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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ظ

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط
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 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

ّ Wau W We 

ٍ Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

ٕ Ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 

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

2. Vocal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 



 

xiii 
 

 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 

 ِٓ  Fathah Ai a dan i 

 ِّ  Kasrah Au a dan u 

Contoh: 

 Kaifa :كَيْف

 ََ  Haula :ُىَْلَ

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ِٓ  fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas …ا | …

ٓ kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 ِّ  dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

 

Contoh: 

 māta :هاتِ 
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 ramā :هىر

 ََ  qīla :قيِْنَ

4. Tā’ marbūtah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūtah ada dua, yaitu: tā‟ marbūtah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkantā‟ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūtahitu transliterasinya dengan [h]. 

Contoh: 

ّْ  ضََُ  ا لَ  طْفاَلِ   raudah al-atfāl :    رَ

ُاُلْوَدِ  الْفاَ ضِلََُ  ََ  َ  al-madīnah al-fādilah :  ىْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (◌) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َا  rabbanā : رَبهٌ

ا ََ  َ  najjainā : ًجَه  ىْ

نَ   al-haqq : ًعُِّ



 

xv 
 

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

(ٓ) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī). 

Contoh: 

 Alī (bukan „Aliyyatau „Aly) : ىعَلِ 

 Arabī (bukan „Arabiyyatau „Araby) : ىعَرَبِ 

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukanasy-syamsu) : الَشهوْصُ 

 al-zalzalah (al-zalzalah) : لْسَلََُ  الَسه 

 al-falsafah : الَْفلَْطَفََُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 
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ىَ  ّْ  ta‟muruna : أْهُرُ

عُ  ْْ  al-nau : الٌَه

ظَ  َُ  َ  syai‟un  : ءْ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), sunnah, khusus 

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh:  

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qablal-tadwīn 

9. Lafz al-Jalalah 

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

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

hamzah. 

Adapun tāmarbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafzal-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ِِفِ  الله   hum fī rahmatillāh ُنُْ  رَحْوَ
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10. Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

Swt.   = Subhanahu wa ta ala 

Saw.   = Sallallahu „alaihuwasallam 

a.s.  = „alaihial-salam 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 
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I.   = Sebelum Masehi 

W   = Lahirtahun (untuk orang yang masihhidupsaja) 

QS.../...:4  = QS Ar-Rahman/55:4 atau QS At-Taubah/9:40 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  :  Lilis Nurindah Nensi 

Nim  :  50100117025 

Judul  : Pengaruh Komunikasi Interpersonal Dosen Terhadap Tingkat 

    Motivasi Mahasiswa Tahap Penyelesaian Studi Jurusan 

    Komunikasi Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar 

Penelitian membahas tentang pengaruh Komunikasi Interpersonal Dosen dan 

Motivasi Mahasiswa dalam menyelesaikan Studi Mahasiswa Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar dengan beberapa hipotesis yang disusun 

yaitu 1) Apakah Komunikasi Interpersonal Dosen berpengaruh terhadap tingkat 

Penyelesaian Studi Mahasiswa 2) Apakah Motivasi berpengaruh terhadap Tingkat 

Penyelesaian Studi dan 3) Apakah Komunikasi Interpersonal Dosen dan Motivasi 

Mahasiswa berpengaruh secara simultan terhadap tingkat penyelesaian studi 

mahasiswa. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, adapun 

sumber data penelitian ini adalah data primer dari hasil penyebaran kuisioner. 

Kemudian teknik pengolahan dan analisis data menggunakan Analisis regresi linear 

berganda dan alat analisis yaitu SPSS, 25. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Komunikasi Interpersonal Dosen 

berpengaruh secara positif terhadap tingkat Penyelesaian Studi Mahasiswa Jurusan 

KPI UIN Alauddin Makassar, 2) Motivasi berpengaruh secara positif terhadap tingkat 

Penyelesaian Studi Mahasiswa Jurusan KPI, serta 3) Komunikasi Interpersonal Dosen 

dan Mahsiswa berpengaruh secara simultan terhadap tingkat Penyelesaian Studi 

Mahasiswa Jurusan KPI.  

Implikasi penelitian dalam skripsi ini yaitu Peneliti berharap bahwa 

komunikasi interpersonal dosen terhadap mahasiswa dapat dipertahankan dan 

ditingkatkan demi membantu mahasiswa dalam menyelesaikan proses penyusunan 

tugas akhir serta dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan 

studi. 

Kata Kunci: Komunikasi Interpersonal, Motivasi, Tingkat Penyelesaian Studi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan aspek terpenting dan kompleks dalam kehidupan 

manusia. Proses komunikasi sangatlah berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan 

manusia yang melibatkan manusia lainya, baik manusia yang saling mengenal atau 

bahkan manusia yang baru saja bertemu dan belum saling mengenal satu karena 

dengan komunikasi, tujuan manusia untuk saling mengetahui keadaan setiap individu 

disekitarnya bisa tercapai. 

Komunikasi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang sangat penting 

dan berguna bagi setiap orang. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat 

berkomunikasi antarpribadi atau berkomunikasi dengan diri sendiri, mengenal diri 

sendiri, meyakinkan diri sendiri, mempersiapkan pesan-pesan yang ingin 

disampaikan kepada orang lain. Selain itu, seseorang juga dapat berkomunikasi 

dengan antarpribadi yaitu berinteraksi dengan orang lain, menilai orang lain, dan 

mengngkapkan diri sendiri kepada orang lain. 

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi 

perseorangan yang bersifat pribadi, baik secara langsung tanpa medium, ataupun 

langsung melalui medium. Percakapan tatap muka (face to face communication), 

percakapan melalui telepon, surat menyurat pribadi. Teori komunikasi antar pribadi 
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umumnya memfokuskan pengamatannya pada bentu-bentuk dan sifat 

hubungan (relationship), percakapan (discourse), interaksi dan karakteristik 

komunikator.
1 

Hubungan komunikasi interpersonal ini masing-masing individu berusaha 

untuk memahami individu lain bertindak. Komunikasi interpersonal yang dilakukan 

sebuah lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi yaitu komunikasi yang terjadi 

antara dosen dengan mahasiswa. Penting bagi dosen yang termasuk dalam tenaga 

pendidik memiliki kecakapan komunikasi interpersonal, karena tentunya akan 

membimbing dan memberikan arahan kepada mahasiswanya agar menguasai segala 

hal yang berkaitan dengan jurusan yang dipilih. Sehingga, mahasiswa mampu 

menemukan kemampuan, mengasah potensi, dan mengembangkan kecerdasan 

intelektual agar siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan yang sebenarnya.  

Memiliki kecakapan berkomunikasi dalam setiap diri manusia sama halnya 

dengan memiliki kecerdasan itu sendiri. Syarat seorang mahasiswa mendapatkan 

gelar sarjana sesuai dengan jurusan yang dipilih adalah dengan menyelesaikan tugas 

akhir/skripsi sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh masing-masing 

perguruan tinggi. Mahasiswa semester akhir sering menemukan kendala dengan tugas 

akhir atau skripsi tersebut. Waktu kelulusan mahasiswa agar bisa dikatakan lulus 

tepat waktu adalah 4 tahun atau 8 semester. Tujuh semester awal digunakan untuk 

menyelesaikan beban SKS yang tersedia, dan semester kedelapan biasanya 

difokuskan untuk penyusunan tugas akhir yaitu skripsi. Disini akan terlihat dua 

                                                           

1
Eko Harry Susanto, Komunikasi Manusia: Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial 

Ekonomi Politik (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 7. 
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kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa yang menyelesaikan skripsi tepat waktu, dan 

mahasiswa yang lambat dalam menyusun skripsi.  

Banyak faktor yang memengaruhi lancar tidaknya mahasiswa dalam 

penyusunan skripsi. Dalam penyusunan skripsi tentulah akan terjadi komunikasi 

intrepersonal antara dosen yang akan membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan 

skripsi (dosen pembimbing skripsi) dengan mahasiswa bimbingannya (yang sedang 

mengerjakan skripsi). Menjaga komunikasi yang baik antara dosen pembimbing 

skripsi dengan mahasiswa adalah cara paling ampuh untuk menghindari konflik atau 

masalah yang timbul akibat kurangnya kemampuan saling memahami satu sama lain. 

Seperti kurangnya pemahaman dosen pembimbing terhadap tingkat pemahaman 

mahasiswa pada tema skripsi yang disusun. 

Komunikasi interpersonal adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam menyelesaikan 

masalah.
2
 Kemampuan personal mampu menumbuhkan kebaikan universal pada diri 

mahasiwa. Tentunya dalam jenjang pendidikan, seorang murid diharapkan bisa 

tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki budi pekerti luhur, santun, 

mampu menghormati dan menghargai orang lain serta berpengetahuan luas dan 

tentunya menjadi manusia yang berpendidikan. 

Kemampuan komunikasi interpersonal antara dosen pembimbing dan 

mahasiswa sangatlah berpengaruh terhadap pemahaman mahasiwa tentang tema atau 

materi skripsi yang diteliti dan tentuya akan berdampak juga terhadap kualitas skripsi 

                                                           

2
Julia T Wood, Komunikasi Interpersonal Interaksi Keseharian (Edisi 6; Jakarta: Salemba 

Humanika, 2013), h. 12. 
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mahasiswa hingga layak diujikan. Komunikasi yang terjalin dengan apik antara dosen 

pembimbing skripsi dengan mahasiswa bimbingannya akan menghasilkan 

kekompakan, perasaan saling mengerti dan memahami satu sama lain, serta akan 

memicu tingkat motivasi mahasiswa dalam menyusun skripsi. Berbeda dengan dosen 

pembimbing skripsi yang tidak mampu melakukan komunikasi interpersonal bahkan 

tidak melakukan komunikasi interpersonal secara baik dengan mahasiswanya. Hal itu 

bisa menyebabkan kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap skripsi yang diteliti, 

hingga bisa berdampak pada proses penyusunan skripsi yang akan berjalan lebih lama 

sehingga hal tersebut dapat berdampak pada banyaknya mahasiswa akhir yang 

terlambat memperoleh gelar sarjana. 

Manusia membutuhkan dorongan positif yang berasal baik dari dalam 

maupun luar dirinya, sehingga bisa menyadari keberadaannya dan segala potensi 

yang ada pada dirinya. Dorongan tersebut sering diartikan sebagai motivasi. Motivasi 

adalah hasrat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dengan adanya 

motivasi, seorang individu bisa bertindak dengan tepat mencapai tujuannya dan 

memiliki semangat untuk memenuhi kebutuhannya. 

Motivasi adalah salah satu poin penting untuk bisa menyelesaikan skripsi, 

karena tanpa niat dan kemauan dari dalam diri, jalan semudah apapun akan terasa 

sulit dan kesempatan sebanyak apapun juga akan terlewatkan begitu saja. Motivasi 

dalam diri seseorang dapat dipengaruh oleh banyak faktor seperti faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor Internal, merupakan faktor yang muncul dari dalam diri 

individu, meliputi: persepsi individu, harga diri dan prestasi, harapan, kebutuhan dan 

kepuasan hasil kerja. Sedangkan Faktor Eksternal, merupakan faktor yang timbul dari 
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luar diri individu, meliputi: jenis dan sifat kegiatan, situasi lingkungan pada 

umumnya, orang tua, teman sebaya, sistem imbalan yang diterima.
3
  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ryan Adam Pratama, Rosita Anggraini, 

Diajeng Herika Hermano
4
 menyatakan bahwa kualitas komunikasi interpersonal 

dosen dan motivasi mahasiswa merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

proses penyelesaian akhir bagi mahasiswa. Adapun yang menjadi alasan peneliti 

dalam melakukan penelitian pada Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yaitu untuk mengetahui sejauh 

mana dalam tingkat pengaruh kualitas komunikasi interpersonal dosen dan 

mahasiswa terhadap tingkat penyelesaian studi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulitas mengangkat judul yaitu Pengaruh 

Kualitas Komunikasi Interpersonal Dosen terhadap Tingkat Motivasi Mahasiswa 

Tahap Penyelesaian Studi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam” UIN Alauddin 

Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           

3
Apuanor dkk, “Motivasi Menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Yang Bekerja Dan Tidak 

Bekerja”. Jurnal Paedagogi Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2017. h. 15. 

4
Anggraini, Diajeng Herika Hermano “Kualitas Komunikasi Interpersonal Dosen Dan 

Motivasi Mahasiswa Dalam Menulis Skripsi” Inter Komunika Jurnal Komunikasi, Vol. 2 No. 2, 2017, 

h. 6. 
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1. Apakah Komunikasi Interpersonal Dosen berpengaruh terhadap tingkat 

Motivasi Mahasiswa tahap Penyelesaian Studi Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam? 

2. Apakah Motivasi Mahasiswa berpengaruh terhadap Tahap Penyelesaian 

Studi Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam? 

3. Apakah Komunikasi Interpersonal Dosen dan Motivasi Mahasiswa 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat Penyelesaian Studi 

Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaram Islam? 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara dan memerlukan sebuah 

pembuktian. Penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis agar penelitian yang 

dilakukan lebih terarah nantinya. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah 

diuraikan, tujuan penelitian dan kajian-kajian teori yang relevan, maka diajukan 

hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

1. Diduga Komunikasi interpersonal dosen berpengaruh terhadap tingkat 

motivasi mahasiswa tahap penyelesaian studi jurusan komunikasi dan 

penyiaran islam 

Komunikasi Interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat penyelesaian studi hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ishadi Fauzan dengan judul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Dosen dan 

Mahasiswa terhadap Tingkat Penyelesaian Studi mahasiswa” juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ryan Adam Pratama, dkk dengan judul Kualitas 

Komunikasi Interpersonal Dosen dan Motivasi Mahasiswa dalam Menulis 
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Skripsi” juga memperoleh hasil bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh 

terhadap tingkat penyelesaian studi mahasiswa. 

