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ABSTRAK 

 
Nama : Muhammad Syuhufi Hs 
NIM : 20100120103 
Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 
Judul : Hubungan Frekuensi Penggunaan Game Online dengan 

Perilaku Prokrastinasi Peserta Didik pada Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI TKJ 2 di 
SMK Negeri 1 Pangkep 

 

 

Skripsi ini membahas tentang Hubungan Frekuensi Penggunaan Game 
Online dengan Perilaku Prokrastinasi Peserta Didik pada Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Pangkep yang bertujuan untuk: 1) 
Mendeskripsikan frekuensi penggunaan game online dikalangan peserta didik 
di SMK Negeri 1 Pangkep; 2) Mendeskripsikan Perilaku Prokrastinasi peserta 
didik di SMK Negeri 1 Pangkep; 3) Menganalisis hubungan antara frekunsi 
penggunaan game online dengan Perilaku Prokrastinasi peserta didik di SMK 
Negeri 1 Pangkep. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif expost facto. Adapun 
sumber data pada penelitian ini adalah peserta didik SMK Negeri 1 Pangkep 
kelas IX TKJ 2 dengan sampel 25 orang peserta didik. Instrumen penelitian 
yang digunakan adalah skala likert untuk mengetahui skala Hubungan 
Penggunaan Game Online dengan Perilaku Prokrastinasi Peserta Didik. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis 
regresi linear sederhana. 

Berdasarkan hasil penelitian frekuensi Penggunaan Game Online berada 
pada kategori cukup sebanyak 13 responden dengan presentase 52%, 
sedangkan Perilaku Prokrastinasi Peserta Didik berada pada kategori Cukup 
sebanyak 14 responden dengan presentasi 56%. Dari hasil uji signifikansi 
maka menunjukkan bahwa Frekuensi Penggunaan Game Online memiliki nilai 
koefisien yang bernilai positif sebesar 0,060, memiliki nilai thitung sebesar 0,374 
< ttabel 1,714, serta nilai signifikan sebesar 0,712> 0,05 yang berarti H0 diterima 
sedangkan H1 ditolak. Artinya tidak ada Hubungan Frekuensi Penggunaan 
Game Online dengan Perilaku Prokrastinasi Peserta Didik. 

Implikasi bagi sekolah yang diteliti, penelitian ini diharapkan bisa menjadi 
bahan masukan kedepannya agar peserta didik tidak bermalas-malasan 
mengerjakan tugas dari pendidik atau tidak penerapkan perilaku 
Prokarastinasi. Guru atau pendidik, guru adalah teladan bagi anak didiknya di 
sekolah, sehingga diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi 
kepada guru untuk mengurangi frekuensi penggunaan game online dan tidak 
menerapkan perilaku prokrastinasi. Bagi peneliti selanjutnya, tentunya 
penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, namun diharapkan dengan 
penelitian ini dapat menjadi rujukan kepada peneliti selanjutnya dalam 
melaksanakan penelitian yang serupa atau dengan faktor-faktor lainnyaa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sejati adalah kepentingan setiap manusia. Pendidikan 

merupakan salah satu dari banyak faktor penentu masa depan, karena 

pendidikan difokuskan untuk mempersiapkan generasi penerus yaitu peserta 

didik untuk melengkapi kebutuhan manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang 

tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003:  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 memberikan sinyal bahwa 
pendidikan nasional mempunyai fungsi untuk mengembangkan 
kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa 
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi orang 
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan. Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis dan bertanggung jawab.1 

Pendidikan merupakan kesadaran diri sesorang atau sekelompok 

orang untuk mengubah maupun berubah melalui pengajaran serta pelatihan 

agar dapat menggunakan serta mengembangkan potensi yang dimiliki agar 

dapat bertanggung jawab pada diri sendiri, lingkungan, serta zat sang maha 

pencipta, yang dimana dapat mengunah segalanya kearah yang lebih baik dari 

sebelumnya. Selain itu pendidikan juga merupakan suatu usaha yang dapat 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif 

dalam mengembangkan potensi yang ia miliki. 

Berdasarkan tujuan pendidikan, peserta didik akan termotivasi untuk 

menjadi lebih baik dalam segala perspektif kehidupan. Pendidikan merupakan 

hal terpenting bagi manusia karena dengan pendidikan maka tercipta manusia 

yang berkualitas, berintelektual dan bebas dari kebodohan. Pendidikan yang 

 
1Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, “Uud Tentang Sistem Pendidikan,” Demographic Research 49, no. 0 
(2003) h. 1-33. 
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baik akan memampukan kita memahami antara benar dan salah, sehingga 

menyadarkan kita akan dampak yang akan dihadapi dalam hidup. 

 Dalam Islam, seseorang yang berilmu bahkan akan ditinggikan 

derajatnya oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya dalam QS al-

Mujadilah/58:11.  
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Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, ketika dibilang, “Bersedialah dalam 
majlis”, maka jelaskan bahwa Allah akan memberimu ruang. Dan ketika 
dikatakan: "Berdiri kamu", lalu berdirilah, niscaya Allah akan 
membangkitkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka 
yang diberi beberapa derajat ilmu. Dan Allah tahu apa yang Anda 
lakukan.2 

Untuk menuntu ilmu, maka umat Islam diharuskan untuk belajar 

dengan tujuan meningkatkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Al-Qur’an 

telah memberitahu cara yang baik untul belajar, sebagaimana yang tercantum 

pada QS. Al-’Alaq/96:1-5, yaitu: 
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Terjemahnya:   
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 
perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.3 

 
2Kementrian Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya, (2020). h. 543. 
3Kementrian Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya, (2020), h. 597. 
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Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah swt untuk belajar, 

dalam konteks ayat tersebut diperintahkan untuk membaca. Dapat dipahami 

bahwa dengan adanya perintah untuk membaca maka, kita diberikan 

kesempatan untuk belajar dengan salah satu metode yaitu dengan membaca.  

