearson 

Correlation 

.080 .345 .246 .013 .109 .011 .127 .382* .386* .359 .436* .692** 1 .553** .390* .415* .553** .561** .558** .630*

* 



 

Sig. (2-

tailed) 

.673 .062 .189 .946 .566 .953 .505 .037 .035 .052 .016 .000 
 

.002 .033 .022 .002 .001 .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y14 Pearson 

Correlation 

.258 .610** .487** .363* .363* -.029 .226 .491** .344 .038 .681** .569** .553** 1 .207 .360 .348 .334 .337 .647*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.168 .000 .006 .049 .049 .879 .229 .006 .062 .844 .000 .001 .002 
 

.272 .051 .060 .071 .069 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y15 Pearson 

Correlation 

.227 .204 .059 .130 .130 .115 .189 .384* .314 .240 .158 .252 .390* .207 1 .562** .370* .375* .307 .488*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.227 .280 .756 .493 .493 .546 .317 .036 .091 .202 .405 .179 .033 .272 
 

.001 .044 .041 .099 .006 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y16 Pearson 

Correlation 

.520** .083 .264 .545** .545** .184 .429* .345 .623** .476** .484** .402* .415* .360 .562** 1 .669** .134 .610** .709*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.003 .663 .158 .002 .002 .330 .018 .062 .000 .008 .007 .028 .022 .051 .001 
 

.000 .481 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y17 Pearson 

Correlation 

.388* .327 .380* .362* .362* .319 .519** .323 .629** .489** .546** .574** .553** .348 .370* .669** 1 .446* .516** .769*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.034 .078 .038 .050 .050 .086 .003 .082 .000 .006 .002 .001 .002 .060 .044 .000 
 

.014 .004 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

Y18 Pearson 

Correlation 

.006 .331 .176 .127 .239 .309 .243 .444* .351 .289 .286 .161 .561** .334 .375* .134 .446* 1 .305 .523*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.976 .074 .352 .504 .204 .097 .195 .014 .058 .121 .125 .396 .001 .071 .041 .481 .014 
 

.101 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y19 Pearson 

Correlation 

.306 -.091 .289 .342 .342 .302 .420* .421* .638** .446* .577** .527** .558** .337 .307 .610** .516** .305 1 .656*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.100 .634 .122 .064 .064 .105 .021 .020 .000 .014 .001 .003 .001 .069 .099 .000 .004 .101 
 

.000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

JUML

AH.Y 

Pearson 

Correlation 

.615** .550** .631** .651** .671** .540** .699** .593** .767** .644** .697** .640** .630** .647** .488** .709** .769** .523** .656** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .002 .000 .000 .000 .002 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000 .003 .000 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

 



 

LAMPIRAN 10 

1. Nilai Statistik Keseluruhan Pernyataan Instrumen Literasi Media 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 53.3800 34.440 .310 .829 

X1.2 52.8100 35.852 .271 .829 

X1.3 53.6400 33.667 .444 .821 

X1.4 53.3700 34.882 .442 .823 

X1.5 53.1900 34.842 .377 .825 

X1.6 52.8800 34.834 .418 .823 

X1.7 53.6600 33.883 .484 .820 

X1.8 52.9200 35.509 .329 .827 

X1.9 53.0200 34.404 .462 .821 

X1.10 53.3200 33.291 .538 .817 

X1.11 53.3600 32.778 .567 .815 

X1.12 53.3200 32.846 .570 .815 

X1.13 53.1900 33.347 .400 .824 

X1.14 53.3200 33.250 .501 .818 

X1.15 53.4700 33.322 .507 .818 

X1.16 53.3300 33.355 .416 .823 

X1.17 53.9700 32.676 .413 .825 

X1.18 55.2000 34.869 .245 .834 

2. Nilai Statistik Keseluruhan Pernyataan Instrumen Perubahan Sikap 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 24.1500 12.129 .359 .736 

X2.2 24.3500 10.573 .566 .701 

X2.3 24.3200 11.674 .481 .720 

X2.4 23.8800 12.450 .292 .745 



 

 
 

X2.5 24.1700 11.173 .391 .733 

X2.6 24.9900 10.131 .532 .707 

X2.7 24.4800 10.596 .640 .691 

X2.8 23.8800 12.733 .209 .755 

X2.9 24.7400 11.023 .387 .735 

3. Nilai Statistik Keseluruhan Pernyataan Instrumen Moderasi Beragama 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 62.0900 42.265 .415 .891 

Y2 62.2200 41.608 .476 .889 

Y3 62.0200 41.495 .545 .887 

Y4 61.9700 41.848 .555 .887 

Y5 62.0200 40.969 .580 .886 

Y6 61.9700 41.161 .520 .888 

Y7 61.9500 41.785 .503 .888 

Y8 62.0200 40.686 .599 .885 

Y9 61.8700 42.033 .540 .887 

Y10 61.8000 42.162 .545 .887 

Y11 61.9000 41.667 .591 .886 

Y12 62.0200 41.474 .481 .889 

Y13 62.0900 41.194 .510 .888 

Y14 62.2100 40.915 .562 .886 

Y15 62.1800 40.876 .455 .891 

Y16 62.1000 41.566 .547 .887 

Y17 62.1600 40.419 .562 .886 

Y18 62.1400 40.748 .519 .888 

Y19 61.9100 41.962 .482 .889 
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