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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Arab Nama Latin 

  alif tidak dilambangkan ا

 ba b ب

 ta t ت

 sa s (dengan titik di atas) خ

 jim j ج

 ha h ح

 kha kh خ

 dal d د

 zal z (dengan titik di atas) ذ

 ra r ز

 zai z ش

 sin s س

 syin sy ش

 sad s (dengan titik di ص

bawah) 

 dad d (dengan titik di ض

bawah) 

 ta t (dengan titik di ط

bawah) 
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 za z (dengan titik di ظ

bawah) 

 „ ain„ ع

 gain g ؽ

 fa f ف

 qaf q ق

 kaf k ك

 lam l ل

 mim m م

 nun n ن

 wau w و

 ha h ه

 „ hamzah ػ

 ya y ی

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a ا َ

 Kasrah I i ا َ

 d}ammah u u ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ـىَْْ
fath}ah  dan ya>’ ai a dan i 

 fath}ah dan wau iu i dan u ـوَْْ

Contoh: 

ٍْـفَْ   kaifa : كَـ

 haula : هـَوْْلَْ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan  Tanda Nama 

 fath}ah dan alif ...َ  ا | ...َ  ى

atau ya>’ 

a> a dan garis di atas 

 ’<kasrah dan ya ــِـــى
i> i dan garis di atas 

 d}ammah dan wau ــُـو
u> 

u dan garis di atas 

 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قـِيْـلَ  

 yamu>tu : يـَمـوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
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Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَـةُ  الَأطْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :  الَـْمَـدِيـْنـَةُ  الَـْفـاَضِــلَةُ 

 al-h}ikmah :  الَْـحِـكْـمَــةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَناَ 

 <najjaina : نـَجّـيَْــناَ 

 al-h}aqq : الَــْحَـق  

 nu‚ima : نُـعّــِمَ 

 aduwwun‘ : عَـدُو  

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلـِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِى  

 

 



 
 

xvii 
 

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  الَزَّلــْزَلــَةُ 

 al-falsafah :  الَــْفَـلْسَـفَةُ 

 al-bila>du :     الَــْبـــِلَادُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تـأَْمُـرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعُ 

 syai’un : شَـيْء  

 umirtu : أمُِـرْتُ 

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesai 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
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digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h باِللهِ   di>nulla>h دِيْـنُ اللهِ 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

رَحـــْمَةِ اللهِ هُـمْ فِْ      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
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kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

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

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 
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SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Nurwihdatul Umma 

NIM  : 20100116123 

Judul Skripsi : Pengaruh Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel terhadap    

Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah pada Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar 

 
Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan sikap prokrastinasi 

membaca artikel pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Alauddin Makassar; 2) Untuk mendeskripsikan penyelesaian 
tugas-tugas kuliah mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar; 3) Untuk mendeskripsikan 
adanya pengaruh siginifikan sikap prokrastinasi membaca artikel terhadap 
penyelesaian tugas-tugas kuliah pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Penelitian ini merupakan kuantitatif ex post facto. Populasi penelitian 
adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018, 2019, dan 
2020 yang berjumlah 306 orang mahasiswa dan sampel sebanyak 31 orang 
mahasiswa. Pengambilan sampel dilakukan secara stratified (bertingkat) 
menggunakan instrumen untuk memperoleh data melalui kuesioner atau angket 
yang alat ukurnya menggunakan skala Likert. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis statistik 
inferensial dengan menggunakan analisis variansi atau ANOVA melalui aplikasi 
SPSS v.22 for windows. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diperoleh hasil penelitian 
yaitu sikap prokrastinasi membaca artikel pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berada 
pada kategori sedang dengan persentase 64,52%. Sedangkan penyelesaian tugas-
tugas kuliah berada pada kategori sedang dengan persentase 64,52%. Dari hasil 
perhitungan diperoleh thitung adalah 5,424 , sedangkan         adalah 2,045. Berati 
nilai         lebih besar dari        =  (5,424  > 2,045), maka     ditolak dan 
  diterima. Sehingga hipotesis yang menyebabkan terdapat pengaruh siginifikan 
antara sikap prokrastinasi membaca artikel dengan penyelesaian tugas-tugas 
kuliah pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Alauddin Makassar terbukti benar. 

Implikasi dari penelitian ini kecenderungan prokrastinasi dengan 
penyelesaian tugas mahasiswa sebaiknya ditekan dengan instruksi tugas yang 
menghambat mahasiswa menyelesaikan tepat waktu. Instruksi tersebut dapat 
berupa deadline tugas yang dikontrol secara konsisten. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menunda suatu pekerjaan apalagi dalam hal ibadah wajib untuk dikerjakan 

merupakan kebiasaan buruk yang mesti dihentikan, karena Allah swt. tidak 

menyukai seseorang yang menunda meski ibadah itu tetap dijalankan. Seperti 

halnya mahasiswa yang sering menunda-nunda pekerjaan sehingga beranggapan 

bahwa ia mampu menyelesaikannya nanti. Dalam hal ini untuk menghindari hal-

hal buruk yang mungkin terjadi adalah lebih baik. Dalam QS Luqman/31:34, 

Allah swt. berfirman. 

ْ ْازَْضٍْجمَُوْتُُۗ ْتاِيَِّ ْ﴿وَمَاْجدَْزِيْْنفَْس ٌۢ ٍْس  ْخَثِ ٍْم  َْػَلِ
ْاّللّه  ﴾ٖٗانَِّ

Terjemahnya: 

Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang 
akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat 
mengetahui di bumi mana dia akan mati.

1
 

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa Allah swt. adalah zat satu-satunya 

yang mengetahui setiap kejadian. Demikian pula mengingatkan bahwa sekecil 

apapun suatu amalan yang akan kita kerjakan, Dia juga yang memutuskan terjadi 

atau tidaknya. Bahwa sebesar apapun suatu amalan yang kita berikan nanti, 

setelah kematian tidak akan berarti apa-apa. 

Perilaku menunda sulit untuk diubah. Sikap ini tidaklah mudah dihentikan 

dan kemudian dilepaskan begitu saja. Kebiasaan ini sudah melekat pada diri 

seseorang, kebiasaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara 

                                                             

1
Kementerian Agama RI., Alquran dan Terjemahnya (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-

Kautsar, 2011), h. 414. 
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otomatis, tanpa harus terlebih dahulu dipikirkan ataupun direncanakan.
2
 Menunda 

suatu pekerjaan adalah suatu bentuk sikap prokrastinasi. Sikap prokrastinasi pada 

dasarnya melekat dalam kepribadian seseorang jika ia tidak  mampu mengatasinya 

dengan baik maka ia dapat dirugikan. Arti pentingnya membuat setiap individu 

mesti menyadari bahwa waktu itu sangatlah berharga dan tidak boleh menyia-

nyiakannya.  

Terkait sikap prokrastinasi ini maka kita dapat melihat dalam sebuah 

hadits, Rasulullah bersabda:  

ِْصَلَّْ ُْػَنْهمَُاْقاَلَ:ْقاَلَْزَسُولُْاللَّّ ْاللَّّ ًَ ٍْهِْوَسَلَّمَْلسَِجُلٍْػَنِْاتْنِْػَثَّاسٍ،ْزَظِ ىْاللُّْػَلَ

ٌْؼَِظهُُ: ْسَقمَِكَ،ْ ”وَهوَُ ْقثَْلَ حكََ ْوَصِحَّ ْهِسَمِكَ، ْقثَْلَ ْشَثاَتكََ ْخَمْسٍ: ْقثَْلَ ْخَمْسًا اغْحنَمِْ

 وَغِناَءَكَْقثَْلَْفقَْسِكَ،ْوَفسََاغَكَْقثَْلَْشُغْلكَِ،ْوَحٍَاَجكََْقثَْلَْمَوْجكَِْ

Artinya:  

Abdullah bin Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda kepada seseorang, 
beliau menasehatinya: “Gunakanlah lima perkara sebelum lima perkara: 
masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu 
sebelum miskinmu, waktu senggangmu sebelum waktu sempitmu, dan 
hidupmu sebelum matimu.” (HR. Al- Hakim)

3
 

Hadis di atas menjelaskan tentang nilai waktu dalam kehidupan sehari-hari 

bagi manusia. Waktu ialah hal yang wajib dikelola serta dimanfaatkan agar tidak 

sia-sia begitu saja. Sisa waktu yang dilalui manusia hingga masa tua dimulai 

ketika ia berumur masih muda.
4
 Oleh karena itu, pelajaran yang kita bisa kutip 

dari hadis di atas sebagai seorang mahasiswa adalah memanfaatkan waktu dengan 

sebaik-baiknya dengan tidak menunda pekerjaan yang bisa dilakukan saat ini 

(waktu senggangmu sebelum waktu sempitmu). Seiring berjalannya waktu, nilai 

                                                             

2
Monica Ramirez Basco, Cara Ampuh Membunuh Kebiasaan Menunda-nunda (Cet. I; 

Bandung: Kaifa, 2011), h. 1. 

3
Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al Hakim al Naisaburi, Al Mustadrak ‘ala al 

Shahihain [4] (Darul kutub Al Ilmiyah, 1990) h, 341. 

4
Muhammad Sulaiman dan  Aizuddinnur Zakaria, Jejak Bisnis Rasul (Cet. I; Jakarta 

Selatan: PT Mizan Publika, 2010), h. 352. 
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serta manfaat suatu tugas akan habis apabila ditunda, serta tidak ada lagi cita-cita 

kecuali hanya tinggal cerita. 

Banyak hal yang kita rencanakan akan tetapi batal dikerjakan hanya karena 

tidak pandai dalam memanfaatkan waktu. Waktu tidak akan pernah bisa diulang 

kembali dan waktu tidak pernah bisa kembali. Oleh karena itu, membiarkan waktu 

berlalu dan terbuang begitu saja dengan anggapan bahwa besok masih ada waktu. 

Hal ini merupakan salah satu tanda bahwa kita tidak memahami pentingnya 

waktu. Padahal waktu dan kesempatan tidak akan pernah datang untuk kedua 

kalinya atau tidak akan pernah bisa terulang kembali.  

Menunda bisa dikatakan sebagai zona nyaman. Tempat dimana ia merasa 

bahwa ia berada pada kondisi yang sangat menyenangkan, tidak menantang 

ataupun mengancam dirinya atau sebagai tempat persinggahan (beristirahat) dan 

bahkan menggampangkan sesuatu. Perilaku yang membuat seseorang merasa 

diizinkan untuk meyakini sementara bahwa ia tidak memiliki sesuatu yang mesti 

dikerjakan.  

Menunda adalah perilaku yang umum dimana sebagian orang sering 

melakukannya dari pada orang lain. Seperti halnya dengan mahasiswa, kedudukan 

sebagai mahasiswa yang akademisi di perguruan tinggi akan selalu menemukan 

atau berhadapan dengan tugas yang sifatnya akademik atau non akademik. 

Adapun yang sifatnya akademik ialah seorang mahasiswa tak pernah lepas dari 

yang namanya tugas pada setiap mata kuliah bahkan dalam satu semester mesti 

bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu.
5
 Terkadang tugas 

perkuliahan ini kadang menjadi beban bagi mahasiswa, terutama apabila tugas 

yang dikerjakan mahasiswa tidaklah seimbang dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Kondisi seperti ini membuat mahasiswa sering berusaha mencari 

                                                             

5
Rumiani, Prokrastinasi Akademik Ditinjau dari Motivasi Berprestasi dan Stres 

Mahasiswa, Jurnal Psikologi. Vol, 3. No.2 (2006), h. 37.  
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bahan tambahan dalam pembelajaran diluar aktivitas kampus serta tak jarang pula 

saat mereka tidak dapat menemukan atau bahkan telah menemukannya sekalipun, 

penyelesaian tugasnya tetap saja ditunda.  

Sedangkan menurut Prayitno salah satu adanya faktor penentu kesuksesan 

mahasiswa dalam perguruan tinggi ialah sejauh mana mahasiswa mampu 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya yang diberikan oleh dosen dengan 

baik dan tepat waktu.
6
 Misalnya mahasiswa lebih cenderung untuk melakukan 

sikap prokrastinasi atau penundaan dalam menyelesaikan tugas disebabkan karena 

adanya alasan baik dan merasa sulit dalam mengerjakan atau kadang ia merasa 

terlalu mudah untuk diselesaikan. Sikap prokrastinasi ini dapat ditemukan pada 

motif atau kejadian, dimana seseorang yang sering melakukan penundaan karena 

adanya alasan tertentu dan spesifik. 

Pengamatan awal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak sedikit 

dari mahasiswa yang mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan dan ia 

bahkan terlambat dari waktu yang telah ditetapkan oleh dosennya. Bahkan ada 

seorang mahasiswa yang ditemukan, dimana ia tidak kunjung lulus pada suatu 

mata kuliah tersebut sehingga ia dijuluki sebagai “mahasiswa abadi” karena ia 

selalu bersikap prokrastinasi. 

Tingginya beban tugas perkuliahan di perguruan tinggi menuntut 

mahasiswa memiliki ketangguhan diri atau self-efficacy yang tinggi sehingga 

terhindar dari sikap prokrastinasi.
7
 Ada yang berpandangan bahwa seorang 

mahasiswa yang bersikap prokrastinasi ini didorong oleh perasaan tidak suka pada 

tugas perkuliahan yang diamanahkan kepadanya oleh dosennya. Sikap tidak suka 

                                                             

6
Prayitrno, Keterampilan Belajar (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 13.  

7
Damri, dkk., “Hubungan Self-efficacy dan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa dalam 

Menyelesaikan Tugas Perkuliahan”, Jurnal Bimbingan Konseling 3, no.1 (2017), h. 74-95. 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ (24 Januari 2020). 
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tersebut membuat mahasiswa lebih memilih menghindar ketika dosen memberi 

tugas kuliah kepadanya. Ada juga mahasiswa dalam memenuhi tugas kerjanya 

cukup mengambil materi pada sumber internet tanpa pamrih untuk mengetahui isi 

materi yang telah diambilnya. Kebiasaan ini juga menjadi salah satu sebab 

munculnya sikap prokrastinasi, menyepelekan bertanya suatu tugas karena 

mudahnya mengakses dan memperoleh bahan.  

Mengerjakan tugas tanpa harus bersusah payah dalam mencari dan 

memahami isi buku bacaan memacu penguatan prokrastinasi termasuk dalam 

membaca artikel telah menjadi masalah serius di kalangan mahasiswa. Perilaku 

itu tentu saja berdampak buruk terhadap mutu pencapaian pembelajaran. Dalam 

satu kasus, ada salah satu kelompok mahasiswa yang akan melakukan persentasi, 

malam sebelum presentasi itu dia mengambil materi dari internet tanpa terlebih 

dahulu mempelajari isinya dengan baik. Ketika hendak mempresentasikan 

materinya, dia baca setiap kata, kalimat, paragraf, dan kemudian ia tersadar bahwa 

materi yang diperoleh dimalam sebelumnya adalah salah. Inilah salah satu contoh 

mahasiswa yang melakukan sikap prokrastinasi dalam membaca artikel dan masih 

banyak lagi contoh kasus yang lain. 

Seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk menunda mengerjakan 

tugas, atau tidak segera mengerjakannya maka subyeknya disebut dengan 

prokrastinasi.
8
 Menurut Djaali, seperti dalam kutipan Istianah A. Rahman, 

menyebutkan bahwa pada dasarnya jiwa manusia dibedakan menjadi dua aspek, 

yakni aspek kemampuan (ability) dan aspek kepribadian (personality). Aspek 

kemampuan meliputi prestasi belajar, inteligensia, dan bakat; sedangkan aspek 

kepribadian meliputi watak, sifat, penyesuaian diri, minat, emosi, sikap, dan 

                                                             

8
Iven Kartadinata dan Sia Tjundjing, “Prokrastinasi Akademik dan Manajemen Waktu, 

Jurnal Psikologi Universitas Surabaya”, Anime, Vol. 23, Nomor 2 (2008), h. 110. 

https://repository.ubaya.ac.id/23843/1/  (24 Januari 2020). 
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motivasi. Gagasan tersebut memberikan gambaran kesan tentang apa yan 

dipikirkan, dirasakan, dan diperbuat, yang terungkap melalui perilaku. Sementara 

menurut Lindgren dalam halaman lain, pendekatan kognitif menyatakan bahwa 

perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman mereka terhadap 

situasi yang dikaitkan dengan tujuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 

perilaku muncul sebagai akibat dari stimulus yang diterimanya baik stimulus 

internal maupun eksternal. Stimulus yang bersifat internal, maka pengaruh 

individu mengambil peran untuk menentukan munculnya suatu perilaku.
9
 

Larangan untuk melakukan prokrastinasi tidak hanya ditulis di dalam 

buku, jurnal atau media lainnya. Al-Qur‟an juga telah memberi peringatan para 

penunda atau prokrastinator. Dalam QS Al-Munafiqun/63:10 Allah berfirman: 

سْجنًَِْإلِىَهْ ْلوَْلََْأخََّ ْأحََدَكُمُْالْمَوْتُْفٍَقَوُلَْزَبِّ ًَ ْوَأنَْفقِوُاْمِنْْمَاْزَشَقْناَكُمْْمِنْْقثَْلِْأنٌَْْأَجِْ

الحٍِِنَْ﴿ْ قَْوَأكَُنْْمِنَْالصَّ دَّ  ﴾ٓٔأجََلٍْقسٌَِةٍْفأَصََّ

Terjemahnya: 

 Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu 
sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia 
berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda 
(kematian)-ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedakah dan aku 
termasuk orang-orang yang saleh”.

10
 

Menurut catatan Andi Thahir, dkk., istilah prokrastinasi pada kalangan 

ilmuwan menunjuk kepada suatu kecenderungan untuk menunda-nunda 

penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh 

Brown dan Holzman yang menyimpulkan bahwa pengertian prokrastinasi dapat 

dipandang dari berbagai batasan tertentu, yaitu:  

1. Prokrastinasi hanya sebagai perilaku menunda dalam mengerjakan suatu 

tugas disebut sebagai perilaku penundaan, yaitu bahwa setiap perbuatan 

                                                             

9
Istianah A. Rahman, Perilaku Disiplin Remaja (Makassar: Alauddin University Press, 

2012), h. 28-29. 

10
Kementerian Agama RI., Alquran dan Terjemahnya, h.554. 
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untuk menunda dalam mengerjakan suatu tugas disebut sebagai 

prokrastinasi, tanpa mempermasalahkan tujuan serta alasan penundaan 

yang dilakukan. 

2. Prokrastinasi sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku yang dimiliki 

individu, yang mengarah kepada trait atau sifat, penundaan yang 

dilakukan seseorang dalam menghadapi tugas, biasanya disertai oleh 

adanya keyakinan-keyakinan yang tidak rasional. 

Prokrastinasi sebagai suatu sifat kepribadian, dalam pengertian ini 

prokrastinasi tidak hanya sebuah perilaku penundaan saja akan tetapi merupakan 

suatu sifat yang melibatkan komponen-komponen perilaku maupun struktur 

mental yang saling terkait yang dapat diketahui secara langsung maupun tidak 

langsung.
11

 

Prokrastinasi dapat menimbulkan rasa kecemasan serta ketakutan terhadap 

suatu kegagalan. Hal seperti inilah yang menghambat mahasiswa dalam mencapai 

kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah karena dapat menurunkan 

kualitas dan kuantitas pembelajaran sehingga menambah tingkat stres, dan 

berdampak buruk terhadap kehidupan mahasiswa. Dampak seperti ini seringkali 

tidak menjadi perhatian khusus bagi sebagian mahasiswa.  

Menurut Siti Mulyani bahwa Burka dan Yuen memperkirakan 

prokrastinasi pada mahasiswa mencapai 75%, dengan 50% dari siswa melaporkan 

bahwa prokrastinasi konsisten dan menganggapnya sebagai masalah. Mahasiswa 

yang melakukan prokrastinasi sangat sedikit yang memanfaatkan tenggang waktu 

yang diberikan untuk menyelesaikan tugas kuliah. Penundaan yang disertai 

                                                             

11
Andi thahir, dkk., “Pengaruh Spritual Intelligence, Emotional Intellegence dan Tipe 

Kepribadian terhadap Prokrastinasi Akademik Mahasiswa”,h.7-8. 

https://studylibid.com/doc/882490/-raden-intan-repository (7 Februari 2020). 
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dengan peran adaptif mahasiswa dapat menyebabkan mahasiswa kurang 

berprestasi.
12

 

Sasaran penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dari 

angkatan 2018, 2019, dan 2020. Hal ini menarik bagi peneliti untuk 

mempelajarinya lebih lanjut, karena faktanya ada beberapa mahasiswa yang masih 

kurang memperhatikan tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh dosennya dan lebih 

memilih bekerja atau mengikuti organisasi dan aktivitas lain pada jam 

perkuliahan. Perilaku-perilaku mahasiswa yang seperti ini patut diduga sebagai 

pelaku yang sering maelakukan sikap prokrastinasi.  

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa perilaku prokrastinasi akan 

berpengaruh tidak baik terhadap prestasi belajar seorang mahasiswa dan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 50% mahasiswa melakukan prokrastinasi dalam 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas kuliah. Perilaku seperti ini merupakan 

perilaku akhlaqul mazmumah karena ia menyia-nyiakan nikmat waktu yang telah 

diberikan oleh sang pemilik waktu yaitu Allah swt.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan dan 

merumuskan masalah yang dianggap perlu untuk dikaji lebih lanjut. Adapun 

rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sikap prokrastinasi membaca artikel mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar? 

                                                             

12
Siti Mulyani., “Prokrastinasi Akademik dikalangan Mahasiswa Program Studi 

Bimbingan dan Konseling”, Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling , Vol 8, No. 1 (2008), h. 