2. Diduga motivasi mahasiswa berpengaruh terhadap tahap penyelesaian 

studi jurusan komunikasi dan penyiaran islam 

Motivasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian studi hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Adam Pratama, dkk 

dengan judul Kualitas Komunikasi Interpersonal Dosen dan Motivasi Mahasiswa 

dalam Menulis Skripsi” juga memperoleh hasil bahwa motivasi berpengaruh 

terhadap tingkat penyelesaian studi mahasiswa, juga penelitian yang dilakukan 

oleh oleh Zulfikar Yusuf dengan judul “Peran Motivasi dalam Menyelesaiakan 

Tugas Akhir Mahasiswa juga memperoleh hasil bahwa motivasi sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kemudahan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas 

akhir. 

3. Diduga komunikasi interpersonal dosen dan motivasi mahasiswa secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap tahap penyelesaian studi jurusan 

komunikasi dan penyiaran islam 

Komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa serta motivasi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian studi mahasiswa hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Adam Pratama, dkk 

dengan judul Kualitas Komunikasi Interpersonal Dosen dan Motivasi Mahasiswa 

dalam Menulis Skripsi” juga memperoleh hasil bahwa kualitas interpersonal juga 

motivasi berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian studi mahasiswa. 
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D. Definisi Operasional  

Definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian merupakan bentuk 

operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi 

konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan (bagaimana cara 

mengkur) dan penilaian alat ukur.
5
 

Adapun definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

variabel yakni variabel independen dan variabel dependen: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria dan konsekuen. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena keberadaan dari 

variabel bebas.
6
 Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah Tingkat 

Penyelesaian Tugas Akhir (Y). 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari penyelesaian ialah suatu 

proses, cara, perbuatan atau kegiatan yang dutujukan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian studi adalah 

suatu proses penyelesaian yang menghasilkan karya tulis ilmiah dari sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dapat menjadi salah satu indikator 

keberhasilan yang diperoleh mahasiswa ketika sedang menekuni disiplin ilmu selama 

                                                           
5
Siregar, Syofian, Statistika Deskriptif untuk Penelitian Cet. V Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2016, h. 121. 
6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta 2017), h 

36. 
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belajar di sebuah perguruan tinggi dalam waktu studi yang telah ditentukan yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya faktor internal berupa: 

1. Kepercayaan diri yang berarti bahwa dalam proses penyelesaian tugas akhir 

maka diperlukan adanya kepercayaan atas diri sendiri agar mampu melewati 

kesulitan yang didapatkan. 

2. Kemampuan diri, dalam hal proses penyelesaian tugas akhir tentu saja factor 

yang penting adalah kemampuan diri, jika memiliki potensi diri yang maka 

tidak akan sulit untuk menyelesaikan tugas akhir. 

3. Kecerdasan sangat berperan penting dalam proses penyelesaikan karena 

kecerdasan akan memudahkan dalam menulis poin-poin penting tugas akhir 

sesuai dengan topik yang diangkat.  

Adapun faktor eksternal dapat berupa: 

1. Lingkungan keluarga merupakan salah satu pendorong semangat tinggi 

seseorang, apabila lingkungan keluarga suportif dan baik maka mahasiswa akan 

punya dorongan kuat untuk menyelesaikan tugas akhir. 

2. Teman juga merupakan salah satu faktor dalam cepat atau tidaknya proses 

penyelesaian skripsi seseorang. Apabila mahasiswa dalam lingkungan 

pertemanan yang semangat dalam menggarap tugas akhir maka kita juga akan 

termotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir tersebut 

3. Dosen sangat berperan dalam proses penyelesaian tugas akhir mahasiswa 

khususnya dosen pembing. Jika dosen pembimbing memiliki hubungan 

emosional yang baik dengan mahasiswa, mampu membimbing dengan baik 
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serta selalu memberikan arahan dan motivasi kepada mahasiswa maka hal 

tersebut akan menjadi pemicu dalam kemudahan menyelesaikan tugas akhir. 

4. Variabel Independen 

Variabel independen sering disebut juga variabel stimulus, prediktor dan 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagagai variabel bebas. 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulanya variabel dependean (terikat).
7
  .Variabel 

independen dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

a.  Komunikasi Interpersonal  

Komunikasi interpersonal merupakan suatu kondisi yang menunjukkan baik 

tidaknya komunikasi interpersonal yang dilakukan psikolog dengan kliennya, 

kualitas tersebut dapat dikatakan baik jika dalam hubungan interpersonal yang 

dilakukan memiliki: 

a. Keterbukaan 

Kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam 

menghadapi hubungan interpersonal. Keterbukaan atau sikap terbuka sangat 

berpengaruh dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. 

b. Empati 

Merasakan apa yang dirasakan orang lain atau proses ketika seseorang 

merasakan perasaan orang lain dan menangkap arti perasaan itu kemudian 

mengkomunikasikannya dengan kepekaan sedemikian rupa. 

c. Dukungan  

                                                           
7
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta 2017), h 

36. 
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Situasi yang terbuka untuk mendukung agar komunikasi berlangsung 

efektif. Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensive dalam 

komunikasi.  

d. Rasa positif  

Perasaan positif terhadap diri sendiri, kemampuan mendorong menciptakan 

situasi komunikasi kondusif untuk berinteraksi yang efektif.  

e. Kesetaraan  

Pengakuan kedua belah pihak saling menghargai, berguna dan mempunyai 

sesuatu yang penting untuk disumbangkan.
8
 

b. Motivasi Mahasiswa  

Motivasi merupakan dorongan untuk bertindak terhadap serangkaian proses 

perilaku manusia dengan mempertimbangkan arah, intesitas, dan ketekunan pada 

pencapaian tujuan. Sedangkan menururt Fahmi, motivasi memiliki arti berupa 

aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

yang diinginkan.
9
 Tinggi rendahnya motivasi yang dimilki seseorang akan 

memengaruhi perilaku seseorang dalam berbuat dan mencapai tujuan tertentu.
10

 

Sehingga motivasi ini juga menjadi faktor dan indikator yang sangat utama dalam 

mendukung proses penyelesaian studi mahasiswa pada jenjang pertguruan tinggi 

negeri. 

                                                           

8
Muhammad Surya, Psikologi Konseling (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2013), h. 119. 

9
Nova Arestia, “Pengaruh Stress Terhadap Motivasi Mahasiswa Menulis Tugas Akhir Pada 

ASM Widhya Dharma Pontianak”, h. 67. 

10
Nova Arestia, “Pengaruh Stress Terhadap Motivasi Mahasiswa Menulis Tugas Akhir Pada 

ASM Widhya Dharma Pontianak”, h. 67. 
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5. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperoleh batasan dalam 

penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengaruh kuliatas komunikasi interpersonal 

dosen dan matovasi mahasiswa terhadap tingkat penyelesaian studi pada mahasiswa 

Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin 

Makassar meliputi: 

a. Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

semester akhir jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar 

b. Lokasi Penelitian ini adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin 

Makassar. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian yang menggunakan komunikasi Interpersonal dan motivasi sebagai 

penelitiannya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini 

diantaranya adalah: 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

NO Nama Peneliti Judul Metode Hasil 
1 Tri Wahyuni 

(2013)
11

  
Pengaruh Eektifitas 
Komunikasi Antar 
Pribadi dan Motivasi 
Kerja Terhadap 
Produktifitas Kerja 
Karyawan Pada PT. 
Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk. Divisi 
Regional Vii KTI. 

Metode analisis 
deskriptif kuantitatif 
untuk menguji 
pengruh efektifitas 
komunikasi antar 
pribadi terhadap 
produtifitas karyawan 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
efektivitas komunikasi 
antar pribadi dan 
motivasi kerja 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
produktivitas kerja. 
Tingkat efektivitas 

                                                           
11

Wahyuni, “Pengaruh Eektifitas Komunikasi Antar Pribadi dan Motivasi Kerja Terhadap 

Produktifitas Kerja Karyawan Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Regional Vii”, Skripsi 

(Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin,2013), h. 39. 
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komunikasi antar pribadi 
2 Ika Dewi 

Kartika 
(2013).

12
 

Antarpribadi Perawat 
dan Tigkat Kepuasan 
Pasien RSIA Peratiwi 
Makassar. 

Metode analisis 
deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif 
melasui survey 
korelasional, untuk 
menguji hubungan 
antara variabel 
Komunikasi 
Antarpribadi Perawat 

Dari hasil analisis maka 
disimpulkan bahwa 
Komunikasi Antarpribadi 
Perawat yang baik, akan 
mempengaruhi tingginya 
Tingkat Kepuasan Pasien 
RSIA Pertiwi Makassar. 

3 Ryan Adam 
Pratama, Rosita 
Anggraini, 
Diajeng Herika 
Hermano

13
 

Kualitas Komunikasi 
Interpersonal Dosen 
Dan Motivasi 
Mahasiswa Dalam 
Menulis Skripsi 

menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif, dengan 
metode survei 
eksplanatif untuk 
mengukur hubungan 
dua variabel 

Kualitas komunikasi 
interpersonal dosen dan 
motivasi mahasiswa 
dalam menulis skripsi 
memiliki nilai pengaruh 
yang kuat. Dilihat dari 
hasil perhitungan regresi 
dapat diinterpretasikan 
bahwa kualitas 
komunikasi interpersonal 
dosen terjadi peningkatan 
yang besar terhadap 
motivasi mahasiswa 
dalam menulis skripsi. 

 

 

Tabel 1.2 

Perbedaan Penelitian 

NO Nama, Judul, Tahun 
Perbedaan Penelitian Persamaan 

Penelitian Penelitian Terdahulu Penelitian Ini 

1 Tri Wahyuni (2013) 

Pengaruh Eektifitas 

Komunikasi Antar 

Pribadi dan Motivasi 

Kerja Terhadap 

Produktifitas Kerja 

Karyawan Pada PT. 

Telekomunikasi 

Subjek penilitiannya 

adalah tentang Pengaruh 

Eektifitas Komunikasi 

Antar Pribadi dan 

Motivasi Kerja Terhadap 

Produktifitas Kerja 

Karyawan 

Subjek 

penelitiannya 

adalah Pengaruh 

Komunikasi 

Interpersonal 

Dosen dan 

Mahasiswa 

Terhadap Prestasi 

Menggunakan 

metode kuantitatif 

                                                           
12

Kartika, “Komunikasi Antarpribadi Perawat dan Tigkat Kepuasan Pasien RSIA Peratiwi 

Makassar.” Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin,2013) 

13
Ryan Adam Pratama, Rosita Anggraini, Diajeng Herika Hermano “Kualitas Komunikasi 

Interpersonal Dosen Dan Motivasi Mahasiswa Dalam Menulis Skripsi” Jurnal Komunikasi STIKOM, 

h. 118. 
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Indonesia, Tbk. Divisi 

Regional Vii KTI. 

Akademik 

mahasiswa 

2 Ika Dewi Kartika 

(2013) Antarpribadi 

Perawat dan Tigkat 

Kepuasan Pasien RSIA 

Peratiwi Makassar. 

Subjek penelitiannya 

adalah Komunikasi 

Antarpribadi Perawat dan 

Tigkat Kepuasan Pasien 

RSIA Peratiwi Makassar. 

Subjek 

penelitiannya 

Komunikasi 

Interpersonal 

Dosen dan 

motivasi 

Mahasiswa 

Terhadadap 

tingkat 

penyelesaian studi 

Metode 

Kuantitatif 

3 Ryan Adam Pratama, 

Rosita Anggraini, 

Diajeng Herika (2017)” 

Hermano Kualitas 

Komunikasi 

Interpersonal Dosen 

Dan Motivasi 

Mahasiswa Dalam 

Menulis Skripsi” 

Tahun penelitian 2017 dan 

tempat penelitian adalah 

Ilmu Komunikasi 

STIKOM 

Tahun penelitian 

2021 dan tempat 

penelitian adalah 

UIN Alauddin 

Makassar 

Metode 

Kuantitatif dan 

variabel 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui terdapat pengaruh komunikasi interpersonal dosen 

terhadap tingkat penyelesaian studi mahasiswa Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam UIN alauddin Makassar 

b. Untuk mengetahui terdapat pengaruh motivasi mahasiswa terhadap 

tingkat penyelesaian studi mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran 

Islam UIN alauddin makassar 

c. Untuk mengetahui terdapat pengaruh komunikasi interpersonal dosen 

dan motivasi mahasisea terhadap tingkat penyelesaian studi mahasiswa 

Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN alauddin makassar 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis  

1) Diharapkan mampu memberikan sumbangan positif dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu 

Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

2) Dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan komunikasi 

interpersonal dan motivasi terhadap tingkat penyelesaian studi.  

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Universitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

untuk pengambilan kebijakan dalam melaksanakan tata kelola 

bimbingan bagi mahasiswa akhir. 

2) Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan serta wawasan 

mengenai komunikasi interpersonal dan motivasi dalam proses 

penyelesaian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Interpersonal 

1. Pengertian  

Kata „komunikasi‟ berasal dari bahasa inggris yaitu “communication” istilah ini 

berasal dari bahasa latin “communicare” yang bermakna membagi sesuatu dengan 

orang lain, memberikan sebagian untuk seseorang, tukar menukar, memberitahukan 

sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan berteman, 

dan lain sebaginya.
1 Komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih 

yang mengirimkan dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan, terjadi dalam 

konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu da nada kesempatan untuk melakukan 

umpan balik.
2 

Pengertian komunikasi Interpersonal menurut Dedy Mulyana yaitu komunikasi 

tatap muka yang dilakaukan oleh dua orang atau lebih serta memberikan peluang 

kepada pelaku komunikasi untuk bisa mendapatkan feedback/respon dari lawan 

bicara secara langsung baik verbal ataupun nonverbal. Komunikasi Interpersonal 

merupakan komunikasi yang secara tidak langsung menuntut adanya tindakan saling 

memberi dan menerima diantara pelaku komunikasi interpersonal tersebut.
3
 

Komunikasi interpersonal adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

                                                           

1
Ayu Try Kartika, “Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Kelas IX Di SMA Negeri 12 Palembang”. Skripsi, (Palembang: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), h. 9. 
2
Joseph A. Devito, Human Communication diterjemahkan oleh Agus Maulana, Komunikasi 

Antarmanusia (Jakarta: Professional Books, 1997), h. 23. 