Belajar dengan baik bisa ditempuh dalam sebuah lembaga pendidikan 

yang sudah ada di daerah masing-masing. Maka dari itu, peran pendidikan 

sangat penting dalam meningkatkan motivasi seseorang untuk terus belajar. 

Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu 

pewarisan budaya dari satu generasi yang terdahulu. Sampai sekarang ini, 

pendidikan tidak mempunyai batasan untuk menejalskan arti pendidikan 

secara lengkap karena sifatnya yang kompleks seperti  sasarannya yaitu 

manusia.4 Sebagai individu dapat mengembangkan sikap dan bentuk perilaku 

lain dalam masyarakat di mana mereka tinggal, proses sosialisasi seseorang 

dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang dipilih dan dikendalikan yang 

dihancurkan di sekolah, sehingga mereka dapat memperoleh, mengalami 

pengembangan kemampuan dan kemampuan sosial mereka sendiri. 

maksimal. Tujuannya agar manusia mampu memelihara, mengembangkan, 

dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. 

Hal terpenting dalam seluruh proses pendidikan di sekolah adalah 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar merupakan upaya yang 

memungkinkan peserta didik untuk belajar. Proses pembelajaran inilah yang 

akan menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Oleh karena 

itu, kegiatan pembelajaran di sekolah perlu dikelola dengan sebaik mungkin 

guna mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran di sekolah 

dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain peserta didik, metode, tenaga 

 
4Abd Rahman et al., “Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur 

Pendidikan,” Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam 2, no. 1 (2022) h. 1–8. 
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pendidik, sarana dan prasarana serta penilaian (evaluasi). Kemudian pendidik 

dianggap paling bertanggung jawab atas kegiatan proses pembelajaran. 

Zaman yang serba digital dan modern seperti saat ini, sektor kehidupan 

mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya teknologi, 

komunikasi, dan sarana transportasi yang berkembang begitu pesat, 

fenomena ini juga berlaku pada berbagai pola kehidupan.5 

Permainan game online adalah permainan  di mana banyak orang dapat 

bermain secara bersamaan melalui jaringan komunikasi online (LAN atau 

Internet).6 Lebih lanjut Winn dan Fisher mengatakan bahwa game multiplayer 

online merupakan pengembangan dari game yang dimainkan oleh satu orang, 

sebagian besar, menggunakan bentuk dan metode yang sama dan melibatkan 

konsep umum yang sama dengan semua game lainnya, perbedaannya adalah 

untuk game multiplayer yang bia dimainkan oleh banyak orang pada waktu 

yang bersamaan.7 

Pada abad ke-21 ini, ada berbagai game yang berbasis online menjadi 

semakin populer di kalangan remaja dan dewasa, akibat pesatnya 

perkembangan era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin 

canggih, yang membuat semua institusi pendidikan baik instansi pemerintah 

maupun institusi resah. Masyarakat dan pihak pendidikan semakin 

mengkhawatirkan perkembangan masalah prestasi akademik peserta didik. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, permainan game 

 
5Andung Luwihono et al., “Peningkatan Moda Transportasi Indonesia Era Digital 

Berbasiskan Sistem Cerdas,” ATDS SAINTECH-Journal of Engineering  (2020), h. 55–63. 
6Yuli Kurniawati and Negeri Tambakreja, “Workshop Nasional Penguatan 

Kompetensi Guru Sekolah Dasar SHEs: Conference Series, (2020) 1843-1847.   
7Rischa Pramudia Trisnani and Silvia Yula Wardani, Stop Kecanduan Game Online, 

Stop Kecanduan Game Online, (2018),h. 4  
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online juga mengalami perkembangan yang pesat. Game online adalah game 

berbasis elektronik dan visual.8 

Dunia yang semakin canggih ini menjadikan frekuensi game online ada 

Hubungan besar dalam kegiatan belajar. Semakin lama permainannya 

semakin menyenangkan, mulai dari tampilan, gaya bermainnya, dan lain 

sebagainya. Jenis game online sangat bervariasi seperti perang, petualangan, 

pertempuran, dan sebagainya. Semakin menarik sebuah game maka semakin 

banyak pula orang yang memainkan game tersebut, apalagi jika game online 

ini bisa dimainkan secara berkelompok dan kita juga bisa berkomunikasi antar 

sesama pemain game sehingga hal inilah yang membuat peserta didik sering 

bermain game online dan membuat mereka ketagihan. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di sekolah SMKN 1 

Pangkep Pada tanggal 10 Maret 2023, di peroleh bahwa sebagian besar 

peserta didik suka bermain game online. Berdasarkan wawancara pendukung 

dari salah satu peserta didik di SMKN 1 Pangkep, di peroleh bahwa peserta 

didik bermain game Online selama 2-4 jam perhari sehingga waktu istirahat 

dan waktu belajarnya berkurang. hal ini mengakibatkan  peserta didik 

melakukan Prokrastinasi.  

