
 
 

PENGARUH PROKRASTINASI AKADEMIK TERHADAP HASIL BELAJAR 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PESERTA DIDIK DI  

SMA NEGERI 5 MAKASSAR 

 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 

Gelar Sarjana dalam Bidang Pendidikan Agama Islam 

 UIN Alauddin Makassar 

 

 

Oleh: 

MIFTAHUDDIN 

NIM. 20100114071 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2021 

 

 



 

 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Miftahuddin 

NIM  : 20100114071 

Tempat/Tanggal Lahir : Enrekang, 17 Agustus 1996 

Jurusan/Prodi   : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan 

Alamat    : Samata, Kab. Gowa 

             Judul                                :Pengaruh  Prokrastinasi Akademik terhadap Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di 

SMA Negeri 5 Makassar 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 

skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Samata,      Februari 2021  

      Penyusun,     

  

 

Miftahuddin 

      NIM: 20100114071 

 





 

 

iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah swt. seru sekalian alam, salawat dan salam semoga 

tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., para sahabat, keluarga serta 

pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. 

Penulis menyadari bahwa sejak persiapan dan proses penelitian ini terdapat 

banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat ridha dari Allah swt., 

dan bimbingan dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang 

dihadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, lewat tulisan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. Begitu pula penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. 

Mardan, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Wahyuddin, M.Hum., Wakil Rektor II, 

Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor III, Dr. H. Kamaluddin 

Abunawas, M.Ag., Wakil Rektor IV. 

2. Dr. H. Marjuni, M.Pd.I. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar, Dr. M. Shabir U., M.Ag. Wakil Dekan I, Dr. M. Rusdi, M.Ag., 

Wakil Dekan II, dan Dr. H. Ilyas, M.Pd., M.Si. Wakil Dekan III. 

3. H. Syamsuri, S.S., M.A. dan Dr. Muhammad Rusmin B., M.Pd.I. Ketua Jurusan 

dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar. 

4. Dr. H. Muh. Sain Hanafy, M.Pd. dan Dr. Sitti Mania, M.Ag. Pemimbing I dan 

II yang telah memberi arahan, koreksi, pengetahuan baru dalam penyusunan 

skripsi ini serta membimbing penulis sampai tahap penyelesaian. 



 

 

iv 

 

5. Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag. dan Dr. H. Muzakkir, M.Pd.I, 

Penguji I dan II yang telah memberi arahan, koreksi, masukan dan pengetahuan 

baru dalam perbaikan skripsi ini. 

6. Para dosen, karyawan/karyawati Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang secara 

konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung. 

7. Kepala Sekolah, guru-guru dan para staf pendidik serta adik-adik peserta didik 

SMA Negeri 5 Makassar  yang telah membantu dalam memperoleh data. 

8. Kepada teman-teman PAI 3-4 angkatan 2014, terima kasih atas bantuan, 

nasehat dan semangatnya sehingga penulis bisa sampai di titik ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 

memberikan sumbangsih kepada penyusun selama kuliah hingga penyelesaian 

skripsi ini. 

Akhirnya, dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap 

sungguh dengan rahmat dan izin-Nya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya 

 

Samata,     Februari 2021 

Penulis, 

 

 

 

 

 

Miftahuddin 

NIM: 20100114071 

 



 

 

v 

 

DAFTAR ISI 

JUDUL .................................................................................................................. i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ................................................................ ii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... iii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... v 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. vii 

ABSTRAK ............................................................................................................ viii 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1-12 

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 8 

C. Hipotesis .................................................................................................... 8 

D. Definisi Operasional ................................................................................. 9 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .............................................................. 10 

F. Penelitian Terdahulu .................................................................................. 10 

 

BAB II TINJAUAN TEORETIS ........................................................................... 14-37 

A. Prokrastinasi Akademik ............................................................................ 14 

B. Hasil Belajar .............................................................................................. 23 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................................... 38-48 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ....................................................................... 38 

B. Pendekatan Penelitian ............................................................................... 39 

C. Populasi dan Sampel ................................................................................. 40 

D. Metode Pengumpulan Data....................................................................... 42 

E. Instrumen Penelitian ................................................................................. 43 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas instrumen ................................................... 45 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ...................................................... 45 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN......................................... 49-66 

A. Hasil Penelitian ......................................................................................... 49 

B. Pembahasan ............................................................................................... 62 



 

 

vi 

 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 67 

A. Kesimpulan ............................................................................................... 67 

B. Implikasi Penelitian................................................................................... 67 

 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 68-70 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 71-82 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................... 83 



 

 

vii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1. Jumlah Peserta Didik Kelas X dan XI di SMA Negeri 5 Makassar ...... ....40 

Tabel 4.1. Analisis Deskriptif Prokrastinasi Akademik ......................................... ....48 

Tabel 4.2: Distribusi Frekuensi Prokrastinasi Akademik ...................................... ....50 

Tabel 4.3:Tabel Penolong untuk Menghitung Skor Rata-Rata Prokrastinasi 

Akademik ............................................................................................. ....50 

Tabel 4.4 : Tabel Penolong Prokrastinasi Akademik ............................................. ....51 

Tabel 4.6: Analisis Deskriptif Hasil Belajar .......................................................... ....53 

Tabel 4.7: Distribusi Frekuensi Hasil Belajar ........................................................ ....54 

Tabel 4.7: Distribusi Frekuensi Hasil Belajar ........................................................ ....54 

Tabel 4.9 : Tabel Penolong Prokrastinasi Akademik ............................................. ....55 

Tabel 4.10: Kategorisasi Hasil belajar Peserta Didik............................................. ....56 

Tabel 4.11 : Uji Normalitas Teknik Kolmogrof Smirnov  ..................................... ....57 

Tabel 4.12 : Uji Linearitas Prokrastinasi Akademik terhadap Hasil Belajar ......... ....58 

Tabel 4.13 : Uji Linearitas Prokrastinasi Akademik terhadap Hasil Belajar ......... ....59 

Tabel 4.14: Acuan Interpretasi Nilai “r” Product Moment .................................... ....60 

Tabel 4.15:  Hasil Uji Hipotesis X – Y dengan SPSS 24 ....................................... ....60 



 

 

viii 

 

ABSTRAK 

Nama : Miftahuddin 
NIM : 20100114071 
Jurusan : Pendidikan Agama Islam 
Judul Skripsi : “Pengaruh Prokrastinasi Akademik terhadap Hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMA Negeri 5 
Makassar. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tingkat prokrastinasi akademik 

pada peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar (2) mengetahui hasil belajar peserta 

didik di SMA Negeri 5 Makassar (3) mengetahui pengaruh prokrastinasi akademik 

terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar. 

Jenis penelitian ini menggunakan  metode expost facto dimana prokrastinasi 

akademik sebagai variabel bebas dan hasil belajar sebagai variabel terikat. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini yaitu 936 peserta didik dan sampel yang diambil 

sebanyak 91 peserta didik dengan metode pengambilan sampel menggunakan 

metode proportionate stratified random sampling. Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu angket(kusioner) dan dokumentasi. Teknik 

pengolahan dan analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan 

analisis statistik inferensial. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan hasil pengolahan data dapat 

disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik berpengaruh signifikan terhadap hasil 

belajar peserta didik dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

Bagi peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar agar dapat meningkatkan hasil 

belajar dengan cara mengurangi kebiasaan prokrastinasi akademik (kebiasaan 

menundanunda), serta meningkatkan motivasi berprestasi sehingga berani 

menghadapi tugas dengan penuh tanggungjawab.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusianya, 

oleh karena itu dalam memajukan suatu bangsa utamanya negara Indonesia tentu 

saja sangat diperlukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan memiliki ilmu 

pengetahuan serta keterampilan yang tinggi dan tentu saja hal ini dapat diperoleh 

melalui pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkemauan dan berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya 

secara terus menerus dan berkesinambungan, sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang berbunyi: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

1
 

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melalui Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah dan terus mengadakan 

penyempurnaan sistem dan sarana pendidikan, sejalan dengan itu pembangunan di 

bidang pendidikan haruslah didasarkan pada peningkatan mutu pendidikan itu 

sendiri guna meningkatkan sumber daya manusia. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah dalam 

peraturan perundang-undangan menganjurkan kepada setiap warga negara untuk 

                                                 
1
Kemendikbud RI, Undang-Undang Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia, 2003), h. 7. 
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senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Dalam al-Qur’an 

juga tergambar jelas firman Allah swt. yang menyerukan untuk menuntut ilmu, 

yakni QS. Al-Mujadalah ayat 11 : 

ُ لَكُمۡۖۡ  ْ يَفۡسَحِ ٱللَّذ ْ فِِ ٱلهَۡجََٰلسِِ فَٱفۡسَحُوا حُوا ْ إذَِا قيِلَ لَكُمۡ تَفَسذ ِيوَ ءَانَنُوٓا هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ يََٰٓ
ُ وَإِ ٖۚ وَٱللَّذ وتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجََٰت 

ُ
ِيوَ أ ِيوَ ءَانَنُواْ نِنكُمۡ وَٱلَّذ ُ ٱلَّذ واْ يرَۡفَعِ ٱللَّذ واْ فَٱنشُُُ  ذَا قيِلَ ٱنشُُُ

 بهَِا تَعۡهَلُونَ خَبيِرٞ  
Terjemahnya:  

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 
dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2
 

Sudah sangat jelas bahwa menuntut ilmu dan memperbanyak pengetahuan 

sangat diwajibkan kepada setiap warga negara dan sebagai hamba yang taat kepada 

tuhan Yang Maha Esa, hal tersebut tentu saja dapat diperoleh melalui pendidikan. 

Pendidikan merupakan aktivitas yang berlangsung sepanjang hidup manusia 

bahkan sebagian besar dari aktivitas manusia berdimensi pendidikan. Pendidikan itu 

sendiri tidak dapat dipisahkan dari istilah belajar karena pada dasarnya belajar 

merupakan bagian dari pendidikan. Selain itu proses belajar merupakan suatu 

kegiatan yang pokok atau utama dalam dunia pendidikan. Manusia tidak akan 

pernah berhenti belajar karena setiap langkah manusia dalam hidupnya akan 

dihadapkan pada permasalahan yang membutuhkan pemecahan dan menuntut 

manusia untuk belajar menghadapinya.
3
 

                                                 
2
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bogor: Sahm Al-Nour, 2007). 

3
M. Busyrol Fuad, “Korelasi antara Prokrastinasi Akademik dengan Hasil belajar Siswa 

Kelas 3 MTS Suryabuana Malang”, Skripsi (Malang: Fak. Psikologi UIN Malang, 2007), h. 18. 
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Belajar merupakan suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

bisa menjadi bisa sehingga proses belajar akan mengarah pada tujuan dari belajar itu 

sendiri. Usaha-usaha untuk mendidik dan mengajar dilakukan sejak manusia lahir 

dengan mengenalkan berbagai hal yang paling sederhana melalui stimulus 

lingkungan, misalnya bunyi, warna, rasa, bentuk dan sebagainya.
4
 

Kegiatan belajar merupakan proses pendidikan di sekolah. Artinya bahwa 

keberhasilan suatu pendidikan dapat ditentukan dari proses belajar yang dialami oleh 

peserta didik di sekolah. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan peserta 

didik memiliki pengaruh penting  dalam meningkatkan hasil belajarnya. Peserta 

didik yang memiliki kebiasaan belajar yang efektif cenderung hidup dengan penuh 

disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan belajarnya untuk 

mencapai hasil belajar yang tinggi. 

Hasil belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “hasil” dan “belajar”. 

Dimana pada setiap kata tersebut memiliki makna tersendiri. Pengertian hasil 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “sesuatu yang telah dicapai atau 

diperoleh”.
5
 Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata hasil belajar adalah hasil yang 

dicapai dari suatu proses yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau 

angka, yang khusus dipersiapkan untuk proses evaluasi misalnya hasil raport.
6
 Dari 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah evaluasi terhadap hasil 

yang telah dicapai dalam suatu proses pembelajaran. 

Peningkatan hasil belajar adalah suatu upaya dalam diri seseorang untuk 

menunjang proses belajarnya  

                                                 
4
E. B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepnjang Rentang Kehidupan 

Edisi 5, (Jakarta: Erlangga 1993), h. 179. 
5
Dedikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 512. 