46. http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JBK  (24Februari 2020). 
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2. Bagaimana penyelesaian tugas-tugas kuliah pada Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

3. Apakah ada pengaruh sikap prokrastinasi membaca artikel terhadap 

penyelesaian tugas-tugas kuliah mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

C. Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

Terdapat pengaruh signifikan sikap prokrastinasi membaca artikel 

terhadap penyelesaian tugas-tugas kuliah mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Secara statistik, hipotesisnya dapat dituliskan sebagai berikut: 

   : Tidak ada pengaruh signifikan sikap prokrastinasi membaca artikel terhadap 

penyelesaian tugas-tugas kuliah pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

   : Ada pengaruh sikap prokrastinasi membaca artikel terhadap penyelesaian 

tugas-tugas kuliah pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam 

mengukur suatu variabel. Spesifikasi tersebut menunjuk pada dimensi-dimensi 

dan indikator-indikator dari variabel penelitian yang diperoleh melalui studi 

pustaka sebagai parameter untuk mengukur variabel. Dalam definisi operasional 

atau operasional variabel setidaknya terdapat definisi konseptual dan dimensi-
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dimensi atau indikator-indikator variabel penelitian. Dengan demikian, definisi 

operasional adalah kegiatan pengukuran variabel penelitian dilihat berdasarkan 

ciri-ciri spesifik yang tercermin dalam dimensi-dimensi atau indikator-indikator 

variabel penelitian.
13

 Karena itu merumuskan definisi operasional variabel akan 

menunjukkan alat pengumpul data yang tepat untuk digunakan. 

Penelitian ini mengkaji beberapa variabel, yaitu sikap prokrastinasi 

membaca artikel sebagai variabel bebas (X). Data prokrastinasi diambil  dari sikap 

prokrastinasi mahasiswa dalam membaca artikel. Penyelesaian tugas-tugas kuliah 

sebagai variabel terikat (Y). Dengan demikian, penulis memberikan pengertian 

setiap variabel sebagai berikut: 

1. Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel: Variabel Bebas (X) 

Prokrastinasi membaca artikel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

hal-hal yang ditimbulkan dan atau diakibatkan oleh sikap prokrastinasi pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar.  

Dalam penjabaran definisi serta pengukuran variabel dalam penelitian ini 

menggunakan instrumen pengukuran baku oleh Bruce W. Tuckman. Dalam 

instrumen tersebut meliputi meliputi topik berikut: (1) gambaran umum tentang 

kecenderungan untuk menunda atau menunda melakukan sesuatu, (2) 

kecenderungan untuk mengalami kesulitan melakukan hal-hal yang tidak 

menyenangkan dan jika memungkinkan untuk menghindari atau menghindari 

ketidaknyamanan, (3) kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas 

penderitaannya sendiri.
14

  

 

                                                             

13
Widodo, Metodologi Penelitian (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 81-82. 

14
Bruce W.  Tuckman, Measuring Procratination Attitudinally and Behaviorally, h. 5. 
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2. Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah: Variabel Terikat (Y) 

Tugas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas-tugas mata kuliah 

pada Program Studi Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh sejumlah dosen 

kepada sejumlah mahasiswa. Penyelesaian tugas-tugas dalam penelitian ini 

meliputi kecakapan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dengan cara 

mengerjakan sendiri atau mandiri, diskusi dengan teman, atau menyontek teman 

atau mengharapkan jawaban dari teman. 

Dalam penjabaran definisi serta pengukuran variabel dalam penelitian ini 

menggunakan aspek penyelesaian tugas-tugas kuliah menurut Prayitno dalam 

kutipan Suryadi, dkk., menyatakan bahwa dalam menyelesaikan tugas sekurang-

kurangnya ada dua aspek hal yang perlu diperhatikan yaitu mutu tugas dan waktu 

penyelesaian tugas. Sedangkan menurut Slameto mengemukakan dalam kutipan 

yang sama, aspek dalam penyelesaian tugas yaitu kemampuan dalam penyelesaian 

tugas.
15

 

E. Kajian Pustaka 

Beberapa hasil penelitian yang dijadikan pertimbangan dalam mempelajari 

dan menganalisis data penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bruce W. Tuckman dengan judul 

“Measuring Procrastination Attitudinally and Behaviorally”. Hasil analisis faktor 

menghasilkan dua faktor yang menjadi dasar pengurangan Skala menjadi 35 item 

dengan reliabilitas yang dihasilkan sebesar 0,90. Perbandingan cemoohan pada 35 

item dengan kinerja pada tugas kinerja yang diatur sendiri yang disebut sistem 

                                                             

15
Suryadi, dkk, Hubungan Kemampuan Menyelesaikan Tugas-tugas Pelejaran dengan 

Hasil Belajar Siswa, Jurnal Educatio, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 17.  

(27 Februari 2020). 
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pekerjaan rumah sukarela menghasilkan korelasi 54, sedangkan skala 35 item 

berkorelasi pada 47 dengan skor pada tes kemanjuran umum.
16

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sutriyono, Riyani, dan Berta E.A. Prasetya 

dengan judul “Perbedaan Prokrastinasi Akademik dalam Menyelesaikan Skiripsi 

pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW Berdasarkan Tipe Kepribadian A dan 

B”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan, mahasiswa dengan 

kepribadian tipe A mempunyai tingkat prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi 

lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa yang mempunyai tipe kepribadian 

B.
17

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Damri Engkizar dan Fuady Anwar dengan 

judul “Hubungan Self-Efficacy dan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa dalam 

Menyelesaikan Tugas Perkuliahan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara 

keseluruhan self-efficacy mahasiswa berada pada kategori tinggi (71,90%). 

Sedangkan prokrastinasi akademik berada pada kategori sedang (52,30%). Hasil 

analisis menggunakan rumus Pearson product moment correlation menunjukkan 

bahwa, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara self-efficacy dengan 

prokrastinasi akademik dengan perolehan          = -0,590 pada taraf signifikansi 

0,000. Artinya, semakin tinggi self-efficacy seorang mahasiswa maka semakin 

rendah tingkat prokrastinasi akademiknya. Sebaliknya, semakin rendah self-

efficacy seorang mahasiswa maka semakin tinggi pula tingkat prokrastinasi 

akademiknya.
18

 

                                                             

16
Bruce W. Tuckman, Measuring Procrastination Attitudinally and Behaviorally, Paper 

presented at the Annual Meeting of theAmerican Educational Research Association , h. 3 

17
Sutriyono, dkk., “Perbedaan Prokrastinasi Akademik dalam Menyelesaikan Skripsi pada 

Mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW Berdasarkan Tipe Kepribadian A dan B”, Satya Widya, 

Vol. 28, No. 2. (2012). h. 1. 

18
Damri, dkk., “Hubungan Self-efficacy dan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa dalam 

Menyelesaikan Tugas Perkuliahan”, Jurnal Bimbingan Konseling 3, no.1 (2017), h. 1. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Said Hasan Basri dengan judul 

“Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Ditinjau dari Religiusitas”. Hasil analisis 

korelasi pearson menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan dan 

negatif antara religiusitas dan procasrinasi akademik. Dengan skor “r” 0,410 dan 

“p” < 0,01 adalah 0,000. Hasil uji t sampel independen juga menunjukkan bahwa 

perbedaan antara religiusitas dan procastinasi akademik diamati dari program 

studi. Religiusitas program PMI lebih tinggi dari program lainnya (KPI, BKI, 

MD, dan IKS). Dan program akademik yang paling tinggi adalah program IKS 

belajar.
19

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilyas dan Suryadi dengan 

judul “Perilaku Prokrastinasi Akademik Siswa di SMA Islam Terpadu (IT) 

Boarding School Abu Bakar Yogyakarta”. Dari hasil penelitian perilaku 

prokrastinasi akademik di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: ada empat perilaku prokrastinasi akademik siswa di 

SMA IT Abu Bakar Yogyakarta (1) menunggu hasil pekerjaan teman 

(menyontek), (2) keterlambatan dalam mengumpulkan tugas, (3) irrational believe 

merupakan keyakinan bisa mengerjakan nanti atau lemah dalam regulasi waktu 

dan , (4) tidak cocok dengan guru mata pelajaran.
20

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Herlambang Sigit P., dkk, dengan judul 

“Aspek Pendudukan Perilaku atau Karakter Menunda Penyelesaian Tugas Kuliah 

JPTE”. Dari hasil penelitian ini pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Eloktro juga memiliki komitmet penyelesaian tugas yang baik, ditunjukkan 

dengan data yang menyatakan bahwa penundaan sesuatu perintah, tugas atau 

                                                             

19
A. Said Hasan Basri, Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Ditinjau dari Religiusitas, 

HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwa Islam, Vol. 2 (2017). h. 54. 

20
Muhammad Ilyas dan Suryadi.,”Perilaku Prokrastinasi Akademik Siswa di SMA Islam 

Terpadu (IT) Boarding School Abu Bakar Yogyakarta”, Jurnal An-nida’:Jurnal Pemikiran Islam 

Vol. 41 No. 1(2007). h, 71 http://ejurnal.uin-suska.ac.id (28 Januari 2020). 



14 
 

 
 

pekerjaan tidak dilakukan dengan nilai sebesar 3,27 dari maksimun. Sehingga 

menunjukkan bahwa integrasi mahasiswa terhadap tugas sangat baik, seperti 

diperoleh nilai 2/3 dari nilai maksimal.
21

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk mendeskripsikan sikap prokrastinasi membaca artikel pada Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 

b. Untuk mendeskripsikan penyelesaian tugas-tugas kuliah mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 

c. Untuk mendeskripsikan adanya pengaruh sikap prokrastinasi membaca artikel 

terhadap penyelesaian tugas-tugas kuliah pada Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dapat berguna bagi: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam dunia 

pendidikan dan pengajaran pada Jurasan Pendidikan Agama Islam, khususnya 

dalam sikap prokrastinasi 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu informasi 

bagi peneliti-peneliti lain. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu bahan evaluasi 

terhadap rumusan kebijakan dalam kaitannya sikap prokrastinasi membaca 

                                                             
21
Herlambang Sigit P., dkk,“Aspek Pendudukan Perilaku atau Karakter Menunda 

Penyelesaian Tugas Kuliah JPTE” Jurnal Edukasi Elektro, Vol. 2, No.1(2018), h. 48. 

http://journal.uny.ac.id/index.php/jee/ (28 Januari 2020). 
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artikel terhadap penyelesaian tugas-tugas kuliah pada Jurusan Pendidikan 

Agama Islam. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A.  Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel 

1. Sikap 

a. Pengertian Sikap 

Istilah sikap yang dalam bahasa Inggris disebut attitude menurut Sudirman 

Sommeng, pertama kali digunakan oleh Herbert Spencer yang menggunakan kata 

ini untuk menunjuk kepada suatu status mental seseorang. Kemudian pada tahun 

1888, Lange menggunakan konsep ini dalam suatu eksperimen laboratorium. 

Kemudian konsep sikap secara populer digunakan oleh para ahli sosiologi dan 

psikologi.
1
 

Attitude (sikap) adalah evaluasi terhadap objek, isu, atau orang. Sikap itu 

didasarkan pada informasi afektif, behavioral, dan kognitif. Affective component 

(komponen afektif) terdiri dari emosi dan perasaan seseorang terhadap suatu 

stimulus, khususnya evaluasi positif atau negatif. Behavioral component 

(komponen behavioral) adalah cara orang bertindak dalam merespons stimulus. 

Cognitive component (komponen kognitif) terdiri dari pemikiran seseorang 

tentang objek tertentu, seperti fakta, pengetahuan, dan keyakinan. Ketiga 

komponen sikap itu tidak selalu saling terkait, karenanya kita perlu membahas 

ketiga aspek itu.
2
 Sikap adalah suatu reaksi evaluatif yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan terhadap sesuatu atau seseorang (sering kali berakar pada 

                                                             
1
Sudirman Sommeng, Psikologi Sosial (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 

2014), h. 103. 

2
Shelley E. Taylor , dkk, Social Psychology, diterjemahkan oleh Tri Wibowo B.S dengan 

judul Psikologi Sosial (Cet. IV;  Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 165. 



 

 
 

kepercayaan seseorang, dan muncul dalam perasaan serta perilaku seseorang.
3
 

Jadi, sikap ialah suatu hal yang menentukan sifat, hakikat, baik perbuatan 

sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Oleh karena, itu ahli psikologi 

W.J. Thomas memberi batasan sikap sebagai suatu kesadaran individu yang 

menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi 

di dalam kegiatan-kegiatan sosial. 

Abu Ahmad menuliskan beberapa definisi tentang sikap dari para ahli, 

yaitu:
4
 

1) L. L. Thursione  

Sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif 

yang berhubungan dengan objek psikologi. Objek psikologi di sini meliputi: 

simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Orang dikatakan 

memiliki sikap positif terhadap suatu objek psikologi apabila ia suka (like) atau 

memiliki sikap yang  favorable, dan sebaliknya orang yang dikatakan memiliki 

sikap yang negatif terhadap objek psikologi bila ia tidak suka (dislike) atau 

sikapnya unfavorable terhadap objek psikologi. 

2) Zimbardo dan Ebbesen 

Sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap 

seseorang, ide atau objek yang berisi komponen-komponen cognitive, affective, 

dan behavior. 

3) D. Krech and RS. Crutchfield 

Sikap adalah organisasi yang tetap dari proses motivasi, emosi, persepsi 

atau pengalaman atas suatu aspek dari kehidupan individu. 

 

                                                             

3
David G. Myers, Social Psychologi , diterjemahkan oleh Aliyah Tusyani dkk dengan 

judul Psikologi Sosial (Jakarta: Salemba Humanika,  2012), h. 164. 

4
Abu Ahmad,  Psikologi Sosial  (Cet.III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 150-151. 



 

 
 

4) John H. Harvey dan William P. Smith 

Kesiapan merespons secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif 

terhadap objek atau situasi. 

5) Gerungan 

Pengertian attitude dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap objek 

tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap 

ini disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap 

objek tadi itu. Jadi attitude itu lebih diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan 

beraksi terhadap suatu hal. 

b. Ciri-ciri Sikap 

Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya 

dengan perangsang yang relevan, orang-orang atau kejadian-kejadian. Dapat 

dikatakan bahwa sikap merupakan faktor internal, tetapi tida semua faktor internal 

adalah sikap. Adapun ciri-ciri sikap adalah sebagai berikut: 

1) Sikap itu dipelajari (learnability) 

Sikap merupakan hasil belajar, tetapi perlu dibedakan dari motif-motif 

psikologi lainnya. Misalnya, lapar dan haus adalah motif psikologi yang tidak 

dipelajari, sedangkan pilihan kepada makanan Eropa adalah sikap. Beberapa sikap 

dipelajari tidak sengaja tanpa kesadaran kepada sebagian individu. Barangkali 

yang terjadi adalah mempelajari sikap dengan sengaja bila individu mengerti 

bahwa hal itu akan membawa lebih baik untuk dirinya sendiri, membantu tujuan 

kelompok, atau memperoleh sesuatu nilai yang sifatnya perseorangan. 

2) Memiliki kestabilan (stability) 

Sikap bermula dari mempelajari, kemudian menjadi lebih kuat, tetap, dan 

stabil, melalui pengalaman. Misalnya: perasaan like dan dislike terhadap warna 



 

 
 

tertentu (spesifik) yang sifatnya berulang-ulang atau memiliki frekuensi yang 

tinggal. 

3) Personal-societal significance 

Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan juga 

antara orang dan barang atau situasi. Jika seseorang merasa bahwa orang lain 

menyenangkan, terbuka serta hangat, maka ini akan sangat berarti bagi dirinya, ia 

merasa bebas, dan favorable. 

4) Berisi kognisi dan afeksi 

Adalah berisi informasi yang faktual, misalnya: objek ini dirasakan 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. Perasaan atau emosi meliputi 

kecemasan, kasihan, benci, marah, cemburu, atau suka. 

5) Approach-avoidance directionality 

Bila seseorang memiliki sikap yang peryataannya mendukung (favorable)  

terhadap sesuatu objek, mereka akan mendekati dan membantunya, sebaliknya 

bila seseorang memiliki sikap pernyataan yang tidak mendukung (unfavorable), 

mereka akan menghindarinya.
5
 

c. Fungsi Sikap 

Fungsi sikap dapat dibagi menjadi empat golongan, yaitu: 

1) Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri.  

Sikap adalah sesuatu yang bersifat communicable, artinya sesuatu yang 

mudah menjalar, sehingga mudah pula menjadi milik bersama.  Oleh karena itu, 

suatu golongan yang mendasarkan atas kepentingan bersama dan pengalaman 

bersama biasanya ditandai oleh adanya sikap anggotanya yang sama terhadap 

suatu objek. Sehingga, sikap bisa menjadi rantai penghubung antara orang dengan 

kelompoknya atau  anggota kelompoknya yang lain. Oleh karena itu, anggota-
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Sudirman Sommeng, Psikologi Sosial , h. 117-118. 



 

 
 

anggota kelompok yang mengambil sikap sama terhadap objek tertentu dapat 

meramalkan tingkah laku terhadap anggota-anggota lainnya. 

2) Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku.  

Kita mengetahui bahwa tingkah laku anak kecil dan binatang pada 

umumnya merupakan aksi-aksi yang spontan terhadap sekitarnya. Antara 

perangsang dan reaksi tidak ada pertimbangan, tetapi pada anak dewasa dan yang 

sudah lanjut usianya perangsang itu pada umumnya tidak diberi reaksi secara 

spontan, akan tetapi terdapat adanya proses secara sadar untuk menilai 

perangsang-perangsang itu. Jadi, antara perangsang dan reaksi terdapat sesuatu 

yang disisipkannya yaitu sesuatu yang berwujud pertimbangan-pertimbangan/ 

penilaian-penilaian terhadap perangsang itu sebenarnya bukan hal yang berdiri 

sendiri, tetapi merupakan sesuatu yang erat hubungannya dengan cita-cita orang, 

tujuan hidup orang, peraturan-peraturan kesusilaan yang ada dalam masyarakat, 

keinginan-keinginan pada orang itu dan sebagainya. 

3) Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman 

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa manusia di dalam menerima 

pengalaman-pengalaman dari dunia luar sikapnya tidak pasif, tetapi diterima 

secara aktif. Artinya semua pengalaman yang berasal dari dunia luar itu tidak 

semuanya dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana-mana yang perlu 

dan mana yang tidak perlu dilayani. Jadi, semua pengalaman ini diberi penilaian, 

lalu dipilih. Tentu saja pemilihan ini ditentukan atas tinjauan apakah pengalaman-

pengalaman itu mempunyai arti baginya atau tidak. Tanpa pengalaman tidak ada 

keputusan dan tidak dapat melakukan perbuatan. 

4) Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian 

Sikap sering mencerminkan pribadi seseorang, disebabkan karena sikap 

tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya. Oleh karena itu, dengan 



 

 
 

melihat sikap-sikap objek-objek tertentu, sedikit banyak orang bisa mengetahui 

pribadi orang tersebut. Jadi sikap sebagai pernyataan pribadi. Apabila kita akan 

mengubah sikap seseorang, kita harus mengetahui keadaan sesungguhnya dan 

sikap orang tersebut dan dengan mengetahui keadaan sikap itu kita akan 

mengetahui pula mungkin tidaknya sikap tersebut diubah dan bagaimana cara 

mengubahnya sikap-sikap tersebut.
6
 

2. Prokrastinasi  

a. Pengertian Prokrastinasi 

Menurut media sari, dkk., Istilah prokrastinasi berasal dari bahasa latin 

procrastination dengan awalam “pro” yang berarti mendorong maju atau bergerak 

maju dan akhiran “crastinus” yang berarti keputusan hari esok. Apabila kedua 

kata tersebut digabungkan maka akan menjadi “menangguhkan” atau “menunda” 

sampai hari berikutnya.
7
 

Menurut Edwin Adrianta Surijah dan Sia Tjundjing, mencari defenisi 

prokrastinasi merupakan tugas yang sulit.
8
 Hal ini disebabkan belum tercapainya 

konsensus tunggal terhadap defenisi prokrastinasi. Secara umum didefinisikan 

bahwa prokrastinasi adalah kecenderungan perilaku untuk memulai sesuatu 

dengan lambat dan membawa konsekuensi yang buruk bagi penderitanya. 

Sedangkan dalam halaman yang sama Dewitte dan Schouwenburg dalam 

pandangannya, pelaku prokrastinasi tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. 

Hal ini disebabkan seseorang tersebut tidak memiliki waktu yang cukup yang 

sesuai dengan kapasitas kemampuan dirinya. 
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Beberapa peneliti berusaha mengajukan definisi yang lebih kompleks 

tentang perilaku prokrastinasi ini. Menurut Steel dalam kutipan Kartadinata, I, dan 

Sia, T, mengatakan bahwa prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan 

yang diinginkan walaupun mengetahui bahwa penundaannya dapat menghasilkan 

dampak buruk.
9
 

Prokrastinasi dapat juga dikatakan sebagai penghindaran tugas, yang 

diakibatkan perasaan tidak senang terhadap tugas serta ketakutan untuk gagal 

dalam mengerjakannya. Knaus berpendapat bahwa penundaan yang telah menjadi 

respons tetap atau kebiasaan dapat dipandang sebagai trait prokrastinasi. Artinya 

prokrastinasi dipandang lebih dari sekedar kecenderungan melainkan suatu 

respons tetap dalam mengantisipasi tugas-tugas yang tidak disukai dan dipandang 

tidak diselesaikan dengan sukses. Dengan kata lain penundaan yang dikategorikan 

sebagai prokrastinasi adalah apabila penundaan tersebut sudah merupakan 

kebiasaan atau pola yang menetap, yang selalu dilakukan seseorang ketika 

menghadapi suatu tugas dan penundaan yang diselesaikan oleh adanya keyakinan 

irasional dalam memandang tugas. Bisa dikatakan bahwa istilah prokrastinasi bisa 

dipandang dari berbagai sisi dan bahkan tergantung dari masa seseorang 

melihatnya.
10

 

Menurut Solomon dan Rothblum dalam kutipan Surijah, E, dan Sia T., 

prokrastinasi adalah penundaan mulai mengerjakan atau menyelesaikan tugas 

yang disengaja. Dari defensi tersebut dapat dilihat bahwa perilaku prokrastinasi 
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adalah perilaku yang disengaja, maksudnya faktor-faktor yang menunda 

penyelesaian tugas berasal dari putusan dirinya sendiri.
11

 

Prokrastinasi menurut Tuckman dan Sexton adalah Kurangnya atau tidak 

adanya kinerja yang diatur sendiri adalah penundaan, kecenderungan untuk 

menunda atau sepenuhnya menghindari aktivitas di bawah kendali seseorang. 