 Dari wawancara yang dilakukan pada 30 Juni 2023 kepada 5 orang 

Peserta didik disekolah SMKN 1 Pangkep terkhusus dijurusan Teknik 

Komputer dan jaringan kelas X, Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, mendapatkan informasi bahwa Peserta didik ini   melakukan 

perilaku prokrastinasi akademik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 

tersebut bahwa subjek telah melakukan penundaan dalam memulai maupun 

menyelesaikan  tugas yang diberikan oleh Pendidik. 

 
8Fathur Rahman Arimin, “Pengaruh Bermain Game Online Terhadap Prestasi Belajar 

Peserta Didik Kelas Viii Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smp Negeri 1,” (2022). 
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 Kalau saya sering, misalnya kayak ibu itu kasih tugas hari ini, pasti Guru 
kasih tau kapan waktu pengumpulannya, jadi tidak langsung dikerjakan 
tugas nya, terkadang saya mengerjakan itu dekat hari hari mau 
dikumpulkan tugas. ( Bayu ) 
Pernah kak, pernah nunda, pernah tidak.. tapi lebih sering nunda 
kak..karna waktunya masih lama dikumpul jadi yah ditunda tunda 
mengerjakan tugas. 
( rahmat ) 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Frekuensi Penggunaan Game Online 

dengan Perilaku Prokrastinasi Peserta Didik pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas XI TKJ 2 di SMKN 1 Pangkep”  

B. Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan 

frekuensi penggunaan game online dengan Perilaku prokrastinasi peserta 

didik diSMK Negeri 1 pangkep. Masalah masalah kemudian dikembangkan 

menjadi beberapa masalah penelitian yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana frekuensi penggunaan game online di kalangan peserta 

didik di SMK Negeri 1 Pangkep? 

2. Bagaimana Perilaku Prokrastinasi peserta didik di SMK Negeri 1 

Pangkep? 

3. Apakah terdapat hubungan antara frekunsi penggunaan game online 

dengan Perilaku Prokrastinasi peserta didik di SMK Negeri 1 Pangkep? 

Berdasarkan variabel yang ada dalam penelitian ini, maka hipotesis 

yang dapat diajukan yaitu: Terdapat hubungan frekuensi penggunaan 

game online dengan perilaku prokrastinasi peserta didik pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI TKJ 2 di SMK Negeri 1 

Pangkep Kabupaten Pangkep. 
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C. Defenisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai mengenai variabel 

yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati. Definisi operasional dimaksud untuk menghindari terjadinya salah 

pengertian dari penafsiran. Untuk memperoleh penafsiran yang jelas 

mengenai variabel dalam penelitian ini dirumuskan definisi operasional 

variabel sebagai berikut : 

1. Frekuensi Penggunaan Game Online 

Frekuensi penggunaan game online adalah seberapa besar Intensitas 

atau seringnya individu untuk melakukan permainan game online 

berdasarkan banyaknya waktu yang digunakan dan dilakukan berulang-ulang 

yang dapat membentuk sikap dan perilaku tersebut. Game online adalah 

permainan online yang jenis permainannya menggunakan  gadget/handphone 

yang menggunakan jaringan internet. Sedangkan dalam pengertian game 

online terbagi menjadi dua yaitu game dan online. Game adalah permainan 

sedangkan online terhubung dengan jaringan internet. Secara singkat bahwa 

game online adalah permainan yang harus dimainkan dengan menggunakan 

jaringan internet. Adapun jenis game yang populer dikalangan pelajar yakni 

diantaranya Mobile Legend, PUBG Mobile, dan Free Fire.  

Adapun beberapa aspek, yaitu: 

a. Durasi 

 Durasi merupakan rentan waktu atau lamanya waktu dalam melakukan 

suatu aktivitas. Indikator: Lamanya waktu yang dihabiskan mahasiswa 

ketika bermain game online 

b. Frekuensi 

 Frekuensi adalah banyaknya aktivitas perilaku yang dilakukan berulang 
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kali. Indikator: Seberapa sering atau seberapa banyak mahasiswa 

mengulang-ulang melakukan permainan game online dalam waktu 

tertentu. 

c. Konsentrasi 

 besar konsentrasi individu ketika melakukan suatu aktivitas sehingga 

mengesampingkan hal-hal lain. Indikator: Mahasiswa menikmati aktivitas 

bermain game online dan menunjukkan tingginya konsentrasi mahasiswa 

saat melakukan permainan game online.9 

Ciri-ciri Konsentrasi yaitu : 

1) Marah ketika diganggu saat bermain game. 

2) Selalu berpikir keras dalam menyelesaikan masalah. 

3) Berpartisipan dalam berdiskusi 

4) Cepat dan akurat dalam menyelesaikan tugas. 