6
Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 65. 
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. Peserta didik sebagai individu yang dinamis menempati posisi penting 

dalam proses belajarnya, karena keberhasilan peserta didik  dalam hasil belajarnya 

akan memberikan perasaan bahagia dan kepuasan. Rasa bahagia dan puas akan 

membuat dirinya mampu untuk meningkatkan potensi yang ada.
7
 Apabila seorang 

peserta didik dapat meningkatkan potensi yang ada pada dirinya berarti hal tersebut 

dapat menunjang hasil belajarnya di sekolah, karena potensi yang dituntut bagi 

seorang peserta didik adalah pencapaian hasil belajar yang maksimal. 

Fenomena banyaknya peserta didik yang gagal memenuhi tuntutan dalam 

Ujian Akhir Nasional (UAN) maupun Ujian Akhir Sekolah (UAS) seringkali terjadi 

dan penyebabnya tentu saja bermacam-macam. Cara belajar siswa yang kurang 

efektif bisa menjadi salah satu penyebabnya sehingga hasil belajar peserta didik 

menurun. Hal tersebut sangat berbahaya jika dibiarkan begitu saja karena peserta 

didik yang mengalami penurunan dalam hasil belajarnya secara terus menerus dapat 

menyebabkan peserta didik menjadi frustasi dan bahkan memutuskan untuk tidak 

melanjutkan sekolahnya. 

Ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab menurunnya hasil belajar 

peserta didik, diantaranya yang menjadi perhatian calon peneliti disini adalah 

prokrastinasi akademik yang seringkali dilakukan oleh peserta didik.. 

Seseorang yang mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai batas 

waktu yang telah ditentukan, sering mengalami keterlambatan, mempersiapkan 

sesuatu dengan sangat berlebihan, dan gagal dalam menyelesaikan tugas sesuai batas 

waktu yang telah ditentukan, dikatakan sebagai orang yang melakukan 

prokrastinasi. Oleh sebab itu, prokrastinasi dapat dikatakan sebagai salah satu 

                                                 
7
Singgih Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2003), h. 86. 
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perilaku yang tidak efisien dalam menggunakan waktu dan adanya kecenderungan 

untuk tidak segera memulai suatu pekerjaan ketika menghadapi suatu tugas.
8
 

Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa prokrastinasi adalah 

perilaku menunda-nunda pekerjaan yang dilakukan baik itu dalam kehidupan sehari-

hari maupun pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan akademik atau 

pendidikan. Tanpa kita sadari perilaku ini sering dilakukan oleh peserta didik dan 

dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik itu sendiri. 

Dari hasil riset majalah New Statement yang dikutip oleh M. Nur Ghufron, 

juga memperlihatkan bahwa sekitar 20% sampai 70% pelajar melakukan 

prokrastinasi.
9
 Hasil serupa juga ditemukan pada penyebaran angket pendahuluan 

yang disebarkan peneliti di fakultas Psikologi Universitas Surabaya pada mahasiswa 

menunjukan hasil bahwa dari 60 subyek, sekitar 95% menyatakan bahwa mereka 

pernah melakukan prokrastinasi, dua alasan terbesar yang membuat mereka 

melakukan prokrastinasi adalah rasa malas mengerjakan tugas (42%) dan banyaknya 

tugas yang harus diselesaikan (25%).
10

 

A, Sain Hasan Basri dalam jurnalnya mengemukakan bahwa prokrastinasi 

akademik adalah menunda-nunda pekerjaan di bidang akademis. Banyak peneliti telah 

mengestimasi bahwa 46 % Solomon dan Rothblum , sampai 95 %, Ellis & Knaus , 

hampir 70% mahasiswa melakukan prokrastinasi, dan secara tetap melakukan 

prokrastinasi dalam tugas-tugas perkuliahannya. Penelitian Semb dkk menemukan bahwa 

lebih lama mahasiswa berkuliah, semakin mereka cenderung untuk melakukan 

                                                 
8
M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati S, Teori-teori Psikologi, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 

2012), h. 149. 
9
M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati S, Teori-teori Psikologi  h. 170. 

10
Iven Kartadinata dan Sia Tjunding, “I Love You Tomorrow:Prokrastinasi Akademik dan 

Manajemen Waktu”, Laporan Hasil Penelitian, (Surabaya: Universitas Surabaya, 2008), h. 109. 
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prokrastinas. Jadi bisa dikatakan bahwa penyebab mundurnya masa studi seorang 

mahasiswa adalah pengaruh prokrastinasi.
11

 

M. Busyrol Fuad dalam penelitiannya menemukan bahwa prokrstiasi akademik 

memiliki pengaruh terhadap hasil belajar. Jadi keduanya mempunyaikorelasi yang 

meyakinkan ditunjukkan dengan semakin tingginya perilaku prokrastinasi akademik 

peserta didik maka semakin rendah pula hasil belajarnya begitupun sebaliknya. Artinya 

bahwa prokrastinasi akademik merupakan salah satu dari banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar dari seorang peserta didik.12 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian yang lain yaitu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Restu Pangersa Ramadhan dan Hendri Winata menemukan bahwa 

terdapat korelasi sedang antara prokrastinasi akademik dan hasil belajar, variabel tersebut 

cukup dominan mempengaruhi hasil belajar.13 

Beberapa uraian di atas kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku 

prokrastinasi cenderung berpengaruh negatif terhadap hasil belajar peserta didik dan  

idealnya ketika peserta didik disiplin dalam melakukan kegiatan dan  mengerjakan 

tugas akademik yang diberikan maka akan sangat menunjang proses belajarnya  dan 

dapat memperoleh hasil belajar yang baik. 

Hasil observasi awal peneliti pada peserta didik SMA Negeri 5 Makassar, 

menunjukan bahwa ada dari peserta didik yang cenderung melakukan prokrastinasi 

akademik, penyebab terjadinya prokrastinasi akademik bermacam-macam, salah 

satunya karena kurangnya motivasi dalam mengerjakan tugas tepat waktu. Beberapa 

                                                 
11

A. Sain Hasan Basri, “Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Ditintau dari Religiusitas: Jurnal 

Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam 14, no. 2 (2917): h. 54. 
12

M. Busyrol Fuad, “Korelasi Antara Prokrastinasi Akademik dengan Hasil Belajar Siswa 

Kelas 3 Mts. Suryabuana”, Skripsi, (Malang: Fak. Psikologi UIN Malang, 2007), h. 107. 
13

Restu Pangersa Ramadhan dan Hendri Winata, “Jurnal Pendidikan Manajemen 

Perkantoran: Prokrastinasi akademik menurunkan prestasi belajar siswa 1, no. 2 (2016): h. 158. 
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dari mereka juga beralasan karena disibukkan oleh kegiatan intra maupun ekstra 

sekolah. Setelah mewawancarai sekitar 10 orang peserta didik, salah satu pernyataan  

peserta didik saat dilakukan wawancara pada oberservasi awal menjawab: 

Saya mengerjakan tugas itu biasanya tergantung mood, tugas juga biasa 
dikerjakan sehari sebelum dikumpulkan, alasannya karena malas kurang 
motivasi dan biasanya kegiatan ekstrakulikuler lain sehingga saat pulang 
cenderung malas untuk kerja tugas. 

 Terdapat juga peserta didik yang melakukan prokrastinasi akademik namun 

memiliki nilai yang relatif baik, sebagaimana wawancara yang dilakukan pada salah 

satu peserta didik kelas XI IPS 4 mengatakan: 

Kalau kerja tugas biasanya satu hari sebelum dikumpul, jadi malam sebelum 
besok dikumpul baru dikerja. Kalau mau ulangan juga biasa malamnya pi 
baruki belajar. Hasil ulanganku kemarin dapat 90. 

Jadi merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa peserta 

didik menunjukkan bahwa ada dari peserta didik yang cenderung melakukan 

prokrastinasi akademik namun memiliki hasil belajar yang relatif baik. 

Hasil wawancara yang juga dilakukan kepada salah satu guru Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 5 Makassar pada tanggal 26 September 2019 

menejelaskan bahwa: 

Memang tidak sedikit dari peserta didik yang kurang memiliki kesadaran 
dalam mengerjakan tugas, kalau pun kerja tugas biasanya paling sekedar 
menyalin atau bahkan tidak mengerjakan sama sekali selain itu, 
ketidakdisiplinan mereka terutama saat awal jam pembelajaran, selalu ada 
yang terlambat. 

Hasil belajar menjadi variabel terpengaruh dari prokrastinasi akademik, dari 

observasi yang dilakukan di SMA Negeri 5 Makassar. Fakta tentang hasil belajar 

tergambar pada nilai raport peserta didik yang variatif, terdapat peserta didik yang 

memperoleh skor dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) namun terdapat 

juga peserta didik yang memperoleh nilai skor di atas KKM. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa perlu diadakan penelitian 

untuk mengetahui realitas peserta didik terkait prokrastinasi akademik dan 

pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik khususnya di SMA Negeri 5 

Makassar dengan harapan bahwa hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan 

informasi tentang seberapa besar pengaruh dari perilaku prokrastinasi akademik 

terhadap preatasi belajar peserta didik agar nantinya dapat dilakukan pencegahan 

untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik ini sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat prokrastinasi akademik peserta didik di SMA Negeri 5 

Makassar? 

2. Bagaimana hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar? 

3. Bagaimana pengaruh prokrastinasi akademik terhadap hasil belajar peserta 

didik di SMA Negeri 5 Makassar? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap jawaban atas submasalah 

yang membutuhkannya. Tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi 

penelitian yang berupaya melakukan verifikasi terhadap kesahihan dan kesalahan 

suatu teori.
14

 Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan 

dari prokrastinasi akademik terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5 

Makassar. 

                                                 
14

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

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin University Press, 2013),  h. 12. 
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D. Defenisi Operasional 

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan 

penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul pengaruh prokrastinasi 

akademik terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta peserta didik di 

SMA Negeri 5 Makassar.
15

 

Variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Prokrastinasi Akademik/Variabel Bebas(X) 

Prokrastinasi akademik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

kecenderungan peserta didik untuk menunda kegiatan ataupun tugas akademiknya 

yang dilakukan dengan sengaja atas keinginannya sendiri, yang akhirnya 

menyebabkan pelaku tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

Indikator prokrastinasi akademik adalah sebagai berikut: 

a. Penundaan untuk memulai mengerjaksn tugas 

b. Keterlambatan dalam menyelesaikan tugas 

c. Melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan daripada menyelesaikan tugas 

d. Kurangnya keyakinan terhadap kemampuan diri. 

2. Hasil Belajar/Variabel Terikat (Y) 

Hasil yang telah dicapai setelah Peserta didik melakukan usaha (belajar) yang 

dinyatakan dalam nilai. Yang mana meliputi tiga tahap yaitu: Kognitif , afektif dan 

psikomotor, dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan nilai ujian pada akhir 

semester (UAS) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang 

diperoleh peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar. 

                                                 
15

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

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, h. 13. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tingkat prokrastinasi akademik pada peserta didik di SMA 

Negeri 5 Makassar 

b. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar 

c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh prokrastinasi akademik terhadap hasil 

belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Agar menjadi bahan referensi dalam dunia pendidikan khususnya dalam 

bidang psikologi pendidikan, yakni mengenai prokrastinasi akademik dan 

pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik. 

b. Kegunaan Praktis 

Dengan hasil penelitian ini, dapat menjadi bahan bacaan kepustakaan di UIN 

Alauddin Makassar. Penelitian ini sekaligus menjadi ilmu yang sangat berarti bagi 

penulis dan selanjutnya menjadi pengalaman di masa yang akan datang. 

