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ABSTRAK 

Nama  : Muh. Idul Awal 

NIM  : 20100118034 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul  : Pengaruh Kejenuhan Belajar pada Masa   

  Pandemi  terhadap  Hasil  Belajar  Peserta Didik  

  Mata  Pelajaran  Pendidikan  Agama Islam  dan  

  Budi Pekerti di Kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejenuhan belajar pada masa 
pandemi Covid-19 di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep, untuk mengetahui hasil 
belajar peserta didik pada masa pandemi Covid-19 mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep dan untuk 
mengetahui pengaruh kejenuhan belajar pada masa pandemi Covid-19 terhadap 
hasil belajar peserta didik mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode ex post 
facto. Responden pada penelitian ini adalah peserta didik di kelas XI SMA Negeri 
1 Pangkep, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen angket 
yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. 
 Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa 
kejenuhan belajar pada masa pandemic Covid-19 di kelas XI SMA Negeri 1 
Pangkep berada pada kategori sedang dengan presentase 72,3%. Sedangkan hasil 
belajar peserta didik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti di 
kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep berada pada kategori sedang dengan presentase 
72,5%. Dari hasil perhitungan diperoleh (thitung= 4,43 sementara ttabel= 1,665 untuk 
taraf singnifikansi 5%. Karena thhitung lebih besar dari ttabel maka dapat disimpulkan 
H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh kejenuhan belajar pada masa 
pandemi terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep. 
 Implikasi dalam penelitian ini yaitu bagi peserta didik, untuk lebih 
menfokuskan diri pada proses pembelajaran di masa pandemi agar peserta didik 
mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Bagi guru, untuk membuat proses 
pembelajaran lebih menarik agar peserta didik tidak jenuh terhadap pembelajaran. 
Bagi sekolah, untuk menjadi bahan evaluasi terhadap proses pembelajaran pada 
masa pandemi untuk meningkatkan nilai hasil belajar. Bagi peneliti yang akan 
datang, bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian 
terhadap kejenuhan belajar dan hasil belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan 

kehidupan bermasyarakat dan kemajuan bangsa. Agar tercapai tujuan pendidikan, 

dibutuhkan pengelolaan sistem pendidikan yang bagus sesuai dengan aturan yang 

telah ada. Kualitas pendidik juga menjadi hal yang berpengaruh dalam tercapainya 

tujuan pendidikan. 

Pendidikan pada dalam arti umum artinya hidup, karena pendidikan  

mencakup segala pengalaman belajar pada banyak sekali lingkungan yang 

berlangsung sepanjang kehidupan serta memberikan dampak posistif terhadap 

perkembangan seseorang. Oleh sebab itu, pendidikan berjalan sepanjang hidup 

(longlife education) pada aneka macam lingkungan, apakah itu lingkungan formal, 

informal maupun nonformal agar individu mengalami perkembangan yang lebih 

baik. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 

yang memaparkan tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan, bahwa:  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”1 

Pendidikan bertujuan agar kualitas sumber daya manusia meningkat 

melalui proses pembelajaran di sekolah. Pada hal ini, pendidikan merupakan 

komponen asal daya manusia yang sangat berperan yang peranan tersebut wajib  

dibina dan  dikembangkan terus menerus. 

 
 1Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional,” dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Cet. IV; Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011), h. 5.  
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Namun saat masa pandemi Covid-19, hampir seluruh pelaksanaan 

pendidikan di seluruh dunia tidak lagi dilakukan secara offline. Akan tetapi, 

pendidikan dilaksanakan secara online karena adanya penyebaran wabah virus 

Covid-19 yang menjadi dilema Internasional. Perkembangan Covid-19 pada dunia 

pendidikan ketika itu masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan data WHO 

(World Health Organization) jumlah pasien yang terpapar Covid-19 mencapai 

181,521,067 jiwa pertanggal 1 Juli 2021.2 Keadaan ini pun menuai komentar dari 

para pakar kesehatan serta pakar pendidikan. Dari ahli pendidikan salah satunya 

yaitu Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

berkata bahwa pembelajaran hendaknya dilaksanakan di rumah saja demi 

keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan 

masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta 

didik dan syarat psikososial pada upaya pemenuhan layanan pendidikan selama 

pandemi Covid-19.3 

Berubahnya proses belajar pesera didik akibat virus Covid-19, maka para 

peserta didik dapat dipastikan akan lebih sering menggunakan smartphone untuk 

melaksanakan proses pembelajaran. Penggunaan smartphone dalam belajar dapat 

memudahkan guru dan peserta didik berbagi materi pembelajaran, dan peran guru 

yang pada awalnya sebagai sumber utama datangnya informasi dan sumber 

jawaban, kini menjadi fasilitator dalam pembelajaran serta memudahkan peserta 

didik dalam mengakses konten pembelajaran selama 24 jam. Namun disamping 

kelebihan yang ada, proses pembelajaran model ini memiliki efek samping yaitu 

 
 2Infeksi_Emerging_Kementerian_Kesehatan_RI”, Infeksiemegring.kemkes.go.id: 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-

coronavirus-disease-covid-19-1-juli-2021 (1 Juli 2021). 

 3Penyesuaian_Keputusan_Bersama_Empat_Menteri_tentang_Panduan_Pembelajaran_di_

Masa_Pandemi_Covid-19”,Kemendigbud.go.id:https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020 /08/ 

penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-

covid19 (1 Juli 2021). 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-1-juli-2021%20(1
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-1-juli-2021%20(1
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020%20/08/%20penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19%20(1
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020%20/08/%20penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19%20(1
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020%20/08/%20penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19%20(1
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ketergantungan peserta didik terhadap smartphone, bebasnya peserta didik 

mengakses situs-situs terlarang, serta besarnya peluang kecurangan yang 

dilakukan peserta didik ketika ujian online sedang berlangsung.   

Pembelajaran online yang dilakukan terlalu monoton, intonasi yang kurang 

bervariasi, sulitnya memahami materi pelajaran dikarenakan penyampaian materi 

yang tidak efektif dan peserta didik tidak dapat berinteraksi secara langsung 

dengan guru maupun teman sebayanya. Hal ini menimbulkan rasa kesepian 

akibatnya peserta didik merasa jenuh dan bosan untuk belajar.4 

Kejenuhan termasuk suatu kejadian yang kerap terjadi pada semua 

manusia tanpa terkecuali pada peserta didik, bahkan tidak sedikit peserta didik 

yang mengalami kejenuhan saat belajar. Diungkapkan oleh Hakim dalam 

Fatmawati bahwa kejenuhan belajar yaitu keadaan di mana terganggunya kondisi 

mental seseorang yang menimbulkan rasa lelah dan bosan yang membuat 

seseorang menjadi malas, lesu, dan tidak bergairah dalam belajar.5 Hal ini 

menjadikan perlunya sebuah motivasi belajar yang wajib dimiliki oleh peserta 

didik, maka hal tersebut dapat membantu dalam meningkatkan semangat belajar 

peserta didik. Islam memberikan balasan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, 

sehingga Allah swt memberikan penggalan ayat yang dapat dijadikan sebagai 

motivasi belajar. Berkaitan dengan hal tersebut Allah swt telah berfirman dalam 

QS. Al-Mujadilah/58: 11 yaitu: 

ا اِذاَقيِْلَ لكَُمْ تفََسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ  ُ  يٰٰٓايَُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ ُ لكَُمْ وَاِذاَ قيِْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْ فَعِ اللّٰه فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللّٰه

ُ  اوُْتوُا الْعِلْمَ درََجٰت    ذِيْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا مِنْكُمْ وَالَّ  (۱۱.) بمَِا تعَْمَلوُْنَ خَبيِْر  وَاللّٰه  

 

 
4Ruci Pawicara dan Maharani Conilie, “Analisis Pembelajaran Daring terhadap Kejenuhan 

Belajar Mahasiswa Tadris Biologi IAIN Jember di Tengah Pandemi Covid-19”, Jurnal Pendidikan 

Biologi 1 No 1  (Januari-Juni 2020), h. 31. 

5Fatmawati, “Hubungan antara Kejenuhan Belajar dengan Stres Akademik”, Ejournal 

Psikologi 6 No 4 (Oktober 2018), h. 74-75. 
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Terjemahnya: 

(11). Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 
“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 
“Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat 
(derajat) orang-orang  yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti tentang apa yang kamu 
kerjakan.6 

Berdasarkan dengan ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan janji 

Allah swt yakni meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu, maka hal 

ini merupakan sebuah hal yang dapat dijadikan motivasi oleh setiap manusia 

terkhusus kepada peserta didik sebagai penuntut ilmu, sehingga peserta didik 

berhasil dan tidak mengalami jenuh dalam menerima pembelajaran. 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar 

yang diperoleh oleh peserta didik. Hasil belajar merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan oleh peserta didik agar dapat mengukur kemampuan yang dimiliki 

melalui proses pembelajaran yang telah terjadi.7 Kualitas pendidikan erat 

kaitannya dengan keberhasilan dalam mencetak peserta didik yang berkualitas, 

itulah hal yang menjadi titik pusat pada proses belajar mengajar. Peserta didik 

juga menjadi tolok ukur dalam keberhasilan proses pembelajaran, diharapkan 

dapat menimba ilmu dan wawasan sebanyak-banyaknya dengan belajar. Dengan 

adanya proses pencapaian kemampuan, pengetahuan dan pemahaman yang 

diperoleh peserta didik tentang materi pelajaran di sekolah yang disebut prestasi 

belajar dapat diukur kedepannya. 

Berdasarkan hasil observasi awal di lokasi penelitian pada tanggal 20 

Februari 2021 di SMA Negeri 1 Pangkep pada proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti ditemukan bahwa rata-rata hasil belajar peserta 

 
6Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 

531. 
7Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998), h. 165. 
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didik kelas XI sebelum pandemi Covid-19 lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

rata-rata hasil belajar pesert didik pada masa pandemi Covid-19 hal ini dibuktikan 

dengan data hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari wawancara guru Ibu 

Irmawaty, S.Pd.I. selaku guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA 

Negeri 1 Pangkep. Pada saat penulis mewawancarai, beliau menyampaikan bahwa 

hasil belajar peserta didik memang mengalami penurunan hal ini dibuktikan 

dengan data hasil belajar peserta didik. Beliau juga menyampaikan jika keadaan 

peserta didik pada masa sebelum pandemi Covid-19 lebih seru untuk belajar 

mengajar. Adapun nilai rata-rata sebelum masa pandemi di 87,1234075 dan nilai 

rata-rata pada masa pandemi Covid-19 yaitu 82,58703358. Kemudian lebih lanjut 

tentang keadaan peserta didik pada masa pandemi Covid-19 masih banyak 

ditemukan peserta didik yang memiliki kejenuhan dalam mengikuti proses 

pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena kegiatan 

belajar yang monoton, keletihan atau kelelahan peserta didik yang berlebihan, 

lingkungan belajar yang tidak kondusif, serta kurangnya apresiasi kepada peserta 

didik. Selain itu, terdapat juga peserta didik yang mulai bosan karena terus-

menerus berada di rumah untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan.8 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Kejenuhan pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap 

Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pada 

penelitian ini  penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

 
 8Irmawaty (43 Tahun) Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, 

Pangkep, 20 Februari 2021. 
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1. Bagaimana kejenuhan belajar pada masa pandemi Covid-19 di kelas XI 

SMA Negeri 1 Pangkep? 

2. Bagaimana hasil belajar pada masa pandemi Covid-19 peserta didik pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas XI 

SMA Negeri 1 Pangkep? 

3. Apakah terdapat pengaruh kejenuhan belajar pada masa pandemi Covid-19 

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep? 

C. Hipotesis 

Hipotesis dipahami sebagai dugaan sementara terhadap jawaban atas sub 

masalah yang membutuhkannya. Adanya hipotesis bertujuan memberikan arah 

yang jelas bagi peneliti yang berupaya melakukan verifikasi terhadap kesahihan 

atau kesalahan teori. Hipotesis dibedakan atas hipotesis penelitian dan hipotesis 

statistik. Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam 

penelitian, sedangkan hipotesis kerja adalah hipotesis statistik yang akan diuji. 

Melalui perumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis “terdapat pengaruh kejenuhan belajar pada masa pandemi 

Covid-19 terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep.” 

D. Definisi Operasional Variabel 

 Untuk menghindari terjadinya tumpeng tindih (overlapping) dalam 

penulisan serta kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel yang ada pada 

judul,9 maka penulis menegaskan definisi operasional variabel dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

 

9 Muljono Damopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, 

Disertasi dan Laporan Penelitian (Edisi Revisi; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13. 
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1. Kejenuhan Belajar pada Masa Pandemi Covid-19 

Kejenuhan belajar merupakan kondisi akhir dari stres yang dapat berupa 

kelelahan pada fisik, mental, emosional, depersonalisasi, dan berkurangnya 

penghargaan pada diri sendiri sebagai dampak terlibatnya diri secara jangka 

panjang pada situasi interpersonal yang menuntut akibat pandemi Covid-19. 