2. Perilaku Prokrastinasi  

Perilaku Prokrastinasi adalah perilaku peserta didik yang cenderung 

menunda mengerjakan atau menyelesaikan tugas akademik yang meliputi 

tugas mandiri, tugas kelompok. Yang dilakukan dengan sengaja dan memilih 

melakukan aktivitas lain di luar dari tugas akademik sehingga menimbulkan 

dampak negatif pada Peserta didik. Indikator prokrastinasi akademik yaitu 

sebagai berikut: 

a. Penundaan waktu untuk Mengumpulkan tugas dan menyelesaikan tugas 

akademik yang diberikan oleh pendidik (penundaan untuk memulai 

mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas). 

b. Keterlambatan dalam menyelesaikan tugas akademik (memerlukan waktu 

yang lebih lama dalam penyelesaian tugas, lambat dalam mengerjakan 

 
9Ajzen, I. Attitudes, personality and Behavior, (2nd edition), Berkshire, UK: Open 

(University Press-McGraw Hill Education, 2018), h. 51-53 
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tugas). 

c. Kesenjangan waktu antara rencana dengan kinerja aktual (tidak sesuai 

antara rencana dengan tindakkan, lamban dalam memenuhi deadline 

pengumpulan tugas). 

d. Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan yang tidak 

berhubungan dengan tugas akademik (melakukan aktifitas tidak 

berhubungan dengan akademik atau diluar tugas). 

D. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa hasil 

penelitian sebelumnya dan kajian yang diprioritaskan terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti yaitu: 

1. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Rifqi Hendri terdapat 

penelitian tentang “Penggunaan Game online di Kalangan Siswa”, 

dimana peneliti mencoba untuk mengetahui bagaimana penggunaan 

Game Online di kalangan siswa smk Hamidayah Jakarta Barat. Game 

menjadi salah satu budaya dan kegiatan keseharian masyarakat. 

Budaya bermain game menjadi gaya hidup yang banyak digemari oleh 

masyarakat terutama generasi muda bahkan anak-anak di usia sekolah 

dasar, baik di daerah pedasaan atau perkotaan. Dari hal tersebut, 

tentunya game online memiliki sisi positif dan sisi negatif.10 

Persamaan dalam penelitian di atas dan penelitin yang akan dilakukan 

terdapat pada bagian yang dimana meneliti tentang Penggunaan  game 

online tersebut. Sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian 

diatas yaitu lebih spesifik dalam Penggunaan Game online sedangkan 

 
10Hendri, Penggunaan Game Online di Kalangan Siswa Studi Kasus SMK Al-

Hamidiyah Jakarta Barat, (2020), h 14. 



10 
 

 
 

penelitian yang akan dilakukan yaitu terfokus pada hubungan 

frekuensi Penggunaan Game Online dengan Perilaku Prokrastinasi 

peserta didik. 

2. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meldawati di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, dengan judul 

"Pengaruh Frekuensi Bermain Game Online Terhadap Motivasi dan 

Kebiasaan Belajar Biologi pada Siswa SMA". Berdasarkan  rumusan 

masalah yaitu: Adakah pengaruh frekuensi bermain game online 

terhadap motivasi dan kebiasaan belajar biologi siswa di SMA Negeri 

16 Bandar Lampung bergenre petualangan berpengaruh terhadap 

aspek pembelajaran pergaulan verbal, aturan pembelajaran, dan 

masalah pembelajaran. pemecahan.11 

Persamaan pada penelitian di atas dan penelitian yang akan dilakukan 

yakni terdapat pada bagian yang meneliti tentang Frekuensi 

penggunaan Game Online. Dan adapun yang menjadi pembeda pada 

penelitian di atas yaitu meneliti tentang Motivasi Kebiasaan belajar 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai perilaku 

prokrastinasi peserta didik. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kautsar pada Tarbiyah dan Keguruan 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan judul tesis 

"Pengaruh Game Online terhadap Prestasi Akademik di MAN 3 Aceh 

Besar". Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti selama kurang 

lebih dua bulan, peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata kecanduan 

bermain game online peserta didik dapat dikatakan tinggi, dengan rata-

rata skor akhir 93,3 dan skor hasil belajar rata-rata 83,3 dan besarnya 

 
11Meldawati, “Pengaruh Frekuensi Bermain Game Online Terhadap Motivasi Dan 

Lampung Pengaruh Frekuensi Bermain Game”,(2021), h.16. 
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efeknya. Game online negatif terhadap hasil belajar peserta didik di 

MAN 3 Aceh Besar dapat dikatakan 30% dipengaruhi oleh adiksi game 

online dan sisanya 70% dipengaruhi oleh faktor lain.12 

Adapun persamaan pada penelitian di atas dan penelitian yang akan 

dilakukan yakni sama-sama meneliti tentang pengaruh game online 

terhadap prestasi Akademik. Dan adapun perbedaanya yaitu pada 

penelitian di atas meneliti pertasi akademik secara keseluruhan 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih terfokus 

pada satu mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama Islam. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ismi Aulia fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Hubungan 

Prokrastinasi Akademik dengan Hasil Belajar Peserta Didik” dengan 

rumusan masalah yaitu Mengetahui Apakah terdapat hubungan 

prokrastinasi akademik terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia 

peserta didik.13 

Persamaan pada menelitian diatas dan penelitian yang akan dilakukan  

yaitu pada bagian prokrastinasi dan kedua penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif. Adapun yang menjadi perbedaan pada 

penelitiaan di atas dengan penelitian yang di lakukan yaitu pada 

penelitian di atas meneliti tentang hubungan prokrastinasi dengan 

hasil belajar sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan meneliti 

tentang mencari hubungan frekuensi penggunaan Game online dengan 

prokrastinasi. 