F. Penelitian Terdahulu 

Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan 

momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang 

ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang 
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akan diteliti.
16

 Beberapa penelitian ilmiah yang membantu penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini yakni : 

Penelitian yang dilakukan oleh Novianti Rahayu dengan judul penelitian ini 

yaitu Hubungan antara Self-Efficacy dengan Prokrastinasi Akademik dalam 

menyelesaikan skripsi pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Angkatan 2013 

Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara self-efficacy dengan prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan skripsi 

pada mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2008 Universitas Negeri 

Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dengan jenis korelasional. Tekhnik pengambilan sampel dengan tekhnik 

purposive sample. Hasil penelitian menunjukkan 72.5% mahasiswa memiliki self-

efficacy yang tergolong rendah dan 77.5% menunjukkan mahasiswa melakukan 

prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan skripsi yang tergolong tinggi. Artinya, 

semakin rendah self-efficacy yang dimiliki mahasiswa maka akan semakin tinggi 

prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan skripsi pada mahasiswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin dengan judul dari penelitian ini 

yaitu Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Skripsi di Universitas 

Muhammadiyah Malang Ditinjau dari Keaktifan Berorganisasi. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

perbedaan antara satu sampel dengan sampel lainnya. Maka penelitian dapat 

dikategorikan sebagai penelitian komparatif. Metode pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling pada sampel dengan karakteristik sudah 

ditentukan dan diketahui lebih dulu berdasarkan ciri dan sifat populasinya. Hasil 

                                                 
16

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

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, 13. 
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penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pada mahasiswa skripsi yang aktif 

berorganisasi dengan mahasiswa skripsi yang tidak aktif berorgansisasi cukup 

signifikan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Laurentius Wisnu Adi Kusuma dengan judul 

Kecenderungan Perilaku Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan tingkat kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik yang 

dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan metode survei, dan informasi dikumpulkan dari responden dengan 

menggunakan kuesioner. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

secara umum subjek penelitian memiliki tingkat kecenderungan perilaku 

prokrastinasi akademik yang tergolong rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muljono Damopolii dan M. Yusuf T dengan 

judul Analisis Prokrastinasi Akademik Pembimbingan Ilmiah Studi Kasus pada 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini bertujuan mempelajari fenomena 

prokrastinasi akademik yang kemungkinan menjadi latar tidak efektifnya 

pembimbingan laporan ilmiah mahasiswa pada Program Pascasarjana di Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. Pendekatan, Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mencampurkan dua metode, kualitatif dan kuantitatif. 

Pencampuran metode ini dikarenakan sifat data yang akan ditarik dari fenomena: ada 

yang tepat diperoleh secara kualitatif dan ada yang tepat diperoleh secara kualitatif. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitia ini yaitu (1) Pedoman penulisan karya tulis 

ilmiah pada Pascasarjana UIN Alauddin tidak efektif digunakan untuk menghasilkan 
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karya akademik yang baik sehingga cenderung mempengaruhi akselerasi pelaporan 

tesis dan disertasi mahasiswa. (2) Kualitas hasil penulisan laporan tesis dan disertasi 

mahasiswa Pascasarjana pada lima kategori penilaian tulisan berada pada kategori 

sedang sehingga sulit menemukan tulisan yang memenuhi kualifikasi tulisan yang 

baik. (3) Prokrastinasi akademik dosen dalam pembimbingan tesis dan disertasi 

relatif sedang sehingga berdampak pada tidak optimalnya laporan hasil karya ilmiah 

mahasiswa pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

Perbedaaan beberapa penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu (1) Penelitian yang dilakukan Novianti Rahayu, 

perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan dimana penelitian Novianti 

Rahayu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional sedangkan 

penelitian ini menggunakan jenis pengaruh dan juga pada teknik pengambilan sampel 

dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan teknik purposive sampling 

sedangkan penelitian ini menggunakan teknik stratified random sampling. (2) 

Penelitian yang dilakukan oleh Muljono Damopolii dan M. Yusuf T, dimana 

perbedaannya terdapat pada jenis penelitian, penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif sedangkan penelitian sebelumnya mencampurkan dua metode yaitu 

kuantitatif dan kualitatif. (3) Penelitian yang dilkukan oleh Muslimin, perbedaannya 

dengan penelitian ini yaitu pada tujuan penelitian dimana penelitian ini bertujuan 

untuk menguji teori sebelumnya tentang variabel yang akan diteliti sedangkan 

penelitian sebelumnya bertujuan untuk melihat perbedaan antara satu sampel dengan 

sampel yang lain. (4) Penelitian oleh Laurentius Wisnu Adi Kusuma, perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada jenis penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Prokrastinasi Akademik 

1. Pengertian Prokrastinasi Akademik 

Prokrastinasi berasal dari bahasa Latin yaitu procrastination dengan awalan 

“pro” yang berarti mendorong maju atau bergerak maju dan akhiran “crastinus” yang 

berarti keputusan hari esok atau jika digabungkan menjadi menangguhkan atau 

menunda sampai hari berikutnya.
1
 Jadi arti dari kata prokrastinasi adalah menunda-

nunda pekerjaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mulyana mengutip dari Ferrari 

mengmukakan bahwa menunda-nunda tugas disebut dengan prokrastinasi akademik, 

yaitu suatu perilaku untuk menunda-nunda mengerjakan ataupun menyelesaikan 

tugas-tugas akademik.
2
 Perilaku tersebut dapat dilihat dpada siswa yang menunda-

nunda untuk memulai atau menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah, menyerahkan 

tugas lewat dari batas waktu, menunda untuk membaca bahan pelajaran dan segala 

hal yang berkaitan dengan penundaan dalam mnyelesaikan tugas akademik. 

Jika mendengar kata prokrastinasi, konotasinya cenderung kepada suatu hal 

yang negatif namun tidak selalu demikian menurut M. Nur Ghufron seperti 

dikatakan dalam bukunya yang ia kutip dari tesisnya sendiri bahwa pada akhirnya 

penundaaan atau penghindaran tugas yang kemudian disebut prokrastinasi tidak 

selalu diartikan sama dalam perspektif budaya dan bahasa manusia. Misalnya, pada 

                                                 
1
M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati S, Teori-teori Psikologi, , (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 

2012)h. 150. 
2
Siti Mulyana, “Prokrastinasi Akademik Dikalangan Mahasiswa Program Studi Bimbingan 

dan Konseling”, Jurnal Bimbingan dan Konseling 8 no. 1 (2018): h. 47. 
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bangsa Mesir kuno mengartikan prokrastinasi menjadi dua arti, yaitu menunjukan 

suatu kebiasaan yang berguna untuk menghindari kerja yang penting dan usaha yang 

implusif. Juga menunjukan suatu arti kebiasaan yang berbahaya akibat kemalasan 

dalam menyelesaikan suatu tugas yang penting untuk nafkah hidup, seperti 

mengerjakan ladang ketika waktu menanam sudah tiba.
3
 Jadi pada abad lalu, 

prokrastinasi bermakna positif bila menunda suatu pekerjaan sebagai upaya untuk 

menghindari keputusan implusif atau keputusan yang terburu-buru, dan bermakna 

negatif bila dilakukan karena malas atau tanpa tujuan yang pasti. 

M. Busyrol Fuad menuliskan dalam skripsinya yang mengutip dari Brown 

dan Holzman bahwa dalam pandangan psikologi, istilah prokrastinasi merujuk pada 

suatu aktivitas atau kecenderungan menunda penyelesaian suatu tugas atau 

pekerjaan yang diberikan pada suatu individu.
4
 Jadi, ketika seseorang mempunyai 

kecenderungan atau kebiasaan untuk menunda-nunda dalam melakukan suatu 

pekerjaan, maka orang tersebut bisa disebut sebagai prokrastinator atau orang yang 

melakukan tindakan prokrastinasi, entah penundaan tersebut mempunyai alasan atau 

tidak, karena setiap penundaan dalam menghadapi suatu tugas disebut prokrastinasi. 

Beberapa peneliti berusaha mengajukan defenisi yang lebih kompleks tentang 

perilaku prokrastinasi ini. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Iven 

Kartadinata dan Sia Tjunding yang mengutip dari Steel mengatakan bahwa “to 

voluntarity delay an intended course of action despite expecting to be worse off  for 

the delay”, artinya prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang 

                                                 
3
M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati S, Teori-teori Psikologi, h. 151. 

4
M. Busyrol Fuad, “Korelasi Antara Prokrastinasi Akademik dengan Hasil belajarSiswa 

Kelas 3 Mts. Suryabuana”, Skripsi, (Malang: Fak. Psikologi UIN Malang, 2007), h. 19. 
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diinginkan walaupun mengetahui bahwa penundaanya dapat menghasilkan dampak 

buruk.
5
 

Di halaman yang lain Iven Kartadinata dan Sia Tjunding mengutip bahwa 

menurut Solomon dan Rothblum prokrastinasi adalah penundaan untuk mulai 

mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang disengaja. Dari referensi tersebut dapat 

dilihat bahwa perilaku prokrastinasi adalah suatu perilaku yang disengaja, 

maksudnya faktor-faktor yang menunda penyelesaian tugas berasal dari putusan 

dirinya sendiri. Prokrastinasi sendiri merupakan perilaku tidak perlu yang menunda 

kegiatan walaupun orang itu harus atau berencana menyelesaikan kegiatan tersebut.
6
 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Joseph R. Ferrari mengutip dari Silver 

bahwa seorang prokrastinator tidak bermaksud untuk menghindari atau tidak mau 

tahu dengan tugas yang dihadapi, akan tetapi mereka hanya menunda-nunda untuk 

mengerjakannya sehingga menyita waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

tugas. Penundaan tersebut seringkali menyebabkan dia gagal menyelesaikan tugas 

tepat waktu. Lain halnya dengan yang dikutip dari Watson bahwa prokrstinasi 

berkaitan dengan takut gagal, tidak suka pada tugas yang diberikan, menentang dan 

melawan kontrol, mempunyai sifat ketergantungan dan kesulitan dalm membuat 

keputusan.
7
 

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli tentang prokrastinasi, 

dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi merupakan kecenderungan seseorang untuk 

menunda-nunda mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang sedang ia hadapi yang 

                                                 
5
Iven Kartadinata dan Sia Tjunding, “I Love You Tomorrow:Prokrastinasi Akademik dan 

Manajemen Waktu”, Laporan Hasil Penelitian, h. 110. 
6
Iven Kartadinata dan Sia Tjunding, “I Love You Tomorrow:Prokrastinasi Akademik dan 

Manajemen Waktu”, Laporan Hasil Penelitian, h. 112. 
7
Joseph R. Ferrari, “Self Handicapping By Procrastinator: Academic Procrastination”, Jurnal, 

http://www.carleton.cartpychyl/interner.html, 2008, h.87. 
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pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri karena pada 

akhirnya dia tidak dapat menyelesaikan tugas tidak tepat pada waktunya dan kurang 

maksimal atau bahkan gagal menyelesaikannya. 

2. Ciri-ciri Prokrastinasi Akademik 

Didalam buku M. Nur Ghufron dan Rini Rismawati mengutip dari Ferrari 

dkk. (1995) mengatakan bahwa sebagai suatu perilaku penundaan, prokrastinasi 

akademik dapat termanifestasikan dalam indikator tertentu yang dapat diukur dan 

diamati ciri-ciri tertentu
8
. Berikut ini adalah keterangannya: 

a. Penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas 

Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas yang dihadapi. 

Seseorang yang melakukan prokrastinasi  tahu bahwa tugas yang dihadapi harus 

segera di selesaikan. Akan tetapi, dia menunda-nunda untuk menyelesaikan sampai 

tuntas jika dia sudah mulai mengerjakan sebelumnya. 

b. Keterlambatan dalam mengerjakan tugas 

Orang yang melakukan prokrastinasi memerlukan waktu yang lebih lama 

daripada waktu yang dibutuhkan pada umumnya dalam menerjakan suatu tugas. 

Seorang prokrastinator menghabiskan waktu yang dimilikinya untuk mempersiapkan 

diri secara berlebihan. Selain itu, juga melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan 

dalam penyelesaian tugas, tanpa memperhitungkan keterbatasan waktu yang 

dimilikinya. Kadang-kadang tindakan tersebut mengakibatkan seseorang tidak 

berhasil menyelesaikan tugasnya secara memadai. Kelambanan, dalam arti 

                                                 
8
M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati S, Teori-teori Psikologi, h. 158 
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lambannya kerja seseorang dalam melakukan suatu tugas dapat menjadi ciri yang 

utama dalam prokrastinasi akademik.
9
 

c. Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual 

Seorang prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Seorang prokrastinator 

sering mengalami keterlambatan dalam memenuhi deadline yang telah ditentukan, 

baik oleh orang lain maupun rencana yang telah ia tentukan sendiri. Akan tetapi, 

ketika saatnya tiba dia tidak juga melakukannya sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sehingga menyebabkan keterlambatan ataupun kegagalan untuk 

menyelesaikan tugas secara memadai. 

d. Melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan 

Melakukan aktivits yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas 

yang harus dikerjakan. Seorang prokrastinator dengan sengaja tidak melakukan 

tugasnya. Akan tetapi, menggunakan waktu yang dia miliki untuk melakukan 

aktivitas lain yang dipandang lebih menyenangkan dan mendatangka hiburan, seperti 

membaca (koran, majalah, atau buku cerita lainnya), nonton, ngobrol, jalan, 

mendengarkan musik, dan sebagainya sehingga menyita waktu yang dia miliki untuk 

mengerjakan tugas yang harus diselesaikannya.
 10

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri prokrastinasi akademik adalah 

penundaan untuk memulai mupun menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi, 

keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan 

                                                 
9
Iven Kartadinata dan Sia Tjunding, “I Love You Tomorrow:Prokrastinasi Akademik dan 

Manajemen Waktu”, Laporan Hasil Penelitian, h. 115. 
10

M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati S, Teori-teori Psikologi, h. 160. 
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kinerja aktual dan melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada 

melakukan tugas yang harus dikerjakan. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prokrastinasi Akademik 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nafeesa mengutip dari buku M. Nur 

Ghufron dan Rini Risnawati, mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

prokrastinasi akademik menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. 