3
Widya P. Pontoh, “Peran Komunikasi Interpersonal Guru Dalam Meningkatkan Pengetahuan 

Anak”. Jurnal acta Diurna. Vol. 1. No. 1. Tahun 2013. h. 2. 
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hari. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam menyelesaikan masalah. 

Kemampuan personal mampu menumbuhkan kebaikan universal pada diri mahasiwa. 

Tentunya dalam jenjang pendidikann, seorang murid diharapkan bisa tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia yang memiliki budi pekerti luhur, santun, mampu 

menghormati dan menghargai orang lain serta berpengetahuan luas dan tentunya 

menjadi manusia yang berpendidikan.
4
 

Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan aktif bukan pasif. Komunikasi 

interpersonal bukan hanya komunikasi dari pengirim pada penerima pesan, 

begitupula sebaliknya, melainkan komunikasi timbal balik antara pengirim dan 

penerima pesan. Komunikasi interpersonal bukan sekedar serangkaian rangsangan-

tanggapan, stimulus-respon, akan tetapi serangkaian proses saling menerima, 

penyeraan dan penyampaian tanggapan yang telah diolah oleh masingmasing pihak. 

Komunikasi antarpribadi juga berperan untuk saling mengubah dan mengembangkan. 

Sehingga perubahan tersebut melalui interaksi dalam komunikasi, pihak-pihak yang 

terlibat untuk memberi inspirasi, semangat, dan dorongan agar dapat merubah 

pemikiran, perasaan, dan sikap sesuai dengan topik yang dikaji bersama. Komunikasi 

interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi serta 

pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dari suatu kelompok manusia 

kecil dengan berbagai efek dan umpan balik (feed back).
5 

Prespektif Islam menjelaskan bahwa komunikasi memiliki peran penting 

untuk manusia agar dapat hidup dan bersosialisasi. Manusia dituntut agar tidak hanya 

                                                           

4
Julia T Wood, “Komunikasi Interpersonal Interaksi Keseharian, h. 12. 

5
W. A. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Mayarakat, (Jakarta: Bumi Askara), h. 8. 
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mampu tapi juga pandai dalam melakukan proses komunikasi. Hal ini dijelaskan 

dalam Q.S. Ar-Rahman 55/1-4: 
وْسَانَُۙ عَلَّمَهُ الْبيَاَنَ  حْمٰهُُۙ عَلَّمَ الْقرُْاٰنََۗ خَلقََ الِْْ  الَرَّ

Terjemahnya:  
“Yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan 

manusia. Mengajarnya pandai berbicara”.
6
 

Pada ayat di atas, menurut tafsir Qurais Shihab yaitu bahwa Dia menciptakan 

dan mengajarkan manusia kemampuan menjelaskan apa yang ada dalam dirinya, 

untuk membedakan dirinya dari makhluk lain.
7
 

Komunikasi Interpersonal sangat potensial dalam menjalankan fungsi 

instrumentalnya untuk mengajak, membujuk ataupun mempengaruhi lawan 

bicaranya. Karena, saat proses komunikasi berlangsung, pelaku komunikasi bisa 

dengan leluasa menggunakan ke lima alat inderanya untuk berinteraksi, memahami 

respon ataupun efek lawan bicara. Sehingga komunikasi interpersonal dinilai sebagai 

proses komunikasi yang sempurna dibandingkan dengan jenis komunikasi lain karena 

melibatkan keadaan emosional pelaku komunikasi secara fokus dan langsung.
8
 

Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang bertuturkata yang 

baik yang dapat membuat lawan bicara akan merespon dengan baik terkait apa yang 

kita sampaikan dan ini sejalan dengan komunikasi interpersonal seseorang. 

 

 

                                                           
6
Kementrian Agama RI, Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna (Bandung: 

Cordoba, 2021), h.48. 

7
Shihab, Quraish. Tafsir al-Misbah, volume: 1, cet. 10, Jakarta: Lentera Hati, 2000. 

8
Widya P. Pontoh, “Peran Komunikasi Interpersonal Guru Dalam Meningkatkan 

Pengetahuan Anak”. Jurnal acta Diurna1. No. 1. (2013): h. 2. 
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2. Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Terdapat beberapa tujuan komunikasi interpersonal yaitu sebagai berikut
9
: 

a. Penemuan 

Salah satu tujuan utama komunikasi adalah menyangkut penemuan 

diri (personal discovery). Bila seseorang berkomunikasi dengan orang lain, 

maka sebenarnya ia belajar mengenal dan mengetahui diri sendiri dan orang 

lain. Dengan berkomunikasi, kita dapat memahami secara lebih baik diri 

sendiri dan diri orang lain yang diajak berkomunikasi. Selain penemuan diri, 

komunikasi juga memungkinkan untuk menemukan dunia luar, dunia yang 

dipenuhi obyek, peristiwa dan manusia lain. Masa sekarang, beragam media 

komunikasi muncul dan dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan informasi 

tentang berbagai hal baik di bidang olahraga, kesehatan dan gizi, hiburan, 

pembangunan ekonomi, politik, sosial, agama dan lainnya. 

b. Pembinaan hubungan yang bermakna 

Komunikasi bertujuan untuk membina dan memelihara hubungan 

yang bermakna bagi orang lain. Seseorang menghabiskan waktu dan energy 

berkomunikasi demi untuk membina dan memeliha hubungan social. 

Seseorang dapat berkomunikasi dengan rekan kerja di kantor, berbincang-

bincang dengan orang tua, anak, saudara, dan yang lainnya. Inilah tujuan 

seseorang berkomunikasi yaitu menjalin, membina dan memelihara hubungan 

yang baik diantara mereka. 

 

 

                                                           
9
Joseph A. Devito, Human Communication diterjemahkan oleh Agus Maulana, Komunikasi 

Antarmanusia, h. 31-32. 
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c. Persuasi 

Komunikasi berusaha untuk meyakinkan agar mengubah sikap dan 

perilaku baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Komunikasi dengan 

media massa, sebagian besar berusaha untuk mengubah sikap dan perilaku 

manusia. Media dapat hidup karena adanya dana dari iklan, yang diarahkan 

untuk mendorong seseorang membeli berbagai produk. 

d. Bermain 

Perilaku komunikasi lebih banyak untuk bermain dan menghibur diri 

dan orang lain. Hiburan merupakan tujuan akhir dan cara untuk mengikat 

perhatian orang lain sehingga seseorang dapat mencapai tujuan-tujuan lain. 

3. Komponen-komponen Komunikasi Interpersonal 

Untuk dapat terjadinya suatu interaksi dalam komunikasi, maka terdapat 

beberapa komponen-komponen yang harus hadir untuk melakukan komunikasi 

interpersonal, yaitu:
10

 

a. Sumber informasi atau komunikator 

Komunikator merupakan individu atau yang memiliki kebutuhan 

berkomunikasi sehingga komunikator berperan sebagai orang yang 

menciptakan, momformulasikan dan menyampaiakan sebuah pesan. 

b. Encoding  

Merupakan tindakan yang memformulasikan isi pikiran ke alam bentuk, 

symbol, kata, dan sebagainya sehingga komunikator merasa yakin atas pesan 

yang disampaikan. 

 

                                                           

10
Suranto AW. “Komunikasi Interpersonal”. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011). h. 7-9. 
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c. Pesan  

Merupakan hasil encoding. Sehingga pesan menjadi isi dari sebuah 

proses komunikasi.  

d. Saluran  

Merupakan sarana yang digunakan sebagai penghubung ke orang lain. 

e. Penerima atau komunikan  

Adalah individu yang berperan sebagai penerima pesan.  

f. Decoding  

Merupakan kegiatan inernal dari dalam diri penerima. Secara bertahap, 

proses encoding diawali dengan proses sensasi (indera menangkap stimuli) 

kemudian dilanjutkan ke tahap presespi (proses memberi makna atau 

decoding)  

g. Respon  

Merupakan tanggapan yang telah diputuskan oleh penerima dan 

diberikan kepada komunikator.  

h. Gangguan  

Gangguan atau noise dapat terjadi padas etiap proses komunikasi. 

Gangguan adalah segala hal yang bisa mengganggu kelancaran proses 

komunikasi baik secara fisik ataupun phsikis.  

i. Konteks komunikasi  

Pada proses komunikasi selalu ada suatu konteks, paling tidak ada tiga 

dimensi, yaitu ruang, waktu dan nilai. Konteks ruang berarti meliputi 

lingkungan tempat terjadinya komunikasi. Konteks waktu menunjukkan kapan 
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terjadinya komunikasi. Dan konteks nilai meliputi nilai budaya dn sosial yang 

mempengaruhi suasana komunikasi. 

j. Lingkungan 

Lingkungan komunikasi memiliki tiga dimensi yaitu fisik, sosial-

psikologis, dan temporal. Lingkungan fisik yaitu lingkungan nyata atau 

berwujud. Lingkungan fisik ini, apa pun bentuknya, mempunyai pengaruh 

tertentu atas kandungan pesan (apa yang disampaikan) dan bentuk pesannya 

(bagaimana menyampaikannya).
11 

4. Fungsi Komunikasi Interpersonal 

Fungsi komunikasi pada umumnya mencakup fungsi macam-macam 

komunikasi, termasuk fungsi komunikasi antarpribadi berikut: 

a. Informasi 

Fungsi informasi merupakan proses pertukaran informasi dari 

komunikator kepada komunikan terkait dengan informasi atau topic tertentu 

yang ingin disampaikan dengan memiliki maksuda tertentu. 

b. Motivasi 

Komunikasi yang baik dan persuasive dapat meningkatkan motivasi 

seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan informasi yang dapat 

diraih dalam kehidupan membangun motivasi seseorang. 

c. Sosialisasi 

Komunikasi memungkinkan seseorang untuk dapat bersosialisasi 

dengan orang lain karena dengan komunikasi maka proses pengenalan dengan 

orang lain lebih mudah dan hubungan emosional lebih baik. 

                                                           
11

Joseph A. Devito, Human Communication diterjemahkan oleh Agus Maulana, Komunikasi 

Antarmanusia, h. 24-26. 
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d. Sebagai ungkapan emosional 

Berbagai perasaan yang ada dalam diri seseorang dapat diungkapkan 

kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini dapat berupa 

perasaan senang, marah, kecewa, sedih, dan lain-lain. 

e. Perdebatan dan diskusi 

Komunikasi berfungsi sebagai alat untuk memudahkan dalam 

menyampaikan informai berupa ide ataupun gagasan seseorang misalnya 

dalam hal berdiskusi. 

f. Sebagai alat kendali 

Komunikasi dalam hal alat kendali berarti dengan komunikasi maka 

perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus 

dipatuhi. 

5. Indikator Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang mampu menghasilkan 

perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Atau dapat dikatakan 

komunikasi yang efektif merupakan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, 

perasaan dan sikap antara dua orang yang hasilnya sesuai dengan harapan.  

Evektifitas Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi antara komunikan 

dengan komunikator. Komunikasi interpersonal bersifat logis, artinya arus balik 

terjadi secara langsung sehingga komunikator dapat mengetahui dan memberi 

tanggapan langsung kepada komunikan.
12
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Joseph A. Devito, Human Communication diterjemahkan oleh Agus Maulana, Komunikasi 

Antarmanusia, h. 106-114. 
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a. Keterbukaan 

Keterbukaan adalah adanya kesediaan untuk membuka diri. Keterbukaan 

seseorang dalam komunikasi ditunjukkan oleh adanya pengungkapan informasi 

mengenai diri pribadi, kesediaan untuk bereaksi secara jujur atas pesan yang 

disampaikan orang lain, adanya “kepemilikan” dari perasaan dan pikiran, adanya 

kebebasan mengungkapkan perasaan dan pikiran, serta adanya tanggung jawab 

terhadap pengungkapan tersebut. 

b. Empati 

Merasakan yang dirasakan orang lain atau proses ketika seseorang 

merasakan perasaan orang lain dan menangkap arti perasaan itu kemudian 

mengkomunikasikannya dengan kepekaan sedemikian rupa. Dengan memiliki 

sifat empati maka dapat memberikan kekuatan emosional yang baik kepada 

seseorang tersebut dan memberikan rasa nyaman dalam berkomunikasi. 

c. Dukungan  

Dukungan dipahami sebagai lingkungan yang tidak mengevaluasi 

(descriptivenes). Dukungan dalam komunikasi ditunjukkan oleh kebebasan 

individu dalam mengungkapkan perasaannya, tidak malu, tidak merasa dirinya 

menjadi bahan kritikan. Individu dapat berfikir secara terbuka, mau menerima 

pandangan yang berasal dari orang lain, serta bersedia untuk mengubah diri jika 

perubahan dipandang perlu. 

d. Rasa positif  

Sikap positif dalam komunikasi adalah sikap saling menghormati satu 

sama lain dalam situasi komunikasi secara umum.  
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Sikap positif dalam komunikasi ditunjukkan oleh adanya kejelasan dan kepuasan 

dalam proses komunikasi. 

e. Kesetaraan  

Kesederajatan adalah adanya kedudukan yang sama dalam suatu hal atau 

kondisi (status). Kesederajatan dalam komunikasi interpersonal, ditunjukkan oleh 

adanya rasa saling menghormati antara pelaku komunikasi. 

f. Keyakinan 

Komunikasi yang efektif memerlukan adanya keyakinan dalam diri 

komunikan maupun komunikator. Keyakinan dalam komunikasi ditunjukkan oleh 

adanya perasaan senang satu sama lain, dan tidak ada rasa segan satu sama lain. 

g. Kesiapan 

Kesiapan dalam komunikasi dibutuhkan agar tujuan komunikasi tercapai. 