 
12Kautsar, “Pengaruh Game Online Terhadap Prestasi Akademik di MAN 3 Aceh 

Besar”, Skripsi ( Fakultas Tarbiyah dan Keguran Prodi Agama Islam Universitas Islam Negeri 
AR-RANIRY Banda Aceh, 2019), h. 5. 

13Ismi Nisa Aulia, “Hubungan Prokrastinasi Akademik Dengan Hasil Belajar Peserta 
Didik Kelas 5 Sekolah Dasar,” Skripsi , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 
2020, 1–112. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Azreen Fida Sariy dengan judul 

“Hubungan Frekuensi Bermain Game Online Dengan Kualitas Tidur 

Pada Siswa Kelas Xi Teknik Bisnis Sepeda Motor Di Smkn 1 Bendo”. Dari 

hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 

responden memiliki kualitas tidur buruk, sedangkan untuk frekuensi 

bermain game online mayoritas rendah. Hubungan frekuensi bermain 

game online dengan kualitas tidur pada penelitian ini diinterpretasikan 

adanya hubungan dengan tingkat kekuatan cukup, terdapat rumusan 

masalah yaitu untuk mengetahui Apakah ada hubungan frekuensi 

bermain game online dengan kualitas tidur pada siswa kelas XI Teknik 

Bisnis Sepeda Motor di SMKN 1 Bendo.14 

  Persamaan pada penelitian di atas dan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu pada bagian game online dan kedua penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif. Adapun yang menjadi perbedaan pada 

penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada 

penelitian di atas meneliti tentang kualitas tidur didik sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang perilaku prokrastinasi 

pada peserta didik. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka apa yang akan menjadi 

tujuan penelitian yaitu berawal dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

 
14Azreen Fida Sariy, “Hubungan Frekuensi Bermain Game Online Dengan Kuaitas 

Tidur Pada Siswa Kelas XI Teknik Bisnis Sepeda Motor Di SMKN 1 Bendo,” Skripsi , Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan, (2020), h 68. 
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a. Untuk menganalisis frekuensi penggunaan game online di SMK Negeri 1 

pangkep Kabupaten Pangkep. 

b. Untuk menganalisis perilaku prokrastinasi peserta didik di SMK Negeri 1 

Pangkep Kabupaten Pangkep. 

c. Untuk menganalisis hubungan frekuensi game online terhadap 

prokrastinasi peserta didik  di SMK Negeri 1 Pangkep Kabupaten Pangkep. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegiatan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain 

dan menambah wawasan baru tentang dampak game online. 

b. Kegunaan Praktis 

1.) Bagi peneliti, untuk mengetahui dampak game online terhadap peserta 

didik. 

2.) Bagi sekolah, memberikan batasan kepada peserta didik agar tidak 

berlarut-larut dalam bermain game online. 

3.) Bagi peserta didik Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai 

informasi dan pengetahuan baru tentang hubungan frekuensi 

penggunaan  game online dengan perilaku prokrastinasi peserta didik. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Frekuesnsi Penggunaan Game Online 

1. Pengertian Game 

Kata game berasal dari bahasa Inggris yang artinya permainan. 

Permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain yang dimainkan 

dengan aturan tertentu. Dalam permainan ada menang dan yang kalah . Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia game adalah sesuatu yang digunakan untuk 

bermain: barang atau sesuatu yang dipermainkan.1 

Dari pengertian diatas game bisa disimpulkan adalah sesuatu yang 

dapat digunakan untuk bermain yang dibuat menggunakan teknik dan metode 

yang dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi yang memainkannya. 

2. Pengertian Game Online 

 Secara terminologi game online berasal dari dua kata yaitu game dan 

online. Game adalah permainan dan online terhubung ke internet. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa game online adalah game yang terhubung dengan koneksi 

internet atau LAN sehingga pemain dapat terhubung dengan pemain lain yang 

memainkan game yang sama. Game online adalah salah satu bentuk permainan 

yang terkoneksi melalui jaringan internet. Game online tidak terbatas pada 

perangkat yang digunakan, game online dapat dimainkan di komputer, laptop, 

smartphone bahkan di tablet. Selama gadget terkoneksi dengan internet, game 

online bisa dimainkan.2 

Game online dapat diartikan sebagai program permainan yang 

terhubung melalui jaringan internet yang dapat dimainkan kapanpun dan 

 
1M.Misbachul Rizal and Hendro Aryato, “Sebagai Media Interaktif Bernilai Budaya,” 

Jurnal Pendidikan Seni Rupa 05, no. 01 (2017): 79–86. 
2Sundari Sundari, Hardi Santosa, and Sumiyem Sumiyem, “Upaya Mengurangi 

Kecanduan Game Online Melalui Pendekatan Clien Centered Pada Siswa Kelas Viii Smp Negeri 
2 Sirah Pulau Padang,” Jurnal Konseling Pendidikan Islam (2022),h. 350–58  
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dimanapun, permainan online dapat dimainkan secara bersamaan atau 

berkelompok di seluruh dunia dan permainan itu sendiri menampilkan 

berbagai gambar menarik yang didukung oleh komputer. Istilah game online 

berasal dari istilah MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) 

yang merupakan kepanjangan dari game jenis Role-Playing Game yang 

mempunyai fasilitas multiplayer, pemain dapat menghubungkan komputer ke 

server, melalui server, dapat bermain secara bersamaan dengan ribuan 

pemain di seluruh dunia. Game ini sama dengan jenis role playing game, yaitu 

pemain dalam game tersebut. MMORPG akan dihadapkan pada berbagai 

tantangan dan peluang untuk meningkatkan kemampuan karakter yang 

dimainkannya.3 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa game online adalah sebuah permainan yang dimana hanya dapat 

diakses melalui jaringan internet. 