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri individu yang 

mempengaruhi prokrastinasi.
11

 Faktor-faktor itu meliputi kondisi fisik dan kondisi 

psikologis individu. 

1) Kondisi fisik individu 

Faktor dari individu yang turut mempengaruhi munculnya prokrastinasi 

akademik adalah keadaan fisik dan kondisi kesehatan individu, misalnya 

fatigue(kelelahan). seseorang yang mengalami fatigue akan memiliki kecenderungan 

yang lebih tinggi untuk melakukan prokrastinasi daripada yang tidak. Tingkat 

inteligensi yang dimiliki seseorang tidak mempengaruhi perilaku prokrastinasi. 

Walaupun prokrastinasi sering disebabkan oleh adanya keyakinan-keyakinan 

irrasional yang dimiliki seseorang. 

2) Kondisi psikologis individu 

Sebagaiman yang dikutip oleh Nafeesa dalam penelitiannya bahwa menurut 

Millgram dkk, kepribadian individu yang turut mempengaruhi munculnya perilaku 

                                                 
11

Hana Hanifah Fauziah, “Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Prokrastinasi Akademik pada 

Mahasiswa Fakultas Psikologi Uin Sunan Gunung Djati Bandung”, Jurnal Ilmiah Psikologi 2, no. 2 

(2015): h. 35. 
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penundaan, misalnya kemampun sosial yang tercermin dalam self-regulation dan 

tingkat kecemasan dalam berhubungan sosial.
12

 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat diluar diri individu yang 

mempengaruhi prokrastinasi. Faktor-faktor itu berupa pengasuhan orang tua dan 

lingkungan yang tidak kondusif, yaitu lingkungan yang letient. penjelasannya 

sebagai berikut: 

1) Gaya pengasuhan orang tua 

Hasi penelitian Ferrari dan Ollivete yang dikutip oleh M. Nur Ghufron dan 

Rini Risnawati dalam bukunya menemukan bahwa tingkat pengasuhan otoriter ayah 

menyebabkan munculnya kecenderungan perilaku prokrastinasi yang kronis pada 

subjek penelitian anak perempuan, sedangkan tingkat pengasuhan otoritatif ayah 

menghasilkan anak perempuan yang bukan prokrastinator. Ibu yang memiliki 

kecenderungan melakukan avoidance procrastination menghasilkan anak perempuan 

yang memiliki kecenderungan untuk melakukan avoidance procrastination pula. 

2) Kondisi lingkungan 

Kondisi lingkungan yang lenient prokrastinasi akademik lebih banyak 

dilakukan pada lingkungan yang rendah dalam pengawasan daripada lingkungan 

yang penuh pengawasan. Tingkat atau level sekolah, juga apakah sekolah terletak di 

desa ataupun di kota tidak mempengaruhi perilaku prokrastinasi seseorang.
13

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi 

akademik dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri 

                                                 
12

Nafeesa, “Anthoropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya”, 

http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos, 2018, h. 58-59. 
13

M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati S, Teori-teori Psikologi, h. 165-166. 
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individu dan faktor eksternal yaitu faktor dari luar individu. Kedua faktor tersebut 

dapat memunculkan perilaku prokrastinasi maupun menjadi faktor yang akan 

menjadi katalisator sehingga perilaku prokrastinasi akademik seseorang semakin 

meningkat dengan adanya pengaruh tersebut. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mustakim dikemukakan bahwa faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi prokrastinasi akademik adalah: 

a) Locuf Of Control, diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, 

mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah 

konsekuensi positif. 

b) Faktor dukungan sosial, merupakan salah satu bentuk dorongan yang dilakukan 

oleh lingkungan sosial dalam bentuk nasihat verbal atau nonverbal yang 

memberikan manfaat emosional atau efek perilaku bagi individu sebagai makhluk 

sosial. 

c) Faktor kepribadian, dapat didefenisikan sebagai suatu bentuk dari sifat-sifat yang 

ada pada diri individu yang sangat menentukan perilakunya. Kepribadian siswa 

akan mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan untuk melakukan 

prokrastinasi atau tidak. 

d) Faktor perfectionisme, merupakan salah satu aktualisasi diri ideal yang memiliki 

3 aspek, yaitu pencarian keagungan neurotik, atau tidak menerima sesuatu yang 

tidak sempurna. 

e) Faktor sikap dan keyakinan, dapat didefenisikan sebagai suatu penilaian kognitif 

seseorang terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional yang tindakannya 

cenderung ke arah berbagai objek atau ide. Sikap sangat mempengaruhi 

keyakinan begitu pula sebaliknya, keyakinan menentukan sikap. Dalam 
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hubungannya dengan perilaku prokrastinasi akademik, sikap dan keyakinan 

sangat berpengaruh dalam menentukan suatu perilaku.
14

 

Berdasarkan uaraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan prokrastinasi 

akademik baik itu faktor yang berasal individu itu sendiri maupun faktor yang bersal 

dari luar atau lingkungan sekitar. 

4. Jenis-jenis Prokrastinasi Akademik 

Prokrastinasi terbagi menjadi dua jenis berdasarkan manfaat dan tujuan 

melakukannya: 

a. Functional procrastination 

Functional Procrastination yaitu penundaan mengerjakan tugas yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih tepat dan akurat agar 

penyelesaian tugas dapat lebih maksimal. 

b. Disfunctional Procrastination 

Disfunctional procrastination yaitu penundaan yang tidak bertujuan, 

berakibat buruk dan dapat menimbulkan masalah. Ada dua bentu disfunctioanl 

procrastination berdasarkan tujuan melakukan penundaan, yaitu: 

1) Decisional Procrastination 

Bentuk prokrastinasi ini merupakan sebuah anteseden kognitif dalam 

menunda untuk mulai melakukan suatu pekerjaan dalam menghadapi situasi yang 

dipersepsikan penuh stres. Jenis prokrastinasi ini terjadi akibat kegagalan dalam 

mengidentifikasi tugas, yang kemudian menimbulkan konflik dalam diri individu 

sehingga akhirnya seseorang menunda untuk memutuskan masalah. 

                                                 
14

Mustakim, “Hubungan antara Locus Of Control dengan Prokrastinasi Akademik pada 

Siswa MAN 1 Medan”, Skripsi (Medan: Fak. Psikologi Universitas Medan Area, 2015), h. 31. 
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2) Avoidance Procrastination atau Behavioral Procrastination 

Jenis prokrastinasi ini adalah suatu penundaan dari perilaku tampak. 

Penundaan dilakukan sebagai suatu cara untuk menghindari tugas yang dirasa tidak 

menyenangkan dan sulit dilakukan. Prokrastinasi dilakukan untuk menghindari 

kegagalan dalam menyelesaikan pekerjaan yang akan datang.
15

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis prokrastinasi yaitu 

Functional Procrastination, penundaan yang disertai alasan yang jelas dan memiliki 

tujuan dan tidak merugikan. Yang kedua adalah Disfunctional Procrastination, yaitu 

penundaan yang tidak mempunyai alasan atau tujuan yang pasti dan merugikan bagi 

pelakunya. 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.
16

 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perbahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
17

 Belajar merupakan tindakan 

dan perilaku yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh 

peserta didik sendiri. Peserta didik adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya 

                                                 
15

M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati S, Teori-teori Psikologi, h. 154-155. 

16
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Rineka Citpa, 2008), h. 13.

 

17
Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang  mempengaruhinya (Cet V; Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2010), h. 2. 
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proses belajar. Proses belajar terjadi berkat peserta didik yang memperoleh sesuatu 

yang ada di ligkungan sekitar.
18

 

Belajar juga memiliki arti sederhana sebagai kretivitas yang dilakukan 

individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah 

dielajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya, aktivitas 

di sini dipahami sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik menuju 

keperkembangan pribadi individu seutuhnya,yang menyangka unsur cipta (kognitif), 

rasa (efektif) dan karsa (psikomotorik).
19

 

B.R. Hergenhann Matthew H. Olson mengutip pendapat Kimle yang 

mengatakan  belajar adalah sebagai perubahan relatif permanen di dalam behavioral 

potentiality (potensi behavioral) yang terjadi sebagai dampak akibat dari reinforced 

practice (praktik yang diperkuat).
20

 

Slameto yang mengutip pendapat Bruner yang memaparkan bahwa, belajar 

tidak untuk mengubah tingkah laku seseorang, tetapi untuk mengubah kurikulum 

sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat belajar lebih banyak 

dan mudah. Sebab itu, Bruner menegaskan, alangkah baiknya bila sekolah dapat 

menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk maju dengan cepat sesuai dengan 

kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu.
21 

Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 
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Dt. Dimyati, Belajar dan Pembelajaran (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 7. 
19

Syaiful B.D  Psikologi Belajar (Jakarta:  Rineka Cipta,2011), h. 2. 
20

B.R. Hergenhann Matthew H. Olson Theories of Learning (Cet.VII; Jakarta: Kencana 

2010) h. 2. 
21

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Cet. V; Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2010), h. 11. 
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yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

Nana Sudjana mengemukakan bahwa belajar adalah proses aktif. Belajar 

adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada disekitar individu. Tingkah 

laku sebagai hasil proses belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan 

eksternal Berdasarkan pendapat ini, perubahan tingkahlakulah yang menjadi intisari 

hasil pembelajaran.
22

Berdasarkan pendapat ini, perubahan tingkahlakulah yang 

menjadi intisari hasil pembelajaran. 

Kegiatan belajar terjadi perubahan perilaku yaitu, belajar merupakan suatu 

proses internal yang kompleks, yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah 

yang meliputi unsur afektif, dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, 

interes, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial.
23

 

Sobry Sutikno menjelaskan belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu proses usaha perubahan yang baru, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Defenisi tersebut, menunjukkan bahwa hasil belajar ditandai dengan adanya 

“perubahan”, yaitu perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah 

melakukan aktifitas tertentu.
24

 

Merujuk pada berbagai penjelasan atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan dalam diri manusia yang diperoleh dari 

lingkungannya sehingga terjadi interaksi antara stimulus dan lingkungannya, belajar 

merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menghasilkan 

                                                 
22

Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar ( Bandung: Rosda Karya, 2004),  h. 43. 

23
Dimyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran,(Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), h. 18-32. 

24
Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran,(Bandung: Prospect, 2009), h. 4. 
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suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya karena belajar merupakan suatu proses sehingga terdapat tahapan-

tahapan yang harus dilalui untuk sampai kedapa hasil belajar itu sendiri. 

Agus Suprijono bahwa menjelaskan hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Selanjutnya Agus menjelaskan hasil belajar itu berupa: 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambing. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis fakta, konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip 

keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas 

kognitif bersifat khas. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima objek tertentu, objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan 

eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai 

sebagai standar perilaku.
25
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 Dimyati dan Mujiono menjelaskan hasil belajar adalah “ efek dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar, dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi belajar. Dari sisi peserta didik, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah 

berkat tindak guru, suatu pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain merupakan 

peningkatan kemampuan mental peserta didik. Hasil belajar tersebut dibedakan 

menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil 

dapat diukur, seperti tertuang dalam angka rapor dan dampak pengiring adalah 

terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lain, suatu transfer belajar”.
26

 

Merujuk pada penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

pada dasarnya hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh seorang peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran atau tes yang dilaksanakan oleh guru di kelas. 

Sehubungan dengan penelitian ini maka hasil belajar yang dimaksud adalah nilai 

yang diperoleh peserta didik setelah melaksanakan strategi pembelajaran yang 

dimaksud dalam penelitian ini. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Hasil belajar 

Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut yang secara garis 

besar dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu: Faktor internal (berasal dari dalam 

diri), dan faktor eksternal (berasal dari luar diri). Slameto mengemukakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan 

menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.
27

 

  Slameto menyatakan bahwa secara singkat, terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik, yaitu faktor intern dan dan faktor ekstern. 