2. Hasil Belajar Peserta Didik 

 Hasil  belajar Pendidikan  Agama Islam pada  penelitian ini  adalah skor  

pada aspek kognitif yang dicapai peserta didik dengan melalui proses kejenuhan 

belajar yang tertuang di dalam buku laporan hasil belajar. 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, peneliti 

menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan objek atau metode 

pendekatan yang sama dengan penelitian ini, diantaranya: 

Laras Kristia Ningsih dalam penelitiannya yang berjudul “Kejenuhan 

Belajar Masa Pandemi Covid-19 Siswa SMTA di Kedungwungu Indramayu”. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terjadinya kejenuhan belajar siswa SMTA 

di Kedungwungu Indramayu Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19. 

Penelitian ini bersifat kualitatif etnografi. Penelitian ini mengambil peserta didik 

SMTA di Kedungwungu Indramayu sebagai subyek penelitiannya kemudian 

mengusung kejenuhan belajar masa pandemi Covid-19 sebagai objek 

penelitiannya. Observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih sebagai teknik 

pengumpulan data yang digunakan. Supaya menjamin kebenaran data, triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik pun digunakan dalam penelitian ini. Untuk 

penyelesaiannya digunakan teknik analisis data menggunakan reduksi data, 

penyajian data serta kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

kejenuhan belajar masa pandemi Covid-19 terjadi karena beberapa penyebab, 
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antara lain: (1) Kesulitan yang dialami peserta didik untuk memahami materi yang 

disebabkan oleh metode pembelajaran pendidik yang kurang bervariasi, (2) Tugas 

yang banyak, (3) Tidak ditemukannya kawan belajar saat belajar jarak jauh, (4) 

Terlalu lama menatap layar handphone yang berakibat kurang dalam konsentrasi, 

(5) Kuota internet yang terbatas dan (6) Kurang mendukungnya lingkungan.10 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Laras Kristina Ningsih dengan 

yang akan peneliti teliti adalah keduanya sama-sama meneliti tentang kejenuhan 

belajar peserta didik  pada masa pandemi Covid-19, juga sama-sama 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. 

Perbedaan dari penelitian ini dengan yang akan peneliti telliti yaitu penelitian ini 

merupakan peneliitian kualitatif sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti 

adalah penelitian kuantitatif. 

Siti Rohimah dengan judul penelitian “Kejenuhan Belajar dalam 

Perspektif Teori Konseling Rational Emotive Behaviour Teraphy”. Penelitian 

yang satu ini bertujuan  untuk mengetahui kejenuhan belajar dalam perspektif 

konseling Rational Emotive Behaviour Therapy. Pendekatan kualitatif (Library 

Research) atau kajian pustaka dipilih pada penelitian ini. Data primer dan data 

sekunder yang mendukung merupakan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian. Teknik analisis deskriptif dari literatur yang berkaitan dengan masalah 

penelitian dan analisis induktif-deduktif menjadi teknik untuk pengumpulan data 

penelitian ini. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat peneliti simpulkan bahwa 

kejenuhan belajar merupakan suatu kondisi kelelahan fisik, emosional serta 

kelelahan mental. Penyebabnya adalah hal yang mempengaruhinya dari faktor 

internal maupun eksternal. Rational Emotive Behaviour Therapy adalah sebuah 

 

10Laras Kristia Ningsih, “Kejenuhan Belajar Masa Pandemi Covid-19 Siswa SMTA di 

Kedungwungu Indramayu”, Skripsi (Surakarta: Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, 2020), h. 65. 
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teori yang menjelaskan bahwa perubahan cara berfikir irasional ke rasional. 

Rational Emotive Behaviour Therapy memiliki perspektif terhadap kejenuhan 

belajar yakni menurunkan kejenuhan dengan cara berfikir yang rasional.11 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohimah dengan yang akan 

peneliti teliti adalah keduanya sama-sama meneliti tentang kejenuhan belajar 

peserta didik namun penelitian Siti Roimah tidak terkait dengan masa pandemi 

Covid-19 tetapi fokus pada perspektif teori konseling Rational Emotive Behaviour 

Teraphy sedangkan yang akan peneliti teliti adalah kejenuhan belajar pada masa 

pandemi Covid-19. Perbedaan mendasar lainnya dari penelitian ini dengan yang 

akan peneliti telliti yaitu penelitian ini merupakan peneliitian dengan pendekatan 

kualitatif (Library Research) sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah 

penelitian kuantitatif. 

Saddam Husain. S dengan judul penelitian “Strategi Guru PAI dalam 

Mengatasi Kejenuhan Belajar Siswa di SDN 45 Padang Alipan Kota Palopo”. 

Menurut penelitian, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field 

research) dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif (descriptive qualitative) yaitu penelitian yang 

dilakukan terhadap sebuah fenomena dengan cara menggambarkan sejumlah 

variabel yang berhubungan dengan masalah yang teliti secara langsung pada 

tempat penelitian. Untuk mengumpulkan data metode yang dilakukan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian, (1) Penyebab 

kejenuhan belajar yang dirasakan oleh peserta didik di SD Negeri 45 Padang 

Alipan ialah motivasi yang kurang diberikan oleh pendidik serta kurangnya alat 

peraga dan buku panduan yang dimiliki oleh SD Negeri 45 Padang Alipan 

 

11Siti Rohimah, “Kejenuhan Belajar dalam Perspektif Teori Konseling Rational Emotive 

Behaviour Teraphy”, Skripsi (Pekanbaru: Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi 

Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suka Riau, 2020), h. 78. 
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sehingga peserta didik merasa bosan dan jenuh, (2) strategi yang dilakukan oleh 

pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SD Negeri 45 Padang Alipan 

dalam mengatasi kejenuhan belajar siswa di SDN 45 Padang Alipan yakni dengan 

bimbingan rohani, bercerita dan bercanda.12 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu 

penelitian ini sama-sama meneliti tentang kejenuhan belajar peserta didik 

kemudian penelitian ini sama-sama mengambil data dari sebuah sekolah. 

Pebedaan penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu penelitian ini 

mengusung konsep jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode 

penelitian analisis deskriptif kualitatif (descriptive qualitative) sedangkan 

penelitian yang akan peneliti teliti yaitu penelitian kuantitatif dengan dua variabel. 

Setyowati dengan judul penelitian “Pengaruh Motivasi Belajar terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMPN 13 Semarang”. Berdasarkan hasil penelitian, 

penelitian ini mengambil populasi peserta didik kelas VII SMP Negeri 13 

Semarang sebanyak 308 siswa tahun ajaran 2006/2007. Sampel yang diambil 

melalui rumus Solvin yaitu 75 sampel yang diambil dengan cara proporsional 

random sampling. Pada penelitian ini ada 2 (dua) variabel yang dikaji, yaitu 

motivasi belajar sebagai variabel bebas dengan indikator kemampuan peserta 

didik, cita-cita/ aspirasi, kondisi lingkungan kelas, kondisi jasmani dan rohani 

peserta didik, unsur dinamis belajar dan upaya guru membelajarkan peserta didik. 

Kemudian yang menjadi variabel terikat ialah hasil belajar dengan indikator 

keterampilan kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, keterampilan 

intelek dan sikap. Penelitian ini mengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian dengan metode angket (kuesioner), observasi dan dokumentasi. Teknik 

 

12Saddam Husain. S, “Strategi Guru Pai dalam Mengatasi Kejenuhan Belajar Siswa di 

SDN 45 Padang Alipan Kota Palopo”, Skripsi (Palopo: Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2016), h. 87. 
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deskriptif persentase dan analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penelitian menunjukkan hasil bahwa 

motivasi belajar pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 13 Semarang berada 

dalam kategori cukup. Peserta didik mendapatkan hasil belajar yang kurang 

memuaskan hal ini terlihat dari masih banyak indikator yang menyatakan hasil 

belajar cukup dari analisis angket yang disebar hal ini semakin diperkuat dengan  

adanya daftar nilai-nilai di mana masih ada nilai yang di bawah angka 7 (tujuh) 

untuk seluruh mata pelajaran.13 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu 

ke dua penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan dua variabel 

kemudian ke dua penelitian ini sama-sama meneliti tentang hasil belajar peserta 

didik. Penelitian ini sama-sama mengambil data dari sebuah sekolah yang telah 

ditentukan pada judul skripsi. Pebedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti teliti terletak pada variabel x yang mana penelitian oleh Setyowati ini 

memiliki variabel x yaitu motivasi belajar, sedangkan pada penelitian yang akan 

peneliti teliti memiliki variabel x yaitu kejenuhan belajar.  

Hartina Akhmad dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Matematika ditinjau dari Motivasi Belajar 

Siswa”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh 

interaksi pembelajaran dengan motivasi belajar matematika peserta didik terhadap 

hasil belajar matematika peserta didik. penelitian ini juga menunjukkan hasil 

bahwa bagi peserta didik yang bermotivasi belajar dalam kategori tinggi, terdapat 

perbedaan hasil belajar matematika peserta didik pada kelompok pemberian 

perlakuan I dan hasil belajar matematika peserta didik pada kelompok pemberian  

perlakuan II dengan nilai rata-rata hasil belajar matematika peserta didik pada 

 

13Setyowati, “Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMPN 

13 Semarang”, Skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, 2007), h. 34. 
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kelompok pemberian perlakuan I lebih tinggi dari  rata-rata nilai hasil belajar 

matematika peserta didik pada kelompok pemberian perlakuan II. Kemudian bagi 

peserta didik yang bermotivasi belajar dalam kategori kategori rendah juga 

terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa pada kelompok perlakuan I dan 

hasil belajar matematika peserta didik pada kelompok pemberian perlakuan II, 

dengan rata-rata nilai hasil belajar matematika peserta didik pada kelompok 

pemberian perlakuan I lebih tinggi dari rata-rata nilai hasil belajar matematika 

peserta didik pada kelompok pemberian perlakuan II. Jika ditinjau dari motivasi 

belajar matematika peserta didik, maka hasil belajar matematika peserta didik 

pada kelompok pemberian perlakuan I lebih baik dibandingkan hasil belajar 

matematika peserta didik pada kelompok pemberian perlakuan II.14 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu 

ke dua penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan dua variabel 

kemudian ke dua penelitian ini sama-sama meneliti tentang hasil belajar peserta 

didik pada variabel y. Pebedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti teliti terletak pada variabel x yang mana penelitian oleh Hartina Akhmad 

ini memiliki variabel x yaitu model pembelajaran, sedangkan pada penelitian yang 

akan peneliti teliti memiliki variabel x yaitu kejenuhan belajar.  

F. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat sebelumnya maka 

penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini. Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini agar memperoleh 

gambaran yang jelas dan tepat serta terhindar dari adanya interprestasi dan 

 

14Hartina Akhmad, “Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Matematika 

ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa”, Skripsi (Makassar: Jurusan Matematika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri, 2018), h. 65. 
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meluasnya masalah dalam memahami isi skripsi. Tujuan dan kegunaan penelitian 

ini adalah: 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan kejenuhan belajar pada masa pandemi Covid-19 di 

kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep. 

b. Untuk mendeskripsikan hasil belajar peserta didik pada masa pandemi Covid-

19 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas XI 

SMA Negeri 1 Pangkep. 

c. Untuk menguji pengaruh kejenuhan belajar pada masa pandemi Covid-19 

terhadap hasil belajar peserta didik mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep. 

2. Kegunaan penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

a. Teoretis  

1) Untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai kejenuhan belajar yang 

berkaitan erat dengan hasil belajar peserta didik. 

2) Dapat menjadi sebuah referensi terhadap penelitian yang akan datang.  

3) Menjadi wawasan baru. 

b. Praktis  

1) Bagi peneliti, memperdalam wawasan mengenai kejenuhan belajar. 

2) Bagi peserta didik, diharapkan lebih memahami tentang seberapa 

pentingnya pengaruh kejenuhan belajar terhadap hasil belajar peserta didik.  

3) Bagi sekolah, diharapkan mengetahui sejauh mana pengaruh kejenuhan 

belajar dapat berpengaru pada hasil belajar peserta didik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kejenuhan Belajar  

1. Pengertian Kejenuhan Belajar  

Muhibbin Syah menyatakan bahwa secara harfiah arti kejenuhan artinya 

padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Jenuh juga dapat 

diartikan jemu atau bosan. Peserta didik yang sedang mengalami kejenuhan sistem 

akalnya bekerja tidak sebagaimana yang diinginkan saat memproses item-item 

pengalaman baru atau informasi, yang menyebabkan belajarnya seperti “jalan di 

tempat”.1 

Al-Qawy dalam Malita menjelaskan bahwa kejenuhan merupakan tekanan 

yang sangat mendalam dan sudah sampai titik jenuh. Siapapun yang merasa jenuh 

akan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tekanan tersebut.2 

Menurut Siswanto mengatakan bahwa karakter siswa yang mengalami 

kejenuhan ketika belajar dalam waktu yang relatif lama ditandai dengan rasa 

malas, bosan, letih, cepat marah, sering kesal, adanya rasa bersalah, menyalahkan, 

keengganan dan ketidakberdayaan, perasaan capek atau lelah setiap hari, dan yang 

paling sering terjadi ialah sering memerhatikan jam saat belajar.3 

Sayyid Muhammad Nuh, Jenuh atau future ialah suatu penyakit hati 

(rohani) yang efek minimalnya timbulnya rasa malas, lamban dan sikap santai 

dalam melakukan sesuatu amaliyah yang sebelumnya pernah dilakukan dengan 

penuh semangat dan menggebu-gebu serta efek maksimalnya terputus sama sekali 

 

1Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 8. 