3. Pengertian Frekuensi Game Online 

Frekuensi ialah seberapa sering seorang melaksanakan suatu kegiatan 

tertentu dengan wujud frekuensi semacam sekali, dua kali, bahkan berulang 

kali dalam jangka. waktu yang ditetapkan.4 Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

frekuensi game online adalah seberapa sering seorang bermain game online 

dengan wujud frekuensi, sekali, dua kali, bahkan berulang kali dalam jangka 

waktu yang ditetapkan. 

4. Indikator Game Online 

indikator kebiasaan dalam bermain Game Online yang telah ditentukan 

diperoleh dari kajian teori yang relevan yaitu: 

 
3Rudi Muspito, Suranto, and Parsiyono, “Dampak Permainan Daring Terhadap 

Aktivitas Belajar Siswa Di SD Dharma Mulia,” Jurnal Maitreyawira. (2022),h. 25–39. 
4Meldawati, “Pengaruh Frekuensi Bermain Game Online Terhadap Motivasi Dan 

Lampung Pengaruh Frekuensi Bermain Game,”(2021),h. 7-8. 
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a. Tempat Bermain Game Online 

Tempat bermain game online adalah tempat yang biasa digunakan oleh 

para siswa menghabiskan waktunya untuk bermain game online. Terdapat 

beberapa tempat yang dijadikan sebagai tempat bermain game online seperti 

warnet (Warung Internet), rumah, kafe, dll. Khususnya untuk warnet, tempat 

tersebut memang disediakan untuk mengakses semua yang berhubungan 

dengan internet. Semua orang bisa mengakses internet dengan mudah dan 

tarif yang relatif murah. Biasanya warnet dibuka seelama 24 jam, hal ini 

memungkinkan pengguna internet untuk bermain game online selama 

berjam-jam. 

b. Waktu dalam bermain game online 

Bermain game online menghabiskan banyak waktu, biasanya para 

gamers menghabiskan waktu kurang lebih selama 3-5 jam untuk sekali 

permainan game online. Bagi siswa SD, waktu yang digunakan untuk bermain 

game online adalah waktu usai pembelajaran yang seharusnya digunakan 

untuk beristirahat di rumah. 

c. Jenis game online 

Jenis game online yang biasa dimainkan oleh peserta didik antara lain 

mobile legend, PUBG Mobile, dan Free fire. Jenis game online tersebut 

melibatkan sebuah kelompok bermain dari berbagai gamers yang berasal dari 

penjuru dunia. Gamers biasa mengakses game tersebut melalui facebook. 

d. Kecenderungan mengerjakan tugas daripada bermain game 

online  

Kecenderungan mengerjakan tugas daripada bermain kurang terlihat 

pada peserta didik yang menyukai permainan game game online online. 
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Gamers untuk peserta didik cenderung memilih bermain game online 

dibandingkan mengerjakan tugas sekolahnya.5 

5. Jenis-Jenis Game Online 

a. Mobile Legend 

 Game Android pertama yang dibahas adalah Mobile Legends, kenapa? 

Karena game ini saat ini menjadi game terpopuler di Indonesia maka game 

bergenre MOBA (Multiplayer online battle arena) ini dimainkan secara online 

dan membutuhkan koneksi internet, maka pertandingan akan dibagi menjadi 

2 tim yang terdiri dari 5 lawan 5. Dalam satu map dengan 3 lorong untuk 

melawan menara musuh, 3 area hutan, 18 menara pertahanan, 2 bos liar. 

Hancurkan menara lawan dan Anda bisa menang serta membutuhkan kerja 

tim yang baik. 

b. PUBG Mobile 

Game selanjutnya adalah PUBG Mobile, sebenarnya game ini pertama 

kali dirilis di PC pada bulan Maret 2017 lalu dan sangat-sangat populer. Hingga 

Maret 2018, Tencent Games selaku mobile developer resmi merilis PUBG versi 

mobile. Dan langsung menjadi populer, setelah melewati popularitas Mobile 

Legends. 

 Dalam game PUBG ini memiliki satu tujuan yaitu bertahan hidup 

dengan sebaik-baiknya untuk menjadi orang terakhir. Jadi saat pertama kali 

memainkan ini kamu akan melompat dari pesawat ke pulau besar, dan kamu 

diharuskan membawa senjata dan alat pelindung untuk bertahan hidup. 