                                                 
26

Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, h. 3. 
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Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya , h. 13. 
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Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. 

Faktor intern yang mempengaruhi hasil belajar adalah kematangan fisik dan mental, 

kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan, minat dan motivasi serta faktor 

karakteristik pribadi.
28

 Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

1) Kematangan fisik dan mental 

Pendidikan akan diterima dengan baik jika muatan pendidikan yang 

diberikan tersebut sesuai dengan tingkat kematangan fisik dan mental seseorang. 

Jika suatu pendidikan diberikan secara paksa dengan tidak memperhatikan faktor 

kematangan fisik dan psikis, maka pendidikan tersebut dipastikan tidak akan 

memperoleh keberhasilan, bahkan mungkin akan memberikan gangguan pada 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Kematangan psikis ini juga termasuk kondisi 

kejiwaan ketika itu, misalnya gelisah, cemas, depresi, stres dan sebagainya. Seorang 

peserta didik yang sedang mengalami gangguan kondisi kejiwaan cenderung akan 

terganggu proses belajarnya dan secara langsung akan berpengaruh negatif padahasil 

belajar yang diperoleh.
29

 

2) Kecerdasan atau intelegensi 

Kecerdasan atau intelegensi adalah kapasitas umum dari seseorang individu 

yang dapat dilihat pada kesanggupan pikirannya dalam mengatasi tuntutan 

kebutuhan yang baru, atau keadaan rohaniah secara umum yang dapat disesuaikan 

dengan problem-problem dan kondisi-kondisi yang baru di dalam kehidupan.
30
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Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya , h. 14. 
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 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya , h. 15. 
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Setiap manusia mempunyai tingkat intelegensi yang berbeda-beda. Seseorang yang 

mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi, tentunya akan lebih mudah memahami 

suatu materi pelajaran dibanding dengan seseorang yang mempunyai tingkat 

intelegensi yang rendah. 

3) Pengetahuan dan keterampilan 

Menurut Ngalim Purwanto pengetahuan yang dimiliki seseorang akan sangat 

mempengaruhi sikap dan tindakannya sehari-hari, tingkat kecakapan dan 

keterampilan yang dimiliki seseorang juga akan mempengaruhi kualitas hasil yang 

diperoleh dari sesuatu yang telah dikerjakannya. Berkaitan dengan hal ini, maka 

tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang peserta didik akan 

sangat mempengaruhi tingkat hasil belajar peserta didik tersebut.
31

 

4) Minat dan motivasi 

Motivasi belajar adalah kekuatan-kekuatan atau tenaga yang memberikan 

dorongan kepada kegiatan murid.
32

 Minat adalah ketertarikan pada sesuatu yang 

mampu melahirkan dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu guna 

mendapatkannya. Minat dan motivasi merupakan dua hal yang sangat penting dalam 

perolehan hasil belajar, karena dua hal ini merupakan sumber kekuatan yang akan 

mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

meningkatkan hasil belajarnya. 

5) Karakteristik pribadi 

Manusia merupakan makhluk yang memiliki perbedaan karakteristik satu 

sama lain. Terdapat manusia yang mempunyai karakteristik yang baik, misalnya 

bersifat rajin, suka bekerja keras, ulet, disiplin dan sebagainya, di sisi lain, terdapat 
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Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, h. 3. 
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Indra Kusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), h. 176-177. 
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juga manusia yang memliki karakteristik yang tidak baik, misalnya bersifat malas, 

lebih suka mengharapkan bantuan orang lain, tidak disiplin, pemarah dan 

sebagainya. Berkaitan dengan maka seorang peserta didik dengan karakteristik yang 

rajin, disiplin, ulet dan suka bekerja keras.Mereka cenderung akan mempunyai hasil 

belajar yang bagus. Sebaliknya jika seorang peserta didik mempunyai karakteristik 

yang malas, lebih suka mengharapkan bantuan orang lain dan tidak disiplin, maka 

hasil belajar mereka tentunya akan rendah.
 33 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

seorang peserta didik sangat dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu itu sendiri. 

b. Faktor Ekstern 

Beberapa hal yang termasuk faktor ekstern yang mempengaruhihasil belajar 

yaitu keluarga, pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta lingkungan sekitar. 

Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Keluarga 

Keluarga merupakan unit kelompok sosial yang relatif kecil, bersifat 

permanen dan merupakan penyusun utama terbentuknya masyarakat luas. Keluarga 

merupakan akar pembentukkan pribadi seseorang, karena pertumbuhan dan 

perkembangan setiap manusia di awali dari lingkungan keluarga. Jika dalam sebuah 

keluarga mempunyai hubungan yang harmonis, maka akan terbentuk anggota 

keluarga yang mempunyai karakteristik pribadi yang baik. Namun jika sebuah 

keluarga berjalan secara tidak harmonis, maka karakteristik pribadi anggotanya 

tidak akan terbentuk secara baik. Sering dijumpai, anak didik yang berasal dari 

keluarga yang tidak harmonis (broken home) mempunyai hasil belajar yang jele, 
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 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya , h. 15. 
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sebaliknya sering dijumpai pula anak didik yang berasal dari keluarga yang 

harmonis, yang dicirikan dengan adanya ketauladanan dari orang tua, aplikasi 

kehidupan beragama yang bagus dan sebagainya, mereka cenderung mempunyai 

hasil belajar yang baik. 

Faktor faktor ekonomi keluarga juga sering mempunyai keterkaitan dengan 

perolehan hasil belajar. Sering kita jumpai peserta didik yang berasal dari keluarga 

mampu yang mempunyai hasil belajar ang bagus, hal ini karena sarana dan prasarana 

pendidikan bisa disediakan orang tuanya secara memadai, sebaliknya sering kita 

jumpai juga peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu yang 

mempunyai hasil belajaryang jelek, karena kurangnya sarana dan prasarana belajar 

yang disediakan oleh orang tuanya, bahkan tidak sedikit peserta didik tersebut yang 

harus membantu orang tuanya mencari penghasilan ekonomi sehingga waktu belajar 

mereka terkurangi. 

2) Pendidik 

Pendidik merupakan salah satu komponen utama dalam proses belajar 

mengajar. Pendidik bertindak sebagai subyek pembelajaran, yang bertugas men-

jelaskan dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Pendidik dituntut 

menjadi guru yang Profesional yang lebih mengedepankan kualitas pengajaran 

daripada materiil oriented
34

. Mengingat tugas ini, maka apapun yang berkaitan 

dengan pendidik bisa mempengaruhi tingkat prestasi dan tumbuh kembang anak. 

Terdapat dua hal utama terkait dengan faktor pendidik yang dapat mempengaruhi 

tingkat hasil belajar peserta didik, yaitu : 
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a) Metode pembelajaran yang diterapkan 

Metode pembelajaran yang diterapkan seorang pendidik dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik merupakan hal yang sangat 

harus diperhatikan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap perolehan 

tingkat hasil belajarpeserta didik. Jika metode pembelajarannya kurang sesuai, maka 

tingkat hasil belajar peserta didik juga cenderung kurang baik, dan sebaliknya jika 

metode pembelajarannya sesuai, maka tingkat hasil belajar peserta didik juga akan 

menjadi baik. 

b) Aspek Ketauladanan 

Para pendidik terdahulu menyebutkan bahwa pendidik itu kependekan kata 

dari “digugu dan ditiru”. Artinya pendidik merupakan seseorang yang berkedudukan 

sebagai figur utama bagi para peserta didik yang akan senantiasa diperhatikan dan 

ditiru seluruh aspek yang berkaitan dengannya. Mengingat hal ini maka dalam 

kesehariannya seorang pendidik hendaknya bisa menjadi suri tauladan bagi yang lain 

sehingga harus benar-benar menjaga sikapnya secara totalitas baik ketika 

dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah atau dirumah. Perangai 

apapun yang dilakukan pendidik mungkin akan dicontoh dan perhatikan para peserta 

didik, hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat hasil belajarpeserta 

didik.
 35

 

c) Sarana dan prasarana pendidikan 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting yang di-

butuhkan bagi keberlangsungan proses balajar mengajar. Contoh sarana dan 

prasarana pendidikan adalah ruang kelas, papan tulis, kursi dan meja peserta didik 
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serta pendidik, perpustakaan, peralatan administrasi kantor dan sebagainya. Proses 

belajar mengajar tentu tidak akan berjalan atau setidaknya akan mengalami 

gangguan danhambatan jika sarana dan prasarana itu tidak terpenuhi. Berkaitan 

dengan sarana dan prasarana pendidikan ini, terdapat dua hal yang harus 

diperhatikan, yaitu: 

(1) Aspek kualitas 

Sarana dan prasarana pendidikan harus diadakan atau dibuat dengan mutu 

atau kulaitas yang bagus, sehingga lebih menunjang pencapaian hasil belajar peserta 

didik. Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak berkualitas sering kali menjadi 

penghambat jalannya proses belajar mengajar, bahkan seringkali menjadi sumber 

bencana bagi peserta didik, seperti kejadian sarana kelas yang roboh dan menimpa 

peserta didik dan pendidik yang sedang berada didalamnya. Hal ini terjadi karena 

sarana kelas ini dibuat dengan kualitas yang rendah.
36

 

(2) Aspek kuantitas 

Sarana dan prasarana pendidikan juga harus memperhatikan aspek kuantitas 

yaitu pemenuhan jumlah dan keberagaman yang sesuai dengan kebutuhan. Terhadap 

aspek kuantitas, setiap sekolah mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sesuai 

dengan kondisi dan situasi sekolah yang bersangkutan. Jika suatu sekolah 

mempunyai jumlah peserta didik yang banyak, maka kebutuhan sarana dan 

prasarananya tentu akan lebih banyak dan beragam dibanding dengan sekolah lain 

yang jumlah peserta didiknya lebih sedikit. Ketersediaan sarana dan prasarana 

pendidikan dengan jumlah yang sesuai akan berakibat positif pada perolehan hasil 

belajar peserta didik. 
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Masalah yang sering dihadapi terhadap faktor sarana dan prasarana 

pendidikan adalah masalah kurangnya ketersediaan pendanaan yang cukup atau 

memadai, sehingga aspek kualitas dan kuantitas sering diabaikan. Demi memenuhi 

aspek kuantitas, terkadang harus mengorbankan aspek kualitas, dan sebaliknya aspek 

kuantitas juga sering diabaikan karena harus memenuhi aspek kualitas. 

(3) Lingkungan sekitar 

Lingkungan sekitar merupakan faktor yang juga ikut berpengaruh terhadap 

tingkat perolehan hasil belajar peserta didik, karena lingkungan sekitar merupakan 

faktor yang ikut membentuk karakter dan pribadi peserta didik. Jika seorang peserta 

didik tinggal di lingkungan yang buruk dengan masyarakat yang tidak 

memperhatikan aspek kesopanan atau etika, keagamaan, dan tidak berpendidikan, 

maka peserta didik tersebut juga akan terdorong memiliki sifat yang sama, dan 

tentunya hal ini akan berpengaruh negatif pada tingkat hasil belajarnya. Sebaliknya 

jika seorang peserta didik hidup di lingkungan yang baik dengan masyarakat yang 

agamis, sopan santun dan berpendidikan, maka peserta didik tersebut cenderung 

akan terdorong memiliki sifat yang sama dan hal ini akan berpengaruh positif pada 

tingkat hasil belajarnya.
37

 Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa belajar sebagai 

proses atau aktivitas dipengaruhi oleh banyak sekali hal-hal atau faktor-faktor. 

Faktor-faktor tersebut meliputi : 

(a) Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar yang terbagi lagi menjadi faktor 

nonsosial dan faktor sosial. Faktor nonsosial contohnya kebisingan dan ke-

ramaian, keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu (pagi, siang, ataupun malam), 

tempat (letaknya, gedungnya), alat-alat yang dipakai untuk belajar atau sarana 
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pendidikan, dan sebagainya. Mengingat faktor nonsosial ini, maka sarana 

pendidikan diusahakan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam 

ilmu kesehatan sekolah. Faktor sosial yang mempengaruhi hasil belajar 

contohnya kehadiran orang lain ketika sedang berlangsung ujian, percakapan 

anak lain di samping kelas, dan sebagainya. Faktor sosial ini umumnya 

mengganggu proses belajar karena menurunkan daya konsentrasi. 