Sedangkan menurut Bandura, telah diusulkan bahwa penundaan hasil dari 

kombinasi yaitu: (1) tidak percaya pada kemampuan sendiri untuk melakukan 

tugas. (2) tidak dapat menunda kepuasan. Sedangkan menurut Ellisand Knaus dan 

Tuckman bahwa penundaan hasil dari kombinasi yaitu menyalahkan sumber 

eksternal.
12

Saat seseorang melanjutkan sekolah atau perkuliahan di perguruan 

tinggi, tanggung jawab untuk mengontrol kinerja sendiri bergeser secara progresif 

dari orang tua dan guru ke diri sendiri, mencapai titik tertinggi selama masa 

kuliah. Sehingga ia tidak mampu mengatasi kecenderungan menunda-nunda. 

Prokrastinasi menurut Ellis dan Knaus dikutip oleh Nur Ghufron dan Rini 

Risnawati adalah sebuah kebiasaan penundaan yang tidak bertujuan dan proses 

penghindaraan tugas yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. hal tersebut terjadi 

karena adanya ketakutan untuk gagal dan pendangan bahwa segala sesuatu harus 

dilakukan dengan benar. Penundaan yang telah menjadi respons tetap atau 

kebiasaan dapat dipandang sebagai suatu trait prokrastinasi.
13

 

b. Ciri-ciri Prokrastinasi 

1) Penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas 

2) Keterlambatan dalam mengerjakan tugas, 

3) Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, 
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4) Melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan 

c. Macam-macam Prokrastinasi 

Adapun macam-macam prokrastinasi yaitu: 

1) Prokrastinasi aktif 

Prokrastinasi aktif adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk 

membuat keputusan dan melaksanakan tugas pada waktunya. Akan tetapi, mereka 

dengan leluasa menunda-nunda tugas tersebut dan berfokus pada tugas-tugas 

penting lainnya. 

2) Prokrastinasi pasif 

Prokrastinasi pasif adalah para pelaku prokrastinasi dalam pengertian yang 

umum. Secara kognitif, prokrastinasi pasti tidak mempunyai niat untuk 

melakukan prokrastinasi, tetapi mereka tetap menunda tugasnya karena tidak 

mampu membuat keputusan secara cepat dan bertindak secara cepat pula.
14

 

d. Faktor-faktor yang Memengaruhi Prokrastinasi 

Prokrastinasi merupakan perilaku disfungsional yang konflik, meliputi 

beberapa aspek yang saling berhubungan yaitu kognitif, afeksi dan perilaku 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penyebab dan dinamika terjadi prokrastinasi 

juga sangat bervariasi pula antara tugas yang satu dengan tugas yang lain pada 

orang yang sama. Secara umum dengan tugas yang lain pada orang yang sama. 

Secara umum para ahli membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

prokrastinasi menjadi faktor internal dan faktor iksternal. 

1) Faktor internal 

Faktor yang terdapat dalam individu yang mempengaruhi timbulnya 

prokrastinasi, meliputi kondisi fisik dan psikologis. Menurut Bruno dalam kutipan 
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Andi Thahir, dkk., seseorang yang mengalami kondisi kelelahan cenderung lebih 

mudah melakukan prokrastinasi.
15

 

Kelelahan dapat dijadikan alasan untuk menunda-nunda mengerjakan 

tugas karena jika mengerjakan dalam kondisi lelah akan mengakibatkan hasil 

pekerjaan tugas yang kurang memadai. Kondisi psikologis ini menunjuk pada 

sifat kepribadian individu. Beberapa penilitian menyebutkan sifat kepribadian 

mempengaruhi prokrastinasi antara lain self-efficacy dan locus of control, dimana 

invidu mempunyai self efficacy yang lebih rendah dan locus of control eksternal, 

cenderung lebih tinggi melakukan prokrastinasi akademik. 

2) Faktor eksternal  

Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan yang linient orang yang 

dibesarkan dalam kondisi lingkungan yang lemah atau longgar pengawasan 

cenderung lebih besar melakukan prokrastinasi akademik dari pada seseorang  

yang dibesarkan dengan kondisi lingkungan dengan yang pola asuh pengawasan 

orang tuanya ketat.
16

 

e. Prokrastinasi dalam Persepktif Islam 

Dalam perspektif Islam perilaku prokrastinasi juga dilarang. Allah swt. 

senantiasa menuntut kepada seluruh manusia agar selalu memanfaatkan waktu 

semaksimal mungkin dan mengisinya dengan berbagai amal atau perbuatan-

perbuatan yang positif. Bukannya menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang 

seharusnya bisa dikerjakan sekarang, tapi ditunda-tunda dengan atau tanpa alasan. 

Menunda-nunda adalah salah satu penyakit kronis manusia yang sangat 

berbahaya. Seorang individu menangguhkan sebuah amal karena berpikir bahwa 
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amal tersebut bisa dikerjakan esok hari. Padahal, dengan menunda ia akan 

menyesal ketika tidak mampu lagi mengerjakan pekerjaan tersebut dilain waktu, 

perilaku yang kurang terpuji ini, tentu sangat memprihatinkan, sebab sebagai 

negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seharusnya kita harus lebih 

cermat dalam memanfaatkan waktu. Hal ini disebabkan al-Qur‟an dan Hadis 

memberikan perhatian dari berbagai sudut pandang dan bentuk yang beragam 

terhadap waktu. al-Qur‟an mengulang-ulangi akan pentingnya waktu agar 

manusia tidak sampai melalaikannya.
17

 Sebagaimana dijelaskan dalam QS  al-

Ashr/103:1-2 

نْسَانَْلفًَِْخُسْسٍْ﴿ْٔوَالْؼَصْسِْ﴿ْ ْالِْْ  ﴾ٕ﴾ْإنَِّ

Terjemahnya: 

Demi masa. Sesungguhnya  manusia itu dalam kerugian.
18

 

Allah juga memerintahkan manusia untuk mengerjakan tugas yang lain 

setelah selesai dari tugas yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-

Insyirah/94:1-7 

﴾ْٖالَّرِيْأنَْقطََْظَهْسَكَْ﴿ْ ﴾ْٕوَوَظَؼْناَْػَنكَْْوِشْزَكَْ﴿ْ ﴾ْٔألَمَْْنشَْسَحْْلكََْصَدْزَكَْ﴿ْ

ْمَغَْالْؼُسْسٌِْسُْسًاْ﴿ْ ﴾ْٗوَزَفؼَْناَْلكََْذِكْسَكَْ﴿ْ  ْمَغَْالْؼُسْسٌِْسُْسًاْ﴿ْ ﴾ْ٘فإَنَِّ فإَذَِاْ ﴾ْٙإنَِّ

 ﴾٧فسََغْثَْفاَنْصَةْْ﴿ْ
Terjemahnya:  

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu (Muhammad), Dan 
Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan 
punggungmu, dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu, Maka 
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya engkau berharap.

19
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Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa waktu sangatlah penting bagi kehidupan 

manusia dengan tidak memperhatikan waktu yang terus berjalan maka manusia 

akan mengalami kerugian. Prokrastinasi yang pada umumnya dilakukan pada 

pelajar atau mahasiswa. 

Secara tersurat ayat tersebut tidak memberikan peluang bagi seorang 

muslim untuk menganggur sepanjang masih memiliki waktu atau usia, karena 

setelah selesai melakukan suatu kesibukan lain yang meletihkan atau 

menghasilkan karya nyata guna mengukir nasibnya, demikianlah pendapat yang 

dikemukakan oleh Quraish Shihab.
20

 

Di kalangan para ahli tafsir dan dalam pandangan kaum muslimin, bahwa 

ketika Allah swt bersumpah dengan salah satu makhluk-Nya, hal itu dimaksudkan 

untuk menarik perhatian mereka betapa besar manfaat dan peranan aspek itu. 

Selain ayat al-Qur‟an tersebut di atas, ada salah satu hadis yang juga 

menganjurkan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebagaimana disinyalir oleh 

Nabi melalui sabda beliau, yaitu: 

ِْتْنُْسَؼٍِدٍْهوَُْاتْنُْأتًَِْهِنْدٍْػَنْْأتٍَِهِْػَنْْاتْْ ْتْنُْإِتْسَاهٍِمَْأخَْثسََناَْػَثْدُْاللَّّ ًُّ ثنَاَْالْمَكِّ نِْحَدَّ

ْفٍِهِْ ْنِؼْمَحاَنِْمَغْثوُن  ٍْهِْوَسَلَّمَ ْػَلَ ُ ْصَلَّىْاللَّّ ًُّ ْػَنْهمَُاْقاَلَْقاَلَْالنَّثِ ُ ْاللَّّ ًَ مَاْػَثَّاسٍْزَظِ

ثنَاَْصَفْوَانُْتْنُْػٍِسَىْػَنْْ ْحَدَّ ْالْؼَنْثسَِيُّ ةُْوَالْفسََاؽُْقاَلَْػَثَّاس  حَّ ْمِنْْالنَّاسِْالصِّ كَثٍِس 

ٍْهِْ ُْػَلَ ْصَلَّىْاللَّّ ًِّ ْتنِْْسَؼٍِدِْتنِْْأتًَِْهِنْدٍْػَنْْأتٍَِهِْسَمِؼْثُْاتْنَْػَثَّاسٍْػَنْْالنَّثِ ِ ػَثْدِْاللَّّ

 لهَُْوَسَلَّمَْمِثْْ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Al Maliki bin Ibrahim telah mengabarkan 
kepada kami Abdullah bin Sa‟id yaitu Ibnu Hind dari Ayahnya dari Ibnu 
Abbas radliallahu „anhuma dia berkata; Nabi shallallahu „alaihi wasallam 
bersabda: “Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan 
manusia adalah kesehatan dan waktu luang”. „Abbas Al „Anbari 
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mengatakan; telah menceritakan kepada Shufwan bin Isa dari Abdullah bin 
Sa‟id bin Abu Hind dari Ayahnya saya mendengar Ibnu Abbas dari Nabi 
shallallahu „alaihi wasallam seperti haditd di atas.

21
 

Suatu penundaan dikatakan sebagai prokrastinasi, apabila penundaan itu 

dilakukan pada tugas yang penting, dilakukan berulang-ulang secara sengaja dan 

menimbulkan perasaan tidak nyaman, secara subyektif dirasakan oleh seseorang 

prokrastinasi, sedangkan Milgram mengatakan dalam kutipan M. Busyrol Fuad, 

bahwa prokrastinasi adalah suatu perilaku spesifik, yang meliputi sebagai berikut: 

1) Suatu perilaku yang melibatkan unsur penundaan, baik untuk memulai 

maupun menyelesaikan tugas atau aktivitas. 

2) Menghasilkan akibat-akibat lain yang lebih jauh, misalnya keterlambatan 

menyelesaikan tugas maupun kegagalan dalam mengerjakan tugas. 

3) Melibatkan suatu tugas yang dipersepsikan oleh pelaku prokrastinasi 

sebagai suatu tugas yang penting untuk dikerjakan, misalnya tugas kantor, 

tugas sekolah, maupun tugas rumah tangga.
22

 

3. Membaca  

a. Pengertian membaca 

Membaca adalah menerjemahkan simbol ke dalam suara yang 

dikombinasikan dengan kata-kata, disusun sehingga kita dapat belajar 

memahaminya dan kita dapat membuat katalog.
23

 

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan 

banyak hal, tidak sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas 

visual, berpikir, psikolinguistik, dan metokognitif. Sebagai proses visual membaca 
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merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan,. 

Sebagai proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, 

pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis dan pemahaman kreatif.
24

Selain 

itu membaca juga merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari yang 

tertulis dalam teks, sehingga selain perlu menguasai bahasa yang dipergunakan 

seorang pembaca juga mengaktifkan berbagai proses mental dalam sistem 

kognisinya.
25

 

  Syafi‟ie menyatakan dalam kutipan Samsu Somadayo bahwa sebagian 

dari keterampilan bahasa, keterampilan membaca mempunyai kedudukan yang 

sangat penting dan strategis karena melalui membaca orang dapat memahami kata 

yang diutarakan seseorang.
26

 

 Tarigan, dkk., mengatakan bahwa menurut Dendi Sugiono membaca 

adalah melihat, mengeja atau melafalkan isi dari apa yang tertulis. Lebih jelasnya 

membaca adalah sebuah proses yang dimulai dari pengalaman terhadap huruf-

huruf yang dilakukan dengan cara melihat huruf dengan seksama. Seorang yang 

tidak mengenal huruf tentunya tidak bisa membaca.
27

 

b. Tujuan membaca 

Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca 

dengan suatu tujuan, cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang 

yang tidak mempunyai tujuan. Dalam kegiatan membaca di kelas, guru 

seharusnya menyusun tujuan membaca dengan menyediakan tujuan khusus yang 
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sesuai atau dengan membantu mereka meyusun tujuan membaca siswa. Tujuan 

membaca mencakup sebagai berikut: 

1) Kesenangan 

2) Menyempurnakan membaca nyaring 

3) Menggunakan strategi tertentu 

4) Memperbarui pengetahuan tentang suatu topik 

5) Mengaitkan informasi baru dengan informasi untuk laporan lisan atau 

tertulis 

6) Mengkonfirmasikan atau menolok prediksi 

7) Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang 

diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari 

tentang struktur teks 

8) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik.
28

 

c. Faktor yang mempengaruhi minat membaca sebagai berikut: 

1) Lingkungan 

Lingkungan merupakan bagian yang sangat berpengaruh bagi kehidupan 

seseorang, dimana kepribadian dan pola fikir seseorang akan terbentuk dari 

lingkungannya. Lingkungan yang baik akan memberikan dorongan positif 

begitupun sebaliknya di lingkungan  yang tidak baik akan memberikan dorongan 

negatif disetiap aspek kehidupannya. 

2) Perkembangan teknologi 

Perkembangan teknologi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif 

bagi penggunanya terutama dikalangan akademisi dan pelajar. Salah satu contoh 

dampak negatif yang ditimbulkan adalah buku yang biasanya dibaca dengan 
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jumlah yang tebal tak terlihat lagi, karena dapat dibuat menjadi ebook dalam 

aplikasi gadged, sehingga minat baca menurun. 

3) Copy paste 

Copy paste sering terjadi apabila seorang pelajar atau kalangan pengguna 

teknologi lainnya yang menggunakan internet dengan mudah mencari tugas, 

artikel, berita ataupun informasi yang dibutuhkan. Sehingga budaya copy paste 

berpengaruh terhadap minat baca karena merasa muda dan diuntungkan, sehingga 

membaca tidak lagi diperlukan. 

4) Sarana kurang memadai 

Diantara sarana membaca adakah buku bacaan, lokasi/tempat membaca 

yang nyaman.  

5) Kurangnya motivasi 

Motivasi membaca sangat dibutuhkan untuk mendorong seseorang dalam 

membaca. Jika seseorang sudah mengetahui dan memahami manfaat dari 

membaca, maka seseorang akan menyadari betapa pentingnya membaca dan 

ketertarikannya akan semakin tinggi untuk membaca.
29

 

4. Artikel atau bacaan 

a. Pengertian artikel 

Artikel adalah sebuah karya tulis yang lengkap dimulai dari judul, materi, 

pembahasan serta penjelasan.
30

  

Dalam sebuah website Wikipedia Menurut M.D.J. Fashion, artikel adalah 

hasil karangan yang dibuat secara lengkap dan dipublikasikan di media online 

maupun cetak. Penulis artikel adalah orang atau individu yang menghasilkan 
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karangan dalam sebuah tulisan kemudian disusun menjadi satu kalimat sehingga 

membentuk sebuah bacaan. artikel ini dihasilkan dari pengalaman, imajinasi, 

pengetahuan umum, atau penelitian ilmiah.
31

 

Adapun pengertian artikel menurut para ahli sebagai berikut:  

1. Sumandiria 

Artikel adalah suatu karya tulis lepas berisikan sebuah opini seseorang 

yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat 

aktual, dengan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, memengaruhi, dan 

meyakinkan pembaca. 

2. Al-Aqli 

Artikel ialah suatu tulisan yang telah ditulis oleh masing-masing disiplin    

ilmu. Setiap artikel akan membahas suatu masalah hingga selesai dengan cara 

tuntas, lugas serta jelas sehingga para pembaca bisa mengambil intisari dari suatu 

karangan yan telah ditulis oleh sang penulis. 

3. Ensikologipedia Pers Indonesia 

Artikel ialah suatu karangan prosa di dalam media massa dengan 

pembahasan pokok masalah yang dibahas secara lugas. 

4. Rillan E. Wolseley 

Artikel ialah suatu karangan tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan 

dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud 

mendidik, menghibur, dan meyakinkan. 

5. Andi Baso Mappatato 

Artikel adalah karya tulis yang lengkap, tulisan nonfiksi, serta karangan 

tertulis yang memiliki panjang tidak menentu.
32
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6. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  

Menurut KBBI artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara 

lengkap. 

7. Penguin English Student Dictionary 

Mengartikan artikel adalah suatu karangan yang ditulis untuk 

dipublikasikan dalam media berita cetak seperti majalah, koran, dan lainnya. 

8. Webster’s Collegiate Thesaurus 

Mengartikan artikel sebagai suatu karangan, kritikan, catatan, reportase, 

manifes, pelajaran, putusan, dan survey. 

9. Webster’s New World Dictionary 

Mengartikan artikel sebagai karya tulis non fiksi yang umumnya ditulis 

secara singkat dan lengkap seperti karangan berita yang khas dalam mendia cetak. 

10. Longman Pitman Office Dictionary 

Menurutnya artikel adalah suatu prosa nonfiksi dengan bentuk yang biasa, 

merupakan bagian bebas dari suatu koran, majalah, dan media cetak lainnya. 

11. Essential English Dictionary 

Menurut kamus Inggris, atikel ialah suatu tulisan lengkap didalam surat 

kabar, koran, majalah, dan media cetak lainnya. 

12. The America Desk Dictionary 

Menurut kamus di Amerika, artikel merupakan bagian dari tulisan nonfiksi 

dengan bentuk bebas, merupakan bagian dari penerbitan seperti laporan esai.
33
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Maka disimpulkan bahwa artikel adalah penggabungan beberapa kata 

dalam kalimat yang menarik dan mudah dibaca sehingga membuat pembaca 

merasa mampu mengetahui terlebih dahulu apa yang mereka tidak tahu 

sebelumnya. 

Misalnya dalam penulisan artikel buku. Buku adalah kumpulan/himpunan 

kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan 

berisi tulisan, gambar atau tempelan. Seiring dengan perkembangan dalam bidang 

dunia informatika, kini dikenal dengan pula istilah e-book atau buku-e (buku 

elektronik). 
34

 

b. Jenis penulisan artikel sebagai berikut; 

1. Deskripsi 

2. Narasi 

3. Eksposisi 

4. Argumentasi 

5. Persuasi 

B. Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 

1. Pengertian Tugas 

Tugas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang wajib dikerjakan 

atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 

seseorang.
35

Mengerjakan tugas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

penyelesaian tugas karena tanpa adanya pengerjaan tugas tentu tidak akan ada 

tugas yang terselesaikan. siswa yang telah memiliki kesiapan dalam 

pengerjaan/penyelesaian tugas sekolah akan mengerjakan tugas sesuai dengan 

                                                             
34

Wikipedia, Artikel (19 Oktober 2021) 

35
Jagokata, “Arti Kata Tugas menurut KBBI”, https://jagokata.com/arti -kata/tugas.html 

(27 Februari 2020) 



 

 
 

tuntutan tugas dan arahan tugas serta memperhatikan isi atau materi tugas, format 

dan tata tulis serta tampilan tugas.
36

 

2. Pelaksanaan Pemberian Tugas 

 Menurut Surapranata dan Hatta dalam kutipan Suryadi, dkk., pemberian 

tugas dilakukan untuk semua mata pelajaran mulai awal kelas sampai dengan 

akhir kelas sesuai dengan materi pelajaran dan perkembangan mahasiswa.
37

 

Pelaksanaan pemberian tugas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Banyaknya tugas suatu mata pelajaran diusahkan agar tidak memberatkan 

peserta didik, karena peserta didik memerlukan waktu untuk bermain, belajar 

mata pelajaran lain, bersosialisasi dengan teman, dan lingkungan. 

b. Jenis dan materi pemberian tugas harus didasarkan kepada tujuan pemberian 

tugas yaitu untuk melatih peserta didik menerapkan atau menggunakan hasil 

pembelajaran dan memperkaya wawasan pengetahuannya. Materi tugas 

dipilih yang esensial sehingga peserta didik dapat mengembangkan 

keterampilan hidup yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, 

perkembangan, dan lingkungannya. 