2Malita, dkk, “Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Menangani Kejenuhan 

Belajar Siswa di SMP Negeri Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling 

Universitas Syiah Kuala 1 No.2 (November 2016), h. 16. 

3Siswanto, Psikologi Remaja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 65. 
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dari kegiatan amaliyah tersebut. Menceritakan pada kami Rauh, menceritakan 

pada kami Su`bah, mengabarkan kepadaku Husoin, aku mendengar dari mujahid 

dari Abdillah bin Amr berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Sesungguhnya setiap 

amal itu ada masa giatnya dansetiap giat itu ada masa jenuhnya (futur), maka 

barang siapa yang jenuhnya membawa kearah sunnah, maka dia mendapat 

petunjuk. Namun barang siapa yang jenuhnya membawa keselain itu (selain 

sunnah Nabi Saw), maka dia binasa. (HR. Al-Baihaqi). 

Dalam hadits juga disebutkan mengenai kejenuhan. Hadits inibukan saja 

relevan, namun juga menunjukan bukti ketinggian ajaran Islam. Rasulullah SAW, 

berbicara tentang kejenuhan dan memberikan rambu-rambu yang lurus.4 

Dalam ayat-ayat Al-Qur‟an tidak ditemukan secara tegas ayat yang 

mengkaji tentang kejenuhan, namun perilaku kejenuhan manusia bisa ditemukan 

seperti contoh sikap isti‟jal orang kafir yaitu yang minta disegerakan adzab, orang 

kafir bersikap sombong lalu menghina para Nabi dengan menuntut mereka agar 

membuktikan adzab yang diancamkan. Hal ini tersirat dalam surat Al Baqarah 

ayat 61.Artinya: Dan (ingatlah) ketika kamu berkata,“Hai Musa, kami tidak sabar 

hanya dengan satu macam makanan saja, maka mohonlah untuk kami kepada 

Tuhanmu agar Dia mengeluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, 

yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang „adasnya, dan 

bawang merahnya.” Musa berkata, “maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih 

rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu kesuatu kota, pasti 

kamu memperoleh apa yang kamu minta.”Dan ditimpakan kepada mereka 

kenistaan dan kehinaan serta meraka mendapat kemurkaan dari Allah. 

Halitu(terjadi) karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Nabi-

 
4Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, (Kairo: Dar Al-Fikr, t.th), Jilid II, h. 

210. 
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nabi tanpa kebenaran. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan adalah 

mereka melampaui batas.5 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun yang merasa 

jenuh, jemu, bosan, dia akan berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari tekanan 

itu. 

2. Ciri-ciri Kejenuhan Belajar  

Menurut Pines dan Aronson dalam Ipt. Edi Sutarjo dkk, mengemukakan 

individu yang mengalami jenuh dalam belajar, yaitu: 

a. Kelelahan fisik layaknya sakit kepala, tegang otot-otot leher dan bahu, sering 

terkena flu serta gelisah.  

b. Kelelahan emosional seperti merasa tidak berharga, rasa benci, rasa gagal, acuh 

tak acuh, konsep diri rendah serta selalu menyalahkan, 

c. Kelelahan mental seperti mengeluh, mudah tersinggung, rasa bosan, putus asa 

dan suka marah.6 

 Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa kejenuhan 

belajar menurut Pines dan Aronson ada tiga yaitu: kelelahan fisik, kelelahan 

emosional dan kelelahan mental yang mana tiga hal ini memiliki ciri atau 

indicator tersendiri yang masing-masing berbeda seperti yang telah dijelaskan. 

3. Faktor Penyebab Kejenuhan Belajar  

Bebeberapa faktor-faktor umum yang menjadi penyebab kejenuhan belajar 

sebagai berukut:  

a. Metode atau cara belajar yang tidak bervariasi. 

 
5Raymond J.Wlodkowski dan Judith H.Jaynes, Motivasi belajar, (Jakarta: Cerdas Pusaka, 

2004), cet.1, h. 127-130. 

6Ipt. Edi Sutarjo, dkk, “Efektivitas Teori Rational Emotive Behaviour Therapy dengan 

Teknik Relaksasi dan Brain Gym untuk Menurunkan Burnout Belajar pada Siswa Kelas VIII SMP 

Laboratorium Undiksha Singaraja, Jurnal Undiksha Bimbingan dan Konseling 2 No. 1 (Oktober 

2014), h. 45. 
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b. Belajar hanya pada di tempat tertentu. 

c. Suasana belajar yang tidak berganti. 

d. Kurang hiburan atau aktivitas rekreasi. 

Penyebab utama kejenuhan belajar disebabkan karena beberapa faktor, 

yaitu:  

a. Karena peserta didik cemas terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh 

keletihan yang dialami. 

b. Karena peserta didik cemas terhadap patokan atau standar keberhasilan mata 

pelajaran tertentu yang dianggap terlalu tinggi apalagi ketika peserta didik 

tersebut sedang mengalami bosan belajar mata pelajaran tersebut. 

c. Karena peserta didik berada di situasi/lingkungan kompetitif yang menuntut 

lebih banyak kinerja intelektual yang terbilang berat.  

d. Karena peserta didik percaya pada konsep kinerja akademik yang optimum, 

namun peserta didik secara pribadi menilai belajarnya sendiri hanya 

berdasarkan ketentuan yang ia buat sendiri (self imposed).7 

 Menurut Muhibbin Syah bahwa ada faktor-faktor umum yang menjadi 

penyebab kejenuhan belajar di antaranya metode atau cara belajar yang tidak 

bervariasi, suasana  dan tempat yang tidak berganti sampai kurangnya hiburan. 

Selain itu Muhibbin Syah juga mengungkapkan bahwaselain faktor umum, ada 

pula penyebab utama kejenuhan belajar, yaitu karena adanya kecemasan peserta 

didik serta lingkungan yang kurang baik. 

4. Proses Terbentuknya Kejenuhan Belajar  

Kejenuhan tidaklah datang begitu saja tetapi kejenuhan ada melalui 

berbagai proses yang dilalui dalam beberapa waktu. Berikut adalah proses yang 

dialami dalam kejenuhan belajar, proses yang dialami adalah sebagai berikut:  

 

7Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, h. 54. 
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a. Compulsion to prove oneself. Dalam hal ini peserta didik memaksakan dirinya 

sendiri agar dapat membuktikan bahwa dirinya bisa berprestasi, baik itu 

dibidang  non akademik ataupun akademik secara sempurna. 

b. Working harder. Peserta didik bekeja keras bahwa ia dapat membuktikan 

dirinya mampu mengerjakan tugas secara sempurna tanpa ada bantuan dari 

orang lain dengan kemampuan yang dimilikinya. 

c. Neglecting their needs. Peserta didik berasumsi bahwa jika ingin membuktikan 

kemampuan yang dimilikinya, mereka rela untuk mengorbankan kebutuhan 

kebutuhan dasar yang dimilikinya seperti makan, tidur, liburan serta yang 

lainnya. 

d. Displacement of conflicts. Peserta didik menyadari bahwa ia sedang mengalami 

masalah, tetapi ia tidak tahu sumber masalah yang sedang dihadapinya. Pada 

fase inilah gelaja kejenuhan belajar mulai ada. 

e. Revision of value. Pada proses ini nilai-nilai yang dimiliki peserta didik mulai 

berubah, dimana peserta didik lebih dengan mudah mengesampingkan hobinya 

dan teman-teman darinya pada kehidupan sehari-sehari. 

f. Denial of emerging problems. Mulai menolaknya peserta didik terhadap 

masalah dan mulai tidak memiliki toleransi, bahkan mulai beranggapan 

temannya tidak disiplin, malas, bodoh, atau terlalu bergantung. Kontak sosial 

yang dilakukan mulai menyempit yang ditandai dengan adanya sinisme serta 

melakukan perlawanan. 

g. Withdrawal. Peserta didik mengurangi kontak sosial sampai pada batas 

terendah lalu menjadi pribadi tertutup. Tidak memiliki arah dan harapan dalam 

mewujudkan prestasinya semakin mereka rasakan. 
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h. Obvious Rational Emotive Behaviour Therapy al changes. Terjadinya 

perubahan perilaku yang jelas, dimana peserta didik menjadi pemalu, penakut, 

merasa dirinya tidak berharga dan apatis. 

i. Depersonaliztion. Peserta didik merasa kehilangan diri sendiri serta tidak dapat 

mencerna nilai-nilai yang ada di lingkungannya lagi. Dalam tahap ini 

pandangan mereka yakni hanya sebatas masa kini. 

j. Inner emptiness. Perkembangan mengenai kekosongan di dalam diri peserta 

didik yang semakin memburuk, bahkan peserta didik merasa semakin putus 

asa. 

k. Depression. Pada tahap ini peserta didik menjadi acuh tak acuh, putus asa, 

lelah dan merasa bahwa dirinya tidak ada artinya lagi. 

l. Burnout syndrome. Peserta didik termasuk sebagai korban kejenuhan yang 

memiliki kecenderungan menghentikan belajar untuk keluar dari situasi 

jenuhnya hingga ada yang sampai putus bersekolah.8 

 Dari teori proses terbentuknya kejenuhan belajar dapat disimpulkan bahwa 

kejenuhan belajar tidak datang begitu saja akan tetapi melalui tahapan-tahapan 

yang melibatkan peserta didik mulai dari memaksakan diri agar dapat 

membuktikan bahwa dirinya bisa berprestasi, bekerja keras untuk membuktikan 

dengan kemampuan yang dimilikinya, mengorbankan kebutuhan dasar yang 

dimilikinya seperti makan, tidur dan liburan serta yang lain hingga peserta didik 

berada pada titik menyadari bahwa peserta didik sedang mengalami masalah 

tetapi tidak tahu sumber masalah tersebut. Pada proses ini peserta didik mulai 

mengesampingkan hobinya dan teman-temannya dalam kehidupan sehari-hari 

hingga menutup diri dan menjadi pemalu lalu penakut dan pada akhirnya 

kehilangan diri sendiri dan merasa jenuh. 

 

8Baher-Kohler, Burnout for Experts: Pevention in The Context of Living and Working, 

(London: Springer Science & Business Media, 2012), h. 58. 
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5. Cara Mengurangi Kejenuhan Belajar  

Kiat-kiat yang dapat digunakan sebagai cara alternatif agar mengurangi 

kejenuhan yang dijelaskan oleh Muhibbin Syah antara lain:  

a. Mengonsumsi dengan takaran yang cukup makanan dan minuman yang bergizi 

lalu dibarengi dengan melakukan istirahat.  

b. Penjadwalan kembali hari-hari dan jam-jam yang dianggap lebih besar 

kemungkinan lebih giatnya peserta didik dalam belajar. 

c. Penataan kembali atau pengubahan lingkungan yang ada meliputi perubahan 

posisi rak buku, lemari, meja tulis, alat-alat serta perlengkapan dan yang 

lainnya hingga peserta didik merasa sedang berada di sebuah ruang baru yang 

terasa lebih menyenangkan.9 

 Berdasarkan pendapat Muhibbin Syah di atas maka penulis menyimpulkan 

bahwa agar dapat mengurangi kejenuhan belajar dapat dilakukan hal hal yang 

memberi nilai tambah pada semangat peserta didik seperti mengonsumsi 

makanan bergizi, penjadwalan kembali jadwal belajar peserta didik serta 

penataan kembali kelas atau linkungan peserta didik. 