(b) Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu,  digolongkan menjadi faktor 

fisiologis dan psikologis. Faktor fisiologis meliputi kecukupan nutrisi atau 

makanan, kondisi kesehatan tubuh, dan fungsi panca indera. Sedangkan faktor 

psikologis yang mempengaruhi hasil belajar meliputi perhatian/konsentrasi, 

pengamatan, tanggapan, ingatan, perasaan dan motivasi.
38

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat simpulkan bahwa hasil belajar peserta 

didik adalah hasil yang dicapai atau diperoleh oleh peserta didik yang berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap berkat pengalaman dan latihan yang telah 

dilalui oleh individu.   

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. 

Yang termasuk dalam faktor intern seperti, faktor jasmaniah, faktor psikologis dan 

faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, 

dapatlah dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu, faktor keluarga, faktor sekolah 

(organisasi) dan faktor masyarakat.
39

 

Muhibin Syah menambahkan bahwa secara global faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar  dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni:  

                                                 
38

Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian. (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 113. 
39

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, h. 54-60. 
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a. Faktor internal ( faktor dari dalam peserta didik), yakni keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani peserta didik. 

b. Faktor eksternal ( faktor dari luar peserta didik), yakni kondisi lingkungan di 

sekitar peserta didik. 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

peserta didik yang meliputi stategi dan metode yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.
40

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka faktor yang mempengaruhi dalam 

arti menghambat atau mendukung proses belajar, secara garis besar dapat 

dikelompokan menjadi dua faktor yaitu internal (dari dalam diri subjek belajar) dan 

eksternal (dari luar diri subjek belajar). 

Untuk dapat dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik tentu saja perlu 

untuk memahami faktor-faktor yang dapat menunjang hasil belajar peserta didik itu 

sendiri, oleh karena itu seorang guru atau pendidik harus memahami hal tersebut 

terlebih karena pendidik terdapat langsung didalam salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Dari semua uraian tentang hasil belajar yang telah dijelaskan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hasil belajar PAI (Pendidikan Agama Islam) adalah hasil atau 

skor yang diperoleh setiap peserta didik berupa hasil ujian semester peserta didik. 
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PROKRASTINASI AKADEMIK 

Prokrastinasik akademik merupakan perilaku peserta didik yang 

cenderung menunda-nunda kegiatan atau tugas akademik, yang ciri-cirinya 

meliputi : 

Penundaan untuk Memulai 

Menyelesaikan Tugas 

 

Keterlambatan dalam 

Mengerjakan Tugas 

Kesenjangan Waktu antara 

Rencana dan Kinerja 

Melakukan Aktivitas yang 

Lebih Menyenangkan 

HASIL BELAJAR 

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh seorang peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran atau tes yang dilaksanakan oleh guru di 

kelas. 



38 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka-

angka dan analisis menggunakan statistik.
1
 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu prokrastinasi akademik dan hasil 

belajar dan yang diteliti adalah pengaruh antara kedua variabel tersebut sehingga 

jenis penelitiannya termasuk penelitian kuantitatif kausal komparatif. 

Jenis penelitian ini menggunakan  metode expost facto yakni peneliti tidak 

memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Pada penelitian ini variabel 

bebas (independent variabel) dan variabel terikat (dependent variabel) telah 

dinyatakan secara eksplisit, untuk kemudian dihubungkan sebagai penelitian 

pengaruh  atau diprediksikan jika variabel bebas mempunyai pengaruh tertentu 

dengan variabel terikat.
2
 

Variabel yang dimaksud di atas yaitu variabel bebas (X) yakni prokrastinasi 

akademik. Variabel terikat (Y) yaitu hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5 

Makassar. 

Definisi expost facto adalah sesudah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan 

setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian ini juga biasa disebut dengan  sesudah 

                                                 
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2009), h. 7. 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. V; Bandung : Alfabeta, 2008 ), h. 3. 
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kejadian, atau disebut juga dengan after the fact dan ada pula peneliti yang 

menyebutnya dengan retrospective study atau study penelusuran kembali.
3
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Makasaar Jalan Taman Makam 

Pahlawan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

menjelaskan perspektif dalam membahas objek penelitian, karena latar belakang 

penulis dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

pendidikan dan pendekatan psikologis.
4
 Berikut penjabarannya:  

1. Pendekatan Pendidikan 

Pendekatan pendidikan merupakan pendekatan yang menerangkan tentang 

gejala-gejala perbuatan mendidik atau dengan kata lain sebagai suatu ilmu yang 

memberikan landasan pedoman dan arah tujuan dalam usaha membentuk peserta 

didik menjadi manusia yang beradab yaitu manusia yang bermasyarakat, berbudaya, 

dan berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur.
5
 

2. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan psikologis yaitu pendekatan ilmu jiwa yang mempelajari jiwa 

gejala perilaku yang diamatinya. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti gejala 

                                                 
3
Sitti Mania, Metodologi Peneltian Pedidikan  dan  Sosial (Cet. I, Makassar: Alauddin 

Unversity Press. 2013) h. 79. 
4
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Edisi Ravisi (Jakarta:Grafindo Persada, 2008), h. 

50. 
5
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Edisi Ravisi  h. 51. 
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yang muncul dan menguraikan perkembangan kegiatan psikis manusia termasuk 

kegiatan pengamatan, pemikiran, intelegensi, perasaan dan kehendaki.
 6

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan manusia yang terdapat dalam area yang telah 

ditetapkan, sedangkan yang dikutip dari Truckman oleh Muri Yusuf mengemukakan 

bahwa populasi atau target populasi adalah kelompok dari mana peneliti 

mengumpulkan informasi dan kepada siapa kesimpulan akan digambarkan.
7
 Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulan.
8
 

Sulaiman Saat dan Sitti Mania menjelaskan bahwa populasi selalu terkait 

dengan jumlah atau keseluruhan dari subyek/obyek yang diteliti. Penelitian populasi 

tergambar pada judul atau rumusan masalah penelitian. Misalnya subyek penelitian 

adalah peserta didik pada suatu sekolah, maka populasinya adalah keseluruhan 

peserta didik pada sekolah itu, kalau judul penelitian hanya mencantumkan pada 

kelas tertentu, maka populasinya adalah seluruh peserta didik pada kelas itu. 

Penggunaan populasi berlaku pada bagi penelitian kuantitatif, dan tidak berlaku 

pada penelitian kualitatif.
9
 

                                                 
6
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Edisi Ravisi  h. 52. 

7
A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Kencana, 2014), h. 145. 

8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, h. 80. 

9
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, ( Cet. I; Makassar: Penerbit SIBUKU, 2018), h.56. 
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Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu peserta didik di SMA 

Negeri 5 Makassar dari kelas X dan XI yang beragama Islam dengan jumlah 936 

peserta didik, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Peserta Didik Kelas X dan XI di SMA Negeri 5 Makassar 

Kelas Jumlah Peserta Didik 

X 464 

XI 453 

Jumlah 917 

Sumber : Absensi kelas X dan XI peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar 

2. Sampel 

Sugiyono mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
10

 Muri Yusuf menerangkan bahwa 

sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut, 

sebagian dan mewakili, dalam batasan di atas merupakan dua kata kunci dan 

merujuk kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-

masing karakteristiknya.
11

 

Menurut Quraisy Mathar, sampel adalah wakil dari sebagian populasi yang 

menjadi representasi dari populasi itu sendiri. Kesalahan dalam penentuan sampel 

menyebabkan sampel menjadi tidak representatif sehingga tidak dapat dianggap 

sebagai wakil dari sebuah populasi.
12

 

                                                 
10

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

118. 
11

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan Penelitian Gabungan, h.150. 
12

Muh Quraisy Mathar, Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu Perpustakaan, ( Cet. I; 

Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 20. 
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Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi, dan jika subjeknya 

lebih besar dari 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.
13

 Maka teknik 

pengambilan sampelnya menggunakan Proportionate Stratified Random Sampling 

atau teknik penarikan sampel secara acak dan bertingkat yang diambil sama 

perbagian yang populasinya bisa dihitung secara pasti. Untuk mendapatkan sampel 

yang dapat menggambarkan populasi dalam penelitian ini, maka diambil 10% dari 

masing-masing kelas X dan XI, dengan rincian sebagai berikut: 

Kelas X = 464 × 10/100 = 46 (30 peserta didik) 

Kelas XI = 453 × 10/100 = 45 (45 peserta didik) 

Penjumlahan 46 + 45 = 91 

 Jadi, jumlah keseluruhan sampel adalah 91 peserta didik. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian, 

yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
14

 Metode atau teknik 

pengumpulan data yang di gunakan adalah field research (penelitian lapangan), yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan. 

Metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian 

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

2006), h. 134.  
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1. Angket (kuesioner) 

Angket atau yang sering dikenal dengan kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
15

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang reelevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, file dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.
16

 

E. Instrumen Penelitian 

Kegiatan penelitian penulis menggunakan penelitian yang bertujuan untuk 

mendapatkan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

lapangan, menyusun instrumen penelitian merupakan suatu pekerjaan yang sangat 

penting dalam rangkaian penelitian. Instrument yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini berdasarkan teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Angket (kuesioner) 

Angket atau yang sering dikenal dengan kuesioner  merupakan suatu 

rangkaian pertanyaan yang berhubungan  dengan topik tertentu yang diberikan 

kepada sekelopok individu dengan maksud memperoleh data.
17

 Metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
18
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D, h. 142. 
16

Riduwan, Dasar-dasar Statistika , (Cet. III;Bandung: Alfabeta. 2013), h. 58. 
17

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan Penelitian Gabungan, h.199. 
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Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni 

menggunakan kuisioner dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden mengenai masalah-masalah tertentu untuk mendapat 

tanggapan dari responden dalam hal ini angket digunakan untuk mengumpukan data 

prokrastinasi akademik peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar. 

Angket ini disusun dengan skala likert untuk mengukur tingkat prokrastinasi 

akademik peserta didik. Skala likert (Summeted rating scala) merupakan sejumlah 

pernyataan positif dan negatif mengenai suatu objek sikap dalam memberikan 

respon terhadap pernyataan-pernyataan dalam skala ini. Subjek menunjukkan apakah 

ia sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap tiap-tiap 

pernyataan itu. Nilai angka yang ditetapkan untuk setiap respon tergantung pada 

tingkat kesetujuan subjek kepada tiap-tiap pertanyaan. Skor seorang subjek 

ditetapkan dengan menjumlahkan nilai yang ditetapkan tiap-tiap respon.
19

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, file dokumenter, serta data yang relevan.
20

 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, 

sudah berlalu atau disebut dengan data sekunder. Peneliti hanya mengambil data 

yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian yang dibutuhkan.
21

 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

                                                 
 
19

Arief  Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan (Cet. III. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 2007), h. 278-279. 

20
Riduwan, Dasar-dasar Statistika , (Cet. III; Bandung: Alfabeta. 2013), h.58. 

21
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula ( Makassar: Sibuku, 2018), h.88. 
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berkaitan dengan prokrastinasi akademik dan hasil belajar peserta didik di SMA 

Negeri 5 Makassar. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas digunakan oleh peneliti adalah uji konstruk yaitu untuk 

mengukur data yang telah didapat setelah penelitian yang merupakan data yang 

valid dengan alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner. Pengujian validitas 

dilakukan pada tiap item pertanyaan yang diberikan dengan menggunakan rumus 

korelasi, dimana ketika nilai r lebih besar dari 0,30 maka intrument tersebut 

memiliki validitas konstruk yang baik.
22

 

Pengujian reabilitas menggunakan rumus Spearman Brown dengan 

menggunakan teknik belah dua (ganjil genap), dimana sebelumnya nilai r ditentukan 

pula dengan menggunakan rumus korelasi layaknya pada pengujian Validitas. Rumus 

Spearman Brown adalah: 

 

Setelah memperoleh nilai  maka dilakukanlah pengujian reabilitas dengan 

menggunakan r tabel sebagai pembanding, kriterianya adalah: 

1. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut realibel. 