3. Aspek-aspek Penyelesaian Tugas-tugas 

Prayitno menyatakan dalam halaman yang sama bahwa dalam 

menyelesaikan tugas sekurang-kurangnya ada dua aspek hal yang perlu 

diperhatikan yaitu:  

a.  Mutu tugas  
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Mutu tugas merupakan faktor yang perlu diperhatikan siswa dalam 

membuat tugas. Bila suatu tugas dapat dibuat dengan mutu yang baik, maka tugas 

yang dibuat dapat memperoleh nilai yang memuaskan, sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan bagi siswa untuk pelajaran lebih lanjut. Mutu dari suatu tugas yang 

akan diselesaikan ditentukan oleh isi suatu materi, bentuk format dan tata tulis 

serta penampilannya. 

b. Waktu penyelesaian tugas 

Tugas yang diberikan guru hendaknya direncanakan rentang waktu 

mengerjakan tugas dan waktu penyelesaian. Tugas yang telah dijadwalkan 

hendaknya diupayakan secara optimal sehingga tugas tersebut dapat diselesaikan 

dan diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

Sedangkan Menurut Slameto dalam halaman yang sama mengemukakan 

bahwa aspek penyelesaian tugas yaitu kemampuan menyelesaikan tugas. Siswa 

yang memiliki kemampuan menyelesaikan tugas pelajaran cenderung 

mendapatkan hasil belajar yang baik. Oleh karena itu, siswa harus mampu 

mengerjakan tugas-tugas pelajaran dengan baik sehingga memperoleh hasil 

belajar yang baik sebaliknya apabila siswa tidak mampu mengerjakan tugas-tugas 

pelajaran dengan baik maka akan memperoleh hasil belajar yang rendah.
38

  

4. Trik antistres menyelesaikan tugas kuliah 

  Untuk mengatasi stres akibat tertekan dalam menyelesaikan tugas-tugas 

kuliah di tengah padatnya aktivitas perkuliahan. Trik antistres menyelesaikan 

tugas kuliah yaitu; 

1. Buat jadwal 
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Tak ada salahnya membuat jadwal untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah 

ketika kita mengatur jadwal itu sangat membantu mengatur waktumu dalam 

mengerjakan tugas kuliah.  

2. Kurangi main 

Dalam hal ini kita harus memperhatikan jika tugas kuliah sedang banyak-

banyaknya, kurangilah main bersama teman-teman, agar waktumu bisa 

dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah itu. 

3. Kurangi kegiatan melelahkan 

Sebagai mahasiswa yang punya banyak tugas, sebaiknya kurangi kegiatan-

kegiatan yang melelahkan sehingga membuatmu malas mengerjakan tugas kuliah. 

4. Makanan pilihan 

Untuk mengurangi rasa stres dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah bisa 

memngkomsumsi makanan pilihan misalnya coklat, jus alpukat, roti kacang 

almond. Dengan mengkomsumsi makan seperti ini dapat meningkatkan serotonin 

dalam otak sehingga dapat mengurangi stres.
39
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan data atau sumber data yang sudah terjadi dan faktor-faktor 

yang diduga sebagai akibat dari faktor yang terjadi sebelumnya, maka kita dapat 

melihat bahwa hal ini termasuk pula dalam penelitian kuantitatif ex post facto. 

Penelitian ex post facto merupakan penelitian untuk menjelaskan atau menemukan 

bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan atau 

berpengaruh, tetapi juga mengapa gejala-gejala atau perilaku itu terjadi.
1
 

Pada penelitian ex post facto bisa dikatakan sebagai kebalikan dari 

penelitian eksperimen. Penelitian ex post facto itu menggambarkan kondisi 

sekarang yang dianggap sebagai penyebab dari faktor-faktor yang telah terjadi 

sebelumnya. Kemudian dengan melihat kejadian yang terjadi sebelumnya atau 

menyelidiki ke belekang agar dapat menetapkan faktor-faktor sebagai dugaan 

sementara yang menjadi penyebab yang telah beroperasi di masalalu. Dengan 

menemukan adanya hubungan dua variabel menggunakan penelitian ex post facto, 

sehingga memperoleh bukti tentang adanya perbedaan yang terjadi secara 

bersamaan.  

Agar terjadi hubungan sebab akibat antara variabel sikap prokrastinasi 

membaca artikel (X) dengan penyelesaian tugas-tugas kuliah (Y) maka dapat 

ditetapkan. Dengan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa 

variabel penyelesaian tugas-tugas kuliah (Y) tidak terjadi lebih dulu daripada 
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variabel sikap prokrastinasi membaca artikel (X),  atau adanya pengaruh variabel 

Penyelesaian tugas-tugas kuliah (Y) itu bukan karena adanya faktor lain 

melaingkan adanya hubungan dengan faktor yang dianggap sebagai penyebab 

tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap prokrastinasi 

membaca artikel terhadap penyelesaian tugas-tugas kuliah pada mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. Pengaruh antara variabel-variabel penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

X  : Sikap Prokrastinasi membaca artikel 

Y : Penyelesaian tugas-tugas kuliah 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut karena belum ada yang meneliti tentang topik ini 

sebelumnya pada lokasi ini. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk peneliti 

tentang bagaimana memecahkan suatu masalah dan bagaimana penelitian akan 

dilakukan. Metodologi penelitian kuantitatif dengan teknik statistiknya diakui 

mendominasi analisis penelitian sejak abad ke-18 sampai abad ini. Dengan 

semakin canggihnya teknologi komputer, berkembang teknik-teknik analisis 

statistik yang mendukung pengembangan penelitian kuantitatif. Metedologi 

Y X 
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penelitian kuantitatif statistik menjadi lebih bergengsi daripada metodologi 

penelitian kualitatif.
2
  

Tokoh aliran ini adalah August Comte. Pada dasarnya positivisme 

bukanlah suatu aliran yang khas berdiri sendiri. Ia hanya menyempurnakan 

empirisme dan rasionalisme. Dengan kata lain ia menyempurnakan metode ilmia 

(scientific method) dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. 

Positivisme mengajarkan bahwa kebenaran ialah yang logis, ada bukti empiris 

yang terukur. Terukur inilah sumbangan penting positivisme.
3
 

Dengan pendekatan positivisme dan metodologi penelitian kuantitatif, 

generalisasi dikonstruksi dari rerata keragaman individual atau rerata frekuensi 

dengan memantau kesalahan-kesalahan yang mungkin. Metedologi kuantitatif 

menuntut adanya rancangan penelitian yang menspesifikkan obyeknya secara 

eksplisit dielimanisakan dari obyek-obyek lain yang tidak diteliti. Tatafikir logik 

sesuai dengan teknik analisis yang telah dikembangkan, metodologi penelitian 

kuantitatif membatas sejumlah tatafikir logik tertentu, yaitu: korelasi, kausalitas, 

dan interaktif; sedangkan obyek data ditata dalam tatafikir kategorisasi, 

interfalisasi dan kontinuasi. Menurut positivisme antologik, realitas dapat 

dipecah-pecah, dapat dipelajari independen, dieliminasikan dari obyek yang lain, 

dan dapat dikontrol. Karena itu salah satu konsekuensi mendasar dalam 

metodologi penelitiannya adalah: kerangka teori dirumuskan spesifik mungkin, 

dan menolak suatu ulasan meluas yang tidak langsung relevan. Dari segi 

epistemologik, positivisme menuntut pilihnya subyek peneliti dengan obyek 

penelitian (termasuk subyek pendukungnya). Maksud memilahkan subyek dari 
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obyek agar dapat diperoleh hasil yang obyektif. Ditinjau dari segi aksiologik, 

positivisme menuntut agar penelitian itu bebas nilai (value-free). Mereka 

mengejar obyektivitas agar dapat ditampilkan prediksi atau hukum yang 

keberlakuannya bebas waktu dan tempat.
4
 

Dalam perkembangan aliran ini diletakkan dalam hubungan statika dan 

dinamika, dimana statika yang dimaksud adalah kaitan organis antara gejala-

gejala, sedangkan dinamika adalah urutan gejala-gejala. Bagi comte untuk 

menciptakan masyarakat yang adil, diperlukan metode positif yang kepastiannya 

tidak dapat digugat. Metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu: metode ini 

diarahkan pada fakta-fakta, metode ini diarahkan pada perbaikan terus menerus 

dari syarat-syarat hidup, metode ini berusaha ke arah kepastian, dan metode ini 

berusaha ke arah kecermatan.
5
 Berdasarkan teori tersebut, dapat kita pahami 

bahwa apa yang diterima seseorang sebagai hasil belajar atau hasil interaksi 

dengan orang lain, atau hasil pendidikan dan pengalaman akan memberikan 

pengaruh yang besar dalam kehidupan sebagai seorang mahasiswa. 

Prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan merupakan suatu sikap yang 

dapat mempengaruhi kompotensi seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Seorang 

mahasiswa akan memperoleh informasi dari berbagai sumber belajar dapat 

memberikan ilmu pengetahuan, kompotensi yang dapat memberikan pengaruh 

berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan baru bagi seorang mahasiswa. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif ex post fact. 

Pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada 

pengumpulan data yang berupa angka dan menggunakan analisis statistik sebagai 
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dasar pemaparan data.
6
 Penelitian kuantitatif dapat mengukur gejala terhadap apa 

yang diamati menjadi sangat penting, sehingga pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan mengadakan uji hipotesis, uji validitas dan realibilitas instrument, uji 

normalitas, dan uji linieritas. Hasil analisis sebagai terlampir. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Menurut Abustam dkk, dalam kutipan Sulaiman Saat dan Sitti Mania, 

populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki dengan 

karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Dalam halaman lain, dikutip dari Sugiyono 

menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

dan subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
7
 

Tabel 3.1 

No Angkatan Jumlah Mahasiswa 

1 2018 100 

2 2019 98 

3 2020 108 

Jumlah 306 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2018, 2019 dan 2020 dengan jumlah 

keseluruhan sebanyak 306 orang mahasiswa. 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk menjadi 

sumber data.
8
 Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai 

anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga 

diharapkan dapat mewakili populasi.
9
 Adapun yang dijadikan sampel pada 

penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2018, 2019 dan 2020. 

Dengan menggunakan cara ini, maka dari 306 jumlah populasi dengan 

asumsi kesalahan 5 persen (5%), maka jumlah sampel yang dipilih adalah 10 

persen (10%). Dari jumlah itu, maka sampel yang ditetapkan adalah 10 persen x 

306 orang mahasiswa = 31 orang mahasiswa. Pengambilan sampel (teknik 

sampling) dilakukan secara stratified (bertingkat), yakni pengambilan sampel 

dilakukan berdasarkan angkatan. Ini dilakukan karena populasi berstrata dapat 

dilihat pada tabel 3.2, berikut: 

Tabel 3.2 

No Angkatan Jumlah Mahasiswa 

1 2018 10 

2 2019 10 

3 2020 11 

Jumlah 31 

Penentuan subjek sampel tidak ditentukan secara proporsional, melainkan 

secara aksidental, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 
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dan dipandang cocok sebagai sumber data.
10

 Hal ini disebabkan karena peneliti 

sulit menemukan sumber data dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga 

proses perkuliahan saat penelitian ini dilakukan masih dalam bentuk daring 

(online). Selain itu, juga disebabkan oleh pertimbangan bahwa masalah yang 

diteliti merupakan hal yang dialami oleh semua mahasiswa termasuk Jurusan 

Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya peneliti berpendapat bahwa jika dilihat dari 

kasus yang diteliti yakni pengaruh sikap prokrastinasi membaca artikel, maka 

populasi penelitian ini dianggap homogen. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan rumusan masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini, berdasarkan instrumen yang digunakan dalam penelitian ex post facto yaitu 

peneliti menggunakan teknik angket atau kuesioner. Angket digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan sikap. 

Angket atau kuisioner adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang 

dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian yang diberikan 

kepada responden. Angket biasanya digunakan untuk mengukur persepsi, sikap 

atau perilaku tertentu. Teknik ini dipilih semata-mata karena responden atau 

subjek adalah orang yang mengetahui dirinya sendiri, apa yang dinyatakan oleh 

subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, juga interprestasi subjek 

tentang pertanyaaan/penyataan yang diajukan kepada subjek adalah sama dengan 

apa yang dimaksud oleh peneliti. Selain itu penggunaan angket pada umumnya 

dilatarbelakangi oleh kondisi aktual jika wawancara kurang mungkin dilakukan 

                                                             

10
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. VI; Bandung: ALFABETA, CV, 1999), 

h. 66. 
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oleh peneliti untuk menjangkau keseluruhan responden yang lokasinya berjauhan 

dan dalam waktu yang relatif terbatas.
11

 

Data mengenai sikap prokrastinasi membaca artikel (X) dan penyelesaian 

tugas-tugas kuliah (Y) pada mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, 

dikumpulkan dengan menggunakan angket checklist, yaitu suatu daftar yang berisi 

subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Checklist dapat menjamin bahwa 

peneliti mencatat tiap-tiap kejadian sekecil apapun yang dianggap penting.
12

 

Pengukurannnya dilakukan dengan menggunakan Skala Likert. 

E. Instrumen Penelitian Data. 

Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman angket (kuesioner). 

Pedoman angket merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan 

dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan  kepada responden 

untuk dijawabnya. Pedoman angket ini dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data mengenai sikap prokrastinasi membaca artikel terhadap penyelesaian tugas-

tugas kuliah pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Kaguruan UIN Alauddin Makassar. 

Untuk mengukur sikap prokrastinasi membaca artikel pada variabel bebas 

(X) instrumen ini menggunakan skala penelitian prokrastinasi yang dibakukan 

oleh Bruce W.  Tuckman, meliputi topik berikut: (1) gambaran umum tentang 

kecenderungan untuk menunda atau menunda melakukan sesuatu, (2) 

kecenderungan untuk mengalami kesulitan melakukan hal-hal yang tidak 

menyenangkan dan jika memungkinkan untuk menghindari atau menghindari 

                                                             

11
Widodo, Metodologi Penelitian, h. 72 

12
Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, h. 72. 
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ketidaknyamanan, (3) kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas 

penderitaannya sendiri.
13

  

Sedangkan penyelesaian tugas-tugas kuliah variabel terikat (Y) dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi  Instrumen Variabel Terikat Y : Penyelesaian tugas-tugas kuliah 

Aspek Indikator Aitem Jumlah 

Positif Negatif 

1. Mutu Tugas a. Kelengkapan aspek tugas 1,2 3,4 4 

b. Kesesuaian dengan 

instruksi tugas 

5,6 7,8 4 

c. Kualitas laporan akhir 9,10 11,12 4 

2. Waktu 

Penyelesaian 

Tugas 

a. Durasi Penyelesaian 13,14 15,16 4 

b. Ketetapan waktu 17,18 19,20 4 

3. Kemampuan a. Penguasaan konsep  21,22 23,24 4 

b. Mengembangkan ide 25,26 27,28 4 

c. Menyelesaikan tugas 29,30 31,32 4 

Variabel bebas (X) dan terikat (Y) di atas mmenggunakan angket tertutup, 

yaitu telah dilengkapi dengan pilihan jawaban, sehingga mahasiswa tinggal 

memilihnya. Penskoran memakai skala Likert yang dimodifikasi menjadi empat 

alternatif jawaban dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

                                                             

13
Bruce W.  Tuckman, Measuring Procratination Attitudinally and Behaviorally, h. 5. 
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 Tabel 3.4  

Skor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban Skor Pernyataan  

Positif 

Skor Pernyataan 

Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak Pernah 1 4 

F. Validitas dan Reliabilitasi Instrumen 

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah 

kuesioner tersebut sudah cukup baik untuk menilai apa yang kita teliti. Kuesioner 

yang baik adalah kuesioner yang valid dan reliabel. Dikatakan valid jika kuesioner 

benar-benar fokus dan efektif menilai hal yang kita teliti. Dikatakan reliabel yaitu 

jika kuesioner dapat diandalkan dan memiliki konsistensi jika diukur berkali-kali 

pada subyek yang berkarakter sama. Jika suatu kuesioner tidak fokus dan 

bahasanya membingungkan responden, maka nilai hasil pengukuran kuesioner 

bisa jadi tidak akan menggambarkan keadaan responden yang sesungguhnya.
14

 

1. Validitas Instrumen 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Validitas instrumen mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam 

mengukur apa yang hendak diukur, instrumen dikatakan valid saat dapat 

mengungkap data dari variabel secara tepat tidak menyimpang dari keadaan yang 

sebenarnya. Salah satu ukuran validitas untuk sebuah kuesioner adalah apa yang 

                                                             

14
Gita Sekar Prihanti, Pengantar Biostatistik (Cet. II; Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang Press, 2018), h.55. 
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disebut sebagai validitas konstruk (construct validity). Dalam pemahaman ini, 

sebuah kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang menyusun kuesioner 

tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi. Ukuran keterkaitan antar butir 

pertanyaan ini umumnya dicerminkan oleh korelasi jawaban antar pertanyaan. 

Pertanyaan yang memiliki korelasi rendah dengan butir pertanyaan yang lain 

dinyatakan sebagai pertanyaan yang tidak valid.
15

 

Validitas butir soal uraian dihitung dengan rumus product momen, antara 

skor butir soal (Xp) dengan skor total (Yt). Adapun rumusnya adalah: 

     
             

√                      
  

Keterangan  

rxy : koefesien korelasi antara variabel x dari variabel y 

 : jumlah perkalian x dan y 

n : jumlah subyek 

x : skor dari tes pertama (instrumen A) 

y : skor dari tes kedua (instrumen B) 

x
2 : 

kuadrat dari x 

y
2 

: kuadrat dari y 

  Pertimbangan Valid atau tidak yaitu: 

- Bila r hitung positif  dan lebih besar dari r tabel  (rhitung > r tabel) maka butir tersebut 

valid. 

- Bila r hitung negatif dan  r hitung lebih kecil dari r tabel (rhitung < r tabel) maka butir 

tersebut tidak valid. 

  Untuk uji validitas tersebut penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

program computer SPSS v.22 for windows agar memudahkan peneliti dalam 

                                                             

15
Ovan dan Andika Saputra, CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Penelitian Berbasis Web (Cet. I; Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020), h. 2-3. 
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melakukan pengujian. Jika terdapat item pertanyaan kuesioner yang tidak valid 

atau tidak memenuhi persyaratan di atas, maka item pertanyaan tersebut tidak 

akan diteliti lebih lanjut. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Dalam buku Ovan dan Andika Saputra, Menurut Wahyudin suatu 

instrumen pengukuran dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut dipergunakan 

secara berulang akan menunjukkan hasil pengukuran yang sama. Reliabilitas 

menunjukkan konsistensi kuesioner terhadap jawaban responden dalam beberapa 

kali pengujian pada kondisi yang berbeda dengan menggunakan kuesioner yang 

sama.
16

 

Uji reliabilitas dilakukan setelah validasi instrumen selesai. Dengan 

demikian uji reliabilitas dilakukan terhadap instrumen yang memiliki butir-butir 

soal yang valid saja. Uji reliabilitas dilakukan untuk menjamin bahwa instrumen 

tersebut memiliki keajegan (konsisten) mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Berbagi teknik uji reliabilitas akan dibahas kemudian. Hasil uji reliabilitas akan 

menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen.
17

 

Instrumen skor diskrit adalah instrumen yang hanya menggunakan teknik 

belah dua atau rumus Spearman Brown: 

 ri= 
2rb

1 rb
 

Keterangan: 

ri : reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb : korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.
18

 

                                                             

16
Ovan dan Andika Saputra, CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Penelitian Berbasis Web, h. 4.  

17
Wagiran,  Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi (Cet. I; 

Yogyakarta: Grup Penerbit  CV B udi Utama, 2013), h. 280. 

18
 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian,h.359. 
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 Analisis keputusan, apabila ri > r-tabel berarti reliabel dan apabila ri < r-

tabel tidak reliabel yang dihitung pada derajat kebebasan dk= n-2 dan ɑ= 0,05. 

Setelah kuesioner di uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS v.22 for 

windows. 

Jika nilai reliabilitas sudah didapatkan maka pengukuran kehandalan 

kuesioner  pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Interval Koefisien Uji Reliabilitas 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

G. Teknik Pengolahan dan Analiss Data 

Adapun teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.
19

 Adapun langkah-langkah untuk analisis data statistik 

deskriptif adalah: 

a. Distribusi frekuensi 

1) Menentukan range (R) 

                                                             

19
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. Ke 20; Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 147 
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R =        

Keterangan 

R = data tertinggi - data terendah 

2) Menentukan jumlah kelas interval (K) 

K = 1 + 3,332 log n  

Keterangan 

K  : banyaknya kelas 

N  : jumlah mahasiswa (sampel) 

Log : logaritma 

3) Menghitung panjang kelas interval (P) 

P = 
 
  

P  : panjang kelas interval  

R  : rentang nilai 

K  : kelas interval
20

 

b. Rata-rata (mean) 

Nilai rata-rata (mean) adalah data (berupa skor)  yang diperoleh dari 

pengalaman data dimana besarannya bersifat kuantitas dan tidak bervariasi. Untuk 

mencari besaran mean (simbol yang digunakan  ̅) dapat diperoleh dengan 

menghitung jumlah skor dibagi dengan banyaknya responden. Jumlah skor 

biasanya disimbolkan dengan ∑  ̅ sedangkan banyaknya responden disimbolkan 

dengan n. Rumusan untuk menghitung besaran tendensi sentral mean dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

Rumus 1 :  

 x̅= 
X1 X2 X3  Xn

n
 

Keterangan: 

                                                             

20
J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi (Cet. 7; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 73. 
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 ̅  : mean 

  - Xn : skor responden 

n : jumlah responden 

Rumus 1 di atas digunakan untuk data, di mana frekuensi setiap skornya 

hanya 1 (satu), jika frekuensi tiap-tiap skornya lebih dari satu digunakan rumusan 

berikut. 