Kesiapan dalam komunikasi dapat ditunjukkan oleh adanya hubungan antara 

pesan-pesan yang akan disampaikan oleh komunikator dengan pesan yang 

diharapkan diterima oleh komunikan dalam komunikasi, adanya kesenangan dan 

ketertarikan antara komunikan dan komunikator, adanya kesenangan dan 

ketertarikan komunikan dan komunikator pada pesan yang dikomunikasikan. 

h. Manajemen Interaksi 

Komunikasi interpersonal yang efektif dapat dilihat dari manajemen 

interaksi yang ada dalam situasi komunikasi. Manajemen interaksi dalam 

komunikasi ditunjukkan oleh tidak adanya pelaku komunikasi yang merasa 

diabaikan. Kemampuan dalam manajemen interaksi dapat dilihat dari tingkah laku 

komunikasi yang berupa gerakan mata, ekspresi suara, mimik muka dan bahasa 

tubuh. 
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6. Karakteristik Komunikasi Interpersonal 

Karakteristik-karakteristik interpersonal antara lain di bawah ini: 

a. Melibatkan paling sedikit dua orang 

b. Adanya umpan balik  

c. Tidak harus tatap muka. Penggunaan media adalah sarana yang dapat 

dilakukan. 

d. Tidak harus bertujuan. Penyampaian pesan yang secara tidak sadar 

terlontarkan. 

e. Menghasilkan beberapa pengaruh 

f. Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata 

g. Dipengaruhi oleh konteks 

h. Dipengaruhi oleh kegaduhan. 

Komunikasi interpersonal yaitu komunikator dapat mengetahui tanggapan dari 

komunikan pada saat itu juga secara langsung, sehingga komunikator dapat 

mengetahui secara pasti apakah komunikasinya efektif, positif, negatif, berhasil atau 

tidak. Jika tidak berhasil dan tidak efektif maka komunikator dapat memberi 

kesempatan kepada komunikan untuk bertanya sepuasnya hingga komunikan 

memahami dan merasa puas dengan yang disampaikan oleh komunikator. Konsep 

kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kesempurnaan atau kebaikan suatu 

produk atau jasa sedangkan komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman 

dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang di antara sekelompok kecil orangorang, 

dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi interpersonal 



27 
 

 
 

tersebut berkonteks pada praktik konseling yang dilakukan oleh psikolog dengan 

kliennya.  

Komunikasi interpersonal merupakan suatu kondisi yang menunjukkan baik 

tidaknya komunikasi interpersonal yang dilakukan psikolog dengan kliennya, kualitas 

tersebut dapat dikatakan baik jika dalam hubungan interpersonal yang dilakukan 

memiliki keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap mendukung 

(supportiveness), sikap positif (possitiveness), dan kesetaraan (equality. Komunikasi 

dapat disebut efektif bila komunikan menginterpretasikan pesan yang diterima 

mempunyai makna yang sama dengan maksud pesan yang disampaikan oleh 

komunikator. Komunikasi interpersonal yang efektif dapat menunjukkan ada 

pemahaman yang sama atas apa pesan yang disampaikan pada saat komunikasi 

berlangsung antara komunikator dan komunikan. Perlu diketahui bahwa untuk 

melihat efektif atau tidaknya komunikai interpersonal yang berlangsung dapat dilihat 

dari umpan balik antara pemberi dan penerima pesan yang dapat berupa pernyataan, 

sikap maupun tindakan. 

B. Motivasi  

1. Pengertian Motivasi 

Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motif jugadapatdiartikan sebagai penggerak dari dalam diri 

subjek untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Bahkan kata „motif‟ bisa 

diartikan sebagai kondisi intern. Sehingga, berawal darikata “motif”, maka pengertian 

“motivasi” adalah daya penggerak yang berubah menjadi aktif. Motif menjadi aktif 
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saat kondisi tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu sangat 

dirasakan/mendesak.
13

 

Menurut Mc Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya „feelings” atau perasaan dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan.
14

 Menurut French dan Reaven, Motivasi is the set 

of forces the cause people to behave in certains ways (Motivasi adalah sesuatu yang 

mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu).
15 

Menurut Wibowo mengungkapkan bahwa motivasi merupakan dorongan 

untuk bertindak terhadap serangkaian proses perilaku manusia dengan 

mempertimbangkan arah, intesitas, dan ketekunan pada pencapaian tujuan. 

Sedangkan menururt Fahmi, motivasi memiliki arti berupa aktivitas perilaku yang 

bekerja dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan.16 

Tinggi rendahnya motivasi yang dimilki seseorang akan memengaruhi perilaku 

seseorang dalam berbuat dan mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwasannya motivasi merupakan alasan yang mendasari sebuah 

tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan kamus lengkap 

psikologi motivasi yaitu suatu variabel penyelenggara yang digunakan dengan tujuan 

untuk membuka faktor-faktor tertentu didalam organisme yang membuktikan, 

                                                           

13
Sardiman A.M. Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindopersaja. 2001). h. 71. 

14
Sardiman A.M. Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 71. 

15
Senawi, “Motivasi Kerja Dalam Prespektif Al-Qur‟an”. Jurnal Almufida2, No. 2, Juli-

Desember (2017), h. 108. 

16
Nova Arestia, “Pengaruh Stress Terhadap Motivasi Mahasiswa Menulis Tugas Akhir Pada 

ASM Widhya Dharma Pontianak”, h. 67. 
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mengelola, mempertahankan dan menyalurkan tingkah lakunya menuju suatu 

sasaran.
17

 

Beberapa pengertian motivasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

timbul dari diri seoseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dapat 

disebabkan oleh dorongan orang lain. Akan tetapi motivasi yang paling baik adalah 

dari diri sendiri karena dalam melakukan sesuatu tanpa paksaan dari orang lain dan 

setiap individu emiliki motivasi yang berbeda dalam mencapai setiap tujuan. Allah 

SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah 9/40: 

ُ اذِْ اخَْسَجًَُ انارِيْهَ كَفسَُوْا ثاَويَِ اثْىيَْهِ 
ه

اذِْ ٌمَُا فىِ انْغَازِ اذِْ  الَِّا تىَْصُسُوْيُ فقَدَْ وصََسَيُ اّللّ

ًِ وَايَادَيٗ بجُِىوُْدٍ نامْ  ًٗ عَهيَْ ُ سَكِيْىتََ
ه

َ مَعَىاَۚ فاَوَْزَلَ اّللّ
ه

ًٖ لََّ تحَْزَنْ انِا اّللّ ٌَا يقَوُْلُ نصَِاحِبِ  تسََوْ

ٌِيَ انْعهُْياَۗ وَ   ِ
ه

ىۗ وَكَهمَِةُ اّللّ فْهه ُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَجَعَمَ كَهمَِةَ انارِيْهَ كَفسَُوا انسُّ
ه

 اّللّ

Terjemahnya: 

“Jika kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad), sungguh Allah telah 
menolongnya, (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari Makkah); 
sedangkan dia salah satu dari dua orang ketika keduanya dalam gua, ketika dia 
berkata kepada sahabatnya, “Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah 
bersama kita. “Maka, Allah menurunkan ketenangan kepadanya (Nabi Muhammad), 
memperkuatnya dengan bala tentara (malikat) yang tidak kamu lihat, dan Dia 
menjadikan seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. (Sebaliknya), 
firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.”

18
 

Berdasarkan tafsir Qurais Shihab yaitu Hai orang-orang Mukmin, sekalipun 

kalian tidak membela Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menjamin untuk 

membelanya, sebagaimana Dia telah menguatkan dan membelanya ketika orang-

orang kafir mengusirnya dari kota Makkah. Saat itu, tidak ada seorang kecuali 
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Nidya Dudija, “Perbedaan Motivasi Menyelesaikan Skripsi Antara Mahasiswa Yang 

Bekerja Dengan Mahasiswa Yang Tidak Bekerja”. Humanitas3. No. 2. h. 199. 
18

Kementrian Agama RI, Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna (Bandung: 

Cordoba, 2021), h.48. 
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sahabatnya, Abû Bakr, yang menemani Rasulullah ketika mereka berada di dalam 

gua untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrik. Abû Bakr 

mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah. Lalu Rasul berkata kepadanya dengan 

tenang, "Janganlah bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita dengan 

kemenangan dan pertolongan-Nya." Pada saat itu Allah menurunkan ketenangan 

pada hati sahabatnya dan Dia menguatkan Rasul dengan bala tentara dari sisi-Nya 

yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan akhirnya, (1) lemahlah 

kekuatan orang-orang kafir dan menanglah agama Allah. Allah memiliki sifat 

Mahaperkasa, sehingga tidak akan terkalahkan, dan Mahabijaksana, sehingga tidak 

akan timpang dalam memelihara. (1) Gua tempat Nabi Muhammad saw. dan 

sahabatnya bersembunyi terleatak di bukit Tsûr, sebuah bukit yang tidak jauh dari 

kota Makkah. Mereka berdua berdiam di dalamnya selama tiga hari, dan keluar pada 

malam hari setelah mereka berdua mengetahui bahwa pengejaran telah kembali 

mereda. Keduanya tiba di Madinah tanggal 8 Rabiulawal tahun pertama Hijriyah. 

Adapun maksud dari potongan ayat tersebut adalah ketika menghadapi suatu 

ujian, tak perlu bersedih hati, kebahagiaan dan kesedihan kadang datang silih berganti 

tergantung bagaimana kita menghadapinya dan mengambil pelajaran darinya. 

Kembalikan segalanya pada sang pencipta bahwa segala yang terjadi adalah 

ketetapan yang terbaik dari Nya. 

2. Indikator Motivasi Mahasiswa Menyusun Skripsi 

Motivasi memiliki aspek-aspek untuk mengetahui kekuatan motivasi yang 

dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 

a. Memiliki tanggung jawab dan ulet dalam mengerjakan tugas 

b. Menyukai tantangan dan menghadapinya 
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c. Mengharapkan umpan balik atau respon guna menemukan langkah yang 

lebih efektif 

d. Memiliki tujuan yang realistis dan sesuai dengan kemampuan 

e. Mempertimbangkan konsekuensi dan risiko yang akan di hadapi. 

C. Tinjauan Komunikasi Interpersonal Dosen dan Mahasiswa dalam 

Penyelesaian Tugas Akhir 

1. Pengertian Dosen 

Sebagaimana teori dalam model pencarian informasi untuk profesional 

oleh Leckie bahwa peran dan tugas sebuah profesi sangat mempengaruhi 

karakteristik kebutuhan informasi seseorang. Sebuah profesi dengan tugas-tugas 

yang kompleks biasanya memiliki peran lebih dari satu. Menurut penelitian 

Leckie terdapat 5 (lima) peran profesional yang sering disebut yaitu penyedia 

layanan, administrator atau manager, peneliti, pendidik, dan murid. 

Dosen merupakan pendidik professional dan ilmuan yang bertugas untuk 

mentransformasikan serta mengembangkan pendidikan melalui pendidikan, 

penelitian, serta pengabdian masyarakat berdasarkan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 dosen 

merupakan seorang pendidik professional dan juga seorang ilmuan yang memiliki 

beberapa tugas pokok dan fungsi. Adapun beberapa tugas dan fungsi dosen 

menurut peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 tersebut yaitu: 

a. Mentransformasikan, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian 

serta pengabdian masyarakat. 
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b. Melaksanakan pendidikan penelitian serta pengabdian kepada 

masyarakat. 

c. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran 

d. Meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademin dan 

diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan. 

e. Selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta 

modul untuk mahasiswa. 

f. Dosen juga wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, 

hukum, serta kode etik dan nilai-nilai agama serta etika. 

Selain itu seorang dosen juga memiliki tugas sebagai seorang pembimbing 

yang tanggungjawabnya jga dalam pendidikan mahasiswa berlanjut hingga 

memberikan bimbingan akademik dan bimhingan tugas akhir. Saat menjadi 

seorang pembimbing akademik, seorang dosen akan mengarahkan mahasiswanya 

merancang rencana studi dan mengawal prosesnya hingga mahasiswanya lulus. 

Dosen juga akan mengevaluasi studi dan membantu memikirkan solusi atas 

kendala studi yang dihadapi mahasiswa bimbingannya. 

2. Pengertian Mahasiswa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa adalah 

seseorang yang belajar di Perguruan Tinggi, di dalam struktur Pendidikan di 

Indonesia mahasiswa memegang status Pendidikan tertinggi di antara yang lain).
19

 

Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar untuk mengikuti pelajaran di 

sebuah perguruan tinggi dengan batasan umur sekitar 18-30 tahun. Mahasiswa 
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 Pusat Bahasa Depdiknas, 2008, h. 895 
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meruapakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya, 

karena ada ikatan dengan suatu perguruan tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa adalah merupakan sebutan seseorang yang sedang menempuh atau 

menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi untuk memperoleh gelar 

Sarjana. Seorang mahasiswa memiliki peranan yang penting bagi bangsa. Berikut 

yang menjadi tugas mahasiswa sebenarnya adalah:  

a. Guardian of Value  

Mahasiswa sebagai penjaga nilai-nilai masyarakat yang kebenarannya 

mutlak: kejujuran, keadilan, gotong royong, integritas, empati dan lainnya. 

Mahasiswa dituntut mampu berpikir secara ilmiah tentang nilai – nilai yang 

mereka jaga. Kemudian mahasiswa juga sebagai pembawa, penyampai, serta 

penyebar nilai-nilai itu sendiri.  

b. Agen Perubahan (Agent of Change)  

Mahasiswa juga sebagai penggerak yang mengajak seluruh masyarakat 

untuk bergerak dalam melakukan perubahan kea rah yang lebih baik lagi, 

dengan melalui berbagai ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang mahasiswa 

miliki.  

c. Moral Force  

Mahasiswa sebagai moral force diharuskan untuk memiliki moral yang 

baik. Tingkat intelektual seorang mahasiswa akan disejajarkan dengan tingkat 

moralitasnya. Ini yang menyebabkan mahasiswa menjadi kekuatan dari moral 

bangsa yang di harapkan dapat menjadi contoh dan penggerak perbaikan 

moral pada diri sendiri khususnya dan masyarakat.  
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d. Social Control  

Mahasiswa melalui kemampuan intelektual, kepekaan social serta 

sikap kritisnya, diharapkan mahasiswa mampu menjadi pengontrol sebuah 

kehidupan social pada masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik serta 

solusi untuk permasalahan social masyarakat ataupun bangsa. 

3. Penyelesaian Tugas Akhir 

Tugas akhir merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap 

program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara 

saksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Skripsi merupakan karya tulis 

ilmiah yang menyajikan fakta serta mengulas suatu topik yang lebih rindi dan 

mendalam yang merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu 

dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. 