2. Jika r hitung < r tabel maka pernyataan tersebut tidak realibel.
23

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data adalah bentuk pengolahan terhadap data untuk membuat 

data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan agar dapat digunakan. Dimana 

                                                 
22

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, h. 178. 
23

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, h. 179. 
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pengolahan data meliputi proses, cara, perbuatan mengolah semua keterangan untuk 

keperluan penelitian yang bersifat teratur (sistematis) dan terencana. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik 

analisis statistik deskriptif dan inferensial, seperti penjelasan berikut : 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya 

ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan 

adalah statistik inferensial.
24

 

Analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan Range (Jangkauan) 

R = Xt– Xr 

Keterangan: 

R  =range 

Xt= data tertinggi 

Xr= data terendah
25

 

b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

                                                 
24

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 

102. 
25

M. Iqbal Hasan,Pokok-Pokok Materi Statistik I,  h. 102. 
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K = 1 + 3,322 log n 

Keterangan : 

K =  banyaknya kelas 

n =  banyaknya nilai observasi.
26

 

c. Menghitung Panjang Kelas Interval 

p = K

R

 

Keterangan :  

p  =  Panjang kelas interval        

R =  Rentang nilai  

K =  Kelas interval
27

 

d. Presentase 

P =   

Di mana :  

P : Angka persentase  

f : Frekuensi yang di cari persentasenya 

N: Banyaknya sampel responden. 

e. Mengitung Mean 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai kelompok data dibagi 

dengan nilai jumlah responden. Rumus rata-rata adalah : 

  

Keterangan : 

=  Rata-rata untuk variabel 

                                                 
26

J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi (Cet. VII; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 73.  
27

J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, h. 73. 
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=  Frekuensi untuk variabel 

= Tanda kelas interval variabel
28

 

f. Menghitung Standar Deviasi 

  

Dengan : 

 =  Standar Deviasi 

 =  Frekuensi untuk variabel 

 =  Tanda kelas interval  variabel 

 =  Rata-rata 

n   =  Jumlah populasi.
29

 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh prokrastinasi akademik 

terhadap Hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar, dapat diketahui 

dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Regresi sederhananya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

Ŷ= Variabel terikat (nilai duga Y)  

X= Varibelbebas 

a=  Bilangankonstan 

b= Koefisienarahregresi linear
30

                                                 
28

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik, h. 72. 
29

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 52.  
30

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik,  h. 255. 



49 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian terbagi 3 sesuai dengan jumlah rumusan 

masalah. Data hasil penelitian diperoleh dari pengisian skala prokrastinasi akademik  

dan hasil belajar  mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti oleh 

subjek penelitian. Setelah data terkumpul data diolah dengan menggunakan analisis 

deskriptif untuk mengetahui deskriptf masing-masing variabel. Disamping itu, data 

juga diolah dengan analisis inferensial untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

1. Prokrastinasi Akademik Peserta Didik di SMA Negeri 5  Makassar. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap peserta didik di SMA 

Negeri 5 Makassar dengan sampel 91 orang peserta didik yang menjadi sampel, 

maka peneliti dapat mengumpulkan data melalui angket yang telah diisi oleh peserta 

didik sendiri, yang kemudian diberi skor oleh peneliti pada masing-masing item.  

Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif untuk prokrastinasi akademik 

peserta didik di SMA Negeri 5  Makassar sebagai berikut:  

Tabel 4.1: Analisis Deskriptif Prokrastinasi Akademik 

Statistik Nilai Statistik 

Rata-rata 55,37 

Standar deviasi 5,284 

Rentang  23 

Maksimum 64 

Minimum 4`1 

Total skor 5039 
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Guna menentukan hasil analisis deskriptif untuk prokrastinasi akademik 

peserta didik di di SMA Negeri 5  Makassar peneliti menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

a. Menentukan range 

R = Xt– Xr 

Xt = 64 dan  Xt = 41  

R= 64 – 41 

  = 23 

b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + 3,322 log N 

=1 + 3,322  log 91 

= 1 + 3,322 . 1,9590413923210 

= 1 + 6,507 

= 7,507   8 

c. Menentukan nilai interval dengan rumus: 

 

   =  

= 2,87  3 
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d. Membuat Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.2: Distribusi Frekuensi Prokrastinasi Akademik 

No Interval Frekuensi Persentase 

1 41-43 3 3 % 

2 44-46 2 2 % 

3 47-49 12 13 % 

4 50-52 13 14 % 

5 53-55 14 15 % 

6 56-58 13 14 % 

7 59-61 22 24 % 

8 62-64 12 13 % 

Jumlah 91 100 % 

Tabel distribusi frekuensi perilaku prokrastinasi akademik peserta didik di 

SMA Negeri 5  Makassar, menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi berada pada 

interval 59-61 dengan frekuensi 22 presentase 24%, sedangkan frekuensi terendah 

pada interval 44-46 dengan frekuensi 2 presentase 2%. 

Tabel 4.3:Tabel Penolong untuk Menghitung Skor Rata-Rata Prokrastinasi 

Akademik 

Interval Kelas Frekuensi (fi) Titik Tengah (xi) fi.xi 

41-43 3 42 126 

44-46 2 45 90 

47-49 12 48 576 

50-52 13 51 663 

53-55 14 54 756 

56-58 13 57 741 

59-61 22 60 1320 

62-64 12 63 756 

Jumlah 91   5028 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

Mx = 




fi

xifi.
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=      

=     55,25  55 

e. Menghitung Standar Deviasi Prokrastinasi Akademik Peserta Didik di SMA 

Negeri 5  Makassar 

Tabel 4.4 : Tabel Penolong Prokrastinasi Akademik 

Interval 

Kelas 

 (xi)  (xi)2 (fi) fi.xi fi.(xi)2 

41-43 42 1764 3 126 5292 

44-46 45 2025 2 90 4050 

47-49 48 2304 12 576 27648 

50-52 51 2601 13 663 33813 

53-55 54 2916 14 756 40824 

56-58 57 3249 13 741 42237 

59-61 60 3600 22 1320 79200 

62-64 63 3969 12 756 47628 

Jumlah   22428 91 5028 280692 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh standar deviasi sebagai 

berikut: 

 =  

    =  

    =  

    =  

    =  

    = 5.65 

Berdasarkan hasil perhitungan prokrastinasi akademik di atas diperoleh 

standar deviasi sebesar 5.65. 
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f. Membuat Tabel Kategori 

Penentuan kategori data hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5  

Makassar pada penelitian ini mengacu pada kategorisasi jenjang dengan 

penggolongan subjek dalam 3 kategori dari Saifuddin Azwar
1
. Tabel kategori 

prokrastinasi akademik sebagai berikut: 

Tabel 4.5: Kategorisasi Prokrastinasi Akademik Peserta Didik 

Batas Kategori Interval Frekuensi Persentase Keterangan 

X < (µ-1,0σ) 

(µ-1,0σ) ≤ X < 

(µ + 1,0σ) 

(µ + 1,0σ) ≤ X 

X < 49,35 

49,35 ≤ X <60,65 

60,65 ≤ X 

17 

56 

18 

19 % 

62 % 

20 % 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Jumlah 91 100%  

  Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa 19 % hasil belajar peserta didik 

kategori rendah, 62 % kategori sedang, dan 20 % kategori tinggi. Kesimpulan dari 

tabel di atas adalah skor hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5  Makassar 

termaksud kategori sedang. 

2. Hasil Belajar Peserta Didik di SMA Negeri 5  Makassar. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap peserta didik di SMA 

Negeri 5 Makassar dengan sampel 91 orang peserta didik yang menjadi sampel, 

maka peneliti dapat mengumpulkan data melalui angket yang telah diisi oleh peserta 

didik sendiri, yang kemudian diberi skor oleh peneliti pada masing-masing item.  

                                                 
1
Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 149. 
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Berikat ini adalah tabel hasil analisis deskriptif untuk hasil belajar peserta 

didik di SMA Negeri 5  Makassar sebagai berikut:  

Tabel 4.6: Analisis Deskriptif Hasil Belajar 

Statistik Nilai Statistik 

Rata-rata 80 

Standar deviasi 11,021 

Rentang  38 

Maksimum 60 

Minimum 98 

Total skor 7250 

Guna menentukan hasil analisis deskriptif untuk prokrastinasi akademik 

peserta didik di di SMA Negeri 5  Makassar peneliti menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

a. Menentukan range 

R = Xt– Xr 

Xt = 98 dan  Xt = 60  

R= 98 – 60 

  = 38 

b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + 3,322 log N 

=1 + 3,322  log 91 

= 1 + 3,322 . 1,9590413923210 

= 1 + 6,507 

= 7,507   8 

c. Menentukan nilai interval dengan rumus: 
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   =  

= 4,75  5 

d. Membuat Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.7: Distribusi Frekuensi Hasil Belajar 

No Interval Frekuensi Persentase 

1 60-64 8 9% 

2 65-69 12 13% 

3 70-74 19 21% 

4 75-79 8 9% 

5 80-84 5 5% 

6 85-89 13 14% 

7 90-94 21 23% 

8 95-99 5 5% 

Jumlah 91 100% 

Tabel distribusi frekuensi perilaku hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 

5  Makassar, menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi berada pada interval 90-94 

dengan frekuensi 21 presentase 23%, sedangkan frekuensi terendah pada interval 80-

84 dan 95-99 dengan frekuensi 5 presentase 5%. 

 

Tabel 4.8:Tabel Penolong untuk Menghitung Skor Rata-Rata Hasil Belajar 

Interval Kelas Frekuensi (fi) Titik Tengah (xi) fi.xi 

60-64 8 62 496 

65-69 12 67 804 

70-74 19 72 1368 

75-79 8 77 616 

80-84 5 82 410 

85-89 13 87 1131 

90-94 21 92 1932 

95-99 5 97 485 

Jumlah 91   7239,5 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh rata-rata sebagai berikut: 
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Mx = 




fi

xifi.

 

=      

=     79,55  80 

e. Menghitung Standar Deviasi Hasil belajar Peserta Didik di SMA Negeri 5  

Makassar 

Tabel 4.9 : Tabel Penolong Hasil Belajar 

Interval 

Kelas 

 (xi)  (xi)2 (fi) fi.xi fi.(xi)2 

60-64 62 3844 8 496 30752 

65-69 67 4489 12 804 53868 

70-74 72 5184 19 1368 98496 

75-79 77 5929 8 616 47432 

80-84 82 6724 5 410 33620 

85-89 87 7569 13 1131 98397 

90-94 92 8464 21 1932 177744 

95-98 96,5 9312,25 5 482,5 46561,3 

Jumlah   22428 91 5028 586870 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh standar deviasi sebagai 

berikut: 

 =  

    =  

    =  

    =  

    =  
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    = 11,021 

Berdasarkan perhitungan hasil belajar di atas diperoleh standar deviasi 

sebesar 11,021 

f. Membuat Tabel Kategori 

Penentuan kategori data hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5  

Makassar pada penelitian ini mengacu pada kategorisasi jenjang dengan 

penggolongan subjek dalam 3 kategori dari Saifuddin Azwar
2
. Tabel kategori 

prokrastinasi akademik sebagai berikut: 

Tabel 4.10: Kategorisasi Hasil belajar Peserta Didik 

Batas Kategori Interval Frekuensi Persentase Keterangan 

X < (µ-1,0σ) 

(µ-1,0σ) ≤ X < (µ + 

1,0σ) 

(µ + 1,0σ) ≤ X 

X < 68,979 

68,979≤ X ≤ 

91,021 

91,021 ≤ X 

18 

53 

20 

20 % 

58 % 

22 % 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Jumlah 91 100%  

  Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa 19 % hasil belajar peserta didik 

kategori rendah, 62 % kategori sedang, dan 20 % kategori tinggi. Kesimpulan dari 

tabel di atas adalah skor hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5  Makassar 

termaksud kategori sedang. 