Rumus 2 : 

 ̅  =  
∑ fixi
n  

Keterangan: 

 ̅   : mean 

       : wakil data (jumlah hasil perkalian f dan x) 

       : jumlah responden  

 Jika peneliti melakukan penggolongan data dengan menggunakan interval 

kelas, maka formulasi rumusannya sama dengan rumus 2, akan tetapi frekuensi (f) 

yang akan dihitung merupakan skor tengah (titik tengah) dari interval kelas.
21

 

c. Menghitung simpangan baku (standar deviasi)  

Standar deviasi adalah satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur 

penyebaran deviasi, satuan ukuran ini dipakai untuk data yang berskala kontinu 

bukan diskrit.
22

  

 Rumusnya :  

    √
∑       ̅  

     
 

Keterangan:  

                                                             

21
Bambang Soepeno, Statistik Terapan Dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan 

Pendidikan (Cet. 1: Jakarta; PT Rineka Cipta, 2002), h. 23 

22
Bambang Soepeno, Statistik Terapan Dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan 

Pendidikan, h. 32 
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    : standar deviasi 

     :                          

   :                               

 ̅   : rata-rata/mean 

   :                23 

d. Mengitung presentase dengan rumus: 

    
 

 
         

Keterangan:  

P  : angka persentase 

F  : frekuensi yang dicari persentasenya 

N : banyaknya sampel
24

 

e. Kategorisasi 

Untuk kategorisasi statistik, peneliti menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Saifuddin Azwar, sebagai berikut: 

Rendah  :  x             

Sedang  :                         

Tingga  :              .
25

 

Keterangan: 

   = mean 

    = deviasi standar 

2. Teknik analisis statistik inferensial 

Statistik inferensial (sering juga disebut statistik induktif atau statistik 

probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

                                                             

23
Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 97 

24
Muhammad Arif Tiro, Dasar-dasar Statistik (Makassar: Badan Penerbit Universitas 

Negeri Makassar, 2000), h. 117 

25
Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 

109. 
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sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok 

digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan 

sampel dari populasi itu dilakukan secara random.
26

 

a. Uji normalitas data 

Uji normalitas data dimaksudkan apakah ada data-data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan 

diantaranya Chi-Square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan 

Jarque Bera. Untuk pengujian secara manual kita dapat menggunakan rumus Chi-

kuadrat sebagai berikut:  

           
∑        

  
  

Keterangan : 

     : nilai Chi-kuadrat hitung 

Fo  : frekuensi hasil pengamatan  

Fh : frekuensi harapan 

Kriteria pengujian normal bila   hitung lebih kecil dari    tabel,sementara 

   tabel diperolah dari daftar    dengan dk = (k-1) pada taraf siginifikan ɑ = 0,05.  

Agar memudahkan penelitian ini maka peneliti menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov pada program computer  SPSS v.22 for windows. Untuk 

menentukan apakah data anda berdistribusi normal atau tidak normal dengan 

menggunakan Shapiro-Wilk, maka dapat dilihat melalui SPSS v.22 for windows 

cukup anda lihat nilai Sig pada kolom Shapiro-Wilk. Nilai Sig itu berarti 

signifikansi atau boleh disebut p value atau nilai probabilitas. Kriteria 

penetapannya dengan cara membandingkan nilai Sig. Pada kolom Kolmogorov-

Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian dasar 

pengambilan keputusan bahwa p dari koefisien K-S > 0,05, maka data 

                                                             

26
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , h. 148. 
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berdistribusi normal. Sebaliknya jika p dari koefesien K-S < 0,05, maka 

berdistribusi tidak normal.  

b. Uji linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel antara 

variabel X dan Y mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. 

Penelitian ini menggunakan SPSS v.22 for windows untuk memudahkan dalam 

pengujian. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah: 

1) Jika nilai probabilitas > 0,05, maka terdapat hubungan yang linear. 

2) Jika nilai prpbabilitas < 0,05, maka terdapat hubungan tidak linear. 

c. Uji hipotesis 

Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau 

variabel independen (X) dengan variabel terikat atau variabel dependen (Y) 

memiliki pengaruh atau tidak. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis 

statistik regresi linear sederhana. Analisis statistik regresi linear sederhana adalah 

regresi linear dimana varibael yang terlibat di dalamnya hanya dua, yaitu satu 

variabel terikat Y dan satu variabel bebas  X, serta berpangkat satu. 

Bentuk persamaannya adalah: 

   = a + b X 

Keterangan: 

Y : variabel terikat (variabel yang diduga) 

a : konstanta atau bila harga X 

b : koefisien regresi 

X : variabel bebas 

Untuk melihat bentuk korelasi antara variabel dengan persamaan regresi 

tersebut maka nilai a dan b harus ditentukan terlebih dahulu. 

    
∑   ∑ 

 
 



56 
 

 
 

    
   ∑     ∑    ∑  

  ∑      ∑   
 

Keterangan: 

X  : nilai variabel independen 

Y : nilai variabel dependen 

a  : koefisien regresi a 

 b  :koefisien regresi b 

n : jumlah populasi
27

 

Untuk memudahkan proses pengujian maka penelitian ini menggunakan 

SPSS v.22 for windows. Misalnya mencari apakah hipotesis ditolak atau diterima 

atau apakah variabel bebas X secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat 

Y. Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi regresi sederhana, dapat ditentukan 

dengan membandingkan F hitung. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mencari 

nilai signifikansi dari korelasi sederhana. Ketetapan dalam penentuan signifikansi 

adalah sebagai berikut: 

- Jika nilai probabilitas ɑ = 0,05 lebih kecil dari nilai probalitas sig. atau (ɑ ˂ 

sig) maka persamaan regresinya tidak terdapat signifikan. 

- Jika nilai probabilitas ɑ = 0,05 lebih besar dari nilai sig. Atau (ɑ ˃ sig) maka 

persamaan regresinya terdapat signifikan. 

d. Koefisien korelasi dan uji signifikan koefisien korelasi X dan Y 

Koefisien korelasi adalah koefisien yang memperlihatkan tingkat keretaan 

hubungan antara X dan Y. 

Rumus di bawah ini: 

1) Koefisien korelasi antara X dan Y 

 r    
  

√ ∑    ∑   
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Misbahuddin dan Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Cet. 2; 

Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 68-69 
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2) Uji signifikan koefisien korelasi X dan Y 

   : p = 0 

    : p ≠ 0 
28

 

Untuk uji korelasi ini peneliti menggunakan uji Korelasi Product Moment 

untuk mengetahui  ada tidaknya hubungan antar variabel yaitu sikap prokrastinasi 

membaca artikel dengan penyelesaian tugas-tugas kuliah. Uji korelasi Product 

Moment dilakukan dengan menggunakan program SPSS v.22 for windows. 

Dengan melihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.6 

Interval Nilai Koefisien Korelasi 

No  Interval Nilai Kekuatan Hubungan 

1 KK = 0,00 Tidak ada 

2 0,00 < KK ≤ 0,20 Sangat rendah atau lemah sekali 

3 0,20 < KK ≤ 0,40 Rendah atau lemah 

4 0,40 < KK ≤ 0,70 Cukup atau sedang 

5 0,70 < KK ≤ 0,90 Tinggi atau kuat 

6 0,90 < KK ≤ 1,00 Sangat tinggi atau kuat sekali 

7 KK = 1,00 Sempurna 

 

 

 

 

                                                             
28

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 290. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Hasil Uji Validitas  

Mengetahui valid dan tidak valid suatu item pernyataan didasarkan 

perbandingan antara t hitung dan r tabel. Apabila r hitung lebih besar atau sama 

dengan (>) t tabel, maka item tersebut memiliki validitas yang valid. Sebaliknya 

jika r hitung lebih kecil atau sama dengan (<) t tabel, maka item dalam kuesioner 

dinyatakan gugur. Untuk menentukan r tabel untuk  N = 31 dengan signifikansi 

5% (tingkat kepercayaan 95% atau alpha 0,05) pada distribusi nilia r tabel product 

moment. Maka r tabel sebesar 0,355. Adapun hasil uji validitas kuesioner dengan 

menggunakan 31 responden berdasarkan hasil program SPSS v.22 for windows. 

Adapun perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran  tabel 4.1 dan 

tabel 4.2 hasil uji validitas. Sedangkan ringkasan hasil uji validitas dapat dilihat 

pada tabel 4.1 sebagai beriku: 

Tabel 4.3 

Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel (X) dan Variabel (Y) 

No. Variabel Jumlah Item Keterangan 

1. Sikap Prokratinasi Membaca 
Artikel  

35 6 item pertanyaan 
yang gugur 

(2,3,4,7,17,27) 

2. Penyelesaian Tugas-tugas 
Kuliah 

32 6 item pertanyaan 
yang gugur 

(1,5,15,28,31,32) 

Berdasarkan pada tabel 4.3, di atas bahwa 35 item pada variabel sikap 

prokrastinasi membaca artikel item pertanyaan yang gugur terdapat 6 butir item 
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pertanyaan yang tidak valid. Sedangkan pada variabel penyelesaian tugas-tugas 

kuliah dari 32 item pertanyaan terdapat 6 butir item pertanyaan yang tidak valid. 

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada variabel sikap prokrastinasi 

membaca artikel menggunakan kuesioner yang sudah baku sehingga dimensi dan 

letak item kuesioner telah dibakukan.  Dalam hal ini, item pertanyaan yang tidak 

valid tidak di uji reliabilitas dan pengambilan data selanjutnya sehingga terdapat 

29 item pertanyaan pada sikap prokrastinasi membaca artikel yang digunakan 

untuk uji reliabilitas serta pengambilan data selanjutnya begitu pula pada variabel 

penyelesaian tugas-tugas kuliah untuk 26 item pertanyaan yang dinyatakan valid 

akan diuji reliabilitas dan pengambilan data selanjutnya. 

b. Hasil Uji Reliabelitas 

Instrumen kuesioner dikatakan baik jika kuesioner tersebut memiliki 

tingkat reliabilitas atau sangat kuat, karena instrumen kuesioner harus andal atau 

reliable. Rumus yang digunakan dalam menguji reliabilitas variabel (X) dan 

variabel (Y) yaitu rumus koefisien alpha. Peneliti menggunakan program SPSS 

v.22 for windows untuk memudahkan hasil uji reliabilitas dimana instrumen 

kuesioner dikatakan baik apabila nilai  Alphacronbach’s > 0,6. Berdasarkan hasil 

uji reliabilitas pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 pada lampiran. Maka digambarkan 

hasil uji reliabilitas kedua variabel tersebut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas  

No. Variabel Koefisien Alpha Kesimpulan 

1. Sikap Prokrastinasi Membaca 

Artikel 

0,879 Reliable 

2. Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 0,907 Reliable  

Pada tabel 4.6, di atas dapat diketahui bahwa variabel sikap prokrastinasi 

membaca artikel dan variabel penyelesaian tugas-tugas kuliah memiliki nilai 



60 
 

 
 

koefisien Alphacronbach’s lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa 

kedua variabel di atas telah reliable atau handal karena berada pada interpretasi 

sangat kuat. 

2. Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel dan Penyelesaian Tugas-tugas 

Kuliah pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

a. Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar 

Adapun data mengenai sikap prokrastinasi membaca artikel mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar 

tersebut, secara deskriptif berdasarkan data sampel sebanyak 31. Data ini 

dikumpulkan melalui kuesioner yang telah dibakukan oleh Bruce  W. Tuckman 

dengan judul “Measuring Procrastination Attitudinally and Behaviorally” dapat 

dilihat dalam instrument terlampir sebanyak 29 item pernyataan yang valid. 

Kemudian diisi oleh mahasiswa dan diberikan skor masing-masing pada item 

pertanyaan. 

Tabel 4.7 

Saya menunda menyelesaikan bacaan, meskipun isinya penting 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 1 3,225% 

3. Tidak Setuju 23 74,193% 

4. Sangat Tidak Setuju 7 22,581% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 1 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 1 (3,225%) 
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responden menyatakan setuju, 24 (77,42%) responden menyatakan tidak setuju, 7 

(22,58%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa ia 

menunda dalam menyelesaikan bacaan meskipun isinya penting. 

 
Tabel 4.8 

Saya mengatur waktu memulai aktifitas baru 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 8 25,806% 

3. Tidak Setuju 18 58,064% 

4. Sangat Tidak Setuju 5 16,129% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 5 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 8 (25,806%) 

responden menyatakan setuju, 18 (58,064%) responden menyatakan tidak setuju, 

5 (16,129%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju 

bahwa ia mengulur waktu memulai aktifitas baru.  

Tabel 4.9 

Saya tepat waktu memenuhi tenggang akhir pengumpulan tugas 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 9 29,03% 

2. Setuju 17 54,84% 

3. Tidak Setuju 3 9,68% 

4. Sangat Tidak Setuju 2 6,45% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 6 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 9 (29,03%) responden menyatakan sangat setuju, 17 

(54,84%) responden menyatakan setuju, 3 (9,68%) responden menyatakan tidak 

setuju 2 (6,45%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa ia 

tepat waktu memenuhi tenggang akhir pengumpulan tugas.  

Tabel 4.10 

Saya tetap membaca artikel, sekalipun isinya tidak menarik 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 2 6,45% 

2. Setuju 10 32,26% 

3. Tidak Setuju 16 51,61% 

4. Sangat Tidak Setuju 3 9,68% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 8 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 2 (6,45%) responden menyatakan sangat setuju, 10 

(32,26%) responden menyatakan setuju, 16 (51,61%) responden menyatakan tidak 

setuju, 3 (9,68%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju 

bahwa ia tetap membaca artikel, sekalipun isinya tidak menarik.  
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Tabel 4.11 

Saya membuat alasan untuk tidak membaca artikel 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 12 38,71% 

3. Tidak Setuju 16 51,61% 

4. Sangat Tidak Setuju 3 9,68% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 9 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 12 (38,71%) 

responden menyatakan setuju, 16 (51,61%) responden menyatakan tidak setuju, 3 

(9,68%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa ia 

membuat alasan untuk tidak membaca artikel.  

Tabel 4.12 

Saya mengabaikan artikel yang isinya tidak penting 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 9 29,03% 

2. Setuju 16 51,61% 

3. Tidak Setuju 6 19,35% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 10 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 9 (29,03%) responden menyatakan sangat setuju, 16 

(51,61%) responden menyatakan setuju, 6 (19,35%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 
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pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa dirinya 

mengabaikan artikel yang isinya tidak penting.  

Tabel 4.13 

Saya menyempatkan membaca, meski membosankan 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 2 6,45% 

2. Setuju 13 41,93 

3. Tidak Setuju 12 38,71% 

4. Sangat Tidak Setuju 4 12,9% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 11 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 2 (6,45%) responden menyatakan sangat setuju, 13 

(41,93%) responden menyatakan setuju, 12 (38,71%) responden menyatakan tidak 

setuju, 4 (12,9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa ia 

sering menyempatkan membaca, meski membosankan.  

Tabel 4.14 

Saya lelah membaca artikel yang menjemukan, dan saya memilih untuk 
berhenti membacanya 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 8 25,81% 

2. Setuju 17 54,84% 

3. Tidak Setuju 6 19,35% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 12 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 8 (25,81%) responden menyatakan sangat setuju, 17 

(54,84%) responden menyatakan setuju, 6 (19,35%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa dirinya 

lelah membaca artikel yang menjemukkan sehingga memilih untuk berhenti 

membacanya.  

Tabel 4.15 

Saya yakin kunci penyelesaian tugas salah satunya adalah membaca 
sungguh-sungguh 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 18 58,06% 

2. Setuju 13 41,93% 

3. Tidak Setuju 0 0% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 13 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 18 (58,06%) responden menyatakan sangat setuju, 13 

(41,93%) responden menyatakan setuju, 0 (0%) menyatakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan maka diperoleh 

kesimpulan yakni mahasiswa sangat setuju bahwa kunci penyelesaian tugas kuliah 

salah satunya adalah membaca sungguh-sungguh.  
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Tabel 4.16 

Hanya membaca judul, saya bisa tentukan mana yang harus dibaca dan 
mana yang tidak perlu 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 2 6,45% 

2. Setuju 14 45,16% 

3. Tidak Setuju 15 48,39% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 14 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 2 (6,45%) responden menyatakan sangat setuju, 14 

(45,16%) responden menyatakan setuju, 15 (48,39%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa 

hanya membaca judul, ia bisa menentukan mana yang harus dibaca dan mana 

yang tidak perlu dibaca.  

Tabel 4.17 
Saya berpikir hal yang tidak saya suka sebaiknya tidak perlu ada 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 2 6,45% 

2. Setuju 14 45,16% 

3. Tidak Setuju 15 48,39% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 15 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 2 (6,45%) responden menyatakan sangat setuju, 14 

(45,16%) responden menyatakan setuju, 15 (48,39%) responden menyatakan tidak 
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setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa ia 

berpikir hal yang tidak disukai sebaiknya tidak perlu ada. 

Tabel 4.18 

Saya berharap orang membuat saya susah celaka saja 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 3 9,68% 

3. Tidak Setuju 17 54,84% 

4. Sangat Tidak Setuju 11 35,48% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 16 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 3 (9,68%) responden 

menyatakan setuju, 17 (54,84%) responden menyatakan tidak setuju, 11 (35,48%) 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan 

maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa ia berharap 

bahwa orang yang membuatnya susah celaka saja. 

Tabel 4.19 

Saya menyia nyiakan waktu luang saya 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 1 3,22% 

2. Setuju 5 16,13% 

3. Tidak Setuju 16 51,61% 

4. Sangat Tidak Setuju 9 29,03% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 18 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 1 (3,22%) responden menyatakan sangat setuju, 5 

(16,13%) responden menyatakan setuju, 16 (51,61%) responden menyatakan tidak 

setuju, 9 (29,03%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju 

bahwa dirinya menyia nyiakan waktu luangnya. 

Tabel 4.20 

Saya rasa orang lain perlu berlaku adil terhadap saya 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 13 41,93% 

2. Setuju 16 51,61% 

3. Tidak Setuju 2 6,45% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 19 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 13 (41,93%) responden menyatakan sangat setuju, 16 

(51,61%) responden menyatakan setuju, 2 (6,45%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa orang lain 

perlu berlaku adil terhadap dirinya. 
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Tabel 4.21 

Saya yakin tidak ada orang yang perlu mengultimatum saya 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 3 9,7% 

2. Setuju 10 32,3% 

3. Tidak Setuju 17 54,8% 

4. Sangat Tidak Setuju 1 3,2% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 20 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 3 (9,7%) responden menyatakan sangat setuju, 10 

(32,3%) responden menyatakan setuju, 17 (54,8%) responden menyatakan tidak 

setuju, 1 (3,2%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju 

bahwa tidak ada orang yang perlu mengultimatum dirinya. 

Tabel 4.22 

Saya merasa belajar itu menyengsarakan 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 1 3,2% 

3. Tidak Setuju 12 38,7 

4. Sangat Tidak Setuju 18 58,1% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 21 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 1 (3,2%) responden 

menyatakan setuju, 12 (38,7%) responden menyatakan tidak setuju, 18 (58,1%) 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan 
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maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa sangat tidak setuju bahwa belajar itu 

menyengsarakan. 

Tabel 4.23 

Meskipun penyia-nyia waktu, pekerjaan saya tetap selesai 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 9 29,03% 

3. Tidak Setuju 15 48,39% 

4. Sangat Tidak Setuju 7 22,58% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 22 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 9 (29,03%) 

responden menyatakan setuju, 15 (48,39%) responden menyatakan tidak setuju, 7 

(22,58%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa 

dirinya menyia nyiakan waktu, meskipun pekerjaan tetap selesai. 

Tabel 4.24 

Saat membaca bacaan rumit, sebaiknya ditunda dulu 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 11 35,48% 

3. Tidak Setuju 17 54,84% 

4. Sangat Tidak Setuju 3 9,68% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 23 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 11 (35,48%) 
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responden menyatakan setuju, 17 (54,84%) responden menyatakan tidak setuju , 3 

(9,68%) responden sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan 

maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa ketika ia 

membaca bacaan rumit, sebaiknya ditunda dulu. 

Tabel 4.25 

Saya berjanji untuk membaca, meski harus mengeja 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 4 12,9% 

2. Setuju 22 70, 97% 

3. Tidak Setuju 5 16,13% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 24 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 4 (12,9%) responden menyatakan sangat setuju, 22 

(70,97%) responden menyatakan setuju, 5 (16,13%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa dirinya 

berjanji untuk membaca, meski ia harus mengeja. 

Tabel 4.26 

Saat saya membuat rencana, saya mengikutinya 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 7 22,58% 

2. Setuju 22 70,97% 

3. Tidak Setuju 2 6,45% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 25 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 7 (22,58%) responden menyatakan sangat setuju, 22 

(70,97%) responden menyatakan setuju, 2 (6,45%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa ia 

membuat rencana, ia mengikutinya. 

Tabel 4.27 

Saya berharap memperoleh jalan kemudahan menuju perubahan 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 19 61,29% 

2. Setuju 11 35,48% 

3. Tidak Setuju 1 3,22% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 26 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 19 (61,29%) responden menyatakan sangat setuju, 11 

(35,48%) responden menyatakan setuju, 1 (3,22%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa ia berharap 

memperoleh jalan kemudahan menuju perubahan. 
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Tabel 4.28 

Saya benci diri saya yang tidak mampu memulai 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 8 25,81% 

2. Setuju 12 38,71% 

3. Tidak Setuju 7 22,58% 

4. Sangat Tidak Setuju 4 12,9% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 28 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 8 (25,81%) responden menyatakan sangat setuju, 12 

(38,7%) responden menyatakan setuju, 7 (22,58%) responden menyatakan tidak 

setuju, 4 (12,9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa ia 

membenci dirinya yang tidak mampu untuk memulai. 

Tabel 4.29 

Saya menyelesaikan tugas penting tepat waktu 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 17 54,84% 

2. Setuju 12 38,71% 

3. Tidak Setuju 2 6,45% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 29 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 17 (54,84%) responden menyatakan sangat setuju, 12 

(38,7%) responden menyatakan setuju, 2 (6,45%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 
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pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa sangat setuju bahwa ia 

menyelesaikan tugas penting tepat waktu. 