Tugas akhir yang dapat diajukan sebagai salah satu persyaratan 

memperoleh derajat sarjana memenuhi beberapa kriteria berikut: 

1. Merupakan karya asli 

2. Menunjukkan suatu kemampuan dan kemandirian mahasiswa yang 

bersangkutan dalam penemuan atau pengembangan teori. 

3. Mempunyai nilai manfaat yang tinggi untuk pengembangan teori atau 

praktik pelaksanaan pendidikan dalam bidang tertentu. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari penyelesaian ialah suatu 

proses, cara, perbuatan atau kegiatan yang dutujukan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian studi adalah 

suatu proses penyelesaian yang menghasilkan karya tulis ilmiah dari sebuah 
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penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dapat menjadi salah satu 

indikator keberhasilan yang diperoleh mahasiswa ketika sedang menekuni 

disiplin ilmu selama belajar di sebuah perguruan tinggi dalam waktu studi yang 

telah ditentukan. 

Unsur lain yang berpengaruh dalam proses penyelesaian studi ialah 

proses untuk pengerjaan tugas akhir skripsi atau tahapan-tahapan untuk 

menyelesaikan suatu aktivitas atau metode dalam permasalahan suatu masalah. 

Prosedur dalam penyelesaian skripsi adalah rangkaian kegiatan/langkah-langkah 

yang melibatkan beberapa orang/lembaga dan harus dilalui dalam rangka 

menyelesaikan tugas akhir. Prosedur dalam tugas akhir skripsi dapat 

dikelompokkan dalam beberapa bagian yaitu pengajuan judul, proses pengerjaan 

dan proses ujian skripsi. Setiap bagian tentu memiliki persyaratan, lama waktu 

yang diperlukan untuk proses penyelesaian, serta jumlah orang/lembaga yang 

terlibat dalam proses penyelesaian. 

Dalam proses penyelesaian tugas akhir, tentu bukanlah perkara yang 

mudah dan terdapat beberapa hambatan didilamnya. Adapun beberapa faktor 

yang dapat memengaruhi proses dan hasil penyelesaian tugas akhir diantaranya 

adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa fisiologi 

atau kondisi fisik, psikologi yakni bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan 

kemampuan kognitif. Sedangkan untuk kondisi eksternal biasnaya dipengaruhi 

oleh lingkungan alam dan social, instrumental atau kurikulum, pengajar, sarana 

dan fasilitas, serta administrasi atau manajemen 



36 
 

 
 

Banyaknya faktor yang dapat menghambat proses penyelesaian tugas 

akhir juga biasanya dipengaruhi oleh kualitas bimbingan dosen pembimbing 

skripsi, lingkungan teman sebaya mahasiswa serta motivasi maahsiswa dalam 

menyelesaikan tugas akhir yang ada. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi proses penyelesaian akhir 

mahasiswa yakni yang berasal dari diri mahasiswa itu sendiri dan berasal dari 

luar mahasiswa sehingga hal ini dapat menjadi faktor penghambat mahasiswa 

dalam menyelesaikan tugas akhir tepat pada waktunya. 

4. Hubungan Dosen Pembimbing dan Mahasiswa dalam Penyelesaian Studi 

Mahasiswa yang diperhadapkan dengan penyelesaian tugas akhir tentu 

erat kaitannya dengan bimbingan tugas akhir kepada dosen pembimbing. 

Bimbingan adalah upaya atau tindakan pendidikan yang lebih terfokus pada 

membantu pengembangan domain afektif, tetapi domain kognitif dan domain 

psikomotor tetap diperhatikan.
20

 Bimbingan skripsi dimaksudkan untuk 

membantu mahasiswa dalam penyusunan skripsi yang meliputi penambahan 

pengetahuan, pengorganisasian pengetahuan dan pengalaman yang telah didapat 

mahasiswa sewaktu mengikuti proses belajar mengajar terdahulu.  

Tujuan dari peran pembimbingan adalah membantu anak didik untuk 

mengembangkan diri dan mengatasi kesulitan yang dialami.
21

 Pendampingan dan 

pembimbingan akan efektif jika dilakukan secara dialogis. Pembimbingan 

dialogis menempatkan mahasiswa dan dosen sama-sama sebagai subjek dan juga 
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Sukmadinata, N. S. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2003, h. 8. 
21
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objek, sehingga akan tercipta rasa saling menghormati, saling terbuka dan saling 

percaya. Proses bimbingan skripsi menggunakan pendekatan atau metode yang 

bersifat konsultatif, individual, percontohan, dan pendekatan lain yang 

mengandung hubungan yang akrab, dekat, bersahabat. Pendekatan tersebut hanya 

dapat dilakukan melalui proses komunikasi interpersonal yang efektif antara 

mahasiswa dengan dosen pembimbing skripsi.  

Komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing skripsi 

merupakan komunikasi interpersonal yang berbentuk dua arah, karena 

komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen pembimbing skripsi, 

memungkinkan masing-masing pihak baik mahasiswa atau dosen pembimbing 

skripsi saling memberikan respon sebagai umpan balik dari pesan yang 

disampaikan. Respon umpan balik dapat berupa bahasa verbal maupun non 

verbal. Pesan yang dikomunikasikan pada saat bimbingan berisi ajaran atau 

didikan, khususnya yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti oleh 

mahasiswa. Sumber pesan bisa dari dosen, mahasiswa, buku dan juga orang lain.  

D. Teori S-O-R 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model teori S-O-R (stimulus, 

organism, responds). menurut teori ini, organism menghasilkan perilaku tertentu jika 

ada kondisi stimulus tertentu pula. Efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus 

terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Teori S-O-R dapat 

digambarkan sebagai berikut:
22
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Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa respon sikap tergantung pada proses 

terhadap individu. Stimulus yang pada dasarnya merupakan pesan yang disampaikan 

kepada komunikan dapat diterima atau ditolak. Komunikasi yang terjadi dapat 

berjalan apabila komunikan memberikan perhatian terhadap stimulus yang 

disampaikan kepadanya sampai pada proses komunikan tersebut memikirkannya 

sehingga timbul pengertian dan penerimaan atau mungkin sebaliknya. Perubahan 

yang terjadi dapat berupa perubahan kognitif, afektif maupun behavioral. Adapun 

kaitan teori S-O-R dengan penelitian ini yaitu: 

a. Stimulus, berarti bahwa proses pembimbingan dosen pembimbing khususnya 

dipandang dari sudut komunikasi interpersonalnya. 

b. Organism, berarti adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang sedang dalam proses 

penyelesaian tugas akhir. 

STIMULUS 

ORGANISM 

-Perhatian 

-Pengertian 

-Penerimaan 

RESPONS 
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c. Respond, berarti bahwa adanya motivasi maupun kemudahan dalam 

menyelesaikan tugas akhir mahasiswa. 

E. Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran adalah narasi atau persyaratan tentang kerangka konsep 

pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir 

atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif sangat menentukan 

kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Dari telaah pustaka yang 

diperoleh, kerangka konsep yang dapat digunakan untuk kajian teoritis mengenai 

pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

serta pengaruh antara masing-masing variabel independen. 

Model penelitian di bawah ini menjelaskan bahwa variabel independen terdiri 

dari komunikasi interpersonal dosen dan motivasi mahasiswa sedangkan variabel 

dependen yaitu tingkat penyelesaian studi. Variabel komunikasi interpersonal (X1), 

variabel Motivasi Mahasiswa (X2) berpengaruh terhadap variabel tingkat 

Penyelesaian Studi (Y). 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

Variabel Independen 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut 

Hermawan penelitian kuantitatif mencakup pengumpulan dan analisis data berupa 

angka atau besaran tertentu menggunakan pengujian statistik. Metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
1
Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan 

menggunakan metode-metode matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang 

berkaitan dengan kegiatan sehari-hari.
2
  

2. Lokasi Penelitian: 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

Samata-Gowa tepatnya pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif mementingkan adanya 

variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus 

didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi dari masing-masing variabel. Dalam 

                                                           
1
Sugiono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 

8. 
2
Abdurrahman Misno B.P.2018. Metode Penelitian Muamalah. Jakarta: Salemba Diniyah. 
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penelitian ini syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah uji Reliabilitas dan 

validitas karena kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil penelitian dan 

kemampuan replikasi serta generalisasi penggunaan model penelitian sejenis. 

Selanjutnya, penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengujian yang 

kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik 

analisa dan uji statistik yang akan digunakan. 

Pendekatan ini juga lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan 

penafsiran angka statistik, bukan makna secara kebahasaan dan kulturalnya. Tujuan 

akhir yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan 

hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi 

statistik, menafsir, dan meramalkan hasilnya.
3
 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek 

yang memliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
4
  

Sedangkan populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik 

hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap.
5
 Populasi 
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Siregar, Syofian, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif (Cet. V; Jakarta: Bumi 
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dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. 

2.  Sampel  

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Sedangkan menurut Sugiyono 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
6
 

Data yang dikumpulkan dengan acak, atau biasa disebut sampling. Dalam 

definisi lain sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti. Adapun yang 

dimaksud sampel pada penelitian ini adalah sebagian dari seluruh mahasiswa 

akhir yang sedang melakukan proses penyelesaikan tugas akhir Jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin 

Makassar.  

Untuk penentuan jumlah minimal sampel menurut Roscoe dalam buku 

Sugiyono memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti 

berikut ini: 

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500. 

2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeri-

swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 

30. 

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (kolerasi 

atau regresi ganda misalnya) maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali 

dari jumlah variabel yang diteliti. Berdasarkan variabel pada penelitian ini 

ada 2 yaitu (independen dan dependen) 

                                                           

6
Riduwan. “Pelajar Muda Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula” h. 11. 
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Berdasarkan ketentuan diatas, maka jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 sampel untuk setiap variabel, dalam 

penelitian ini terdapat 3 variabel maka jumlah sampelnya yaitu 6 X 10 = 60 

responden. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 60 sampel 

(Responden). 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti 

tahu pasti variabel yang dapat diukur dan tahu apa yang bisa diharapakan dari 

responden.
7
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik kuesioner (angket) yakni dengan memberikan daftar 

pernyataan-pertanyaan kepada mahasiswa jurusan komunikasi penyiaran islam 

UIN alauddin makassar untuk mengetahui tanggapan maupun jawaban yang 

terkait dengan penelitian ini secara objektif, daftar pernyataan ini disebut juga 

angket. Angket ialah teknik pengumpulan data dengan cara responden mengisi 

pertanyaan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada 

peneliti. Dalam memperoleh keterangan yang berkisar pada masalah yang ingin 

dipecahkan maka membuat klasifikasi dan kategori tergantung pada tanggapan 

dan pendapat dari responden, yakni sebagai berikut: 

                            Tabel 3.1 

                 Penilaian Skala Likert 

No Pertanyaan Bobot 

1. Sangat Setuju 5 

                                                           
7
Abdurrahman Misno B.P., Metode Penelitian Muamalah. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 

h. 112. 
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2. Setuju 4 

3. Kurang Setuju 3 

4. Tidak Setuju 2 

5. Sangat Tidak Setuju 1 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

atau memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. Instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.
8
  

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yang akan 

dibuat melalui Google Form dengan metode tertutup, dimana kemungkinan 

pilihan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan 

alternatif jawaban.  

2. Indikator-indikator untuk variabel tersebut dijabarkan oleh penulis sehingga 

diperoleh data kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik. Adapun untuk 

mempermudah mengolah data peneliti menggunakan aplikasi SPSS (Statistical 

Package for Social Science). Secara umum teknik dalam pemberian skor yang 

digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah teknik skala Likert. Skala 

Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Macam-

                                                           
8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h.80.  
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macam skala pengukuran dapat berupa: skala nominal, skala ordinal, skala 

interval, dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, 

ordinal, interval, dan rasio. Penelitian ini menggunakan skala ordinal, skala 

ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi 

juga menyatakan peringkat construct yang diukur.
9
 

F. Validasi dan Realibilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dan reliabilitas sangat diperlukan untuk mengetahui valid 

atau tidaknya suatu data. Instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukur. Instrumen yang reliabel berarti instrumen tersebut bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan 

data yang sama. Ketentuan validitas instrumen sahih apabila r hitung lebih besar 

dari r kritis (0.30).
10

 Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Jika validitas tinggi, maka data yang ada akan menunjukkan tidak 

adanya penyimpangan. Rumus yang akan digunakan untuk validitas adalah: 

 

   
    ∑      ∑     ∑  

√⌊  ∑     ∑       ∑    ∑   ⌋
 

      Keterangan : 

                                                           
9
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h.101. 

10
Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistk Dengan SPSS 16.0, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 

2009), h. 94. 
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 xy =  koefisien korelasi variabel x dan y 

  =  banyaknya subyek uji coba 

X         = Skor tiap item 

Y = Skor total 

Validitas data diukur dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. 

Jika r hitung >r tabel, dan nilai positif maka butir atau pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid.
11

 

2. Uji Realibilitas 

Realibilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan 

konsistensi responden dalam menjawab konstruk-konstruk pertanyaan dalam 

suatu kuesioner. Realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika 

memiliki Cronbach alpha > 60.
12

 

     Keterangan: 

                 r  = Reliabilitas instrument (cronbach alpha) 

                 k = Banyaknya butir pertanyaan 

                b
2  

=  Jumlah varians butir 

               1
2   

= Varians Total 

Kriteria penilaian uji reabilitas: Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel 

jika memberikan nilai Cronbach Alpha ≥ 0,6 

                                                           
11

Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: Undip, 

2009). h.  45. 