3. Uji Prasyarat  

Sebelum melakukan Uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

diantaranya sebagai berikut; 

                                                 
2
Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), h. 149. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, varibel 

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data digunakan untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan oleh peneliti berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal apabila sig > α = 0,05 dan 

begitupun sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila sig < α = 0,05. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan dengan bantuan aplikasi 

SPSS 24. Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka kesimpulan hasil 

uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.11 : Uji Normalitas Teknik Kolmogrof Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 91 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 0,0000000 

Std. Deviation 9,17210043 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,087 

Positive 0,087 

Negative -0,050 

Test Statistic 0,087 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,085
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Berdasarkan tabel tersebut, data dalam penelitian ini meliki signifikasi lebih 

dari 0,05 (0,085>0,05) hal ini berarti data dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang terbentuk antara 

variabel independet dan variaebel dependent secara parsial dan linear. Uji linearitas 
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digunakan untuk mengetahui apakah data sesuai dengan garis linear atau tidak. 

kriteria pengujian linearitas dengan olahan SPSS versi 24 yaitu jika sig>α maka data 

linear dan jika sig < α maka data tidak liner. hasil uji linearitas untuk prokrastinasi 

akademik dan hasil belajar yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.12 : Uji Linearitas Prokrastinasi Akademik terhadap Hasil Belajar 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Hasil Belajar 

* 

Prokrastinasi 

Akademik 

Between 

Groups 

(Combined) 5824,138 18 323,563 4,145 0,000 

Linearity 3872,642 1 3872,642 49,614 0,000 

Deviation 

from 

Linearity 

1951,496 17 114,794 1,471 0,131 

Within Groups 5619,972 72 78,055     

Total   90       

Berdasarkan hasil uji linearitas pada output anova table diatas, diketahui 

bahwa nilai sig. Deviation from linearity sebesar 0,131 karena nilai sig. 0,131 > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik dengan hasil belajar 

memiliki hubungan linear 

4. Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui apakah prokrastinasi 

akademik berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dalam pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Analisis regresi pada penelitian ini 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan taraf signifikansi α = 0,05 sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.13 : Hasil Uji Regresi Sederhana dengan SPSS 

Persamaan  α (Constan) Koefisien Regresi 

X – Y 148,406 -1,241 

Persamaan garis regresi dituliskan dalam bentuk Ŷ= α + bX persamaan ini 

menunjukkan arah hubungan antara X dengan Y apakah bernilai positif atau negatif. 

Berdasarkan hasil analisis SPSS 25 pada tabel coefficient di atas diperoleh nilai 

konstanta sebesar α = 148,406 dan koefisien regresi sebesar -1,241 sehingga 

persamaan regresinya yaitu: 

X=18 X 4 = 72 

Ŷ = 148,460 + -1,241 X 

Maksud dari persamaan tersebut adalah ketika prokrastinasi akademik (X) 

mengalami kenaikan satu satuan, maka hasil belajar (Y) peserta didik dalam pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti akan berkurang sebesar -1,241 satuan, 

sebaliknya apabila terjadi penurunan satu satuan prokrastinasi akademik maka hasil 

belajar peserta didik akan bertambah sebesar -1,241 Koefisien bernilai negatis berarti 

hubungan antara ketika prokrastinasi akademik dan hasil belajar peserta didik 

semakin menurun. 

Ŷ = 148,460 + -1,241 X 

Jadi, persamaan regresinya dinyatakan: 

Ŷ = α + bX 

 = 148,460 + -1,241 X 

 = 148,460 + -1,241 (72) 

 = 148,460 + -89,352 

 = 59,108   60 
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 = 72 : 60 

 = 1,2 

 Berdasarkan persamaan regeresi di atas dapat disimpulkan bahwa 

untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti peserta 

didik sebesar 1 maka harus diberi perlakuan pengurangan prokrastinasi akademik 

sebesar 1,2. 

5. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan pengujian hipotesis untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, pengujian hipotesis yang 

dilakukan disini adalah pengujian hipotesis antara variabel X terhadap Y, rumusan 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

  : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara prokrastinasi akademik 

(X) terhadap hasil belajar (Y) peserta didik dalam pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 5 Makassar. 

  : tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara prokrastinasi 

akademik (X) terhadap hasil belajar (Y) peserta didik dalam pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 5  Makassar. 

Tabel 4.14: Acuan Interpretasi Nilai “r” Product Moment 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah/tidak ada hubungan 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang/cukup 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 
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Tabel 4.15:  Hasil Uji Hipotesis X – Y dengan SPSS 24 

R R2 t hitung t tabel F Sig Kesimpulan 

0,582 0,338 12,474 1,66 -6,747 0,000 Berkorelasi Negatif 

Signifikan 

Dari tabel Model Summary, nilai = 0,338 artinya variabel bebas 

prokrastinasi akademik mampu memprediksi nilai variabel terikat hasil belajar 

peserta didik sebesar 33,9 % sisanya 67,1 % diterangkan oleh faktor-faktor lain. 

Output di atas juga menjelaskan bahwa angka R sebesar 0,582. Maka dapat 

disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang rendah antara prokrastinasi dan hasil 

belajar peserta didik.   

Berdasarkan hasil pengolahan dengan SPSS 24 diperoleh  sebesar -

6,747 dan nilai  dapat dilihat pada tabel statistik  untuk signifikansi 0,05/2= 

0,025. Hasil yang diperoleh untuk t (0,025;89) = 1,66 karena = 6,747 > 1,66. 

Nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka  ditolak dan 

 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar peserta didik dalam pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti. 

B. Pembahasan  

Pembahasan ini didasarkan pada hasil analisis data diperoleh melalui analisis 

data deskriptif dan inferensial, adapun pembahasan akan dijabarkan sebagai berikut 

sebagai berikut; 

1. Prokrastinasi Akademik Peserta Didik 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa tingkat 

prokrastinasi akademik pada peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar cukup 
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signifikan yaitu 19% pada kategori rendah, 62% kategori, dan 20% kategori tinggi. 

Gambaran tersebut terlihat timpang dan ironi karena para peserta didik semangat 

belajarnya hanya beberapa persen saja yang tinggi. Seharusnya dengan semakin 

ketatnya persaingan baik dalam pendidikan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin cepat berubah maka mereka harus selalu meningkatkan kualitas 

belajarnya agar mereka tidak tertinggal dan bisa mengikuti perkembangannya 

sehingga hasil belajar dan prestasinya bisa meningkat. 

2. Hasil Belajar Peserta Didik 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa 20% hasil belajar mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti peserta didik kategori rendah, 58% 

kategori sedang, dan 22% kategori tinggi sehingga disimpulkan bahwa hasil belajar 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti peserta didik termasuk 

kategori sedang. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa beberapa peserta didik di 

SMA Negeri 5 Makassar masih mempunyai hasil belajar yang relatif rendah, 

meskipun disisi lain sudah banyak peserta didik dengan hasil belajar yang cukup atau 

diatas rata-rata namun mengingat SMA Negeri 5 Makassar adalah merupakan salah 

satu sekolah unggulan maka seharusnya hasil belajar peserta didik bisa lebih baik 

lagi.  

3. Pengaruh Prokrastinasi Akademik terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Dalam 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 5 Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan analisis data dapat 

disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik berpengaruh signifikan terhadap hasil 

belajar peserta didik dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 
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Jika dikaitkan dengan prokrastinasi akademik itu sendiri, yang merupakan 

kecenderungan seseorang untuk menunda-nunda mengerjakan atau menyelesaikan 

tugas sekolah yang sedang  ia hadapi, yang pada akhirnya mengakibatkan kecemasan 

karena pada akhirnya ia tidak dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan 

maksimal atau bahkan gagal menyelesaikannya.  

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa perilaku prokrastinasi akademik 

peserta didik sangat merugikan diri peserta didik itu sendiri, merugikan orang lain, 

atau pun bersifat merusak, dan berdampak negatif terhadap hasil belajar peserta didik 

khususnya mata pelajaran pendidikan agama islam. 

Contoh dari perilaku prokrastinasi akademik, adalah menunda menyelesaikan 

tugas, menunda mengumpulkan tugas, baru menyelesaikan tugas rumah ketika waktu 

pengumpulan tugas, hal yang seperti ini yang memiliki pengaruh yang negatif kepada 

hasil belajar peserta didik, sehiggga perilaku prokrastinasi akademik atau menunda-

nunda tugas akademik hendaknya lebih dikurangi. 

Hasil penelitian yang disusun oleh peneliti serta didukung oleh penelitian 

yang lain menunjukkan bahwa Prokrastinasi akademik memiliki pengaruh terhadap 

hasil belajar. Hal ini disebabkan karena secara teoretis, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi prokrastinasi dari seorang peserta didik, yaitu antara lain faktor yang 

mempengaruhi Prokrastinasi Akademik dimana Secara umum faktor-faktor yang 

mempengaruhi prokrastinasi akademik dapat dikategorikan menjadi dua yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal.  

a. Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang ada pada diri individu yang melakukan 

prokrastinasi, meliputi:  

1) Kondisi fisik individu.  
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Faktor dari dalam yang turut mempengaruhi prokrastinasi pada individu 

adalah keadaan fisik dan kondisi kesehatan seseorang.  

2) Kondisi psikologis individu.  

Millgran dan Tenne menemukan bahwa kepribadian khususnya ciri 

kepribadian locus of control mempengaruhi seberapa banyak orang melakukan 

prokrastinasi  

b. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang terdapat diluar diri individu yang 

mempengaruhi prokrastinasi. Faktor itu antara lain:  

1) Gaya pengasuhan orang tua.  

Hasil penelitian Ferrari menemukan bahwa tingkat pengasuhan otoriter ayah 

menyebabkan munculnya kecenderungan perilaku prokrastinasi. 

2) Kondisi lingkungan. 

Kondisi lingkungan yang baik cenderung membuat peserta didik dapat 

meningkatkan hasil belajarnya dan begitupun sebaliknya kondisi lingkungan yang 

buruk dapat menghambat peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

Sejalan dengan kajian teoretis yang telah diuraikan sebelumnya, fakta yang 

terjadi di lapangan yaitu SMA Negeri 5 Makassar ditemukan bahwa ada beberapa 

bahkan banyak dari peserta didik yang cenderung melakukan prokrastinasi akademik. 

Hasil belajar di SMA Negeri 5 Makassar juga sangat variatif, hal tentu disebabkan 

oleh beberapa faktor dan salah satu faktor yang membuat hasil belajar di SMA Negeri 

5 Makassar cenderung variatif adalah prokrastinasi akademik. 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas maka pada penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar peserta didik, dalam hal ini prokrastinasi akademik berpengaruh 
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negatif dan signifikan terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar. 

Hal tersebut di atas juga sejalan dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti 

sebelum melaksanakan penelitian yaitu prokrastinasi akademik berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Tingkat prokrastinasi akademik di SMA Negeri 5 Makassar  berada pada 

kategori sedang 

2. Tingkat hasil belajar PAI peserta didik di SMA 5 Negeri Makassar berada 

pada kategori sedang 

3. Hasil penelitian di lapangan dan analisis data menunjukkan bahwa 

prokrastinasi akademik peserta didik di SMA negeri 5 Makassar mempunyai 

pengaruh yang cukup signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. 

B. Implikasi 

1. Bagi peserta didik di SMA Negeri 5 Makassar agar dapat meningkatkan hasil 

belajar dengan cara mengurangi kebiasaan prokrastinasi akademik (kebiasaan 

menundanunda), serta meningkatkan motivasi berprestasi sehingga berani 

menghadapi tugas dengan penuh tanggungjawab. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian mengenai 

prokrastinasi akademik disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor lain 

seperti sulit mengambil keputusan, percaya diri, kondisi fisik, takut gagal dan 

beberapa faktor lainnya. 
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Tingkat Prokrastinasi Akademik dan Hasil Belajar PAI Pesrta 

Didik 
NO PROKRASTINASI HASIL BELAJAR 

1 57 93 

2 55 72 

3 57 67 

4 62 66 

5 58 70 

6 51 92 

7 52 88 

8 46 96 

9 44 90 

10 59 76 

11 55 64 

12 58 74 

13 59 67 

14 58 68 

15 59 72 

16 57 73 

17 58 76 

18 52 89 

19 59 70 

20 62 64 

21 43 93 

22 48 68 

23 59 86 

24 61 70 

25 60 72 
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26 53 86 

27 52 89 

28 59 78 

29 59 68 

30 51 88 

31 41 86 

32 54 80 

33 61 80 

34 56 89 

35 51 90 

36 62 61 

37 41 94 

38 58 72 

39 55 71 

40 59 69 

41 53 81 

42 59 73 

43 62 92 

44 61 76 

45 57 75 

46 49 94 

47 52 60 

48 54 89 

49 62 60 

50 64 64 

51 62 84 

52 49 70 

53 59 73 
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54 55 78 

55 62 66 

56 61 69 

57 58 68 

58 49 94 

59 49 97 

60 62 60 

61 52 88 

62 54 88 

63 62 90 

64 49 97 

65 49 98 

66 49 94 

67 49 94 

68 61 92 

69 58 92 

70 49 94 

71 52 93 

72 54 80 

73 52 85 

74 54 93 

75 62 70 

76 49 73 

77 52 66 

78 59 72 

79 52 90 

80 61 93 

81 58 78 
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82 62 61 

83 59 68 

84 54 90 

85 55 74 

86 59 72 

87 59 71 

88 54 90 

89 49 98 

90 59 78 

91 52 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


