
 

 

 

BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

 
Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu mahasiswa tingkat akhir 

fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, alamat 

pengumpulan data berada Gedung Antonius di Jl. Pawiyatan Luhur Selatan IV, 

No 01, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, jawa Tengah. 

Subjek penelitian berjumlah 67 mahasiswa. Berdasarkan angkatan kuliah subjek 

penelitian terdiri dari 9 mahasiswa angkatan 2016, 44 mahasiswa angkatan 2017 

dan 14 mahasiswa angkatan 2018. Berdasarkan jenis kelamin, 37 mahasiswi dan 

30 mahasiswa. 

Dasar pengambilan objek penelitian mahasiswa tingkat akhir Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dikarenakan terdapat 

fenomena dimana mahasiswa tingkat akhir fakultas psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang kehilangan makna hidup. 

4.2. Persiapan Pengambilan Data 

4.2.1.Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua skala yaitu, 

skala kebermaknaan hidup dan skala berpikir positif. Skala Kebermaknaan 

hidup terdiri atas 24 item dengan perincian 12 item favorable dan 12 item 

unfavorable. Berikut persebaran item skala kebermaknaan hidup: 
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Tabel 4.1. Persebaran Item Skala Kebermaknaan Hidup 
 

No Aspek-aspek 
  Jenis Item  

Total Item 
Favorable Unfavorable 

1 Pemahaman Diri 15,24 2,6 4 
2 Kegiatan Terarah 1,7 10,23 4 
3 Makna Hidup 3,17 12,22 4 
4 Pengubahan Sikap 8,13 4,20 4 
5 Komitmen Diri 11,19 9,18 4 
6 Dukungan Sosial 5,16 14,21 4 

 Total 12 12 24 

 

Skala berpikir positif terdiri atas 16 item dengan perincian 8 item favorable 
 

dan 8 item unfavorable. Berikut persebaran item pada skala berpikir positif: 

 

Tabel 4.2. Persebaran Item Skala Berpikir Positif 
 

No Aspek-aspek 
  Jenis Item  

Total item 
Favorable Unfavorable 

1 Harapan yang Positif 2,12 4,9 4 
2 Afirmasi Positif 5,10 1,6 4 

3 Pernyataan yang tidak 
menilai 

8,14 13,15 4 

4 Penyesuaian Diri 3,16 7,11 4 
 Total 8 8 16 

 

Setelah peneliti menyusun alat ukur, langkah selanjutnya adalah 

pengecekan alat ukur oleh Dosen Pembimbing skripsi untuk di review dan 

pengecekan terakhir sebelum peneliti mengubah skala ke dalam bentuk google 

form. 

4.2.2.Perizinan Penelitian 
 

Penelitian ini sudah melalui proses perizinan yang dikeluarkan oleh 

instansi terkait yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan perizinan, dalam 

hal ini adalah pihak Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Adapun surat izin yang dikeluarkan yaitu 

0352/B.7.3/FP/XII/2021.Setelah peneliti mendapatkan perizinan, pengambilan 

data dilakukan antara tanggal 19 November 2021 – 29 November 2021. 
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4.3. Uji Coba Alat Ukur 

 
Peneliti menggunakan uji coba terpakai dalam penelitian ini. Artinya data 

yang didapatkan dari responden penelitian, digunakan kembali untuk uji asumsi 

klasik dan hipotesis. Alasan peneliti menggunakan uji coba terpakai karena 

jumlah subjek yang terbatas, sehingga membuat peneliti memaksimalkan data 

yang dimiliki.Uji coba alat ukur melalui dua pengujian yaitu, uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas alat ukur menggunakan dua teknik yaitu uji Product 

Moment Pearson dan dikoreksi dengan Part-Whole, dimana dikatakan item valid 

apabila nilai rhitung > rkritis (0,25). Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik Alpha 

Cronbach dengan acuan nilai reliabel 0,00 – 1,00. Dijelaskan masing-masing uji 

pada poin di bawah ini. 

4.3.1. Validitas dan Reliabilitas Skala Kebermaknaan Hidup 

 
Uji validitas skala kebermaknaan hidup melalui tiga putaran, dengan 

menggunakan perhitungan di SPSS ver 25 for windows. Putaran 1, item gugur 

berjumlah 6 item yaitu, Y3, Y7, Y14, Y16, Y18 dan Y21. Putaran 2, item gugur 

berjumlah satu yaitu, Y11. Putaran tiga, seluruh item valid, dari total 24 item 

tersisa 17 item. Berikut persebaran item valid skala kebermaknaan hidup: 

Tabel 4.3. Persebaran item valid skala kebermaknaan hidup 
 

No Aspek-aspek 
  Jenis Item  Total Item 

Valid Favorable Unfavorable 

1 Pemahaman Diri 15,24 2,6 4 
2 Kegiatan Terarah 1,7* 10,23 3 
3 Makna Hidup 3*,17 12,22 3 
4 Pengubahan Sikap 8,13 4,20 4 
5 Komitmen Diri 11*,19 9,18* 2 
6 Dukungan Sosial 5,16* 14*,21* 1 

 Total valid 8 9 17 

Ket: Tanda (*) item gugur 
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Berdasarkan pengujian validitas diketahui rentang validitas (Product 

Moment) antara 0,343 – 0,666. Setelah seluruh item valid, peneliti melakukan 

uji reliabilitas skala Kebermaknaan hidup, didapatkan nilai reliabel sebesar 

0,834, artinya skala kebermaknaan hidup reliabel. 

4.3.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Berpikir Positif 

 
Uji validitas skala berpikir positif melalui tiga putaran, dengan 

menggunakan perhitungan di SPSS ver 25 for windows. Putaran 1, item gugur 

berjumlah 3 item yaitu, X8, X13 dan X15. Putaran 2, item gugur berjumlah 1 

item yaitu, X12. Putaran tiga, seluruh item valid, dari total 16 item tersisa 12 

item. Berikut persebaran item valid skala berpikir positif: 

Tabel 4.4. Persebaran item valid skala berpikir positif 
 

No Aspek-aspek 
  Jenis Item  Total Item 

Valid Favorable Unfavorable 

1 Harapan yang Positif 2,12* 4,9 3 
2 Afirmasi Positif 5,10 1,6 4 

3 Pernyataan yang tidak 
menilai 

8*,14 13*,15* 1 

4 Penyesuaian Diri 3,16 7,11 4 
 Total valid 6 6 12 

Ket: Tanda (*) item gugur 

 

 
Berdasarkan pengujian validitas diketahui rentang validitas (Product 

Moment) antara 0,386 – 0,748. Setelah seluruh item valid, peneliti melakukan 

uji reliabilitas skala berpikir positif, didapatkan koefisien reliabilitas sebesar 

0,752, artinya skala berpikir positif reliabel. 

Setelah peneliti melakukan uji coba alat ukur, selanjutnya peneliti akan 

menggunakan data untuk melakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Data 

disesuaikan dengan hasil uji validitas. Skala kebermaknaan hidup menggunakan 

17 item dan skala berpikir positif menggunakan 12 item. 