12
Edi Suryadi, Deni Darmawan, Ajang Mulyadi, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung, 

Remaja Rosdakarya, 2019), h. 184-188. 
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G. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

  Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data 

dilaksanakan.
13

 Pengolahan data meliputi memeriksa, proses pemberian identitas, 

pemberian nilai dan proses pembebeberan. 

a. Editing 

  Editing yaitu memeriksa kembali data yang telah masuk ke responden 

mana yang relevan.
14

 Editing data merupakan proses pengoreksian dan 

pengecekan terhadap angket yang telah dijawab oleh responden apakah sudah 

dijawab secara lengkap atau belum, seandainya sudah dijawab apakah sudah 

benar. Seandainya ada angket yang rusak, maka angket tersebut harus disortir 

dan tidak diproses lebih lanjut dalam tahap pengolahan data. 

b. Scoring 

  Scoring yaitu memberi angka pada lembar jawaban kuesioner tiap 

subyek skor dari tiap item atau pertanyaan pada angket ditentukan sesuai dengan 

perangkat pilihan (option).
15

 Penulis mencermati kuesioner dan menghitung 

jumlah skor masing-masing pertanyaan untuk tiap variabel dan sub variabel. 

Capaian skor yang telah dijumlahkan inilah yang disebut sebagai data hasil 

kuesioner. Tabulasi yaitu memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan 

mengatur angka-angka serta menghitungnya. Penulis membuat tabel dan 

                                                           

13
Bungin, Metodologi Penelitian sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, Surabaya: 

Airlangga University Press, 2001, h.164. 

14
Tanzeh, Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011, h.31. 

15
Supermoko, Metode Penelitian Praktis (Yogyakarta: BPFE, 1987), h.33. 
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memasukkan data hasil kuesioner ke dalamnya sebagai persiapan analisis data 

melalui penerapan rumus statistik yang dipilih.
16

 

2. Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik   

Uji Asumsi klasik dilakukan dengan metode regresi berganda maka ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi: 

1) Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dsitribusi sebuah 

data mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng 

(bell shaped). Data yang baik adalah data yang mendekati distribusi normal, yakni 

distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Uji normalitas juga 

dapat diuji melalui normal probability plot. Apabila grafik menunjukkan 

penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
17

 

2) Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan metode untuk mendeteksi ada tidaknya masalah 

multikolinearitas dalam suatu model regresi berganda. Salah satu metode untuk 

mendeteksi multikolinearitas menggunakan metode VIF dan tolerance. Jika nilai 

VIF kurang dari 10 maka tidak ada masalah multikolinearitas dan angka tolerance 

tidak mendekati angka 0.29.
18

 

                                                           

16
Bungin, Metodologi Penelitian sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya: 

Airlangga University Press, 2001), h.168. 

17
Ghozali “Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan 

ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 103 

18
Ghozali “Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8), hal. 105 
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3) Uji Heteroskedasitas  

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat ketidaksamaan varians.  Dasar analisis:  

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang) melebar kemudian manyempit, maka 

mengindikasikan telah teljadi heteroskedastisitas.  

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

b. Uji Regresi Linear Berganda 

1) Persamaan Regresi 

  Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan prediksi, 

bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen  

dinaikkan  atau  diturunkan  nilainya.  Analisis ini digunakan dengan melibatkan 

dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel 

independen, cara ini digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara 

beberapa variabel bebas secara serentak terhadap variabel terkait dan dinyatakan 

dengan rumus sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + …. e 

dimana: 

Y = Variabel Dependen 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

x = Variabel Independen 

e = Standar Eror 



50 
 

 
 

2) Koefisien Korelasi (R)  

Koefisien korelasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keeratan hubungan antara variable independen dengan 

variable dependen. Nilai R akan berkisar antara 0-1, semakin mendekati 1 

hubungan antara variable independen secara bersama-sama dengan variabel 

dependen semakin kuat.
19

 Berikut adalah tabel pedoman untuk memberikan 

interprestasi koefisien korelasi: 

Tabel 3.2 

Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono, 2018 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel -variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

                                                           
19

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h.117. 
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independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.
20

 

c. Pengujian Hipotesis 

1) Uji F (Uji Serentak) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
21

 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai Fhitung dan 

Ftabel: 

a) Jika nilai Fhitung > Ftabel maka variabel bebas (X) secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

b) Jika nilai Fhitung < Ftabel maka variabel bebas (X) secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

2) Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi hasil 

dari output SPSS: 

a) Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas (X) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

b) Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas (X) secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

                                                           
20

Ghozali “Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8), h. 105. 
21

Tri Basuki, Agus. Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplilasi 

SPSS & Eviews. (Jakarta: Rajawali Pers), h. 54. 



52 
 

 
 

2) Uji t (Secara Parsial) 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen.
22

 

1) Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai thitung dan ttabel: 

a) Jika nilai thitung > ttabel maka variabel bebas (X) berpengaruh 

terhadap variabel terikat (Y). 

b) Jika nilai thitung < ttabel maka variabel bebas (X) tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

2) Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi hasil 

dari output SPSS: 

a) Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

b) Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas (X) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

                                                           
22

Tri Basuki, Agus. Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplilasi 

SPSS & Eviews. Jakarta: Rajawali Pers, h. 54. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Umum Responden 

a. Jenis Kelamin Responden 

Adapun jenis kelamin responden dalam penelitian ini diambil dalam 

objek penelitian pada mahasiswa semester akhir Jurusan Komunikasi Penyiaran 

Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. 

Tabel 4.1 
Jenis Kelamiin Responden  

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 
 

Laki – Laki 15 25.0 25.0 25.0 
Perempuan 45 75.0 75.0 100.0 

Total 60 100.0 10.0  

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 

Dalam penelitian ini pada tabel di atas, jenis kelamin laki-laki sebanyak 

15 responden dan responden jenis kelamin perempuan sebanyak 45 responden. 

Sehingga total responden dalam objek penelitian sebanyak 60 Responden. 

b. Usia Responden 

Adapun usia responden dalam penelitian ini yang diambil dalam objek 

penelitian pada mahasiswa semester akhir Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

UIN Alauddin Makassar Sebagai Berikut: 

 

Tabel 4.2 
Usia Responden  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

  ≤ 19 tahun 4 6.7 6.7 6.7 
 19 – 21 tahun 10 16.7 16.7 23.3 
 22 - 23 tahun 38 63.3 63.3 86.7 
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 24 – 25 tahun 8 13.3 13.3 100.0 
 ≥ 26 tahun 0 0 100.0  

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mahasiswa yang menjadi 

responden dalam penelitian ini yang terbanyak berdasarkan usia adalah masyarakat 

dengan usia 22-23 tahun dengan total 38 orang. Sedangkan usia responden yang 

paling sedikit dalam penelitian ini yaitu masyarakat dengan usia > 26 tahun sebanyak 

0 responden. 

. Berdasarkan hasil penyebaran instrument kuisioner penelitian juga 

menunjukkan bahwa paling banyak responden dari mahasiswa Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam semester 9-10 dengan rata-rata umur 22-23 tahun 

2. Analisis Deskriktif Variabel Penelitian 

a. Komunikasi Interpersonal Dosen 

Berikut adalah frekuensi jawaban responden atas seluruh pernyataan 

tentang komunikasi interpersonal dosen pada mahasiswa semester akhir Jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Alauddin Makassar: 

Tabel 4.3 

Tanggapan Responden Mengenai Komunikasi Interpersonal Dosen 

Item 
Skor 

Total 
Statistic 
Mean 

STS
(1) 

TS
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS
(5) 

Dosen memberikan 
informasi dan referensi 

0 1 2 21 36 60 4.53 

Dosen memahami 
kesulitan mahasiswa 

0 3 7 18 32 60 4.32 

Dosen sabar memberikan 
pemahaman pada 
mahasiswa 

0 1 7 19 33 60 4.40 

Dosen memberikan 
respon positif atas 
pendapat mahasiswa 

1 0 8 19 32 60 4.35 

Dosen peduli kondisi 
(diluar materi) 

1 2 11 24 22 60 4.07 
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mahasiswa 
Dosen memberikan 
ruang untuk berdiskusi 
dengan mahasiswa 

0 0 5 25 30 60 4.42 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan pertanya yaitu 

dosen memberikan informasi dan referensi yang berkaitan dengan topik skripsi 

sebagian besar responden menjawab “sangat setuju” yakni sebanyak 36 orang, 

kemudian 21 orang menjawab “setuju, sebanyak 3 orang menjawab “netral” 

serta 1 orang menjawab “tidak setuju”. Sehingga hal ini mengidentifikasikan 

bahwa mahasiswa butuh diberikan referensi dan informasi oleh dosen 

pembimbing. 

Pada pernyataan kedua yaitu dosen dapat memahami kesulitan 

mahasiswa. Sebagian besar responden menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 

32 orang, kemudian sebanyak 18 orang menjawab “setuju”, 7 orang menjawab 

netral, dan dan 3 orang menjawab “tidak setuju”. Hal tersebut berarti bahwa 

mahasiswa akan sangat membutuhkan pengertian dan pemahaman dari dosen 

terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa. 

Pada pernyataan ketiga yaitu dosen sabar memberikan pemahaman 

kepada mahasiswa. Sebagian besar responden menjawab “sangat setuju” yaitu 

sebanyak 33 orang, kemudian sebanyak 19 orang menjawab “setuju”, 7 orang 

mnejawab “netral” dan 1 orang menjawab “tidak setuju”. Hal tersebut berarti 

bahwa mahasiswa membutuhkan dosen untuk memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa terkait dengan topil skripsi yang akan dibuat. 

Pada pernyataan keempat yaitu dosen memberikan respon positif atas 

pendapat mahasiswa. Sebagian besar responden menjawab “sangat setuju” yaitu 
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sebanyak 32 orang, kemudian 19 orang menjawab “setuju”, dan 8 orang 

menjawab netral. Hal ini berarti bahwa ketika mahasiswa memberikan 

tanggapan kepada dosen maka mahasiswa membutuhkan umpan balik yang 

positif dari dosen pembimbing tersebut. 

Pada pernyataan kelima yaitu dosen peduli terkait dengan kondisi (diluar 

materi) mahasiswa. Sebagian besar responden memberikan jawaban “sangat 

setuju” yaitu 22 orang, kemudian terdapat 24 orang menjawab “setuju”, 11 

orang menjawab “netral”, 2 orang menjawab “tidak setuju”, serta   1 orang 

menjawab “sangat tidak setuju”. Hal ini berarti bahwa sebagian besar mahasiwa 

membutuhkan pengertian dosen tentang kesulitan yang dihadpi oleh mahasiswa 

diluar dari topik skripsi tersebut. 

Pernyataan yang terkhir yaitu dosen memberikan ruang untuk berdiskusi 

dengan mahasiswa. Sebagian besar responden menjawab “sangat setuju” yaitu 

sebanyak 30 orang, kemudian sebanyak 25 orang menjawab “setuju”, dan 5 

orang menjawab “netral”. Hal ini berarti bahwa mahasiswa sangat 

membutuhkan ruang untuk berdiskusi dengan dosen pembimbing, baik 

berdiskusi terkait dengan topik skripsi atau kesulitan lain yang dihadapi oleh 

mahasiswa. 

b. Motivasi Mahasiswa 

Berikut adalah frekuensi jawaban responden atas seluruh pernyataan 

tentang motivasi mahasiswa semester akhir Jurusan Komunikasi Penyiaran 

Islam, UIN Alauddin Makassar: 

Tabel 4.4 

Tanggapan Responden Mengenai Motivasi Mahasiswa 

Item 
Skor 

Total 
Statistic 

Mean STS TS N S SS
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Tekun menyelesaikan 

skripsi 
0 1 6 20 33 60 4.42 

Menerima saran dan 

koreksi dosen 
0 0 10 26 24 60 4.23 

Bertanya pada dosen 

ketika menemukan 

kesulitan 

1 0 10 22 27 60 4.23 

Saya menyukai 

tantangan 
0 1 8 19 32 60 4.37 

Saya mengerjakaan 

skripsi tanpa menunda 

waktu sebagai bentuk 

tanggung jawab 

0 5 12 26 17 60 4.92 

Saya menyelesaikan 

skripsi demi mencapai 

tujuan selanjutnya 

0 1 7 32 20 60 4.18 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan pertama yaitu 

tekun menyelesaikan skripsi. sebagian besar responden menjawab “sangat 

setuju” yakni sebanyak 33 orang, kemudian 20 orang menjawab “setuju, 

sebanyak 6 orang menjawab “netral” serta 1 orang menjawab “tidak setuju”. 

Sehingga hal ini mengidentifikasikan bahwa mahasiswa memiliki motivasi yang 

tinggi dan ketekunan dalam menyelesaikan skripsi. 

Pernyataan kedua yaitu mahasiswa menerima saran dan koreksi dari 

dosen. sebagian besar responden menjawab “sangat setuju” yakni sebanyak 24 

orang, kemudian 26 orang menjawab “setuju, serta sebanyak 10 orang 

menjawab “netral”. Sehingga hal ini mengidentifikasikan bahwa mahasiswa 

yang memiliki motivasi dalam menyelesaikan skripsi maka akan siap menerima 

saran dan koreksi yang diberikan oleh dosen pembimbing. 
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Pernyataan ketiga yaitu mahasiswa bertanya pada dosen ketika 

menerima kesulitan. sebagian besar responden menjawab “sangat setuju” yakni 

sebanyak 27 orang, kemudian 22 orang menjawab “setuju, sebanyak 10 orang 

menjawab “netral”, dan 1 orang menjawab “sangat tidak setuju”. Sehingga hal 

ini mengidentifikasikan bahwa mahasiswa yang memiliki motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi maka akan bertanya pada dosen terkait dengan kesulitan 

yang dihadapi ketika menyusun skripsi tersbeut. 

Pernyataan keempat yaitu mahasiswa menyukai tantangan, sebagian 

besar responden menjawab “sangat setuju” yakni sebanyak 32 orang, kemudian 

19 orang menjawab “setuju, sebanyak 8 orang menjawab “netral”, dan 1 orang 

menjawab “tidak setuju”. Hal ini berarti bahwa mahasiswa yang memiliki 

motivasi kuat maka akan menyukai tantangan yang akan dihadapi dalam proses 

penyusunan skripsi. 

Pernyataan kelima yaitu mahasiswa mengerjakan skripi tanpa menunda 

waktu. sebagian besar responden menjawab “sangat setuju” yakni sebanyak 17 

orang, kemudian 26 orang menjawab “setuju, sebanyak 12 orang menjawab 

“netral”, dan sebanyak 5 orang menjawab “tidak setuju”. Sehingga hal ini 

mengidentifikasikan bahwa mahasiswa yang memiliki motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi maka tidak akan membuang-buang waktu untuk menunda 

pengerjaan skripsi mereka. 