Tabel 4.30 

Saat selesai, saya mengecek hasil pekerjaan saya 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 12 38,71% 

2. Setuju 16 51,61% 

3. Tidak Setuju 3 9,68% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 30 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 12 (38,71%) responden menyatakan sangat setuju, 16 

(51,61%) responden menyatakan setuju, 3 (9,68%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa ia 

mengecek hasil perkerjaannya ketika selesai dikerjakan. 

Tabel 4.31 

Saya mencari jalan untuk menyelesaikan bacaan artikel yang sulit dipahami 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 8 25,81% 

2. Setuju 21 67,74% 

3. Tidak Setuju 2 6,45% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 31 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 8 (25,81%) responden menyatakan sangat setuju, 21 
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(67,74%) responden menyatakan setuju, 2 (6,45%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa ia mencari 

jalan untuk menyelesaikan bacaan artikel yang sulit dipahami. 

Tabel 4.32 

Saya tetap tenang, meski saya tahu memulai itu sudah saatnya dilakukan 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 9 29,03% 

2. Setuju 17 54,84% 

3. Tidak Setuju 4 12,90% 

4. Sangat Tidak Setuju 1 3,22% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 32 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 9 (29,03%) responden menyatakan sangat setuju, 17 

(54,84%) responden menyatakan setuju, 4 (12,90%) responden menyatakan tidak 

setuju, 1 (1%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa 

dirinya tetap tenang, meski ia tahu memulai itu sudah saatnya dilakukan. 

Tabel 4.33 

Saya tidak pernah menemukan tugas yang tidak bisa saya selesaikan 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 3 9,68% 

2. Setuju 9 29,03% 

3. Tidak Setuju 16 51,61% 

4. Sangat Tidak Setuju 3 9,68% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 33 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 3 (9,68%) responden menyatakan sangat setuju, 9 

(29,03%) responden menyatakan setuju, 16 (51,61%) responden menyatakan tidak 

setuju, 3 (9,68%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju 

bahwa ia tidak pernah menemukan tugas yang tidak bisa diselesaikannya. 

Tabel 4.34 

Menunda penyelesaian tugas bukan cara saya 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 10 32,26% 

2. Setuju 13 41,93% 

3. Tidak Setuju 8 25,81% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 34 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 10 (32,26%) responden menyatakan sangat setuju, 13 

(41,93%) responden menyatakan setuju, 8 (25,81%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa menunda 

penyelesaian tugas bukan cara dia. 
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Tabel 4.35 

Saya rasa pekerjaan itu menyiksa 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 2 6,45% 

3. Tidak Setuju 22 70,97% 

4. Sangat Tidak Setuju 7 22,58% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 35 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 2 (6,45%) responden 

menyatakan setuju, 22 (70,97%) responden menyatakan tidak setuju, 7 (22,58%) 

menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan maka 

diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa pekerjaan itu 

menyiksa. 

Data yang telah dikemukakan secara deskriptif dalam pembahasan di atas, 

memberikan gambaran secara rinci mengenai sikap prokrastinasi membaca artikel. 

Hasil penulisan tentang sikap prokrastinasi membaca artikel, dari kuesioner yang 

digunakan sebanyak 35 item, dan dalam uji validitas 6 item dinyatakan gugur 

(tidak valid). Jumlah skor dari semua item yang dinyatakan valid sebanyak 29 

item. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.36, skor angket 

yang dinyatakan valid pada variabel sikap prokrastinasi membaca artikel yang 

akan kita uji pada pengujian selanjutnya. 

b. Persepsi penyelesaian tugas-tugas kuliah 

Adapun data mengenai variabel penyelesaian tugas-tugas kuliah tersebut, 

secara deskriptif berdasarkan data sampel sebanyak 31. Data ini dikumpulkan 

melalui kuesioner dapat dilihat dalam instrument terlampir sebanyak 26 item 
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pertanyaan yang valid. Kemudian diisi oleh mahasiswa dan diberikan skor 

masing-masing pada item pertanyaan. 

Tabel 4.37 

Makalah saya dilengkapi dengan daftar isi 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 20 64,52% 

2. Setuju 11 35,48% 

3. Tidak Setuju 0 0% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 2 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 20 (64,52%) responden menyatakan sangat setuju, 11 

(35,48%) responden menyatakan setuju, 0 (0%) menyatakan tidak setuju, 0 (0%) 

menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan maka 

diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa sangat setuju bahwa makalah harus 

dilengkapi dengan daftar isi. 

Tabel 4.38 

Kelengkapan tugas tidak mempengaruhi nilai tugas yang saya selesaikan 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 6 19,35% 

3. Tidak Setuju 16 51,61 

4. Sangat Tidak Setuju 9 29,03% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 3 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 6 (19,35%) 
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responden menyatakan setuju, 16 (51,61%) responden menyatakan tidak setuju, 9 

(29,03%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa 

kelengkapan tugas tidak mempengaruhi nilai tugas yang diselesaikan. 

Tabel 4.39 

Saya tidak pernah memeriksa kelengkapan tugas setiap selesai 
mengerjakannya 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 1 3,22% 

2. Setuju 5 16,13% 

3. Tidak Setuju 15 48,39% 

4. Sangat Tidak Setuju 10 32,26% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 4 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 1 (3,22%) responde menyatakan sangat setuju, 5 

(16,13%) responden menyatakan setuju, 15 (48,39%) responden menyatakan tidak 

setuju, 10 (32,26%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju 

bahwa ia tidak pernah memeriksa kelengkapan tugas setiap selesai 

mengerjakannya.  
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Tabel 4.40 

Dengan adanya instruksi dari dosen saya bisa melengkapi tugas secara 
terstruktur 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 17 54,84% 

2. Setuju 14 45,16% 

3. Tidak Setuju 0 0% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 6 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 17 (54,84%) responden menyatakan sangat setuju, 14 

(45,16%) responden menyatakan setuju, 0 (0%) menyatakan tidak setuju, 0 (0%) 

menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan maka 

diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa sangat setuju bahwa dengan adanya 

instruksi dari dosen ia bisa melengkapi tugas secara terstruktur. 

Tabel 4.41 

Saya tidak membutuhkan instruksi yang lengkap agar tugas selesai secara 
terstruktur 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 4 12,90% 

3. Tidak Setuju 16 51,61% 

4. Sangat Tidak Setuju 11 35,48% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 7 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 4 (12,9%) responden 

menyatakan setuju, 16 (51,61%) responden menyatakan tidak setuju, 11 (35,48%) 
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responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan 

maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa ia tidak 

membutuhkan instruksi yang lengkap agar tugas selesai secara terstruktur. 

Tabel 4.42 

Instruksi dari dosen membuat saya malas mengerjakan tugas 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 4 12,9% 

3. Tidak Setuju 17 54,84% 

4. Sangat Tidak Setuju 10 32,26% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 8 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 4 (12,9%) responden 

menyatakan setuju, 17 (54,84%) responden menyatakan tidak setuju, 10 (32,26%) 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan 

maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa instruksi dari 

dosen membuat ia malas mengerjakan tugas. 

Tabel 4.43 

Laporan akhir tugas saya susun sistematis  

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 7 22,58% 

2. Setuju 24 77,42% 

3. Tidak Setuju 0 0% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 9 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 7 (22,58%) responden menyatakan sangat setuju, 24 

(77,42%) responden menyatakan setuju, 0 (0%) menyatakan tidak setuju, 0 (0%) 

menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan maka 

diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa sangat setuju bahwa laporan akhir tugas ia 

susun sistimatis. 

Tabel 4.44 
Tanpa adanya pedoman saya kesulitan dalam mengerjakan tugas laporan 

akhir 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 17 54,84% 

2. Setuju 14 45,16% 

3. Tidak Setuju 0 0% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 10 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 17 (54,84%) responden menyatakan sangat setuju, 14 

(45,16%) responden menyatakan setuju, 0 (0%) menyatakan tidak setuju, 0 (0%) 

menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan maka 

diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa sangat setuju bahwa tanpa adanya 

pedoman ia kesulitan dalam mengerjakan tugas laporan akhir. 
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Tabel 4.45 

Saya kesulitan dalam mengembangkan tugas laporan akhir 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 3 9,68% 

2. Setuju 15 48,38% 

3. Tidak Setuju 10 32,26% 

4. Sangat Tidak Setuju 3 9,68% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 11 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 3 (9,68%) responden menyatakan sangat setuju, 15 

(45,38%) responden menyatakan setuju, 10 (32,26%) responden menyatakan tidak 

setuju, 3 (9,68%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa ia 

kesulitan dalam mengembangkan tugas laporan akhir. 

Tabel 4.46 

Laporan akhir yang saya buat mesti dilengkapi dengan sampul yang 
menarik 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 11 35,48% 

2. Setuju 19 61,29% 

3. Tidak Setuju 1 3,22% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 12 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 11 (35,48%) responden menyatakan sangat setuju, 19 

(61,29%) responden menyatakan setuju, 1 (3,22%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 
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pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa laporan 

akhir yang ia buat meski dilengkapi dengan sampul yang menarik. 

Tabel 4.47 

Saya tidak suka membuang waktu dalam menyelesaikan tugas 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 11 35,48% 

2. Setuju 14 45,16% 

3. Tidak Setuju 6 19,35% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 13 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 11 (35,48%) responden menyatakan sangat setuju, 14 

(45,16%) responden menyatakan setuju, 6 (19,35%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa ia tidak 

suka membuang waktu dalam menyelesaikan tugas. 

Tabel 4.48 

Saya selesaikan tugas kuliah sebelum waktu yang ditentukan 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 14 45,16% 

2. Setuju 15 48,38& 

3. Tidak Setuju 2 6,45% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 14 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 14 (45,16%) responden menyatakan sangat setuju, 15 
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(48,38%) responden menyatakan setuju, 2 (6,45%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa ia 

selesaikan tugas kuliah sebelum waktu yang ditentukan. 

Tabel 4.49 

Tugas saya kumpul melewati batas waktu yang ditentukan dosen 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 1 3,22% 

3. Tidak Setuju 14 45,16% 

4. Sangat Tidak Setuju 16 51,61% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 16 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 1 (3,225%) 

responden menyatakan setuju, 14 (45,16%) responden menyatakan tidak setuju, 

16 (51,61%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa sangat tidak 

setuju bahwa tugas ia kumpul melewati batas waktu yang ditentukan dosen. 

Tabel 4.50 

Meski saya begadang, tugas presentasi harus selesai sebelum waktunya 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 17 54,84% 

2. Setuju 11 35,48% 

3. Tidak Setuju 2 6,45% 

4. Sangat Tidak Setuju 1 3,22% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 17 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 17 (54,84%) responden menyatakan sangat setuju, 11 

(35,48%) responden menyatakan setuju, 2 (6,45%) responden menyatakan tidak 

setuju, 1 (3,22%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 

melalui pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa sangat setuju 

bahwa meski ia begadang, tugas presentasi harus selesai sebelum waktunya. 

Tabel 4.51 

Saya selalu mengumpulkan tugas sesuai ketetapan waktu yang diberikan 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 17 54,84% 

2. Setuju 12 38,71% 

3. Tidak Setuju 2 6,45% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 18 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 15 (54,84%) responde menyatakan sangat setuju, 12 

(38,71%) responden menyatakan setuju, 2 (6,45%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa sangat setuju bahwa ia 

selalu mengumpulkan tugas sesuai ketetapan waktu yang diberikan. 
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Tabel 4.52 

Saya telambat menyerahkan tugas tepat waktu 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 1 3,22% 

3. Tidak Setuju 19 61,29% 

4. Sangat Tidak Setuju 11 35,48% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 19 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 1 (3,22%) responden 

menyatakan setuju, 19 (61,29%) responden menyatakan tidak setuju, 11 (35,48%) 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan 

maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa ia terlambat 

menyerahkan tugas tepat waktu. 

Tabel 4.53 

Saya lupa mengerjakan tugas 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 2 6,45% 

3. Tidak Setuju 13 41,93% 

4. Sangat Tidak Setuju 16 51,61% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 20 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 2 (6,45%) responden 

menyatakan setuju, 13 (41,93%) responden menyatakan tidak setuju, 16 (51,61%) 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan 
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maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa sangat tidak setuju bahwa ia lupa 

mengerjakan tugas. 

Tabel 4.54 

Penguasaan konsep memudahkan saya mengerjakan tugas kuliah 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 16 51,61% 

2. Setuju 14 45,16% 

3. Tidak Setuju 1 3,22% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 21 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 16 (51,61%) responden menyatakan sangat setuju, 14 

(45,16%) responden menyatakan setuju, 1 (3,22%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa sangat setuju bahwa 

penguasaan konsep memudahkan ia mengerjakan tugas kuliah. 

Tabel 4.55 

Tema tugas yang familiar lebih cepat saya selesaikan 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 12 38,71% 

2. Setuju 17 54,84% 

3. Tidak Setuju 2 6,45% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 22 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 12 (38,71%) responden menyatakan sangat setuju, 17 
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(54,84%) responden menyatakan setuju, 2 (6,45%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa tema tugas 

yang familiar lebih cepat ia selesaikan. 

Tabel 4.56 

Meski tidak belajar saya yakin dapat menguasai konsep pembelajaran 
dengan baik 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 2 6,45% 

3. Tidak Setuju 20 64,52 

4. Sangat Tidak Setuju 9 29,03 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 23 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 2 (6,45%) responden 

menyatakan setuju, 20 (64,52%) responden menyatakan tidak setuju, 9 (29,03%) 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan 

maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa meski tidak 

belajar ia yakin dapat menguasai konsep pembelajaran dengan baik. 

Tabel 4.57 

Tanpa belajar saya mampu menyelesaikan tugas 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0 

2. Setuju 3 9,68% 

3. Tidak Setuju 15 48,39 

4. Sangat Tidak Setuju 13 41,93 

Jumlah 31 100% 
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Item soal nomor 24 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 3 (9,68%) responden 

menyatakan setuju, 15 (48,39%) responden menyatakan tidak setuju, 13 (41,93%) 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui pernyataan 

maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa tanpa belajar ia 

mampu menyelesaikan tugas. 

Tabel 4.58 

Ide yang berkembang membuat saya lebih produktif menulis 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 6 19,35% 

2. Setuju 21 67,74% 

3. Tidak Setuju 4 12,90% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 25 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 6 (19,35%) responden menyatakan sangat setuju, 21 

(67,74%) responden menyatakan setuju, 4 (12,90%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa ide yang 

berkembang membuat ia lebih produktif menulis. 
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Tabel 4.59 

Konsistensi dalam mengerjakan tugas penting bagi saya untuk dijaga 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 13 41,93% 

2. Setuju 17 54,84% 

3. Tidak Setuju 1 3,22% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 26 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 13 (41,93%) responden menyatakan sangat setuju, 17 

(54,84%) responden menyatakan setuju, 1 (3,22%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa konsistensi 

dalam mengerjakan tugas penting bagi ia untuk dijaga. 

Tabel 4.60 

Saya tidak mampu konsisten dalam mengerjakan tugas 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 0 0% 

2. Setuju 7 22,58% 

3. Tidak Setuju 18 58,06% 

4. Sangat Tidak Setuju 6 19,35% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 27 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 0 (0%) menyatakan sangat setuju, 7 (22,58%) 

responden menyatakan setuju, 18 (58,06%) responden menyatakan tidak setuju, 6 

(19,35%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 
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pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa tidak setuju bahwa ia 

tidak mampu konsisten dalam mengerjakan tugas. 

Tabel 4.61 

Meski lelah harus menyelesaikan tugas 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 14 45,16% 

2. Setuju 14 45,16% 

3. Tidak Setuju 3 9,68% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 29 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 14 (45,16%) responden menyatakan sangat setuju, 14 

(45,16%) responden menyatakan setuju, 3 (9,68%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa sangat setuju bahwa 

meski lelah ia harus menyelesaikan tugas. 

Tabel 4.62 

Saya selalu menyelesaikan tugas dengan baik 

No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentase (P) 

1. Sangat Setuju 10 32,26% 

2. Setuju 18 58,06% 

3. Tidak Setuju 3 9,68% 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 31 100% 

Item soal nomor 30 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 responden yang telah 

memberikan jawaban, ada 10 (32,26%) responden menyatakan sangat setuju, 18 
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(58,06%) responden menyatakan setuju, 3 (9,68%) responden menyatakan tidak 

setuju, 0 (0%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, melalui 

pernyataan maka diperoleh kesimpulan yakni mahasiswa setuju bahwa ia selalu 

menyelesaikan tugas dengan baik. 

Data yang telah dikemukakan secara deskriptif dalam pembahasan di atas, 

memberikan gambaran secara rinci mengenai penyelesaian tugas-tugas kuliah. 

Hasil penulisan tentang penyelesaian tugas-tugas kuliah, dari kuesioner yang 

digunakan sebanyak 32 item pernyataan, dan dalam uji validitas 6 item dinyatakan 

gugur (tidak valid). Jumlah skor dari semua item yang dinyatakan valid sebanyak 

29. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.63, skor angket yang 

dinyatakan valid pada variabel penyelesaian tugas-tugas kuliah yang akan kita uji 

pada pengujian selanjutnya. 

3. Hasil Pengolahan Data Statistik Deskriptif Sikap Prokrastinasi 

Membaca Artikel dan Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sikap prokrastinasi 

membaca artikel terhadap penyelesaian tugas-tugas kuliah. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa dari angkatan 2018, 2019, dan 

2020 pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin 

Makassar. Tekhnik pengambilan data yang digunakan untuk kedua variabel 

tersebut yaitu menggunakan kuesioner dengan skala likert. Setelah data 

terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk 

mengetahui gambaran dari masing-masing variabel dan statistik inferensial 

digunakan untuk analisis statistik regresi liner sederhana, uji normalitas, uji 

lineritas, dan uji hipotesis. 
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a.  Deskriptif Sikap Prokrastinsi Membaca Artikel  

Hasil analiss penelitian yang telah dilakukan terhadap mahasiswa dari 

angkatan 2018, 2019, dan 2020 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan jumlah sampel 31 

mahasiswa. Data dikumpulkan melalui angket yang telah dikerjakan oleh 

mahasiswa sebanyak 35 item pernyataan dan 29 item pernyataan yang dinyatakan 

valid kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif.  Pada tabel 4.36, 

adalah hasil angket yang telah melewati uji validitas dan reliabilitas, kemudian di 

analisis menggunakan statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.63. 

Tabel 4.67 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel 

No. Statistik Hasil 

1. Jumlah Responden 31 

2. Skor Maximun 109 

3. Skor Minimun 71 

4. Range 38 

5. Rata-rata 86,68 

6. Standar Deviasi 9,037 

7. Varians 86,626 

 Diolah dari hasil angket tentang sikap prokrastinasi membaca artikel 
pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2018, 2019 
dan 2020. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui skor maximun untuk sikap 

prokrastinasi membaca artikel adalah 109 dan skor minimun untuk sikap 

prokrastinasi membaca artikel adalah 71. Dengan demikian skor yang diperoleh 

(skor mmaximun - skor minimun) yaitu 38, nilai rata-rata 86,68, sedangkan 

standar deviasi adalah 9,037 dan varians adalah 86,626. 
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Data yang diperoleh pada tabel 4.67, di atas menjadi landasan untuk 

menentukan pengkategorian sikap prokrastinasi membaca artikel sesuai rumus 

yang ditentukan. Sehingga kategori skor pengkategorian sikap prokrastinasi 

membaca artikel pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.68 
Katergorisasi Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel  

No. Kategori  Interval Frekuensi Persentase 

1. Rendah    77,373) 6 19,35% 

2. Sedang                     20 64,52% 

3. Tinggi    95,987) 5 16,13% 

Jumlah  31 100% 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 6 mahasiswa 

berada pada kategori rendah dengan persentase 19,35%, 20 mahasiswa berada 

pada kategori sedang dengan persentase 64,52%, dan 5 mahasiswa berada pada 

kategori tinggi dengan persentase 16,13%. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap 

prokrastinasi membaca artikel pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berada pada kategori 

sedang. 

b. Deskriptif Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah  

Hasil analiss penelitian yang telah dilakukan terhadap mahasiswa dari 

angkatan 2018, 2019, dan 2020 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan jumlah sampel 31 

mahasiswa. Data dikumpulkan melalui angket yang telah dikerjakan oleh 

mahasiswa sebanyak 32 item pernyataan dan 26 item pernyataan yang dinyatakan 

valid kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif.  Pada tabel 4.66, pada 
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lampiran adalah hasil angket yang telah melewati uji validitas dan reliabilitas, 

kemudian di analisis menggunakan statistik deskriptif dapat dilihat pada lampiran 

tabel 4.70. 

Tabel 4.72 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 

No. Statistik Hasil 

1. Jumlah Responden 31 

2. Skor Tertinggi 100 

3. Skor Terendah 64 

4. Range 36 

5. Rata-rata 85,39 

6. Standar Deviasi 9,164 

7. Varians 83,978 

 Diolah dari hasil angket tentang penyelesaian tugas-tugas kuliah pada 
Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2018, 2019 dan 2020. 

Berdasarkan tabel 4.72, di atas dapat diketahui skor maximun untuk 

penyelesaian tugas-tugas kuliah adalah 100 dan skor minimun untuk penyelesaian 

tugas-tugas kuliah adalah 64. Dengan demikian skor yang diperoleh (skor 

mmaximun - skor minimun) yaitu 36, nilai rata-rata 85,39, sedangkan standar 

deviasi adalah 9,164 dan varians adalah 83,978. 