6. Indikator Kejenuhan Belajar 

Adapun indikator dalam kejenuhan belajar menurut teori Schaufeli & 

Enzman (1998: 21-22) meliputi empat hal, yaitu: 

a. Kelelahan emosional. Perasaan sedih, depresi, kelelahan pada emosional, 

ketakutan yang tidak berdasar, kemampuan mengendalikan emosi serta 

kecemasan. 

b. Kelelahan fisik. Kelelahan fisik memiliki gejala seperti mual, otot-otot sakit, 

sakit kepala, gelisah, pusing, masalah seksual, penurunan berat badan, 

kurangnya nafsu makan, siklus menstruasi yang tidak normal, gangguan tidur, 

 

9Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, h. 45. 
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sesak napas, kelelahan fisik, tekanan darah tinggi, kelemahan tubuh dan 

kelelahan kronis. 

c. Kelelahan kognitif. Ketidakberdayaan, ketakutan dirinya menjadi “gila”, 

kehilangan harapan dan makna hidup, perasaan tidak berdaya dan dirinya tidak 

mampu untuk melakukan sesuatu, penghargaan diri yang rendah, perasaan 

gagal yang selalu menghantui, ketidak mampuan berkonsentrasi, kesepian, 

tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang kompleks lupa, penurunan daya 

tahan saat menghadapi frustasi yang dihadapi dan munculnya ide bunuh diri. 

d. Kehilangan motivasi. Kecewa, kehilangan idealisme, semangat, penarikan diri 

dari lingkungan, demoralisasi dan kebosanan.10 

 Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kejenuhan 

memiliki empat aspek/sub yaitu kelelahan emosional, kelelahan fisik, kelelahan 

kognitif dan kehilangan motivasi. Berdasarkan empat sub inilah peneliti 

mengembangkan indicator yang kemudian menjadi sebuah angket sebagaimana 

yang tertuang pada kisi-kisi instrumen pada penelitian ini. 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat kita lihat dari dua kata yang membentuknya, yaitu 

“hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil merupakan suatu suatu perolehan akibat 

adanya aktivitas yang telah dilakukan atau suatu proses yang dapat mengubah 

input secara fungsional.11 Jadi dapat dikatakan bahwa hasil belajar ialah nilai-

nilai, pola-pola perbuatan, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Artinya hasil belajar merupakan suatu perubahan kemampuan dari 

 

10Schaufeli dan Enzmann, The burnout companion to study and practice: A Critical 

Analysis. United Kingdom: CRC press. 

11Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 44. 
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berbagai aspek yang peserta didik miliki.12 Hasil belajar dapat diartikan sebagai 

hasil dari usaha yang maksimal dari peserta didik atas apa yang mereka dapatkan 

dari proses belajar mengajar. Hasil belajar ini tidak berarti itu berupa nilai yang 

mereka dapatkan, akan tetapi suatu perubahan, kedisiplinan, keterampilan yang 

mengarah kepada hal yang positif juga merupakan suatu hasil belajar. 

Hasil belajar juga merupakan suatu proses yang menghasilkan perubahan 

dikarenakan tiga aspek yakni aspek kognitif (penguasaan intelektual), aspek 

afektif (sikap dan nilai), serta aspek psikomotorik (kemampuan dalam berperilaku 

atau bertindak). Tiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu 

kesatuan yang dapat membentuk hubungan yang hirarki.13 

Hasil belajar mencakup pada tiga ranah:  

a.  Ranah Kognitif (Cognitive Domain), yaitu tentang perilaku yang menekankan 

pada aspek intelektual, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. 

b. Ranah Afektif (Affective Domain), yaitu tentang perilaku yang m 

c. enekankan pada aspek emosi dan perasaan, seperti sikap, minat, cara 

penyesuaian diri serta apresiasi. 

d. Ranah Psikomotor (Pshycomotor Domain), yaitu tentang perilaku-perilaku 

yang menekankan pada aspek motorik seperti tulisan tangan, mengetik, 

berenang, danmengoperasikan mesin. 

 Hasil belajar juga merupakan salah satu hasil penilaian diri dari peserta 

didik serta perubahan yang dapat dibuktikan, diamati, dan terukur melalui 

kemampuan atau prestasi yang didapatkan oleh peserta didik dari pengalaman 

belajar mereka, hasil belajar peserta didik ialah suatu gambaran atau yang dapat 

 

12Agus Suprijono, Cooperative Learning (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 5. 

13Nana Sudjana, Dasar-dasar Belajar Mengajar (Bandung : Sinar Baru, 2004), h. 49. 



23 

 

 

menggambarkan kemampuan peserta didik  setelah apa yang mereka ketahui dan 

pelajari.14 

 Berdasarkan uraian di atas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 

hasil belajar merupakan kemampuan peserta didik setelah menerima pengalaman 

belajar dan dapat merubah perilaku peserta didik yang dipengaruhi akibat 

interaksi seseorang dengan lingkungannya. 

a. Kriteria atau Indikator Hasil Belajar 

Pada dasarnya hasil belajar itu meliputi ranah psikologis yang berubah 

karena adanya pengalaman serta proses belajar peserta didik. Dapat kita lihat 

berhasil atau tidak seseorang dalam memahami dan menguasai ilmu pengetahuan 

pada suatu mata pelajaran maka kita bisa melihat hasil belajarnya. Akan dikatakan 

berhasil apabila hasil belajar dari peserta didik itu baik dan begitupun sebaliknya, 

peserta didik tidak dikatakan berhasil apabila hasil belajarnya rendah. 

Pada umumnya dapat kita ketahui bahwa tingkatan hasil belajar mencakup 

pada tiga hal, yaitu: 

1) Keefektifan (effectiveness) 

Keefektifan biasanya diukur pada tingkat pencapaian peserta didik. Untuk 

mempreskipsikan keefektifan hasil belajar bisa kita lihat dari kecermatan 

penguasaan perilaku atau yang biasanya disebut dengan “tingkat kesalahan”, 

kecepatan dan ketepatan unjuk kerja, tingkat keahlian dalam belajar serta tingkat 

retensi dari apa yang dipelajarinya. 

2) Efisiensi (efficiency) 

Efisiensi pembelajaran biasanya diukur menggunakan rasio antara 

keefektifan dan jumlah waktu dalam belajar serta biaya yang digunakan dalam 

pembelajaran.  

 

14Siti Nurhasanah, “Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil Belajar Peserta didik”, 

Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran 1, No. 1 (Agustus 2016), h. 129. 
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3) Daya Tarik (appeal) 

Terkait Daya Tarik pada pembelajaran maka biasanya diukur dengan 

mengamati Hasrat peserta didik untuk bertahan tetap belajar. Daya tarik dalam 

pembelajaran erat sekali dengan daya tarik pada bidang studi, karena biasanya 

kualitas pembelajaran akan mempengaruhi keduanya.15 

Hal yang utama dalam memperoleh data dari hasil belajar peserta didik 

ialah dengan mengetahui garis besar indikator dan dikaitkan dengan jenis prestasi 

yang akan diukur. Indikator hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom dengan 

taxsonomy of education objectives membaginya pada tiga ranah, yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Namun Anderson dan Krathwol melakukan revisi untuk 

taksonomi Bloom itu. Menurut Anderson dan Krathwol hasil revisi taksonomi 

Bloom, hasil belajar peserta didik ditunjukkan dari penguasaan tiga kompetensi 

yang meliputi tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Adapun 

perinciannya, yaitu: 

a) Ranah Kognitif, yaitu kemampuan peserta didik yang meliputi: 

1) Mengingat. 

2) Memahami. 

3) Menerapkan. 

4) Menganalisis. 

5) Mengevaluasi. 

b) Ranah Afektif, yaitu suatu hal yang berkenaan dengan sikap yang meliputi : 

1) Menerima. 

2) Merespon. 

3) Menghargai. 

4) Mengorganisasikan. 

 

15Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 42. 
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5) Karakterisasi. 

c) Aspek Psikomotorik, merupakan suatu bentuk keterampilan atau skill yang 

meliputi: 

1) Meniru. 

2) Manipulasi. 

3) Presisi. 

4) Artikulasi. 

5) Naturalisasi. 

 Dengan melihat indikator-indikator di atas maka penulis menarik 

kesimpulan bahwasanya pada kondisi pandemi Covid-19 ini, maka tipe hasil 

belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotorik karena melihat 

dari penilaian ada proses pembelajaran daring. Sehingga penilaian hasil belajar 

pada penelitian ini hanya mengambil ranah kognitif untuk diteliti. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Keberhasilan dalam suatu pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh 

peringkat dan peningkatan kemampuan para pendidiknya saja, akan tetapi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang saling mempengaruhi satu dengan yang 

lainnya.16 Secara umum faktor-faktor yang mempegaruhi hasil belajar terbagi 

menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut 

saling mempengaruhi dalam proses pembelajaran, sehingga menentukan kualitas 

hasil belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, antara lain:  

1) Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik 

dan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor internal meliputi faktor 

psikologis, faktor fisiologis dan faktor kelelahan. 

 

16Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 30. 
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a) Faktor psikologis, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan 

psikologis seseorang. 

b) Faktor fisiologis, yakni faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik 

seorang peserta didik. 

c) Faktor kelelahan, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan lelahnya jasmani 

dan rohani peserta didik.17 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, 

dalam hal ini Syah mengungkapkan bahwa faktor-faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik dikelompokkan menjadi tiga faktor, 

yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

a) Faktor keluarga, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan 

keluarga misalnya cara orangtua dalam mendidik, relasi antar anggota, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orangtua serta latar belakang. 

b) Faktor sekolah, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kurikulum, relasi 

guru dengan peserta didik, metode pengajaran, relasi peserta didik dengan 

peserta didik, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan gedung, disiplin kepala sekolah, metode belajar serta tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat, yaitu faktor yang berkaitan dengan kegiatan peserta didik 

di masyarakat, teman bergaul, media massa serta bentuk kehidupan masyarakat 

lainnya.18 

Maka dari itu penulis dapat mengetahui bahwa peserta didik memerlukan 

bantuan bimbingan dari faktor-faktor yang menjadi kesulitan belajar yang mereka 

alami guna meningkatkan prestasi baelajar peserta didik dan terhindar dari 

 
 17Ni Nyoman Parwati, Belajar dan Pembelajaran (Jawa Barat: Rajagrafindo Persada, 

2018), h. 36. 

18Ni Nyoman Parwati, Belajar dan Pembelajaran, h. 36. 
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kesulitan belajar yang mereka alami sehingga hasil belajar yang optimal dapat 

tercapai. 

C.  Belajar Masa Pandemi Covid-19 

Belajar merupakan kegiatan yang telah dilakukan dari dahulu, belajar pada 

masa pandemi memberikan atmosfer baru bagi para peserta didik di sekolah tak 

terkecuali bagi peserta didik di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep. Peserta didik 

merasakan perbedaan yang cukup signifikan karena situasi pada saat adanya 

pandemi wabah Covid -19 sulit untuk bertemu langsung satu sama lain atara 

peserta didik dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan pendidik, 

ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemerintah 

memutuskan untuk mengalihkan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk online.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi  Penelitian 

1. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian 

kuantitif yang bersifat ex-post facto yang berarti setelah kejadian terjadi. 

Berdasarkan arti dari ex-post facto yaitu dari apa yang telah dikerjakan yang 

artinya telah terjadi atau sudah menjadi kenyataan. Kerlinger (1993) 

mendefinisikan penelitian ex-post facto adalah penemuan empiris yang dilakukan 

secara sistematis, peneliti tidak melakukan kontrol terhadap variabel-variabel 

bebas karena manifestasing sudah terjadi atau variabel-variabel tersebut secara 

inheren tidak dapat dimanipulasi.1 Adapun pengertian dari penelitian ex post facto  

adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa-peristiwa yang 

telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor 

apa yang menyebabkan timbulnya kejadian tersebut.2 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Pangkep yang terletak di jl. Andi 

Mauraga, jagong, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Adapun pertimbangan dan yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi 

ini sebagai tempat penelitian adalah mudahnya peneliti memperoleh data dan 

jarak tempuh lokasi yang relatif dapat dijangkau. Selain itu, pemilihan lokasi 

penelitian tersebut karena dapat bekerjasama dengan pihak sekolah terkhusus 

 

1Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 168. 

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

(Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 60. 
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pendidik Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang ada di SMA Negeri 1 

Pangkep dengan baik. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian ini, menggunakan dua jenis penelitian yaitu pendekatan 

pedagogi dan pendekatan psikologis. 

1. Pendekatan pedagogi 

Pendekatan pedagogi adalah pendekatan yang bermakna bahwa setiap 

peserta didik adalah makhluk Tuhan yang membutuhkan bimbingan dan didikan 

melalui proses pendidikan agar baik secara jasmani dan rohani. Dalam penelitian 

ini, pendekatan pedagogi digunakan sebagai suatu cara untuk mengamati 

pengaruh kejenuhan masa pandemi Covid-19 terhadap hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep. 

2. Pendekatan psikologis 

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang digunakan untuk 

mempelajari pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan dengan gejala-

gejala jiwa atau tubuh sebagai gerak gerik. Penelitian ini mengamati tentang 

perilaku peserta didik di sekolah yang ditunjukkan pada aktivitas sehari-harinya. 

C. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berupa apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.3  

Variabel bebas adalah variabel penyebab atau atau variabel pengaruh 

menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat dan diduga 

 

3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 60. 
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terjadi terlebih dahulu. Variabel terikat atau variabel terpengaruh adalah variabel 

akibat yang diduga terjadi kemudian.4 Jadi dapat disimpulkan variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi atau terjadi karena adanya variabel bebas. 