Pernyataan terakhir yaitu mahasiswa menyelesaikan skripsi demi 

memenuhi tujuan selanjutnya. Sebagian besar responden memberikan jawaban 

“sangat setuju” yakni sebanyak 20 orang, kemudian 32 orang menjawab “setuju, 

sebanyak 7 orang menjawab “netral”, dan 1 orang menjawab “tidak setuju”. 



59 
 

 
 

Sehingga hal ini mengidentifikasikan bahwa motivasi mahasiswa untuk 

menyelesaikan skripsi memiliki tujuan selanjutnya untuk dicapai. 

c. Tingkat Penyelesaian Studi 

Berikut adalah frekuensi jawaban responden atas seluruh pernyataan 

tentang komunikasi tingkat penyelesain studi pada mahasiswa semester akhir 

Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Alauddin Makassar: 

 

 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Penyelesaian Studi 

Item 
Skor 

Total 
Statistic 
Mean 

STS
(1) 

TS
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS
(5) 

Saya semangat 
mengerjakan skripsi 
meski sulit 

0 0 9 29 22 60 4.22 

Saya harus memahami 
teori yang berkaitan 
dengan skripsi 

0 2 11 32 15 60 4.00 

Saya akan bertanya pada 
dosen pembimbing 
ketika menemukan 
kesulitan 

0 1 12 18 29 60 4.25 

Penting agar dosen 
memahami kondisi dan 
situasi saya 

0 3 12 26 19 60 4.02 

Saya menyelesaikan 
skripsi secepatnya untuk 
bisa meraih gelar dan 
cita-cita selanjutnya 

0 1 13 23 23 60 4.13 

Saya akan memilih topik 
skripsi yang mudah 
dikerjakan 

0 2 7 23 28 60 4.28 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 

Berdasarkan tabel di atas, pernyataan pernyataan pertama yaitu saya 

semangat mengerjakan skripsi meski sulit. Sebagian besar responden menjawab 

“sangat setuju” yakni sebanyak 22 orang, kemudian 29 orang menjawab “setuju, 
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serta sebanyak 9 orang menjawab “netral”. Hal tersebut berarti demi 

menyelesaikan skripsi maka mahasiswa harus mampu melewati kesulitan yang 

dihadapi. 

Pernyataan kedua yaitu saya harus mampu memahami teori yang 

berkaitan dengan skripsi. sebagian besar responden menjawab “sangat setuju” 

yakni sebanyak 15 orang, kemudian 32 orang menjawab “setuju, sebanyak 11 

orang menjawab “netral”, dan sebanyak 2 orang menjawab “tidak setuju”. 

Sehingga hal ini mengidentifikasikan bahwa mahasiswa mahasiswa dalam 

mengerjakan skripsi berpikir untuk wajib memahami materi yang berkaitan 

dengan topik skripsi yang akan atau sedang disusun. 

Pernyataan ketiga yaitu saya akan bertanya pada dosen pembimbing 

ketika menemukan kesulitan, sebagian besar responden menjawab “sangat 

setuju” yakni sebanyak 29 orang, kemudian 18 orang menjawab “setuju, 

sebanyak 12 orang menjawab “netral”, dan sebanyak 1 orang menjawab “tidak 

setuju”. Sehingga hal ini mengidentifikasikan bahwa mahasiswa yang memiliki 

yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan skripsi maka akan bertanya dan 

berdiskusi pada dosen pembimbing. 

Pernyataan keempat yaitu penting agar dosen memahami kondisi dan 

situasi mahasiswa. sebagian besar responden menjawab “sangat setuju” yakni 

sebanyak 19 orang, kemudian 26 orang menjawab “setuju, sebanyak 12 orang 

menjawab “netral”, dan sebanyak 3 orang menjawab “tidak setuju”. Sehingga 

hal ini mengidentifikasikan bahwa mahasiswa berharap agar dosen mampu 

memahami kondisi dan situasi yang terjadi pada mahasiswa tersebut, baik yang 
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berkaitan pengaruh internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi 

motivasi mahasiswa mengerjakan skripsi. 

Pernyataan kelima yaitu mahasiswa mengerjakan skripsi secepatnya 

untuk memperoleh gelar dan meraih cita-cita selanjutnya.  sebagian besar 

responden menjawab “sangat setuju” yakni sebanyak 23 orang, kemudian 23 

orang menjawab “setuju, sebanyak 13 orang menjawab “netral”, dan sebanyak 1 

orang menjawab “tidak setuju”. Hal ini berarti bahwa mahasiswa menyelesaikan 

skripsi secepatnya untuk memudahkan memperoleh tujuan dan cita-cita 

selanjutnya. 

Pernyataan terakhir yaitu mahasiswa akan memilih topik skripsi yang 

mudah dikerjakan.  sebagian besar responden menjawab “sangat setuju” yakni 

sebanyak 28 orang, kemudian 23 orang menjawab “setuju, sebanyak 7 orang 

menjawab “netral”, dan sebanyak 2 orang menjawab “tidak setuju”. Hal ini 

berarti bahwa tingkat kesulitan topik sangat berpengaruh terhadap lambat atau 

cepatnya mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi tersebut. 

3. Uji Validitas dan Realibilitas 

a. Uji Validasi 

Uji validasi digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu 

butiran instrument dengan melihat nilai probabilitas koefisien korelasi. 

Penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan dilakukan dengan 

membandingkan r-hitung dengan r-tabel dimana taraf signifikansi yang 

digunakan adalah 0,05 atau 5% dengan N= 60, sehingga r-tabel dalam penelitian 

ini adalah: (N-2), 60-2=58, maka rtabelnya adalah 0,2542. Adapun uji validitas 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Validasi 

Variabel Pertanyaan rHitung rTabel Keterangan 

Komunikasi 

Interpersonal 

Dosen (X1) 

Dosen memberikan 

informasi dan referensi 
0,626 0,2542 Valid 

Dosen memahami 

kesulitan mahasiswa 
0,559 0,2542 Valid 

Dosen sabar 

memberikan 

pemahaman pada 

mahasiswa 

0,551 0,2542 Valid 

Dosen memberikan 

respon positif atas 

pendapat mahasiswa 

0,750 0,2542 Valid 

Dosen peduli kondisi 

(diluar materi) 

mahasiswa 

0,739 0,2542 Valid 

Dosen memberikan 

ruang untuk berdiskusi 

dengan mahasiswa 

0,669 0,2542 Valid 

Motivasi 

Mahasiswa 

(X2) 

Tekun menyelesaikan 

skripsi 
0,803 0,2542 Valid 

Menerima saran dan 

koreksi dosen 
0,561 0,2542 Valid 

Bertanya pada dosen 

ketika menemukan 

kesulitan 

0,694 0,2542 Valid 

Saya menyukai 

tantangan 
0,690 0,2542 Valid 

Saya mengerjakaan 

skripsi tanpa menunda 

waktu sebagai bentuk 

tanggung jawab 

0,678 0,2542 Valid 

Saya menyelesaikan 

skripsi demi mencapai 

tujuan selanjutnya 

0,631 0,2542 Valid 

Tingkat 

Penyelesaian 

Saya semangat 

mengerjakan skripsi 

meski sulit 

0.436 0,2542 Valid 
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Studi (Y) Saya harus memahami 

teori yang berkaitan 

dengan skripsi 

0,671 0,2542 Valid 

Saya akan bertanya 

pada dosen pembimbing 

ketika menemukan 

kesulitan 

0,646 0,2542 Valid 

Penting agar dosen 

memahami kondisi dan 

situasi saya 

0,756 0,2542 Valid 

Saya menyelesaikan 

skripsi secepatnya 

untuk bisa meraih gelar 

dan cita-cita selanjutnya 

0,535 0,2542 Valid 

Saya akan memilih 

topik skripsi yang 

mudah dikerjakan 

0,701 0,2542 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai rhitung pada masing-masing 

pertanyaan dari ketiga 3 variabel lebih besar dari nilai rtabel. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang mendukung penelitian ini 

adalah valid sehingga tidak ada item pertanyaan yang dihapus dan semua item 

digunakan pada keseluruhan model pengujian. 

b. Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Menurut Imam Ghozali suatu variabel dikatakan 

reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha >0,60. Adapun hasil uji reliabititas 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Realibilitas 

Variabel Crombach’s Alpha Keterangan 

Komunikasi Interpersonal 0,739 Reliabel 
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Dosen (X1) 

Motivasi Mahasiswa (X2) 0,761 Reliabel 

Tingkat Penyelesaian Syudi 

(Y) 
0,793 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki 

Cronbach’s Alpha > dari 0.60. oleh karena itu interpersonal dosen dan motivasi 

mahasiswa serta tingkat penyelesaian studi dapat disimpulkan reliable. 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Jika sig 

lebih besar dari 5% maka dapat disimpulakan bahwa residu menyebar normal, 

dan jika nilai sig lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa residu tidak 

menyebar normal. Adapun hasil uji normalitas yang diperoleh dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas P-Plots 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 

Berdasarkan gambar P-Plot di atas maka data dikatakan normal apabila titik 

dapat mengikuti garis diagonal dan gambar diatas menunjukan bahwa p-plot 
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mengikuti garis dialogal maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut dapat 

dikatakan normal. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas K-S 

N 60 

Tes Statistic 0.83 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,200 yang lebih besar dari 0,05 itu artinya data yang di uji dapat dikatakan 

bahwa nilai residual berdistribusi secara normal. Adapun gambar normalitas 

dapat dilihat dibawah ini: 

b. Uji Multikolinieritas 

Pengujian Multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

multikolinearitas pada model Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

kolerasi diantara variabel bebas. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan cara 

melihat nilai tolerance dan nilai Varian Inflation (VIF). Multikolinearitas akan 

terjadi apabila nilai tolerance adalah 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Tolerance VIF 

Konstan   

Komunikasi Interpersonal 

Dosen (X1) 
0,679 1,473 

Motivasi  Mahasiswa (X2) 0,679 1,473 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masing masing variabel 

memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 (VIF < 10 dan tolerance > 0,10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas pada model regresi pada penelitian ini. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokesdastisitas dilakukan untuk menguji data dalam penelitian 

tidak mengalami heteroskesdatisitas atau terjadi homokesdatisitas (model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain). Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi 

heteroskesdatisitas dengan melihat scatter plot. Menurut Ghozali, (2018) dasar 

analisisnya adalah:  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.  

b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 
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Berdasarkan pada gambar di atas, menunjukkan bahwa data tidak 

mengalami heterokesdastisitas karena sebaran titik-titik yang tidak membentuk 

pola jelas serta menyebar di bawah dan di atas angka nol pada sumbu Y. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Std. Error Signifikan 

Konstan 2,837 1,000 

Komunikasi Interpersonal 

Dosen (X1) 
0,122 1,000 

Motivasi Mahasiswa (X2) 0,117 1,000 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 

Berdasarkan hasil Uji Glejser pada tabel di atas, koefisien parameter untuk 

variabel independen signifikan adalah 1.000 atau lebih dari 0,05. Artinya model 

regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas atau biasa dikatakan model 

regresi tersebut dikatakan homoskedastisitas. Hasil tersebut konsisten dengan uji 

Scatterplot. 

5. Uji Hipotesis 

Uji statistik digunakan untuk melihat tingkat ketepatanan atau keakuratan dari 

suatu fungus atau persamaan untuk menaksir data yang sedang dianalisisi. Berikut 

hasil uji statistik dalam penelitian ini: 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada Tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Model B Std. Error 

Konstan 7,944 2,765 

Komunikasi Interpersonal 

Dosen (X1) 
0,196 0,114 

Motivasi Mahasiswa (X2) 0,468 0,116 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh model persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y= a + b1x1 + b2x2 + e 

Y= 7.944 + 0,196x1 + 0,468x2 + e 

Dari model persamaan tersebut maka dapat diambil kesimpulan: 

a) Koefisien regresi interpersonal dosen (X1) sebesar 0,196 menyatakan 

bahwa jika interpersonal dosen bertambah 1 poin, sementara variabel 

independen lainnya bersifat tetap, maka tingkat penyelesaian studi 

makahasiswa akan mengalami peningkatan sebesar 0,196 atau dengan 

presentase sebesar 19%. Nilai koefisien regresi untuk variabel 

interpersonal dosen bernilai positif menyatakan bahwa apabila 

semakin baik interpersonal dosen maka semakin meningkatkan 

keinginan mahsiswa dalam menyelesaikan skripsi. 

b) Koefisien regresi motivasi mahasiswa (X2) sebesar 0.568 menyatakan 

bahwa jika motivasi mahasiswa bertambah 1 poin, sementara variabel 

independen lainnya bersifat tetap, maka tingkat penyelesaian studi 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,568 atau dengan presentase 
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sebesar 46%. Nilai koefisien regresi untuk variabel motivasi 

mahasiswa bernilai positif menyatakan bahwa apabila semakin 

meningkat motivasi mahasiswa maka semakin meningkatkan 

keinginan mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan skirpsi. 

b. Uji Statistik F (Simultan) 

Uji F dilakukan untuk membuktikan seluruh variabel independen dapat 

memengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Adapun kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut:  

a) Jika Fhitung > Ftabel atau p Value < α = 0.05, maka hasil pengujian 

pengambilan keputusan yang diperoleh adalah tolak H0.  

b) Jika Fhitung < Ftabel atau p Value > α = 0.05, maka hasil pengujian 

pengambilan keputusan yang diperoleh adalah H1 ditolak.  