Data yang diperoleh pada tabel 4.72, di atas menjadi landasan untuk 

menentukan pengkategorian penyelesaian tugas-tugas kuliah sesuai rumus yang 

ditentukan. Sehingga kategori skor pengkategorian penyelesaian tugas-tugas 

kuliah pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.73 
Katergorisasi Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 

No. Kategori  Interval Frekuensi Persentase 

1. Rendah    76,226) 6 19,35% 

2. Sedang                     20 64,52% 

3. Tinggi    95,554) 5 16,13% 

Jumlah  31 100% 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 6 mahasiswa 

berada pada kategori rendah dengan persentase 19,35%, 20 mahasiswa berada 

pada kategori sedang dengan persentase 64,52%, dan 5 mahasiswa berada pada 

kategori tinggi dengan persentase 16,13%. Maka dapat disimpulkan bahwa 

penyelesaian tugas-tugas kuliah pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berada pada 

kategori sedang. 

4. Hasil Pengolahan Data Statistik Inferensial Pengaruh Sikap 

Prokrastinasi Membaca Artikel terhadap Penyelesaian Tugas-tugas 

Kuliah pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam  mulai dari angkatan 2018, 2019, dan 2020 yang dijadikan sampel. Uji 

normalitias digunakan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

Kolmogorv-Smirnov. Berikut hasil uji normalitas 2 variabel yaitu sikap 

prokrastinasi membaca artikel variabel independen dan penyelesaian tugas-tugas 

kuliah, dengan bantuan program SPSS v.22 for windows dapat dilihat pada 

lampiran tabel 4.74 dan tabel 4.75. 
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Tabel 4.76 

Uji Normalitas Dua Variabel 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Sikap Prokrastinasi 

Membaca Artikel 
,086 31 ,200* ,978 31 ,748 

Penyelesaian Tugas-

tugas Kuliah 
,087 31 ,200* ,973 31 ,615 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan tabel 4.76, dijelaskan bahwa data berdistribusi normal yang 

dapat dilihat dari nilai signifikansi atau probabilitasnya. Berdasarkan hasil uji 

normalitas menggunakan SPSS v.22 for windows. Dari hasil uji normalitas sikap 

prokrastinasi membaca artikel diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov signifikansi 

0,200 dan nilai Shapiro-Wilk signifikansi sebesar 0,748 dengan menggunakan 

taraf signifikansi 0,05. Kemudian hasil uji normalitas penyelesaian tugas-tugas 

kuliah nilai Kolmogorov-Smirnov signifikansi 0,200 dan nilai Shapiro-Wilk 

signifikansi sebesar 0,615 dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nilai 

signifikansi yang diperoleh dari kedua variabel tersebut lebih besar dari ɑ (0,200 > 

0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa sampel data berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji linearitas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu rumus analisis varians dengan menggunakan tabel Anova. 

Berikut hasil uji linearitas pada sikap prokrastinasi membaca artikel dengan 

penyelesaian tugas-tugas kuliah menggunakan program SPSS v.22 for windows. 

Hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.77 

Uji Linearitas Dua Variabel 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Penyelesaian 

Tugas-tugas 

Kuliah * Sikap 

Prokrastinasi 

Membaca Artikel 

Between Groups (Combined) 2187,188 20 109,359 3,292 ,028 

Linearity 1268,824 1 1268,824 38,198 ,000 

Deviation 

from 

Linearity 

918,364 19 48,335 1,455 ,276 

Within Groups 332,167 10 33,217   

Total 2519,355 30    

Berdasarkan hasil uji linearitas di atas dijelaskan bahwa dua variabel 

dikatan mempunyai hubungan yang linear dapat dilihat dari nilai probabilitas sig. 

Berdasarkan hasil uji linearitas sikap prokrastinasi membaca artikel dengan 

penyelesaian tugas-tugas kuliah menggunakan SPSS v.22 for windows diketahui 

nilai signifikansi sebesar 0,276 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang linear terhadap dua variabel antara sikap prokrastinasi membaca 

artikel (X) dengan penyelesaian tugas-tugas kuliah (Y). 

c. Uji Hipotesis  

Berdasarkan uji prasyarat pengujian hipotesis ini dilakukan dengan 

menggunakan uji regresi linear sederhana untuk melihat besarnya pengaruh 

variabel bebas dengan variabel terikat. Sebelumnya kita harus mengetahui 

seberapa besar variabel penyelesaian tugas-tugas kuliah dijelaskan oleh variabel 

sikap prokrastinasi membaca artikel dilihat pada tabel 4.78. 

Dengan melihat tabel 4.78 (lihat lampiran), daya ramal persamaan regresi 

hubungan antara sikap prokrastinasi membaca artikel (X) terhadap penyelesaian 

tugas-tugas kuliah (Y) dapat diketahui dari hasil koefisien determinasinya. Nilai R 

square menunjukkan nilai koefisien determinan. Dalam hal ini, nilai koefisien 

determinan sebesar 0,504 menunjukkan bahwa sebesar 50,4% dari variabel 
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penyelesaian tugas-tugas kuliah dapat dijelaskan oleh variabel sikap prokrastinasi 

membaca artikel. Sedangkan untuk sisanya (100% - 50,4% =  49,6 % ) dijelaskan 

oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Mengenai besarnya sumbangan variabel penyelesaian tugas-tugas kuliah 

dijelaskan oleh variabel sikap prokrastinasi membaca artikel, dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.79 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1268,824 1 1268,824 29,424 ,000b 

Residual 1250,531 29 43,122   

Total 2519,355 30    

a. Dependent Variable: Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 

b. Predictors: (Constant), Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel 

Dari uji Anova di atas, diperoleh         sebesar 29,424 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000 < 0,05 atau    ditolak dan    

diterima atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Maka 

model regresi bisa dipakai untuk memprediksi variabel penyelesaian tugas-tugas 

kuliah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.80 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 24,822 11,227  2,211 ,035 

Sikap Prokrastinasi 

Membaca Artikel 
,699 ,129 ,710 5,424 ,000 

a. Dependent Variable: Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 
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Diketahui nilai Constant sebesar 24,822 sedangkan nilai Trust adalah 

0,699, sehingga persamaan regresinya yang diperoleh adalah:  ̂ = 24,822 + 0,699 

X. 

Koefisien regresi sebesar 0,699 menyatakan bahwa setiap penambahan 

satu satuan atau 1% nilai Trust/variabel sikap prokrastinasi membaca artikel akan 

meningkatkan nilai partisipasi pada variabel penyelesaian tugas-tugas kuliah 

sebesar 0,699. Demikian pula sebaliknya, jika sikap prokrastinasi membaca artikel 

turun sebesar satu satuan, maka penyelesaian tugas-tugas kuliah pun akan 

mengalami penurunan sebesar 0,699. Jadi tanda +(positif) menyatakan arah 

hubungan yang searah, di mana kenaikan atau penurunan variabel independen  

(X) akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel dependen (Y). 

Variabel sikap prokrastinasi membaca artikel (X) berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap variabel penyelesaian tugas-tugas kuliah (Y). Hal 

ini terlihat dari signifikan sikap prokrastinasi membaca artikel 0,000 (X) < 0,05, 

dan nilai        = t (ɑ/2;n-k = t (0,025;31-2) = 2,045. Berati nilai         lebih 

besar dari        =  (5,424  > 2,045), maka     ditolak dan    diterima. Sehingga 

hipotesis ada pengaruh yang signifikansi antara sikap prokrastinasi membaca 

artikel (X) terhadap penyelesaian tugas-tugas kuliah (Y) pada mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

makassar mulai dari angkatan 2018, 2019, dan 2020. 

d. Uji Korelasi  

Uji korelasi dilakukan pada 2 data hasil penelitian yaitu sikap prokrastinasi 

membaca artikel terhadap penyelesaian tugas-tugas kuliah. Uji korelasi digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel. Uji korelasi ini dilakukan 

dengan menggunakan bantuan SPSS v.22 for windows. 
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Tabel 4.81 

Correlations 

 

Sikap Prokrastinasi 

Membaca Artikel 

Penyelesaian Tugas-

tugas Kuliah 

Sikap Prokrastinasi Membaca 

Artikel 

Pearson Correlation 1 ,710** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 31 31 

Penyelesaian Tugas-tugas 

Kuliah 

Pearson Correlation ,710** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 31 31 

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

 Berdasarkan tabel 4.81 di atas, hasil analisis data uji korelasi dengan 

menggunakan uji korelasi product moment didapatkan bahwa ada pengaruh sikap 

prokrastinasi membaca artikel terhadap penyelesaian tugas-tugas kuliah sebesar 

0,710
**

 yang berarti sikap prokrastinasi membaca artikel terhadap penyelesaian 

tugas-tugas kuliah berada pada kategori kuat. Tanda bintang dua (
**

) 

menunjukkan korelasi pada signifikansi 5% atau 0,05. 

B. Pembahasan Penelitian  

Data hasil penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu sikap prokrastinasi 

membaca artikel (X) dan penyelesaian tugas-tugas kuliah (Y). Berdasarkan hasil 

analisis statistik yang dilakukan, dengan hasil angket tentang sikap prokrastinasi 

membaca artikel terhadap penyelesaian tugas-tugas kuliah pada  mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam. Maka selanjutnya dapat dilihat pada 

pembahasan berikut ini: 
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1. Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel pada Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap prokrastinasi membaca 

artikel pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN 

Alauddin Makassar menggunakan instrumen angket yang telah dibekukan oleh 

oleh Bruce W. Tuckman. Dalam instrumen tersebut meliputi topik-topik berikut: 

Menurut Bandura, telah diusulkan bahwa penundaan hasil dari kombinasi yaitu: 

(1) tidak percaya pada kemampuan sendiri untuk melakukan tugas. (2) tidak dapat 

menunda kepuasan. Sedangkan menurut Ellisand Knaus dan Tuckman bahwa 

penundaan hasil dari kombinasi yaitu menyalahkan sumber eksternal.
1
 Pada 

variabel sikap prokrastinasi membaca artikel di ukur melalu angket yang disebar 

kemudian disebar melalui link yang telah dibuat di google form. Penyebaran link 

angket dilakukan melalui sosial media Whatsapp. Pada saat pengisian angket 

sikap prokrastinasi membaca artikel ditemukan bahwa pada saat itu hanya sedikit 

yang mengisi pernyataan karena terkendala oleh jaringan. Oleh karena itu, proses 

penginputan angket sikap prokrastinasi membutuhkan kurang lebih satu minggu. 

Hasil analisis data dan pengkategorian sikap prokrastinasi membaca artikel 

pada mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam mulai dari angkatan 2018, 

2019, dan 2020 yang menjadi sampel penelitian sebanyak 31 orang mahasiswa. 

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Bruce W. Tuckman dapat 

dilihat mengenai reliabilitas skala penundaan 35 item memiliki koefisien 

reliabilitas Alphacronbach’s 0,90, maka data yang diperoleh berada pada kategori 

sangat kuat. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Damri Engkizar 

dan Fuad Anwar menunjukkan bahwa Prokrastinasi akademik berada pada 

                                                             

1
Bruce W. Tuckman, Measuring Procrastination Attitudinally and Behaviorally, h. 4 
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kategori sedang (52,30%). Melihat penelitian sebelumnya, maka data yang 

diperoleh dari variabel sikap prokrastinasi membaca artikel dengan nilai rata-rata 

sikap prokrastinasi membaca artikel 86,68 dan nilai standar deviasi adalah 9,307 

berada pada kategori sedang (64,52)%.  

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bruce W. Tuckman 

mampu menentukan kecenderungan mahasiswa tertentu untuk menunda-nunda di 

awal karir perguruan tinggi mereka sehingga akan memungkinkan untuk memberi 

mereka konseling yang tepat dan bantuan lain untuk lebih berhasil di perguruan 

tinggi.
2
 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilyas dan Suryadi, 

hasil penelitian perilaku prokrastinasi akademik di SMA IT Abu Bakar 

Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: ada empat perilaku 

prokrastinasi akademik siswa di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta (a) menunggu 

hasil pekerjaan teman (menyontek), (b) keterlambatan dalam mengumpulkan 

tugas, (c) irrational believe merupakan keyakinan bisa mengerjakan nanti atau 

lemah dalam regulasi waktu dan, (d) tidak cocok dengan guru mata pelajaran.
3
 

Maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel sikap prokrastinasi 

membaca artikel seorang mahasiswa harus mengatasi kecenderungan menunda-

nunda dan mengatur pembelajaran mereka sendiri. Berdasarkan hasil analisis 

tingkat prokrastinasi mahasiswa yaitu berada pada kategori sedang maksudnya 

hanya sebagian besar yang menunjukkan perilaku suka menunda-nunda baik 

memulai dalam mengerjakan ataupun bersangkutan dengan tugas perkuliahan 

tersebut. 

                                                             
2 Bruce W. Tuckman, Measuring Procrastination Attitudinally and Behaviorally, h. 10. 

3
Muhammad Ilyas dan Suryadi.,”Perilaku Prokrastinasi Akademik Siswa di SMA Islam 

Terpadu (IT) Boarding School Abu Bakar Yogyakarta”, h, 71  
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2. Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah pada Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Faklutas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar 

Hasil analisis dari variabel penyelesaian tugas-tugas kuliah mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar memiliki nilai rata-rata 85,39 dan nilai standar deviasinya 9,164 

sehingga ia berada pada kategori sedang. Pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Herlambang Sigit P., dkk, dari hasil penelitian pada Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Teknik Eloktro juga memiliki komitmet penyelesaian tugas 

yang baik, ditunjukkan dengan data yang menyatakan bahwa penundaan sesuatu 

perintah, tugas atau pekerjaan tidak dilakukan dengan nilai sebesar 3,27 dari 

maksimun. Sehingga menunjukkan bahwa integrasi mahasiswa terhadap tugas 

sangat baik, seperti diperoleh nilai 2/3 dari nilai maksimal.  

Jika dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfaiz, dkk., dimana 

untuk mengetahui tingkat efikasi diri mahasiswa sebagai faktor prediksi kesiapan 

mengerjakan tugas-tugas kuliah. Mahasiswa harus memiliki keyakinan diri 

terhadap kesiapan dirinya tentang keahlian yang mereka tekuni. Hal ini dikenal 

dengan efikasi diri.
4
 

3. Pengaruh Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel terhadap 

Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah pada Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar 

Berdasarkan hasil statistik inferensial pengujian hipotesis yang 

menunjukkan bahwa variabel sikap prokrastinasi membaca artikel (X) 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel penyelesaian tugas-

                                                             

4
Alfaiz, dkk., “Efikasi Diri Sebagai Faktor Prediksi Kesiapan Mahasiswa dalam 

Mengerjakan Tugas Kuliah”, Ilmu Pendidikan, Vol.2.no.2 (2017), h. 123. 
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tugas kuliah (Y). Hal ini terlihat dari signifikan sikap prokrastinasi membaca 

artikel 0,000 (X) < 0,05, dan nilai        = t (ɑ/2;n-k = t (0,025;31-2) = 2,045. 

Berati nilai         lebih besar dari        =  (5,424  > 2,045), maka    ditolak dan 

   diterima. Sehingga hipotesis ada pengaruh signifikan antara sikap prokrastinasi 

membaca artikel dengan penyelesaian tugas-tugas kuliah pada mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

makassar. 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya, penulis menyimpulkan berdasarkan 

hasil penelitian sebelumnya bahwa kedudukan mahasiswa sebagai seorang 

akademik di perguruan tinggi harus memiliki integritas dan kejujuran 

sebagaimana sikap seorang akademisi. Tidak sepatutnya bila perilaku yang tidak 

baik dilakukan oleh seorang mahasiswa termasuk prokrastinasi terhadap 

penyelesaian tugas-tugas kuliah. 

Selanjutnya dari hasil analisis data uji korelasi dengan menggunakan uji 

korelasi product moment didapatkan bahwa ada pengaruh signifikan antara sikap 

prokrastinasi membaca artikel dengan penyelesaian tugas-tugas kuliah 0,710
**

 

yang berarti sikap prokrastinasi membaca artikel dengan penyelesaian tugas-tugas 

kuliah berada pada kategori kuat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai sikap prokrastinasi 

membaca artikel  terhadap penyelesaian tugas-tugas kuliah pada mahasiswa 

jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar, disimpulkan bahwa: 

1. Sikap prokrastinasi membaca artikel pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Dapat dilihat pada hasil angket yang telah dibagikan kemudian dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif menghasilkan nilai rata-rata (mean) yaitu 

86,68 dengan standar deviasi yaitu 9,307 tergolong pada kategori sedang. 

2. Penyelesaian tugas-tugas kuliah pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Dapat dilihat pada hasil angket yang telah dibagikan kemudian dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif menghasilkan nilai rata-rata (mean) yaitu 

85,39 dengan standar deviasi yaitu 9,164 tergolong pada kategori sedang. 

3. Variabel sikap prokrastinasi membaca artikel (X) berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap variabel penyelesaian tugas-tugas kuliah 

(Y). Hal ini terlihat dari signifikan sikap prokrastinasi membaca artikel 

0,000 (X) < 0,05, dan nilai        = t (ɑ/2;n-k = t (0,025;31-2) = 2,045. 

Berati nilai         lebih besar dari        =  (5,424  > 2,045), maka    

ditolak dan    diterima. Sehingga hipotesis ada pengaruh yang signifikan 

antara sikap prokrastinasi membaca artikel dengan penyelesaian tugas-

tugas kuliah pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin makassar. 
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B. Implikasi 

Setelah peneliti mengemukakan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti 

akan mengemukakan bahwa adanya sikap prokrastinasi yakni suka menunda-

nunda pekerjaan atau bisa dihubungkan dengan rasa malas. Oleh karena itu, 

diharapkan pada mahasiswa yang memiliki kebiasan sebagai pelaku prokrastinator 

agar dapat mengurangi atau menghilangkan kebiasaan menunda-nunda. 

Dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah pada mahasiswa seringkali 

menimbulkan kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah. 

Karena munculnya kendala dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah sehingga 

menyebabkan keterlambatan. Oleh karena itu, diharapkan pada mahasiswa yang 

memiliki kendala dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah maka sebaiknya 

membuat target pada setiap tugas yang mesti diselesaikan, membuat kelompok 

belajar, menejemen waktu, dan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang tidak 

bermanfaat. 

Pada umunya seorang mahasiswa lebih cenderung berperilaku 

prokrastinasi sehingga mengalami keterlambatan dalam mengejakan tugas 

perkuliahan. Maka, sebagai seorang mahasiswa khususnya pada Jurusan 

Pendidikan Agama Islam yang akademis di perguruan tinggi mesti memiliki 

integritas serta kejujuran sebagaimana sikap yang dimiliki seorang mahasiswa 

akademisi. Tidak sepatutnya bila perilaku yang tidak baik dilakukan oleh seorang 

mahasiswa termasuk prokrastinasi terhadap penyelesaian tugas-tugas kuliah. 

Dari penelitian ini kecenderungan prokrastinasi dengan penyelesaian tugas 

mahasiswa sebaiknya ditekan dengan instruksi tugas yang menghambat 

mahasiswa menyelesaikan tepat waktu. Instruksi tersebut dapat berupa deadline 

tugas yang dikontrol secara konsisten. 
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Tabel 3.3 

Kisi-kisi  Instrumen Variabel Penyelesaian tugas-tugas Kuliah (Y) 

Aspek Indikator Item Pernyataan Jumlah 

Positif Negatif 

4. Mutu Tugas d. Kelengkapan aspek tugas 1,2 3,4 4 

e. Kesesuaian dengan 

instruksi tugas 

5,6 7,8 4 

f. Kualitas laporan akhir 9,10 11,12 4 

5. Waktu 

Penyelesaian 

Tugas 

c. Durasi Penyelesaian 13,14 15,16 4 

d. Ketetapan waktu 17,18 19,20 4 

6. Kemampuan d. Penguasaan konsep  21,22 23,24 4 

e. Mengembangkan ide 25,26 27,28 4 

f. Menyelesaikan tugas 29,30 31,32 4 
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KUESIONER INSTRUMEN PENELITIAN PENGARUH SIKAP 

PROKRASTINASI MEMBACA ARTIKEL TERHADAP PENYELESAIAN 

TUGAS-TUGAS KULIAH PADA MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN 

ALAUDDIN MAKASSAR 

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah: mahasiswa aktif 

jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar Angkatan 2018, 2019, dan 2020. Sebelum anda mengisi pertanyaan dalam 

kuesioner di bawah ini, silahkan mengisi data diri anda terlebih dahulu (jawaban yang 

saudara berikan akan diperlakukan secara rahasia). 

Nama   :  

Angkatan  :  

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Responden diharapkan membaca terlebih dahulu deskripsi masing-masing 

pernyataan. 

2. Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (✓) pada 

salah satu jawaban yang tersedia. 

3. Pada masing-masing pernyataan terdapat empat alternatif jawaban yang 

mengacu pada teknik skala liker: 

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Tidak Setuju (ST) 

d. Sangat Tidak Setuju (STS) 
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4. Data responden yang dperoleh akan dijamin kerahasiaannya dan hanya 

digunakan untuk keperluan penelitian. Atas perhatian dan partisipasinya, saya 

ucapkan terima kasih. 

A. Angket Variabel Bebas (X) Sikap prokratinasi membaca artikel 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya menunda menyelesaikan bacaan, meskipun isinya 

penting. 

    

2. Saya menunda memulai mengerjakan hal yang tidak saya 

suka. 

    

3. Saya tetap menunggu hingga menit akhir meskipun kondisi 

saya terdesak. 

    

4. Saya sulit memutuskan untuk memilih dua kepentingan 

berbeda. 

    

5.  Saya mengulur waktu memulai aktifitas baru.     

6. Saya tepat waktu memenuhi tenggang akhir pengumpulan 

tugas. 

    

7. Saya sulit merubah kebiasaan membaca.     

8. Saya tetap membaca artikel, sekalipun isinya tidak 

menarik. 