Sedangkan pada variabel penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel 

yang akan dianalisa, yakni: 

a) Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah kejenuhan belajar. Variabel ini dilambangkan 

dengan “X”. 

b) Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah hasil belajar peserta didik. Variabel ini 

dilambangkan dengan “Y”. 

2. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu paradigma 

sederhana. Paradigma sederhana ialah desain penelitian yang sederhana dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

  

 

Keterangan: 

  X= Kejenuhan belajar  

  Y= Hasil belajar peserta didik 

3. Prosedur Penelitian 

Adapun penelitian ini memiliki prosedur penelitian yang akan 

dilaksanakan sebagai berikut: 

 

4Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 57-58. 

X Y 
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a. Tahap Persiapan 

1) Menyusun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian dengan 

berkonsultasi pada pembimbing serta melakukan validasi instrumen 

tertentu. 

2) Melengkapi surat-surat perizinan dalam penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Peneliti menyebarkan kuesioner/ angket kepada subjek penelitian. 

2) Peneliti melakukan analisis data hasil angket/kuesioner. 

3) Peneliti melakukan analisis tentang ada tidaknya pengaruh kejenuhan 

belajar pada masa pandemi Covid-19 terhadap hasil belajar peserta didik 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas XI 

SMA Negeri 1 Pangkep. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: subjek/ objek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah sekumpulan 

objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dengan ciri mempunyai 

karakteristik yang sama5  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik yang belajar di 

kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep yang berjumlah 379 orang. Karena dilihat dari 

observasi awal setalah saya mewawancarai salah satu pendidik yang mengajar di 

sekolah untuk menyarankan kelas XI sebagai responden untuk di teliti.  

 

 

5Andi Supangat, Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik (Cet. 

IV; Jakarta: Prenandamedia Group, 2014), h. 3. 
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Tabel 3.1 

Jumlah populasi peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep 

No. Kelas  Populasi 

1 XI MIPA 1 34 

2 XI MIPA 2 34 

3 XI MIPA 3 34 

4 XI MIPA 4 35 

5 XI MIPA 5 35 

6 XI MIPA 6 35 

7 XI MIPA 7 34 

8 XI IPS 1 36 

9 XI IPS 2 35 

10 XI IPS 3 36 

11 XI BAHASA 31 

Jumlah 379 

Sumber data: Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 1 Pangkep tahun 2020 

2. Sampel 

Sampel merupakan setengah dari jumlah populasi yang akan diteliti. 

Dengan demikian, sampel bukan populasi tetapi perkiraan atas populasi. Dengan 

kata lain, sampel adalah cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian 

elemen anggota populasi untuk diselidiki atau pengumpulan data melalui sampel.6 

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih/diambil yang bersumber dari 

populasi. Besarnya sampel yang diambil ditentukan dari banyaknya data pada 

sampel itu. Sampel yang dipilih haruslah mewakili (reoresentative) terhadap 

populasinya karena sampel yang menjadi media atau alat untuk mengkaji sifat-

sifat pada populasi.7 

 

6Endah Saptutyningsih dan Estu Setyaningrum, Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat 

Analisis (Yogyakarta: Goysen Publishing, 2019), h. 128. 

7Nursalam, Statistik untuk Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), 

h. 15-16. 
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Menurut Arikunto sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang diteliti. 
Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan apabila 
subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-
25% dari jumlah populasinya.8 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil 20% populasi yang 

ada dan memudahkan memperoleh data yang kongkrit dan relevan dari sampel. 

Populasi  pada penelitian ini adalah kelas XI yang berjumlah 379 orang peserta 

didik. Adapun teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 

proportionate random sampling. Jadi sampel pada penelitian ini berjumlah 76 

peserta didik sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep 

No. Kelas Sampel 20% 

1 XI MIPA 1 7 

2 XI MIPA 2 7 

3 XI MIPA 3 7 

4 XI MIPA 4 7 

5 XI MIPA 5 7 

6 XI MIPA 6 7 

7 XI MIPA 7 7 

8 XI IPS 1 7 

9 XI IPS 2 7 

10 XI IPS 3 7 

11 XI BAHASA 6 

Jumlah 76 

Sumber data: Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 1 Pangkep tahun 2020 

E. Metode Pengumpulan Data 

Ketepatan dalam menentukan teknik pengumpulan data merupakan syarat 

keberhasilan dalam penelitian, karena kualitas dari suatu hasil penelitian 

 

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2017), h. 134. 
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tergantung pada kualitas dari data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data 

adalah cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian.9 

Motode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini, 

yaitu: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket atau yang biasa disebut dengan kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberi sekumpulan pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab.10Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang tergolong efisien jika peneliti tahu lebih pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.11 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang didasarkan atas tiga maca sumber, yaitu tulisan (paper), 

tempat (place) dan kertas atau orang (people).12 Dokumentasi digunakan untuk 

mengetahui tentang data peserta didik, data sarana pembelajaran dan data lainnya 

yang menunjang penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan saat 

mengumpulkan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data harus disesuaikan 

dengan teknik pengumpulan data. Penggunaan instrumen pada pengumpulan data, 

 

9Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian  (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 

134. 

10Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 90. 

11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 199. 

12Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 201. 
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wajib disesuaikan dengan jenis atau sifat data yang dikumpulkan. Jika 

penggunaan instrumen tidak tepat, maka data yang dikumpulkan juga akan salah. 

Jika data salah, maka hasil penelitian pun secara keseluruhan menjadi keliru, 

walaupun diolah dengan teknik apapun.13 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah angket (kuesioner) dengan bentuk skala likert dan format dokumentasi. 

Adapun jenis kuesioner yang digunakan ialah kuesioner (angket) tertutup. Di 

mana alat ukur yang digunakan ialah skala psikologi. Sebagaimana variabel yang 

akan diteliti menyangkut tentang aspek pribadi atau aspek kejiwaan seseorang 

maka peneliti menggunakan skala likert. Skala likert merupakan suatu series butir 

(butir soal). Responden hanya memberikan persetujuan atau ketidaksetujuannya 

terhadap butir soal tersebut. Skala ini dimaksud untuk mengukur sikap individu 

pada dimensi yang sama dan individu menempatkan dirinya ke arah satu 

komunitas dari butir soal.14 

Skala likert pada umumnya dimanfaatkan untuk bisa mengukur sikap, 

pendapat serta persepsi seseorang atau sekelompok orang terkait fenomena yang 

bersifat sosial. Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan.15 

1. Lembar angket (kuesioner) 

Penelitian ini menggunakan angket yang berisi pernyataan-pernyataan di 

mana responden hanya memilih jawaban dari pernyataan tersebut. 

 

13Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 100-101. 

14A. Muri Yusuf, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan (Cet. 

I; Jakarta: Presadamedia Group, 2014), h. 222. 

15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 134-135. 
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Tabel 3.3 

Alternatif Jawaban 

Favourable Unfavourable 

Sangat Sesuai (SS)              : 4 
Sesuai (S)                            : 3 
Kurang Sesuai (KS)            : 2 
Tidak Sesuai (TS)               : 1 

Sangat Sesuai (SS)               
Sesuai (S)                             
Kurang Sesuai (KS)                
Tidak Sesuai (TS)  

 Adapun peryataan peryataan yang merupakan item angket yang kemudian 

dikembangkan dari indikator pada masing-masing variabel penelitian, baik 

mengenai persepsi peserta didik tentang kejenuhan pada masa pandemi Covid-19. 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Angket Kejenuhan 

Aspek Indikator 
Item Jumlah 

Soal Positif Negatif 

Kelelahan 
emosi 

1. Mudah kehilangan 
kendali diri dalam 
belajar 

2. Mudah cemas 

1 
 
 
3 

2 
 
 
4 

2 
 
 
2 

Kelelahan 
fisik 

1. merasa lelah dan 
letih setiap hari. 

2. Mudah sakit 

5 
 
7 

6 
 
8 

2 
 
2 

Kelelahan 
kognitif 

1. Enggan membantu 
dalam kegiatan 
belajar 

2. Kehilangan gairah 
untuk belajar 

9 
 

11 

 
10 
 

12 
 

 
2 
 
2 

Kehilangan 
motivasi 

1. Kehilangan minat 
belajar 

13 14 2 

Jumlah 14 

Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diiginkan oleh peneliti 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan dengan pilihan 

alternatif empat kategori jawab yang akan dipilih responden untuk melihat 

pengaruh kejenuhan belajar pada masa pandemi Covid-19 terhadap hasil belajar 

peserta didik pada skala ukur yang telah disediakan, misalnya sangat sesuai (SS), 
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sesuai (S), kurang sesuai (KS) dan tidak sesuai (TS) dengan memberikan tanda 

checlist (√). 

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.16 Instrumen tes diuji 

validitasnya dengan cara validitas isi dan validitas konstruk. Maksud dari validitas 

isi yakni ketepatan instrumen tersebut ditinjau dari segi materi yang ingin diteliti. 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila butir-butir soal mengukur aspek 

berpikir tersebut telah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan 

instruksional.17 

Pada penelitian ini, rumus Product Moment Correlation dipilih untuk 

menguji validitas instrumen, hal ini dilakukan dengan melihat korelasi/skor 

masing-masing item pernyataan atau soal tes. Adapun rumusnya yaitu: 

 

 

 

 

 

    

N : Jumlah subyek keseluruhan item.18 

 

16Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 168. 

17Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 

33. 

18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XIII, Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2006), h, 160. 
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 Jika  >  pada taraf signifikan 5% berarti item (butir soal) valid dan 

sabliknya jika  <  maka butir soal tersebut tidak valid sekaligus tidak 

memiliki persyaratan. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tepat. Maka pengertian reliabilitas tes, berhubungan 

dengan masalah ketetapan hasil tes atau seandainya hasilnya berubah-ubah 

perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti.19 

Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha, 

karena rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 

bukan 1 atau 0, misalnya angket atau soal berbentuk uraian.20 

Adapun rumus Alpha tersebut adalah: 

 

 

 

 

Keterangan: 

r11 
: Reliabilitas instrumen. 

K : Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal. 

∑ 2

t : Jumlah varians butir. 

2

t  : Varians total.21 

 

19Suharsimi Srikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter (Cet. XIII; Jakarta: 

Ribeka Cipta, 2006), h. 160. 

20 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h. 86. 

21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XIII, Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2006), h. 191. 
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Dimana hasil dari perhitungan Alpha tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Alpha > 0,06. 

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pengolahan data hasil penelitian menggunakan dua teknik statistika, yakni 

statistika deskriptif dan statistika inferensial. 

1. Statistika Deskriptif 

Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.22 Analisis statistik deskriptif digunakan apabila peneliti 

ingin memperoleh gambaran tentang modus, median, mean (rata-rata), 

perhitungan desil, persentil, perhitungan persentase, standar deviasi, nilai 

maksimum dan nilai minimum.23Adapun analisis deskriptif digunakan adalah 

analisis deskriptif kuantitatif dengan rumus sebagai berikut: 

a. Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 

 

Keterangan: 

R : Rentang. 

Xt : Data terbesar dalam kelompok. 

Xr : Data terkecil dalam kelompok.24 

 

22Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 207-208. 

23Sulaiman Saat, Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 111. 

24Sugiyomo, Metode Penelitia Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 55. 
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b. Menghitung jumlah kelas interval 

 

 

Keterangan: 

K     : Jumlah kelas interval. 

N     : Banyaknya data atau jumlah sampel. 

Log  : Logaritma.25 

c. Menghitung panjang kelas interval 

 

 

 

Keterangan: 

P : Panjang kelas interval. 

R : Rentang. 

K : Banyaknya kelas.26 

d. Rata-rata (Mean) 

Mean atau skor rata-rata yaitu jumlah nilai kelompok data dibagi dengan 

jumlah dilai responden.27 Rumusnya yaitu: 

 

 

Keterangan: 

 =  Rata-rata untuk variabel.  

fi =  Frekuensi untuk variabel. 

 

25Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2005), 

h. 24.  

26Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan untuk Penelitian, h. 32. 

27Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

h. 327. 
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xi = Tanda kelas interval variabel.28 

e. Standar Deviasi 

 

 

 

Keterangan: 

SD : Standar Deviasi 

fi: frekuensi untuk variabel 

xi: tanda kelas interval variabel 

x: Rata-rata 

n : jumlah populasi29 

f. Persentase (%) nilai rata-rata 

 

 

 

Keterangan: 

P : Angka persentase 

F : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Jumlah responden.30 

g. Kategorisasi 

Kejenuhan belajar pada masa pandemi Covid-19 (variabel X) dan hasil 

belajar peserta didik pada masa pandemi Covid-19 (variabel Y). Untuk 

menentukan kategorisasi akan digunakan rumus sebagai berikut: 

 

28M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik, h. 72. 

29Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 

97. 

30Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Cer. XIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 130. 