F-tabel:  

(a; k; n-1)  

F-tabel: (0.05; 2; 60-1) 

F-tabel: (0.05; 2; 59)  

F-tabel: (3.15) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Statistik F 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 218.172 2 109.086 19.979 0.000 

Residual 311.228 57 5.460  

Total 529.400 59  

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 
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Berdasarkan tabel diatas, hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0.000 atau kurang dari 5% (0.05). Nilai F-hitung sebesar 19.979 lebih besar dari 

nilai F-tabel 3.15 yang berarti bahwa H0 ditolak, maka ini membuktikan bahwa 

variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Atau dengan kata lain terdapat minimal satu variabel independen yang 

signifikan memengaruhi variabel dependen. 

c. Uji Statistik t (Uji t) 

Uji t adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk membuktikan pengaruh 

variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen. Jika 

nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan nilai t-hitung lebih besar 

dari t-tabel maka hipotesis diterima (signifikan). Namun, jika nilai signifikansi 

lebih besar dari 0.05 dan nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel maka hipotesis 

ditolak (tidak signifikan). Untuk mencari t-tabel sebagai berikut: 

 t-tabel: (a; n-k-1)  

t-tabel: (0.05; 60-2-1)  

t-tabel: (0.05; 57) 

t-tabel: 1,67203 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Statisti t 

Model B Std. Error T Sig 

Konstan 7.944 2,765 2,873 0,004 

Komunikasi Interpersonal 

Dosen (X1) 
0,196 0,114 1,717 0.014 

Motivasi Mahasiswa 

(X2) 
0,468 0,116 4,040 0.000 
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Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2023 

 

Berdasarkan tabel di atas interpretasi dari hipotesis yang ditawarkan 

adalah sebagai berikut:  

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa pada Interpersonal Dosen (X1) nilai 

signifikansi sebesar 0.014 lebih kecil dari nilai signifikansi 5% (0.05) 

sedangkan nilai t-hitung 1,717 lebih besar dari nilai t-tabel 1,67203 

maka hasil ini menginterpretasikan H0 ditolak yang menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara Interpersonal dosen terhadap 

tingkat penyelesaian studi mahasiswa. 

2. Hasil uji t menunjukkan bahwa pada motivasi mahasiswa (X2) 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 menunjukkan nilai lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 5% (0.05) dan nilai t hitung 4.040 lebih besar 

dari nilai t-tabel 1,67203 maka menginterpretasikan bahwa H0 ditolak. 

Dengan demikian hasil ini membuktikan terdapat pengaruh positif 

antara motivasi mahasiswa terhadap tingkat penyelesaian studi 

mahasiswa. 

Tabel 4.14 

Hasil Penelitian 

Uji Hasil Keterangan 

Hasil Uji Statistik F 0.000 

Komunikasi Interpersonal 

Dosen dan Motivasi 

Mahasiswa berpengaruh 

secara simultan terhadap 

tingkat penyelesaian studi 

(H3: Diterima) 

 

Hasil Uji Statistik t 
0.014 

Komunikasi Interpersonal 

Dosen berpengaruh secara 

positif terhadap tingkat 
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penyelesaian studi (H1: 

Diterima) 

0.000 

Motivasi Mahasiswa 

berpengaruh secara positif 

terhadap tingkat 

penyelesaian studi 

(H2:Diterima) 

B. Pembahasan 

1. Komunikasi Interpersonal Dosen Berpengaruh terhadap Tingkat Motivasi 

Mahasiswa tahap Penyelesaian Studi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam (X1) 

Komunikasi interpersonal yaitu komunikator dapat mengetahui tanggapan 

dari komunikan pada saat itu juga secara langsung, sehingga komunikator dapat 

mengetahui secara pasti apakah komunikasinya efektif, positif, negatif, berhasil atau 

tidak. Jika tidak berhasil dan tidak efektif maka komunikator dapat memberi 

kesempatan kepada komunikan untuk bertanya sepuasnya hingga komunikan 

memahami dan merasa puas dengan yang disampaikan oleh komunikator. 

Komunikasi interpersonal yang efektif dapat menunjukkan ada pemahaman 

yang sama atas apa pesan yang disampaikan pada saat komunikasi berlangsung 

antara komunikator dan komunikan. Perlu diketahui bahwa untuk melihat efektif 

atau tidaknya komunikai interpersonal yang berlangsung dapat dilihat dari umpan 

balik antara pemberi dan penerima pesan yang dapat berupa pernyataan, sikap 

maupun tindakan. 

Pada tabel 4.10 hasil uji statistik t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan nilai T-Hitung pada variable Komunikasi Interpersonal Dosen (X1) 

sebesar 1,717 yang lebih besar dari nilai T-Tabel yakni 1,6723 dengan taraf 
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signifikansi X1 sebesar 0.014 yang lebih kecil dari 0.05 atau 5% sehingga terdapat 

pengaruh antara komunikasi interpersonal dosen terhadap tingkai penyelesaian studi 

mahasiswa. Koefisien X1 sebesar 0.19 bernilai positif yang berarti bahwa terjadi 

hubungan positif antara X1 terhadap Y. 

Berdasarkan hasil analisi yang telah dilakukan, maka baik atau tidaknya 

komunikasi interpersonal dosen dalam membimbing mahasiswa akan sangat 

berpengaruh terhadap keinginan dan sikap mahasiswa dalam menyeleaikan tugas 

akhir. Ketika kualitas komunikasi dosen pembimbing baik, maka tingkat pemahaman 

yang mahasiswa tangkap dari dosen pembimbing akan diterima dengan baik 

sehingga akan menstimulus mahasiswa tersebut untuk menyelesaikan tugas 

akhirnya. Sehingga antara Komunikasi Interpersonal Dosen terhadap Tingkat 

Penyelesaian Studi mahasiswa memiliki hubungan positif yang sangat kuat.  

Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Ryan, 

Rosita dan Diajeng (2017) 
1
menunjukkan bahwa kualitas komunikasi interpersonal 

dosen dan motivasi mahasiswa berpengaruh secara positif terhadap keinginan 

mahasiswa dalam menulis skripsi, juga penelitian yang dilakukan oleh Puput, 

Henny, dan Vethy (2015)
2
 yang menunjukkan hasil bahwa komunikasi interpersonal 

dosen memiliki pengaruh yang positif terhadap keinginan mahasiswa dalam 

menyelesaikan skripsi. Juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishadi 

                                                           
1
Ryan, Rosita, Dajeng, ““Kualitas Komunikasi Interpersonal Dosen dan Motivasi Mahasiswa 

dalam Menulis Skripsi”, 2017 
2
Puput, dkk, “Pengaruh komunikasi interpersonal mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi 

terhadap gejala stress mahasiswa dalam menyusun skripsi”, 2015. 
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(2016)
3
 menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal dosen memberikan motivasi 

pada mahasiswa dalam meningkatkan prestasi akademik. 

2. Motivasi Mahasiswa Berpengaruh terhadap Tahap Penyelesaian Studi 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaram Islam 

Menurut Wibowo mengungkapkan bahwa motivasi merupakan dorongan 

untuk bertindak terhadap serangkaian proses perilaku manusia dengan 

mempertimbangkan arah, intesitas, dan ketekunan pada pencapaian tujuan. 

Sedangkan menururt Fahmi, motivasi memiliki arti berupa aktivitas perilaku yang 

bekerja dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan.4 

Tinggi rendahnya motivasi yang dimilki seseorang akan memengaruhi perilaku 

seseorang dalam berbuat dan mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi timbul dari diri seoseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan 

juga dapat disebabkan oleh dorongan orang lain. Akan tetapi motivasi yang paling 

baik adalah dari diri sendiri karena dalam melakukan sesuatu tanpa paksaan dari 

orang lain dan setiap individu emiliki motivasi yang berbeda dalam mencapai setiap 

tujuan. Banyak factor yang dapat memengaruhi tingkat motivasi seseorang, baik dari 

diri sendiri maupun lingkungan orang tersebut. 

Pada tabel 4.10 hasil uji statistik t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan nilai T-Hitung pada variable Motivasi Mahasiswa (X2) sebesar 4,040 

yang lebih besar dari nilai T-Tabel yakni 1,6723 dengan taraf signifikansi X2 sebesar 

0.000 yang lebih kecil dari 0.05 atau 5% sehingga terdapat pengaruh antara 

                                                           
3
Ishadi Fauzan “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Dosen dan Mahasiswa terhadap 

Prestasi Akademik (Studi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar), Skripsi, 

2016. 

4
Nova Arestia, “Pengaruh Stress Terhadap Motivasi Mahasiswa Menulis Tugas Akhir Pada 

ASM Widhya Dharma Pontianak”, h. 67. 
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komunikasi interpersonal dosen terhadap tingkat penyelesaian studi mahasiswa. 

Koefisien X2 sebesar 0.468 bernilai positif yang berarti bahwa terjadi hubungan 

positif antara X2 terhadap Y. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

mahasiswa yang dipengaruhi oleh diri sendiri maupun lingkungan sekitar akan 

sangat memengaruhi tingkat penyelesaian tugas akhir mahasiswa tersebut. Semakin 

meningkat motivasi yang diperoleh mahasiswa tersebut maka keinginan untuk 

menyelesaikan tugas akhir akan semakin meningkat pula sehingga antara Motivasi 

dan tingkat penyelesaian tugas akhir mahasiswa memiliki hubungan positif yang 

kuat. 

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya oleh 

Mahmuda (2017)
5
 “menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap 

mahasiswa menyelesaikan studi, juga penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Yusuf 

(2020)
6
 yang menunjukkan bahwa motivasi sangat berperan dan berpengaruh 

terhadap mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. 

3. Komunikasi Interpersonal Dosen dan Motivasi Mahasiswa Berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap Tahap Penyelesaian Studi Jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam 

Pada tabel 4.9 hasil dari uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 

F-hitung sebesar 19.979 lebih besar dari nilai F-Tabel sebesar 3.15 dan taraf 

                                                           
5
Mahmuda “Motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi pada program studi 

pendidikan ekonomi FKIP Universitas Sriwijawa Angkatan Tahun 2017”, 2017. 
6
Zulfikar “Peran motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir studi pada 

mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam FAI UMM), 2020. 
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signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 atau 5% sehingga disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan simultan antara variable independen yaitu komunikasi 

interpersonal dosen dan motivasi mahasiswa terhadap tingkat penyelesaian studi 

mahasiswa. 

Dari analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat bahwa 

komunikasi interpersonal dosen dan motivasi mahasiswa berpengaruh untuk 

menyelesaikan skripsi bagi mahasiswa dan mahasiswi tingkat akhir. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden yang memiliki 

nilai mean yang cukup tinggi. Variabel Komunikasi Interpersonal ini memiliki lima 

dimensi pengukuran, yaitu keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif dan 

kesetaraan. Sedangkan variabel Motivasi Mahasiswa memiliki tiga dimensi, yaitu 

kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Hasil penelitian yang didapat, bahwa Komunikasi 

Interpersonal dalam komunikasi antara dosen dengan mahasiswa mempunyai 

dampak dan pengaruh terhadap tingkat penyelesaian studi mahasiswa. Dari hasil 

pengelolaan data SPSS yang dapat dilihat dari tabel corelations, dapat dilihat bahwa 

nilai kekuatan hubungan yang terbentuk antara variabel independen yaitu Kualitas 

Komunikasi Interpersonal dan motivasi mahasiwa dengan variabel dependen Tingkat 

penyelesaian studi mahasiswa mempunyai hubungan yang kuat. 

Dari hasil pengujian signifikan peneliti mendapatkan hasil yang signifikan 

artinya terdapat pengaruh yang nyata antara kualitas komunikasi interpersonal 

dengan motivasi mahasiswa. Jadi hipotesis dalam penelitian ini dapat terbukti, yang 

menyatakan bahwa, kualitas komunikasi interpersonal antara dosen dengan 

mahasiswa memberikan pengaruh yang kuat terhadap motivasi mahasiswa dalam 

menulis skripsi. Hal ini menjelaskan bahwa kualitas komunikasi interpersonal antara 
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dosen dengan mahasiswa memiliki nilai pengaruh yang kuat terhadap motivasi 

mahasiswa dalam menulis skripsi. Dilihat dari hasil perhitungan regresi dapat 

diinterpretasikan bahwa setiap terjadinya perubahan pada pengaruh kualitas 

komunikasi interpersonal antara dosen dengan mahasiswa maka akan terjadi 

peningkatan yang besar terhadap motivasi mahasiswa dalam menulis skripsi. 

Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Ryan, 

Rosita dan Diajeng (2017)
7
 menunjukkan bahwa kualitas komunikasi interpersonal 

dosen dan motivasi mahasiswa berpengaruh secara simultan terhadap keinginan 

mahasiswa dalam menulis skripsi, juga penelitian yang dilakukan oleh Ryan Adam 

Pratama (2017)
8
  

                                                           
7
Dajeng, dkk “Kualitas Komunikasi Interpersonal Dosen dan Motivasi Mahasiswa dalam 

Menulis Skripsi”, 2017. 
8
 Pratama “Pengaruh kualitas komunikasi interpersonal dosen dan motivasi mahasiswa dalam 

menyusun skripsi” menunjukkan hasil bahwa kualitas komunikasi interpersonal dan juga motivasi 

berpengaruh simultan terhadap mahasiswa dalam menulis skripsi, 2017. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari data yang telah diperoleh melalui penyebaran kuesioner peneliti 

melakukan pengelolaan data dan analisis data dalam penelitian tentang “Pengaruh 

Komunikasi Interpersonal Dosen terhadap Tingkat Motivasi Mahasiswa Tahap 

Penyelesaian Studi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Alauddin 

Makassar)” maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah apabila semakin bagus 

motivasi mahasiswa maka semakin bagus tahap penyelesaian studi makasiswa, 

namun, juga jika interpersonal dosen semakin tinggi maka akan memengaruhi 

tingginya motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir mahasiswa sehingga 

antara komunikasi interpersonal dosen, juga komunikasi interpersonal mahasiswa 

dalam hal ini motivasi mahasiswa harus sejalan dalam menyelesaikan tahap 

penyelesaian skripsi. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa 

saran dan implikasi penelitian bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti permasalahan serupa atau 

pengembangannya dengan menambahkan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi tingkat penyelesaian studi mahasiswa, karena semakin banyak 
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2. variabel independen kemungkinan dapat memperoleh hasil yang baik untuk 

menjelaskan informasi yang diungkapkan.  

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode tambahan yaitu 

wawancara secara langsung kepada responden agar responden memberikan 

jawaban dengan kesungguhan dan keseriusan, serta peneliti lebih terlibat 

dalam proses penelitian tersebut. 
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