Dalam 1 pulau akan berisi 100 pemain acak. Dan Anda harus memastikan 

bahwa Andalah yang akan bertahan sampai akhir. Jika versi komputer dari 

 
5Bidin A, “Dampak Kebiasaan Bermain Game Online Dengan Perilaku Disiplin 

Peserta Didik Di Sdn 1 Balangnipa,” Jurnal Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 4, no. 1 (2017), h. 9–15. 
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game ini berbayar, maka versi PUBG Mobile dari game ini gratis. Mainkan 

segera, dan Anda juga bisa bermain dengan teman. 

c. Free Fire 

 Free Fire Battlegrounds memiliki konsep yang sama dengan PUBG 

Mobile yaitu bertahan melawan kekejaman pulau untuk menjadi orang yang 

bisa hidup di akhir permainan. Game yang rilis pada Januari 2018 ini langsung 

melesat dan disukai banyak orang. Terbukti dalam waktu 3 bulan game ini 

telah diunduh lebih dari 50 juta. Bisa dimainkan dengan teman maksimal 4 

orang, dan dilengkapi dengan voice chat di dalam game sehingga kamu bisa 

berkomunikasi saat sedang berada.6 

6. Kelebihan dan Kekurangan Game Online 

 Dibalik anggapan atau pendapat masyarakat yang berpandangan 

bahwa game online hanya berdampak buruk bagi generasi muda. Namun, 

game online juga berdampak baik bagi generasi muda, berikut kelebihan game 

online: 

a. Tingkatkan Keterampilan 

 Seorang pemain game benar-benar mengingat detail penting sebuah 

game, mereka juga akan meningkatkan catatan waktu atau catatan yang 

mereka buat atau dapatkan. Sebuah studi dari University of Rochester 

menemukan bahwa bermain game dapat meningkatkan persepsi dan 

keterampilan seseorang. 

b. Mengatasi Depresi 

 Dalam bermain game untuk mengatasi depresi pada seseorang, game 

dapat mengaktifkan sistem saraf  yang dapat mengurangi tekanan yang 

menyebabkan stres pada seseorang. 

 
6Ike Mulya Sari, “Pengaruh Game Online Terhadap Perubahan Perilaku Siswa Di 

Kelas V Sd,” Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu,(2019),h. 1–97.  
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c. Memungkinkan Seseorang Mengontrol Impian Anda 

 Peneliti menjelaskan bahwa seseorang yang bermain game sebenarnya 

sedang berlatih mengendalikan dunia mimpinya. Dalam bermain game, 

seseorang dapat mengontrol lingkungannya, dampak yang diberikan adalah 

mengontrol dan mengurangi mimpi buruknya serta memberikan kestabilan 

mental dan emosional. 

d. Tingkatkan Perhatian Visual 

 Bermain game tidak hanya membuat seseorang menjadi lebih jeli 

terhadap lingkungan di sekitarnya, tetapi juga dapat meningkatkan 

kemampuan seseorang untuk menjaga fokus saat dibutuhkan. 

e. Membantu Seseorang Mengatasi Disleksia 

 Disleksia adalah gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan 

membaca. Seseorang yang menjadi disleksia setelah mereka melalui sesi 

permainan yang sulit, dalam permainan yang memiliki lingkungan yang terus 

berubah dan membutuhkan fokus yang intens.7 

Beberapa penjelasan kelebihan game online diatas, perlu diingat dalam 

game online itu dibolehkan akan tetapi dalam batas waktu yang wajar. Apabila 

tidak, dampak yang ditimbulkan akan berlebihan pada kesehatan. Berikut ini 

beberapa kekurangan atau dampak buruk bila keseringan bermain game 

online: 

1) Kesehatan Mata Terganggu 

 Menatap layar komputer atau gadget terlalu lama saat bermain game 

online otomatis akan membuat mata seseorang menurun, mulai dari kelelahan 

 
7Susanti Prasetyaningrum, Sri Yunita Mauliza, and Ahmad Sulaiman, “Token 

Ekonomi Dengan Media Flashcard Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan 
Pada Anak Disleksia,” Cognicia  (2022), h. 19–27.  
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mata, minus bertambah hingga kerusakan saraf mata akibat radiasi yang 

berlebihan pada komputer atau gadget tersebut. 

2) Gangguan Motorik 

Hanya duduk bermain game sepanjang hari juga bisa membuat 

seseorang menjadi kurang mobile. Akibatnya seiring berjalannya waktu 

kemampuan motorik seseorang akan menurun, sehingga pertumbuhan 

tubuhnya tidak maksimal dan beresiko mengalami obesitas. 

3) Membuat Seseorang Menjadi Agresif 

Seseorang yang kecanduan bermain game online yang mengandung 

unsur kekerasan, seperti perang-perangan, pertarungan dan lain sebagainya, 

biasanya lebih agresif serta memiliki emosi yang tinggi. Mereka juga akan 

melalukan hal yang sama sesuai karakter yang dia mainkan.8 

B. Perilaku Prokstinasi 

1. Pengertian Prokrastinasi 

Istilah prokrastinasi berasal dari gabungan dua kata bahasa latin yaitu 

procrastinus, dengan awalan „‟pro’’ yang berarti forward atau meneruskan, 

dan “cratinus” yang berarti hari esok. Jika digabungkan menjadi “procrastinus” 

yang berarti forwart it to tomorrow (meneruskan hari esok) atau dengan kata 

lain berarti “saya akan melakukan nnti” (Burka & Yuen, 2008) dari kedua kata 

tersebut dapat ditarik makna dari pro-crastinus adalah suatu keputusan untuk 

penundaan dihari selanjutnya. 