S=fix-x2n-1  

 

% 
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Dalam analisis deskriptif ini, peneliti menggunakan kategorisasi kejenuhan 

belajar terhadap hasil belajar peserta didk dengan rumus sebagai berikut: 

1) Rendah  : x < (  

2) Sedang  :  

3) Tinggi  : 31 

2. Analisis Statistika Inferensial 

Statistika inferensial merupakan bagian dari statistik deskriptif yang 

berfungsi untuk meramalkan dan mengontrol kejadian. Pada bagian ini dipelajari 

tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data 

oleh gejala dan fakta suatu penelitian.32 Statistik inferensial adalah teknik statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang 

diajukan dan membuat kesimpulan dari data yang telah disusun untuk diolah. 

Adapun rumus yang digunakan dalam menguji kebenaran hipotesis penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Regresi Sederhana 

Regresi linear sederhana memperkirakan satu variabel terikat berdasarkan 

satu variabel bebas. Variabel terikat diberi notasi Y dan variabel bebas diberi 

notasi X, sehingga bentuk yang dicari adalah regresi Y atas X. 

Dengan menggunakan persamaan: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan. 

a = Koefisien regresi X. 

 

31Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 

109. 

32Sugiyono, Statistic Penelitian (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2006), h. 244. 
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b = Koefisien regresi Y. 

X = Nilai variabel independen33 

Untuk koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan rumus: 

a =  

 b =    

 x =  (Skor tertinggi tiap item variabel X).(Jumlah item instrumen variabel X) 

Keterangan: 

X = Nilai variabel Independen. 

Y = Nilai variabel dependen. 

a = Koefisien regresi a. 

b = Koefisien regresi b. 

n = Jumalah sampel.34 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang dimaksud tentang apakah data-data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian tersebut digunakan 

rumus Chi-kuadrat yang dirumuskan sebagai berikut: 

X2hitung =  

Keterangan: 

X2 = Nilai Chi-kuadrat Hitung. 

fo = Frekuensi hasil pengamatan. 

fh = Frekuensi harapan. 

 

33Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 262. 

34Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Cet. I; Jakarta: 

Rajawali Press, 2008), h. 114. 
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Kriteria pengujian normal bila X2hitung lebih kecil dari X2tabel, sementara 

X2tabel diperoleh dari daftar X2 dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan α = 0,05. 

c. Uji Linearitas (kelinieran persamaan regresi) 

Uji lineritas yaitu sebuah pengujian yang memastikan apakah data yang 

dimiliki telah dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas dilakukan untuk 

mengonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan 

secara teori telah sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Rumus uji 

linearitas adalah sebagai berikut: 

 

 

Taraf signifikan 0,05 dan derajat kebabasan pembilang n-1 serta derajat 

kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh jika dipengaruhi Fhitung ≤ Ftabel 

berarti data telah linear.35 

d. Uji Signifikan (Uji-t) 

Uji t ini digunakan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh 

kejenuhan belajar pada masa pandemi terhadap hasil belajar peserta didik di kelas 

XI SMA Negeri 1 Pangkep. Sebelum dilanjutkan dengan menguji yang telah 

ditentukan maka terlebih dahulu dicari kesalahan baku regresi dan kesalahan baku 

koefisien b (penduga b) sebagai berikut: 

1) Untuk regresi, kesalahan bakunya dirumuskan: 

 

2) Untuk koefisien regresi b (penduga b) kesalahan bakunya dirumuskan: 

 =  

 

35Ridwan, Dasar-dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alpabeta, 2010), h. 205. 
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e. Penguji Hipotesis 

1) Menentukan formulasi hipotesis 

Ho : β = βo = 0 (tidak ada pengaruh X terhadap Y) 

H1 : β≠βo (Ada pengaruh X terhadap Y) 

2) Menentukan terat nyata (α) dan nilai ttabel 

α = 5% = 0,05 → a/2 = 0,025 

b = n – 2 

t = 0,025n 

3) Menentukan nilai thitung 

    

Keterangan:  

t = thitung / hasil regresi 

Sb = Simpangan baku kesalahan baku.36 

 

 

 

 

36M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 Statistik Inferensial (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 227. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pangkep yang terletak di 

jalan Andi Mauraga, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti mengambil lokasi 

penelitian di SMA Negeri 1 Pangkep dengan beberapa pertimbangan yaitu 

mudahnya peneliti memperoleh data, lokasi penelitian tidak terlalu jauh dari 

tempat tinggal peneliti dan yang lebih  mendasar ialah  peneliti  dapat bekerjasama 

dengan  pihak Sekolah terkhususnya guru yang ada di SMA Negeri 1  Pangkep. 

 Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian berdasarkan informasi dan data 

yang ditemukan dilapangan. Diperoleh dari instrumen penelitian berkaitan dengan 

variabel kejenuhan belajar pada masa pandemi (X) dan hasil belajar peserta didik 

kelas XI (Y) di SMA Negeri 1 Pangkep. Peneliti menggunakan pendekatan 

pendidikan dan pedagogik dengan menggunakan angket skala Likert. Setelah data 

dikumpulkan, selanjutnya dianalisis mengunakan analisis deskriptif untuk 

mengetahui gambaran dari masing-masing variabel dan statistik inferensial 

dengan analisis regresi sederhana dengan bantuan program Statistical Packages 

For Social Science (SPSS) versi 23, untuk mencari pengaruh kejenuhan belajar 

pada masa pandemi  Covid-19 terhadap hasil belajar peserta didik. Adapun hasil 

penelitian yang diperoleh yaitu: 
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1. Deskripsi Kejenuhan Belajar Pada Masa Pandemi Kelas XI di SMA 

Negeri 1 Pangkep 

Kejenuhan belajar merupakan kondisi akhir dari stres yang dapat berupa 

kelelahan pada fisik, mental, emosional, depersonalisasi, dan berkurangnya 

penghargaan pada diri sendiri sebagai dampak terlibatnya diri secara jangka 

panjang pada situasi interpersonal yang menuntut akibat pandemi Covid-19. 

Mengemukakan individu yang mengalami jenuh dalam belajar terdiri dari 

kelelahan fisik layaknya sakit kepala, tegang otot-otot leher dan bahu, sering 

terkena flu serta gelisah, kelelahan emosional seperti merasa tidak berharga, rasa 

benci, rasa gagal, acuh tak acuh, konsep diri rendah serta selalu menyalahkan, 

kelelahan mental seperti mengeluh, mudah tersinggung, rasa bosan, putus asa dan 

suka marah. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap peserta didik 

di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep yang berjumlah populasi 379 orang dengan 

sampel 76, maka peneliti mendapatkan hasil penelitian dari penyebaran angket 

yang telah diisi oleh peserta didik yang bersangkutan dan telah diberi nilai/skor 

pada setiap item pernyataan soal.  

 Adapun indikator kejenuhan belajar yaitu merasa gagal dalam belajar, 

merasa bersalah dan menyalahkan, merasa lelah dan letih setiap hari, mengalami 

gangguan makan, mengalami gangguan makan, enggan membantu dalam kegiatan 

belajar, kehilangan makna dan harapan dalam belajar, kehilangan gairah dan 

kekuatan untuk belajar, merasa terjebak dalam belajar, kesulitan berkonsentrasi 

dan mudah lupa dalam belajar, terbebani dengan banyak tugas belajar, merasa 

rendah diri, kehilangan idealisme dalam belajar, kehilangan semangat belajar dan 

kehilangan minat belajar. 
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 Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriktif kejenuhan belajar kelas XI 

di SMA Negeri 1 Pangkep dengan sampel 76 responden/peserta didik yaitu: 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Kejenuhan Belajar Pada Masa Pandemi 

Kelas XI di SMA Negeri 1 Pangkep 

Jumlah Sampel 76 

Skor Maksimum 121 

Skor Minimum 64 

Mean 97,66 

Standar Deviasi 11,5 

Variance 132,62 

Range  57 

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil analisis desktiktif nilai angket 

kejenuhan belajar pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan SPSS 23, 

maka dapat dketahui nilai range adalah 57, nilai minimum adalah 64, nilai 

maximum adalah 121, nilai mean adalah 97,66 nilai standar deviasi adalah 11,5 

dan nilai variance sebesar 132,62. 

Untuk membuat tabel distribusi frekuensi langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Range/Jangkauan (R), nilai terbesar (Xt) dikurang nilai terkecil (Xr) 

R = Xt – Xr 

 = 121 - 64 

= 57 

b. Banyak kelas interval 

K = 1 + (3,3) log N 

 = 1 + (3,3) log 76 

 = 1 + (3,3) (1,88) 

 = 1 + 6,204 

 = 7,204 
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c. Panjang kelas interval 

P = R/K 

P = 57/7,204 

P = 7,9 

P = 8 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, kejenuhan belajar kelas di XI 

SMA Negeri 1 Pangkep, setelah dilakukan penyebaran angket kepada beberapa 

peserta didik dapat dilihat pada tabel distribusi berikut: 

 

Tabel 4.2  

Tabel Distribusi Frekuensi dan Persentase Kejenuhan Belajar Masa 

Pandemi Covid-19 di Kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep 

Interval Frekuensi 

(fi) 

Frekuensi 

Kumulatif 

(Fk) 

Nilai 

Tengah 

(Xi) 

Fi.Xi Xi-X (Xi-X)2 Fi(Xi-X)2 Presentase 

(%) 

64-71 3 3 67,5 202,5 -30,5 930,5 1.861 3% 

72-79 2 5 75,5 151 -22,5 566,25 1.012,5 3% 

80-87 12 17 83,5 1.002 -14,5 210,25 2.312,75 14% 

88-95 12 29 91,5 1.098 -6,5 42,25 591,5 18% 

96-103 17 46 99,5 1.691,5 1,5 2,25 38,25 22% 

104-111 24 70 107,5 2580 9,5 90,25 2.166 32% 

112-121 6 76 116,5 699 18,5 342,25 2.053,5 8% 

 
76 - - 7.424 - - 10.035,5 100 % 

Sumber: Hasil Angket Kejenuhan Belajar Masa Pandemi Covid-19 di Kelas XI 

SMA Negeri 1 Pangkep 
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d. Rata-rata (mean):  

 =   

   = 7.424 

        76 

   = 97,68 

   = 98 

e. Standar Deviasi  

 

 

      

= 11,5 

 

 

f. Membuat tabel kategorisasi skor 

Tingkat kejenuhan belajar masa pandemi Covid-19 sesuai dengan 

pengamatan peserta didik dapat terlihat dengan melakukan kategorisasi yang 

dilakukan sebagai acuan dalam pengelompokan skor setiap responden. 

Berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa standar deviasi sebanyak 11,5 dan 

nilai rata-rata sebesar 98. 

Berikut adalah kategori tingkat kejenuhan belajar masa pandemi Covid-19 

di Kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep Kabupaten Pangkep 
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Tabel 4.3 

Kategorisasi Kejenuhan Belajar Pada Masa Pandemi Kelas XI di  

SMA Negeri 1 Pangkep 

No. Kategori Interval Frekuensi Presentase 

1. Rendah X < 86 12 15,7% 

2. Sedang 86 ≤ X < 109 55 72,3% 

3. Tinggi X ≥ 109 9 12% 

Jumlah 76 100% 

Dari tabel di atas dalam kategorisasi kejenuhan belajar pada masa pandemi 

kelas XI di SMA Negeri 1 Pangkep terdapat 12 orang responden pada kategori 

rendah dengan presentase 15,7%, 55 orang responden pada kategori sedang 

dengan persentase 72,3% dan 9 orang responden pada kategori tinggi dengan 

persentase 12%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejenuhan belajar masa pandemi 

Covid-19 di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep berada pada kategori sedang.  

2. Deskripsi Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep 

 Hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada penelitian ini ialah skor pada 

aspek kognitif yang dicapai peserta didik dengan melalui proses kejenuhan belajar 

yang tertuang di dalam buku laporan hasil belajar. 

 Hasil belajar juga merupakan suatu proses yang menghasilkan perubahan 

dikarenakan tiga aspek yakni aspek kognitif (penguasaan intelektual), aspek 

afektif (sikap dan nilai), serta aspek psikomotorik (kemampuan dalam berperilaku 

atau bertindak). Tiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu 

kesatuan yang dapat membentuk hubungan yang hirarki. Pada umumnya dapat 

kita ketahui bahwa tingkatan hasil belajar mencakup pada tiga hal adalah 

keefektifan, efisiensi dan daya tarik. Dengan melihat indikator-indikator di atas 

maka penulis menarik kesimpulan bahwasanya pada kondisi pandemi Covid-19 

ini, maka tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan 

psikomotorik karena melihat dari penilaian ada proses pembelajaran daring. 
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Sehingga penilaian hasil belajar pada penelitian ini hanya mengambil ranah 

kognitif untuk diteliti.  

Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriktif hasil belajar kelas XI di 

SMA Negeri 1 Pangkep yang dengan jumlah sampel 76 responden/peserta didik 

yaitu: 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 1 
Pangkep 

Jumlah Sampel 76 

Skor Maksimum 88 

Skor Minimum 71 

Mean 82,07 

Standar Deviasi 5,59 

Variance 31,34 

Range 18 

Dari tabel di atas, maka hasil analisis desktiktif nilai angket hasil belajar 

peserta didik dketahui nilai range adalah 18, nilai minimum adalah 71, nilai 

maximum adalah 88, nilai mean adalah 82,07, nilai standar deviasi adalah 5,59 

dan nilai variance sebesar 31,34.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kelas XI SMA Negeri 1 

Pangkep, peneliti mengumpulkan data hasil belajar melalui angket di sekolah 

tersebut dengan responden yang berjumlah 76 yang berasal dari kelas XI. Untuk 

membuat tabel distribusi frekuensi langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

a. Range/Jangkauan (R), nilai terbesar (Xt) dikurang nilai terkecil (Xr) 

R = Xt – Xr 

  = 88 - 71 

  = 17 
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b. Banyak kelas interval 

K = 1 + 3,3 log N 

 = 1 + (3,3) log 76 

 = 1 + (3,3) 1,88 

 = 1 + 6,204 

 = 7,204 

 = 7 

c. Panjang kelas interval 

P = R/K 

P = 17/7 

P = 2,42 

P = 2 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif hasil belajar peserta didik 

pada kelas XI di SMA Negeri 1 Pangkep, maka diperoleh tabel berikut: 

 

Tabel 4.5  

Tabel Distribusi Frekuensi dan Persentase Hasil Belajar Peserta Didik di 

Kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep 

Interval Frekuensi 

(fi) 

Frekuensi 

Kumulatif 

(Fk) 

Nilai 

Tengah 

(Xi) 

Fi.Xi Xi-X (Xi-X)2 Fi(Xi-X)2 Presentase 

(%) 

71-72 9 9 71,5 643,5 -10,5 110,25 992,25 11% 

73-74 4 13 73,5 294 -8,5 72,25 289 5% 

75-76 5 18 75,5 377,5 -6,5 42,25 211,25 6% 

77-78 1 19 77,5 77,5 -4,5 20,25 20,25 2% 

79-80 1 20 79,5 79,5 -2,5 6,25 6,25 2% 

81-82 6 26 81,5 489 -0,5 0,25 1,5 7% 
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83-84 16 42 83,5 1.336 1,5 2,25 36 21% 

85-86 5 57 85,5 1.282,5 3,5 12,25 183,75 20% 

87-88 19 76 87,5 1.662,5 5,5 30,25 574,75 25% 

 
76 - - 6.242 - - 2.315 100 % 

Sumber: Dokumentasi Hasil Belajar Masa Pandemi Covid-19 di Kelas XI SMA 

Negeri 1 Pangkep 

d. Rata-rata (mean):  

 =   

   = 6.242 

        76 

   = 82,13 

e. Standar Deviasi 

 

 

 
 

= 5,55 

f. Tabel Kategorisasi Skor 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Hasil Belajar Peserta Didik  Kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep 

No. Katogori Interval Frekuensi Presentase 

1.  Rendah X < 76 15 19,7% 

2.  Sedang 76≤ X <88 55 72,5% 

3.  Tinggi X ≥ 88 6 7,8% 

Jumlah 76 100% 
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Dari tabel di atas pada kategorisasi minat belajar peserta didik terdapat 15 

orang responden pada kategori rendah dengan presentase 19,7%, 55 orang 

responden pada kategori sedang dengan persentase 72,5% dan 6 orang responden 

pada kategori tinggi dengan persentase 7,8 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas XI SMA Negeri 1 

Pangkep pada kategori sedang. 

 

3. Analisis Pengaruh Kejenuhan Belajar pada Masa Pandemi terhadap 

Hasil Belajar Peserta didik Kelas XI  di SMA Negeri 1 Pangkep 

  Pada tahap ini akan digunakan analisis inferensial untuk menjawab 

rumusan masalah selanjutnya atau rumusan masalah ketiga yaitu ada atau tidak 

pengaruh kejenuhan belajar pada masa pandemi terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 1 Pangkep. Pengolahan data kejenuhan belajar pada 

masa  dan  hasil belajar dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kecilnya 

sumbangan variabel X (kejenuhan belajar pada masa pandemi) terhadap variabel 

Y (hasil belajar).  

a. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat linear. Oleh karena itu, pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear sederhana 

dengan tujuan melihat pengaruh yang signifikan variabel kejenuhan belajar pada 

masa pandemi  Covid-19 terhadap hasil belajar peserta didik Adapun tabel uji 

regrasi linear sederhana yaitu: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Variabel 
Unstandardized 

coefficients 
T Keterangan 

Constant (a) 60,30 4,43 
Berpengaruh Penggunaan 

kejenuhan 
0,22  

Dari tabel di atas, pada tabel variabel  kolom constant a adalah 60.30 dan 

pada kolom b 0,22 sehingga persamaan regresinya:  = a + bx atau 60,30+ 0,22X. 

Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel sebesar 5% Kemudian 

diperoleh hasil analisis thitung = 4,43 sedangkan ttabel = 1,665 artinya nilai thitung 

lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 4,43 > 1,665). Dengan demikian 

kejenuhan belajar pada masa pandemi berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1  Pangkep. 

Tabel 4.8 

Uji Signifikansi Persamaan Regresi 

Model F Sig. Keterangan 

Regresi 19,69 0,000 Signifikan 

a.Dependent Variable: Variabel Y (Hasil Belajar)  

b.Predictors: (Constant), Variabel X (Kejenuhan Belajar) 

Hipotesis Statistik:  

H0 : β = 0 (regresi tidak berarti) 

H1 : β≠ 0 (regresi berarti) 

 Uji signifikansi persamaan garis regresi diperoleh dari baris Regresi yaitu 

Fhitung = 19,69 sedangkan Ftabel = 3,12 artinya nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel 

(Fhitung > Ftabel = 19,69 > 3,12). dan p-value/Sig. = 0,000 < 0,05 atau H1 diterima. 

Dengan demikian, regresi Y atas X adalah signifikan atau kejenuhan belajar pada 

masa pandemi berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 1  Pangkep. 
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b. Uji Korelasi 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Korelasi 

Variable R R Squere Sig. Keterangan 

X-Y 0,45 0,21 0,000 Ada Korelasi 

 Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya presentase 

pengaruh kejenuhan belajar pada masa pandemi terhadap hasil belajar  peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 1  Pangkep, dapat dilihat nilai R pada tabel sebesar 

0,45 yang berada pada interpretasi  sedang atau cukup  dan  R Square pada table 

sebesar  0,21 yang artinya besarnya persentase pengaruh  kejenuhan belajar pada 

masa pandemi terhadap hasil belajar peserta didik adalah sebesar 21 % sedangkan  

79% dipengaruhi oleh variable lain. 

B. Pembahasan 

1. Kejenuhan Belajar pada Masa Pandemi kelas XI di SMA Negeri 1 

Pangkep 

 Kejenuhan termasuk suatu kejadian yang kerap terjadi pada semua 

manusia tanpa terkecuali pada peserta didik, bahkan tidak sedikit peserta didik 

yang mengalami kejenuhan saat belajar. Sehingga perlu sebuah motivasi belajar 

yang wajib dimiliki oleh peserta didik, maka hal tersebut dapat membantu dalam 

meningkatkan semangat belajar peserta didik.  

Faktor penyebab utama kejenuhan belajar disebabkan karena beberapa 

faktor adalah karena peserta didik cemas terhadap dampak buruk yang 

ditimbulkan oleh keletihan yang dialami, peserta didik cemas terhadap patokan 

atau standar keberhasilan mata pelajaran tertentu yang dianggap terlalu tinggi 

apalagi ketika peserta didik tersebut sedang mengalami bosan belajar mata 

pelajaran tersebut dan karena peserta didik berada di situasi/lingkungan kompetitif 

yang menuntut lebih banyak kinerja intelektual yang terbilang berat serta peserta 
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didik percaya pada konsep kinerja akademik yang optimum, namun peserta didik 

secara pribadi menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia 

buat sendiri (self imposed). 

Pembelajaran sebelum masa covid 19 berjalan normal seperti 

pembelajaran pada umumnya di setiap sekolah. Datangnya pandemi Covid-19 

membuat peserta didik merasa kesulitan dalam belajar. Hal ini terlihat dari adanya 

keluh kesah peserta didik kepada para alumni sekolah tesebut.  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap 

kejenuhan belajar pada masa pandemi peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1  

Pangkep dengan responden berjumlah 76 orang dengan menggunakan instrumen 

skala kejenuhan belajar pada masa pandemi yang terdiri dari 36 pernyataan, maka 

diperoleh nilai minimum  dan nilai maximum dari analisis deksriptif yaitu 71 dan 

nilai 88. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat 12 orang responden pada 

kategori rendah dengan presentase 15,7%, 55 orang responden pada kategori 

sedang dengan persentase 72,3% dan 9 orang responden pada kategori tinggi 

dengan persentase 12%. 

Jadi, kejenuhan belajar pada masa pandemi peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 1 Pangkep terletak pada kategori sedang dengan nilai rata-rata (mean) 

sebesar 97,66. Hal ini dilihat dari frekuensi terbanyak jumlah responden yang 

berada pada rentang nilai 86-108 sebanyak 55 responden dengan persentase 

72,3% yang berarti perlunya penanganan dalam mengatasi kejenuhan belajar. 

 Kejenuhan belajar peserta didik pada masa pandemi di SMA Negeri 1  

Pangkep berdasarkan angket yang telah disebar oleh peneliti sebenarnya sebagian 

peserta didik masih memiliki semangat untuk melaksanakan pembelajaran secara 

maksimal. Dimana hal ini ditunjukan dengan masih banyak peserta didik yang 
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masih ingin belajar pada saat pembelajaran pendidikan Agama Islam dan budi 

pekerti karena menikmatinya.  Peserta didik juga tidak lupa dengan materi yang 

telah dijelaskan. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh dari analisis deskriptif 

dan analisis inferensial didapatkan bahwa kejenuhan belajar peserta didik pada 

masa pandemi di kelas XI SMA Negeri 1 Pangkep berada pada kategori sedang.  

Dalam kejenuhan belajar pada masa pandemi di kelas XI SMA Negeri 1 

Pangkep yang paling sesuai dari sub teori yang digunakan dengan kenyataan yang 

ada di sekolah yaitu pada sub kehilangan motivasi belajar dalam indikator 

kehilangan semangat dalam belajar dan kehilangan minat belajar. Dimana peserta 

didik tidak semangat dalam proses pembelajaran pendidikan Agama Islam dan 

budi pekerti serta peserta didik kurang memiliki minat dalam proses pembelajaran 

pendidikan Agama Islam dan budi pekerti.  Kedua yaitu pada sub kelelahan fisik 

dalam indikator sulit tidur dan merasa lemas. Dimana masih ada peserta didik 

yang sulit tidur di malam hari sehingga menyebabkan pembelajaran pada esok 

hari terganggu.  Selanjutnya yang terakhir terdapat pada sub kelelahan kongnitif 

pada indikator kehilangan serta kesulitan dalam berkonsentrasi. Dimana peserta 

didik pada proses pembelajaran pendidikan Agama Islam dan budi pekerti 

belangsung mereka kurang berkonsentrasi memperhatikan pembelajaran sehingga 

pembelajaran sulit untuk di pahami. 

2. Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 1  Pangkep 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar 

yang diperoleh oleh peserta didik. Hasil belajar merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan oleh peserta didik agar dapat mengukur kemampuan yang dimiliki 

melalui proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap hasil 

belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1  Pangkep dengan responden 
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berjumlah 76 orang menggunakan instrumen skala minat belajar  yang terdiri dari 

36 pernyataan, maka diperoleh nilai minimum dan nilai maximum dari analisis 

deksriptif yaitu 76  dan nilai 88. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat 15 responden pada kategori 

rendah dengan persentase 19,7%, dan 55 responden berada pada kategori sedang 

dengan nilai persentase 72,5%, sedangkan 6 responden berada pada kategori 

tinggi dengan persentase 7,8%. Jadi,  hasil belajar peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 1  Pangkep terletak pada kategori sedang dengan nilai rata-rata  (mean)  

sebesar  82,07. Hal ini  dilihat  dari  frekuensi  terbanyak  jumlah  responden  yang 

berada pada rentang nilai 76-88 sebanyak 55 responden  dengan persentase 72,5% 

yang berarti hal ini perlu ditingkatkan. 

3. Deskripsi Pengaruh Kejenuhan belajar pada Masa Pandemi terhadap 

Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 1 Pangkep 

Berdasarkan dari hasil analisis statistik inferensial pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan menunjukan bahwa nilai (t) yang diperoleh dari hasil 

perhitungan thitung  didapatkan hasilnya  lebih besar daripada nilai  (t) yang 

diperoleh dari ttabel hasil distribusi (ttabel). Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata 

(α) dan nilai tabel sebesar 5%. Dimana telah diperoleh hasil analisis thitung = 4,43 

sedangkan nilai ttabel = 1,665 untuk 76 sampel yang dapat diartikan bahwa thitung > 

ttabel yaitu 4,43>1,665. yakni 21% sedangkan sisanya sebesar 79% dipengaruhi 

oleh variabel lain.  Maka dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan 

ini ternyata terdapat pengaruh antara Kejenuhan belajar pada masa pandemi 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1  Pangkep. 