    

9. Saya membuat alasan untuk tidak membaca artikel.     

10. Saya mengabaikan artikel yang isinya tidak penting.     

11. Saya menyempatkan membaca, meski membosankan.     

12. Saat lelah membaca artikel yang menjemukan, dan saya 

memilih untuk berhenti membacanya. 
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13. Saya yakin kunci penyelesaian tugas salah satunya adalah 

membaca sungguh-sungguh. 

    

14. Hanya membaca judul, saya bisa tentukan mana yang harus 

dibaca dan mana yang tidak perlu. 

    

15. Saya berpikir hal yang tidak saya suka sebaiknya tidak 

perlu ada. 

    

16. Saya berharap orang membuat saya susah celaka saja.     

17. Pada hal penting, saya tetap senang termasuk membaca 

artikel yang rumit. 

    

18. Saya menyia nyiakan waktu luang saya.     

19. Saya rasa orang lain perlu berlaku adil terhadap saya.     

20. Saya yakin tidak ada orang yang perlu mengultimatum 

saya. 

    

21. Saya merasa belajar itu menyengsarakan.     

22. Meskipun penyia-nyia waktu, pekerjaan saya tetap selesai.     

23. Saat membaca bacaan rumit, sebaiknya ditunda dulu.     

24. Saya berjanji untuk membaca, meski harus mengeja.     

25. Saat saya membuat rencana, saya mengikutinya.     

26. saya berharap memperoleh jalan kemudahan menuju 

perubahan. 

    

27. saya menyalahkan diri saya sendiri saat menghadapi 

masalah memahami isi bacaan. 

    

28. Saya benci diri saya yang tidak mampu memulai.     

29. Saya menyelesaikan tugas penting tepat waktu.     
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30. Saat selesai, saya mengecek hasil pekerjaan saya.     

31. Saya mencari jalan untuk menyelesaikan bacaan artikel 

yang sulit dipahami 

    

32. Saya tetap tenang, meski saya tahu memulai itu sudah 

saatnya dilakukan. 

    

33. Saya tidak pernah menemukan tugas yang tidak bisa saya 

selesaikan. 

    

34. Menunda penyelesaian tugas  bukan cara saya.     

35. Saya rasa pekerjaan itu menyiksa.     
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B. Angket Variabel Terikat (Y) Penyelesaian tugas-tugas kuliah 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Tugas artikel tersebut dilengkapi dengan daftar pustaka.      

2. Makalah saya dilengkapi dengan daftar isi.     

3. Kelengkapan tugas tidak mempengaruhi nilai tugas yang 

saya selesaikan 

    

4. Saya tidak pernah memeriksa kelengkapan tugas setiap 

selesai mengerjakannya. 

    

5.  Saat tahu tugas yang saya kerjakan berbeda dengan 

instruksi dosen, saya mengulang mengerjakannya. 

    

6. Dengan adanya instruksi dari dosen saya bisa melengkapi 

tugas secara terstruktur. 

    

7. Saya tidak membutuhkan instruksi yang lengkap agar tugas 

selesai secara terstruktur. 

    

8. Instruksi dari dosen membuat saya malas mengerjakan 

tugas. 

    

9. Laporan akhir tugas saya susun sistimatis.     

10. Tanpa adanya  pedoman saya kesulitan dalam mengerjakan 

tugas laporan akhir. 

    

11. Saya kesulitan dalam mengembangkan tugas laporan akhir.     

12. Laporan akhir yang saya buat mesti dilengkapi dengan 

sampul yang menarik.  

    

13. Saya tidak suka membuang waktu dalam menyelesaikan 

tugas. 
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14. Saya selesaikan tugas kuliah sebelum waktu yang 

ditentukan. 

    

15. Saya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan 

tugas. 

    

16. Tugas saya kumpul melewati batas waktu yang ditentukan 

dosen. 

    

17. Meski saya begadang, tugas presentasi harus selesai 

sebelum waktunya. 

    

18. Saya selalu mengumpulkan tugas sesuai ketetapan waktu 

yang diberikan. 

    

19. Saya terlambat menyerahkan tugas tepat waktu.     

20. Saya lupa mengerjakan tugas     

21. Penguasaan konsep memudahkan saya mengerjakan tugas 

kuliah. 

    

22. Tema tugas yang familiar lebih cepat saya selesaikan.     

23. Meski tidak belajar saya yakin dapat menguasi konsep 

pembelajaran dengan baik 

    

24. Tanpa belajar saya mampu menyelesaikan tugas      

25. Ide yang berkembang membuat saya lebih produktif 

menulis. 

    

26. Konsistensi dalam mengerjakan tugas penting bagi saya 

untuk dijaga. 

    

27. Saya tidak mampu konsisten dalam mengerjakan tugas.     

28. Saya kesulitan mengembangkan ide-ide dalam     
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menyelesaikan tugas 

29. Meski lelah harus menyelesaikan tugas.     

30. Saya selalu menyelesaikan tugas dengan baik     

31. Saya butuh bantuan orang lain dalam menyelesaikan tugas.     

32. Tanpa orang lain, saya tidak mampu menyelesaikan tugas 

kuliah dengan baik. 
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LAMPIRAN III 

Data Uji Coba Instumen 
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Data Uji Coba Angket Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel 

No 

Skor Item Pernyataan  
Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

1 3 1 1 3 3 4 2 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 113 

2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 91 

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

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

5 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 89 

6 3 1 3 1 2 3 2 4 2 4 2 4 4 3 3 3 2 2 4 2 4 4 2 3 3 4 1 1 3 4 4 2 1 2 3 95 

7 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 92 

8 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 1 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 1 4 4 2 2 2 3 4 110 

9 3 3 1 2 3 1 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 100 

10 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 93 

11 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 101 

12 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 2 4 3 113 

13 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 91 

14 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 107 

15 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 4 1 1 4 4 3 3 2 2 3 102 

16 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 1 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 4 89 

18 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 1 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 2 4 4 107 

19 4 3 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 4 3 98 

20 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 4 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 110 

21 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 85 

22 3 3 1 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 111 

23 3 1 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 

24 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 129 

25 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 107 

26 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 105 

27 4 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 1 3 4 2 4 3 3 3 3 4 2 1 4 4 3 3 2 3 3 101 

28 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 1 1 4 3 3 3 3 3 3 96 

29 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 4 3 88 

30 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 2 3 118 

31 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
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Data Uji Coba Angket Hasil Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 

 

No 

Skor Item Pernyataan  

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

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

2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 88 

3 1 4 4 1 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 3 104 

4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 93 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 90 

6 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 101 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 89 

8 3 4 4 2 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 114 

9 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 107 

10 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 90 

11 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 98 

12 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 2 2 111 

13 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 82 

14 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 1 4 3 1 3 104 

15 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 1 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 2 2 107 

16 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 2 2 105 

17 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 2 2 99 

18 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 100 

19 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 110 

20 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 94 

21 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 2 110 

22 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 99 

23 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 1 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 1 3 109 

24 1 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 102 

25 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 2 2 114 

26 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 119 

27 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 100 

28 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 2 3 3 4 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 86 

29 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 114 

30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 92 

31 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 1 4 4 4 2 4 3 4 3 2 2 3 2 2 4 3 4 4 100 
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LAMPIRAN IV 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel (X) 

Butir Soal r hitung t tabel Keterangan 

1 0,485 0,355 Valid 

2 0,336 0,355 Tidak Valid 

3 0,333 0,355 Tidak Valid 

4 0,141 0,355 Tidak Valid 

5 0,461 0,355 Valid 

6 0,462 0,355 Valid 

7 0,335 0,355 Tidak Valid 

8 0,450 0,355 Valid 

9 0,431 0,355 Valid 

10 0,532 0,355 Valid 

11 0,456 0,355 Valid 

12 0,381 0,355 Valid 

13 0,568 0,355 Valid 

14 0,428 0,355 Valid 

15 0,426 0,355 Valid 

16 0,490 0,355 Valid 

17 0,196 0,355 Tidak Valid 

18 0,471 0,355 Valid 

19 0,575 0,355 Valid 

20 0,467 0,355 Valid 

21 0,571 0,355 Valid 
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22 0,475 0,355 Valid 

23 0,443 0,355 Valid 

24 0,459 0,355 Valid 

25 0,643 0,355 Valid 

26 0,471 0,355 Valid 

27 0,116 0,355 Tidak Valid 

28 0,427 0,355 Valid 

29 0,634 0,355 Valid 

30 0,429 0,355 Valid 

31 0,499 0,355 Valid 

32 0,530 0,355 Valid 

33 0,471 0,355 Valid 

34 0,408 0,355 Valid 

35 0,407 0,355 Valid 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah (Y) 

Butir Soal r hitung t tabel Keterangan 

1 0,266 0,355 Tidak Valid 

2 0,791 0,355 Valid 

3 0,587 0,355 Valid 

4 0,422 0,355 Valid 

5 0,136 0,355 Tidak Valid 

6 0,654 0,355 Valid 

7 0,614 0,355 Valid 

8 0,613 0,355 Valid 

9 0,409 0,355 Valid 

10 0,431 0,355 Valid 

11 0,476 0,355 Valid 

12 0,552 0,355 Valid 

13 0,461 0,355 Valid 

14 0,425 0,355 Valid 

15 0,045 0,355 Tidak Valid 

16 0,690 0,355 Valid 

17 0,456 0,355 Valid 

18 0,651 0,355 Valid 

19 0,487 0,355 Valid 

20 0,677 0,355 Valid 

21 0,845 0,355 Valid 
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22 0,752 0,355 Valid 

23 0,437 0,355 Valid 

24 0,528 0,355 Valid 

25 0,465 0,355 Valid 

26 0,753 0,355 Valid 

27 0,405 0,355 Valid 

28 0,235 0,355 Tidak Valid 

29 0,488 0,355 Valid 

30 0,718 0,355 Valid 

31 -0,083 0,355 Tidak Valid 

32 0,001 0,355 Tidak Valid 

 

Tabel 4.5 

Uji Reliabilitas Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel (X) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,879 29 

 
 

Tabel 4.6 
Uji Reliabilitas Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,915 26 
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LAMPIRAN IV 

DATA MENTAH HASIL PENELITIAN 
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TABEL 4.36 

SIKAP PROKRASTINASI MEMBACA ARTIKEL (X) 

NO. ANGKATAN NAMA SKOR 

1. 2018 QURRATA A'YUN ANWAR 99 

2. 2018 AMALIYAH NUR HADIKA 78 

3. 2018 AMALIYAH NUR HADIKA 98 

4. 2018 NUR AMALIAH 86 

5. 2019 NURUL MIFTAHUL JANNAH 75 

6. 2018 HAERATI 85 

7. 2018 AYU RAMADANI 77 

8. 2020 AKBAR AYATULLAH AL-HAMDI 93 

9. 2020 ALMAYANTI 85 

10. 2020 FAISAL 79 

11. 2019 MUH. NUR IHSAN. HS 85 

12. 2020 DILA NUR AFNIE RIHADI PUTRI 99 

13. 2020 MUH. NUR'ALIM RAMADHAN 79 

14. 2020 SARTIKA 91 

15. 2020 RAHMADANI 88 

16. 2018 HARTAWAN 75 

17. 2019 FHIRA NURFITRIZKI UTAMI 93 

18. 2019 INNA SAFA‟AH 84 

19. 2020 ARIANTI 93 

20. 2018 NINGSIH 71 

21. 2018 LUTHFIAH NURUL MAHMUDAH 95 
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22. 2019 NUR AMALIA GAFFAR 87 

23. 2019 NURUL HIKMA.S 109 

24. 2020 HANNURJANNAH HASANUDDIN 91 

25. 2019 NUR RISKI 89 

26. 2018 SRI NUR ALIAH 88 

27. 2020 NUR ALIM 84 

28. 2019 MUSYAFIR 74 

29. 2020 FARADIBA 102 

30. 2018 KASMAWATI 82 

31. 2019 MASYIQAH AMALIYAH 73 
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TABEL 4.63 

PENYELESAIAN TUGAS-TUGAS KULIAH (Y) 

NO. ANGKATAN NAMA SKOR 

1. 2018 QURRATA A'YUN ANWAR 92 

2. 2018 AMALIYAH NUR HADIKA 73 

3. 2018 AMALIYAH NUR HADIKA 88 

4. 2018 NUR AMALIAH 80 

5. 2019 NURUL MIFTAHUL JANNAH 76 

6. 2018 HAERATI 86 

7. 2018 AYU RAMADANI 73 

8. 2020 AKBAR AYATULLAH AL-HAMDI 100 

9. 2020 ALMAYANTI 89 

10. 2020 FAISAL 75 

11. 2019 MUH. NUR IHSAN. HS 80 

12. 2020 DILA NUR AFNIE RIHADI PUTRI 95 

13. 2020 MUH. NUR'ALIM RAMADHAN 64 

14. 2020 SARTIKA 90 

15. 2020 RAHMADANI 92 

16. 2018 HARTAWAN 88 

17. 2019 FHIRA NURFITRIZKI UTAMI 85 

18. 2019 INNA SAFA‟AH 81 

19. 2020 ARIANTI 92 

20. 2018 NINGSIH 79 

21. 2018 LUTHFIAH NURUL MAHMUDAH 94 
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22. 2019 NUR AMALIA GAFFAR 83 

23. 2019 NURUL HIKMA.S 93 

24. 2020 HANNURJANNAH HASANUDDIN 86 

25. 2019 NUR RISKI 99 

26. 2018 SRI NUR ALIAH 99 

27. 2020 NUR ALIM 85 

28. 2019 MUSYAFIR 72 

29. 2020 FARADIBA 99 

30. 2018 KASMAWATI 77 

31. 2019 MASYIQAH AMALIYAH 82 
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LAMPIRAN IV 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF DAN 

STATISTIK INFERENSIAL 

(Output SPSS V. 22 FOR WINDOWS) 
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1. Uji Statistik Despriktif 

a. Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel 

Tabel 4.64 

Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Sikap Prokrastinasi 

Membaca Artikel 
31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

 

Tabel 4.65 

Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel 
 

Descriptives 

 Statistic 

Std. 

Error 

Sikap Prokrastinasi 

Membaca Artikel 

Mean 86,68 1,672 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
83,26  

Upper 

Bound 
90,09  

5% Trimmed Mean 86,41  

Median 86,00  

Variance 86,626  

Std. Deviation 9,307  

Minimum 71  

Maximum 109  

Range 38  

Interquartile Range 14  

Skewness ,317 ,421 

Kurtosis -,304 ,821 
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Penjelesannya: 

Berdasarkan hasil statistik desriptif dari program SPSS v.22 for windows 

perhitungannya variabel sikap prokrastinasi membaca artikel sebagai berikut: 

N, jumlah data, variabel tersebut jumlah data valid sebanyak 31. 

Mean, nilai rata-rata variabel sikap prokrastinasi membaca artikel (X) adalah 86,68. 

Error of mean, variabel sikap prokrastinasi membaca artikel (X) adalah 1,672  

Tabel 4.66 

Rumus : Mean ± 2 x Std. Error of mean 

Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel 

86,68 ± (2 x 1,672) = 86,68 + 1,672 = 

88,352 

= 86,68 – 1,672 = 

85,008 

Jadi, penyebaran nilai rata-rata sikap prokrastinasi membaca artikel adalah 

dari 85,008 sampai dengan 88,352. 

Median, menyatakan titik tengah yakni angka yang membagi data menjadi dua sama 

besar (50 : 50) ketika data diuratkan dari terkecil ke terbesar. Dalam kasus ini pada 

sikap prokrastinsi membaca artikel adalah 86,00. 

Mode, menyatakan angka yang sering muncul atau angka terbanyak. Dalam kasus ini, 

angka terbanyak pada sikap prokrastinasi membaca artikel adalah 86,00. 

Deviation, nilai simpangan baku pada sikap prokrastinasi adalah 9,037. 

Variance, merupakan ukuran variabilitas data. Nilai variansi pada sikap prokrastinasi 

membaca artikel adalah 86,626. 

Range, selisih dari nilai maksimun dan nilai minimun. Nilai range pada sikap 

prokrastinasi membaca artikel adalah 38.  
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Minimun, nilai terendah. Nilai pada sikap prokrastinasi membaca artikel adalah 71. 

Maximum, nilai tertinggi. Nilai pada sikap prokrastinasi membaca artikel adalah 109,  

Sum, nilai keseluruhan. Nilai sum pada prokrastinasi membaca artikel adalah 2,687. 

Percentiles, pada nilai sikap prokrastinasi membaca artikel terbagi atas 3 yiatu: 

25% =  79 artinya 25% sikap prokrastinasi membaca artikel berada di bawah 79. 

50% = 86 artinya 50% sikap prokrastinasi membaca artikel berada di bawah 86. 

75% = 93 artinya 75% sikap prokrastinasi membaca artikel berada di bawah 93. 

 
b. Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 
 

Tabel 4.69 

Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Penyelesaian Tugas-

tugas Kuliah 
31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

 

Tabel 4.70 

Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 

Descriptives 

 Statistic 

Std. 

Error 

Penyelesaian Tugas-

tugas Kuliah 

Mean 85,39 1,646 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
82,03  

Upper 

Bound 
88,75  

5% Trimmed Mean 85,63  

Median 86,00  

Variance 83,978  
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Std. Deviation 9,164  

Minimum 64  

Maximum 100  

Range 36  

Interquartile Range 13  

Skewness -,256 ,421 

Kurtosis -,501 ,821 

Berdasarkan hasil statistik desriptif dari program SPSS v.22 for windows 

perhitungannya variabel penyelesaian tugas-tugas kuliha pada tabel di atas adalah 

sebagai berikut: 

N, jumlah data, variabel tersebut jumlah data valid sebanyak 31. 

Mean, nilai rata-rata untuk variabel penyelesaian tugas-tugas kuliah (Y) adalah 85,39. 

Error of mean, untuk  variabel penyelesaian tugas-tugas kuliah (Y) adalah 1,646. 

Tabel 4.71 

Rumus : Mean ± 2 x Std. Error of mean 

Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 

85,39 ± (2 x 1,646) = 85,39 + 1,646 = 

87,036 

= 85,39 – 1,646 = 

83,744 

Jadi, penyebaran nilai rata-rata penyelesaian tugas-tugas kuliah adalah dari 

83,744 sampai dengan 87,036. 

Median, menyatakan titik tengah yakni angka yang membagi data menjadi dua sama 

besar (50 : 50) ketika data diuratkan dari terkecil ke terbesar. Dalam kasus ini pada 

penyelesaian tugas-tugas kuliah adalah 86,00.  
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Mode, menyatakan angka yang sering muncul atau angka terbanyak. Dalam kasus ini, 

angka terbanyak pada penyelesaian tugas-tugas kuliah adalah 86,00. 

Deviation, nilai simpangan baku pada penyelesaian tugas-tugas kuliah adalah 9,164. 

Variance, merupakan ukuran variabilitas data. Nilai variansi pada penyelesaian tugas-

tugas kuliah adalah 83,978. 

Range, selisih dari nilai maksimun dan nilai minimun. Nilai range pada penyelesaian 

tugas-tugas kuliah adalah 36.  

Minimun. Nilai terendah. Nilai pada penyelesaian tugas-tugas kuliah adalah 64. 

Maximum, nilai tertinggi. Nilai pada penyelesaian tugas-tugas kuliah adalah 100.  

Sum, nilai keseluruhan. Nilai sum pada penyelesaian tugas-tugas kuliah adalah 2647.  

Percentiles, pada nilai penyelesaian tugas-tugas kuliah terbagi atas 3 yiatu: 

25% =  79 artinya 25% penyelesaian tugas-tugas kuliah berada di bawah 79. 

50% = 86 artinya 50% penyelesaian tugas-tugas kuliah berada di bawah 86. 

75% = 93 artinya 75% penyelesaian tugas-tugas kuliah berada di bawah 93. 
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2. Statistik Inferensial 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.74 

Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Sikap Prokrastinasi 

Membaca Artikel 
,086 31 ,200

*
 ,978 31 ,748 

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

a. Lilliefors Significance Correction 
 

Tabel 4.75 

Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Penyelesaian Tugas-

tugas Kuliah 
,087 31 ,200* ,973 31 ,615 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

b. Uji Linearitas 

Tabel 4.77 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Squar

e F Sig. 

Penyelesa

ian Tugas-

tugas 

Kuliah * 

Sikap 

Prokrastin

asi 

Between 

Groups 

(Combined) 
2187,188 20 

109,3

59 

3,29

2 
,028 

Linearity 
1268,824 1 

1268,

824 

38,1

98 
,000 

Deviation 

from 

Linearity 

918,364 19 
48,33

5 

1,45

5 
,276 
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Membaca 

Artikel 

Within Groups 
332,167 10 

33,21

7 
  

Total 2519,355 30    

c. Uji Hipotesis 

Tabel 4.78 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,710a ,504 ,487 6,567 

a. Predictors: (Constant), Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel 

 

Tabel 4.79 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
1268,824 1 1268,824 29,424 ,000b 

Residual 1250,531 29 43,122   

Total 2519,355 30    

a. Dependent Variable: Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 

b. Predictors: (Constant), Sikap Prokrastinasi Membaca Artikel 

 

Tabel 4.80 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 
24,822 11,227  

2,21

1 
,035 
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Sikap 

Prokrastinasi 

Membaca 

Artikel 

,699 ,129 ,710 
5,42

4 
,000 

a. Dependent Variable: Penyelesaian Tugas-tugas Kuliah 

d. Uji Korelasi 

Tabel 4.81 

Correlations 

 

Sikap 

Prokrastinasi 

Membaca 

Artikel 

Penyelesaian 

Tugas-tugas 

Kuliah 

Sikap Prokrastinasi 

Membaca Artikel 

Pearson 

Correlation 
1 ,710** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 31 31 

Penyelesaian Tugas-

tugas Kuliah 

Pearson 

Correlation 
,710** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 31 31 

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