  Dengan demikian peneliti dapat simpulkan bahwa kejenuhan belajar pada 

masa pandemi terhadap hasil belajar peserta didik di kelas XI SMA Negeri 1 

Pangkep berpengpositif atau memiliki pengaruh 21%. Hal ini bisa dilihat dari 
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masih banyak peserta didik yang merasa apabila mereka belajar mereka bahagia, 

peserta didik memiliki semangat untuk melaksanakan pembelajaran secara 

maksimal, peserta didik pantang meyerah untuk mendapatkan hasil berupa nilai 

yang maksimal, peserta didik masih bisa mengatur amarah untuk tidak membenci 

orang lain serta masih banyak peserta didik memperhatikan pembelajaran. 

Sedangkan lebihnya yaitu 79% dipengaruhi oleh  variable lain. Seperti peserta 

didik lebih senang untuk bekerja kelompok secara virtual, peserta didik lebih 

senang bertanya ke senior untuk pengetahuan serta faktor lainnya yaitu bebasnya 

mengakses situs-situs pembelajaran saat daring. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penelitian yang penulis lakukan 

relevan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Dilihat dari kajian pustaka 

atau penlitian terdahulu yang penulis ambil adalah yang pertama yaitu penilitian 

dari Laras Kristia Ningsih dalam penelitiannya yang berjudul “Kejenuhan Belajar 

Masa Pandemi Covid-19 Siswa SMTA di Kedungwungu Indramayu”. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui terjadinya kejenuhan belajar siswa SMTA di 

Kedungwungu Indramayu Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19. Penelitian 

ini bersifat kualitatif etnografi. Penelitian ini mengambil peserta didik SMTA di 

Kedungwungu Indramayu sebagai subyek penelitiannya kemudian mengusung 

kejenuhan belajar masa pandemi Covid-19 sebagai objek penelitiannya. 

Observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data 

yang digunakan. Supaya menjamin kebenaran data, triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik pun digunakan dalam penelitian ini. Untuk penyelesaiannya 

digunakan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta 

kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kejenuhan belajar masa 

pandemi Covid-19 terjadi karena beberapa penyebab, antara lain: (1) Kesulitan 

yang dialami peserta didik untuk memahami materi yang disebabkan oleh metode 



62 

 

 

pembelajaran pendidik yang kurang bervariasi, (2) Tugas yang banyak, (3) Tidak 

ditemukannya kawan belajar saat belajar jarak jauh, (4) Terlalu lama menatap 

layar handphone yang berakibat kurang dalam konsentrasi, (5) Kuota internet 

yang terbatas dan (6) Kurang mendukungnya lingkungan. Kedua penelitian dari 

Siti Rohimah dengan judul penelitian “Kejenuhan Belajar dalam Perspektif Teori 

Konseling Rational Emotive Behaviour Teraphy”. Penelitian yang satu ini 

bertujuan  untuk mengetahui kejenuhan belajar dalam perspektif konseling 

Rational Emotive Behaviour Therapy. Pendekatan kualitatif (Library Research) 

atau kajian pustaka dipilih pada penelitian ini. Data primer dan data sekunder 

yang mendukung merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian. 

Teknik analisis deskriptif dari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian 

dan analisis induktif-deduktif menjadi teknik untuk pengumpulan data penelitian 

ini. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat peneliti simpulkan bahwa kejenuhan 

belajar merupakan suatu kondisi kelelahan fisik, emosional serta kelelahan 

mental. Penyebabnya adalah hal yang mempengaruhinya dari faktor internal 

maupun eksternal. Rational Emotive Behaviour Therapy adalah sebuah teori yang 

menjelaskan bahwa perubahan cara berfikir irasional ke rasional. Rational 

Emotive Behaviour Therapy memiliki perspektif terhadap kejenuhan belajar yakni 

menurunkan kejenuhan dengan cara berfikir yang rasional. 

 Maka dari kedua penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

yang penulis lakukan dengan kajian pustaka atau peneltian terdahulu yang penulis 

ambil sebagai referensi memiliki hubungan yang relevan karena sma-sama 

mendapatkan hasil penelitian dari kejenuhan belajar sama-sama disebabkan oleh 

kelelahan fisik, kelelahan motivasi, kelelahan kongnitif dan kelelahan emosial.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di kemukakan oleh 

peneliti, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kejenuhan belajar pada masa pandemi berada pada kategori sedang 

dengan persentase 72,3%. dengan melihat kategori sedaang tersebut 

maka hal ini menandakan bahwa kejenuhan belajar pada masa pandemi 

ada pada tahap normal yang memiliki arti tidak tinggi dan tidak rendah 

akan tetapi bermakna bahwa kejenuhan belajar peserta didik tidak berada 

pada situasi yang menghawatirkan yakni masih normal. 

2. Hasil belajar peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Pangkep berada 

pada kategori sedang dengan persentase 72,5%. Hal ini menandakan 

bahwa hasil belajar peserta didik masih dalam batas normal. 

3. Terdapat pengaruh kejenuhan belajar pada masa pandemi terhadap hasil 

belajar pada mata palajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti 

kelas XI di SMA Negeri 1 Pangkep yang dilihat bahwa nilai (t) yang 

diperoleh dari hasil perhitungan thitung  didapatkan hasilnya  lebih besar 

daripada nilai  (t) yang diperoleh dari ttabel hasil distribusi (ttabel). Dari 

hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel sebesar 5%. 

Dimana telah diperoleh hasil analisis thitung = 4,43 sedangkan nilai ttabel = 

1,665 untuk 76 sampel yang dapat diartikan bahwa thitung > ttabel yaitu 

4,43>1,665. yakni 21% sedangkan sisanya sebesar 79% dipengaruhi oleh 

variabel lain.   
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B. Implikasi 

Implikasi penelitian dalam ini yaitu: 

1. Bagi peserta didik, untuk lebih menfokuskan diri pada proses pembelajaran 

di masa pandemi agar peserta didik mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal. 

2. Bagi guru, untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik agar peserta 

didik tidak jenuh terhadap pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, untuk menjadi bahan evaluasi terhadap proses pembelajaran 

pada masa pandemi untuk meningkatkan nilai hasil belajar. 

4. Bagi peneliti yang akan datang, bisa dijadikan bisa dijadikan sebagai bahan 

referensi dalam melakukan penelitian terhadap kejenuhan belajar dan hasil 

belajar. 

5. Jika di masa depan nanti belajar dalam jaringan adalah kebutuhan atau 

keharusan maka penelitian ini akan sangat berguna untuk dijadikan 

referensi. 

 

 

 



 

65 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Muri Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian 
Gabungan. Cet. I; Jakarta: Presadamedia Group, 2014. 

Akhmad, Hartina. Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Hasil Belajar 
Matematika ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa, Skripsi. Makassar: 
Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Makassar, 2018.  

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet. XIII, 
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. 

-------. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  Cet. XIV; Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010. 

-------. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Cet. XIV; Jakarta: Rineka 
Cipta. 2011 

.-------. Manajemen Penelitian. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 1995. 

Azwar, Saifuddin. Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
1999. 

Baher-Kohler. Burnout for Experts: Pevention in The Context of Living and 
Working. London: Springer Science & Business Media, 2012. 

Damopolii, Muljono. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, 
Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian, Edisi Revisi Makassar: Alauddin 
Press, 2013. 

Fatmawati. Hubungan antara Kejenuhan Belajar dengan Stres Akademik. 
Ejournal Psikologi 6 No 4. Oktober 2018. 

Hamalik, Oemar. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara, 2004. 

Ipt. Edi Sutarjo dkk, Efektivitas Teori Rational Emotive Behaviour Therapy 
dengan Teknik Relaksasi dan Brain Gym untuk Menurunkan Burnout 
Belajar pada Siswa Kelas VIII SMP Laboratoratium Undiksha Singaraja, 
Jurnal Undiksa Bimbingan dan Konseling 2 No. 1. Oktober 2014. 

Kementerian Agama RI. Al-qura’an dan Terjemahnya. andung: Diponegoro,2014 

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok MateriStatistik. 

Malita, dkk. Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Menangani Kejenuhan 
Belajar Siswa di SMP Negeri Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
Bimbingan dan Konseling Universitas Syiah Kuala 1 No.2. November 
2016. 

Mania, Sitti dan Sulaiman Saat. Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 
Peneliti Pemula. Gowa: Pusaka Almaida, 2019.  

Ningsih Kristia, Laras. Kejenuhan Belajar Masa Pandemi Covid-19 Siswa SMTA 
di Kedungwungu Indramayu, Skripsi. Surakarta: Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2020. 

Nurhasanah, Siti. Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil Belajar Peserta didik, 
Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran 1, No. 1. Agustus 2016. 



66 

 

 

Nursalam. Statistik Untuk Penelitian. Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 
2011. 

Parwati, Ni Nyoman. Belajar dan Pembelajaran. Jawa Barat: Rajagrafindo 
Persada, 2018. 

Pawicara, Ruci dan Maharani Conilie, Analisis Pembelajaran Daring terhadap 
Kejenuhan Belajar Mahasiswa Tadris Biologi IAIN Jember di Tengah 
Pandemi Covid-19, Jurnal Pendidikan Biologi 1 No 1. Januari-Juni 2020 

Purwanto. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013. 

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional,” dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 
Nasional. Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011. 

Ridwan. Dasar-dasar Statistika. Cet. VIII; Bandung: Alpabeta, 2010. 

Rohimah, Siti. Kejenuhan Belajar dalam Perspektif Teori Konseling Rational 
Emotive Behaviour Teraphy, Skripsi. Pekanbaru: Jurusan Manajemen 
Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Uin Suska Riau Pekanbaru, 2020. 

S, Husain Saddam. Strategi Guru PAI dalam Mengatasi Kejenuhan Belajar Siswa 
di SDN 45 Padang Alipan Kota Palopo, Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 
Negeri(Iain) Palopo 2016. 

Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 
Peneliti Pemula. Gowa: Pusaka Almaida. 2019. 

Saptutyningsih, Endah dan Estu Setyaningrum. Penelitian Kuantitatif Metode dan 
Alat Analisis. Yogyakarta: Goysen Publishing, 2019. 

Schaufeli dan Enzmann, the burnout companion to study and practice: A Critical 
Analysis. United Kingdom: CRC press. 

Setyowati. Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas Vii 
Smpn 13 Semarang, Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Semarang, 2007. 

Siregar, Syarifuddin. Statistik Terapan untuk Penelitian. Cet. I; Jakarta: Grasindo. 
2005. 

Siswanto. Psikologi Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009. 

Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka 
Cipta, 1998. 

Sudjana, Nana. Dasar-dasar Belajar Mengajar. Bandung : Sinar Baru, 2004.  

-------. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Cer. XIII; Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2014. 

-------. Statistika Pendidikan. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.  

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 168. 

-------.  Statistic Penelitian. Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2006.  

-------. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D. Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016. 



67 

 

 

Supangat, Andi. Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik. 
Cet. IV; Jakarta: Prenandamedia Group. 2014. 

Suprijono, Agus. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2013. 

-------. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. 

Syah, Muhibbin. Psikologi Belajar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009. 

Umar, Husein. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Cet. I; Jakarta: 
Rajawali Press. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DOKUMENTASI 

 

Proses Pembagian Angket Kejenuhan Belajar Peserta Didik 

 

 



 

 

 

Proses Pengisian Angket Kejenuhan Belajar Peserta Didik 



 

 

Foto Bersama Peserta Didik  

Proses Pembelajaran Peserta didik kelas XI 
 



 

 

 



 

 

 

 

Foto Depan Sekolah SMA Negeri 1 Pangkep 

 

 

 

 

Foto Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 1  

Pangkep 
 



 

 

Foto Kegiatan di Luar Kelas di SMA Negeri 1 Pangkep 

 

 

 

Foto Kegiatan Olahraga di SMA Negeri 1 Pangkep 

 
 



 

83 

 

Riwayat Hidup 

Penyusun bernama lengkap Muh. Idul Awal  lahir 

di Pangkajene, 16 Maret 2000 yang merupakan putra 

pertama dari lima orang bersaudara putra pasangan Rudi 

Salam dan Risnasari Dg. Rilangi. Penyusun 

menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 6 

Lokkasaile Kecamatan Pangkajene kemudian lulus pada 

tahun 2012. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 

Pangkajene Kabupaten Pangkep yang lulus pada tahun 2015. Penyusun 

melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Pangkep Kab. 

Pangkep yang lulus pada tahun 2018. Di mana penulis sekarang sedang 

menjalankan studi di salah satu Universitas di Kota Makassar yaitu Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar dan menjadi salah satu mahasiswa di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2018. 
 