Perilaku Prokrastinasi sebagai suatu penundaan yang sengaja 

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

menimbulkan perasaaan tidak nyaman secara subjektif. Prokrastinasi 

akademik adalah jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang 

 
8Sri Aulia, “Hubungan Antara Kecanduan Game Online Hilir Kota Medan Oleh : 

Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Medan,”( 2022), h. 111. 
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berhubungan dengan tugas akademik, misalnya tugas sekolah atau tugas.9 

Perilaku Prokrastinasi adalah menunda pekerjaan, bermalas-malasan, 

sehingga membuat sesorang tidak melakukan apa pun yang seharusnya 

dilakukan. Banyak penunda mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan 

kegiatan lain yang dianggap yang menyenangkan dan bermanfaat baginya.10 

 Perilaku Prokrastinasi merupakan kebiasaan terus menurus menunda 

melakukan atau mengerjakan tugas penting yang dapat menimbulkan dampak 

negatif bagi pelakunya. Procrastination is a prevalent and complex 

psychological phenomenon that has been defined as the purposive delay in 

beginning or completing a task. Merupakan suatu fenomena psikologis yang 

umumnya terjadi dan telah didefinisikan sebagai penundaan purposif dalam 

memulai atau menyelesaikan suatu tugas.11 

 “Procrastination, the act of needlessly delaying tasks to the point of 

experiencing subjective discomfort, is an all too familiar problem”. Pernyataan 

ini menjelaskan bahwa suatu penundaan dikatakan sebagai prokrastinasi 

apabila penundaan itu dilakukan berulang-ulang secara sengaja, 

menimbulkan perasaan tidak nyaman, serta secara subyektif dirasakan oleh 

seorang prokrastinator.12 

Berdasarkan definisi para ahli yang telah dipaparkan diatas, maka 

disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik adalah perilaku penundaan 

 
9Zamratul Aini and Rizka Heni, “Pentingnya Bimbingan Dan Konseling Untuk 

Mengurangi Prokrastinasi Akademik Siswa,” At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam  
(2018), h 62–78. 

10Abdul Saman, “Analisis Prokrastinasi Akademik Mahasiswa (Studi Pada 
Mahasiswa Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan),” Jurnal 
Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan 
Konseling. (2017), h. 55. 

11Yolivia Irna Aviani and Rida Yanna Primanita, “Conflict Resolution Dan Subjective 
Well Being Pasangan Suami Istri Masa Awal Pernikahan Di Kurai Limo Jorong Bukittinggi,” 
Jurnal RAP Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang. (2020), h. 193. 

12Dr. Suparman, M.Pd.I. , Dinamika Psikologi Pendidikan Islam, (2020), h.377.  
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maupun keterlambatan dalam menyelesaikan tugas akademik yang dilakukan 

berulang ulang secara sengaja dengan melakukan aktivitas lain yang lebih 

menyenangkan yang tidak berhubungan dengan tugas akademik. 

2. Teori Perkembangan Prokrastinasi  

 Prokrastinasi atau penundaan merupakan akibat dari  penghindaran 

tugas dan sebagai mekanisme pertahanan diri. Seseorang yang akan 

melakukan penundaan untuk dikarenakan trauma terhadap tugas tertentu 

atau teringat pengalaman kegagalan sehingga menimbulkan perasaan tidak 

nyaman saat mengerjakan tugas. 

  Prokrastinasi dapat terjadi karena seseorang menerima reward yang 

lebih menyenangkan dari pada tugas yang diprokrastinasi. Apabila 

prokrastinasi juga bisa muncul dalam kondisi lenient atau rendah dalam 

pengawasan akan cenderung mendorong seseorang untuk terus melakukan 

prokrastinasi.13 

3. Ciri-ciri Prokrastinasi 

Prokrastinasi dapat dilihat dalam indikator tertentu yang dapat diukur 

dan diamati ciri-cirinya antara lain: 

1. Penundaan waktu untuk memulai maupun menyelesaikan tugas. 

Peserta didik yang melakukan prokrastinasi menyadari bahwa tugas 

yang dihadapi harus segera diselesaikan dan berguna bagi dirinya, akan tetapi 

cenderung menunda untuk memulai mengerjakan tugas atau menunda untuk 

menyelesaikan tugas. 

2. Keterlambatan dalam mengerjakan tugas. 

Peserta didik yang melakukan prokrastinasi akan membutuhkan 

 
13Yoga Wayu Nugroho, “Hubungan Antara Resiliensi Dengan Prokrastinasi 

Akademik Pada Mahasiswa Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang,” Unnes, (2017), h. 
1–90. 
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waktu yang lebih banyak untuk mengumpulkan niat dan mempersiapkan diri 

dalam mengerjakan tugas tanpa memperhitungkan keterbatasan waktu yang 

dimilikinya. Tindakan tersebut mengakibatkan seseorang tidak berhasil 

menyelesaikan tugasnya secara memadai. 

3. Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. 

Peserta didik yang melakukan prokrastinasi akan kesulitan untuk 

menyelesaikan tugas akademik dalam batas waktu yang telah ditentukannya 

sendiri sebagai target. Peserta didik memiliki target untuk menyelesaikan 

tugas akademik dalam jangka waktu tertentu namun pada kenyataannya 

peserta didik belum dapat menyelesaikan tugas akademiknya. 

4. Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan yang tidak 

berhubungan dengan tugas akademik. 

Peserta didik yang melakukan prokrastinasi dengan sengaja tidak 

segera menyelesaikan tugasnya. Hal ini dikarenakan mereka menggunakan 

waktu yang dimiliki untuk melakukan aktivitas lain yang dianggap 

menyenangkan dan mendatangkan hiburan, seperti (membaca majalah, 

koran, komik, pergi ke bioskop, mendengarkan musik, menonton televisi, dan 

bermain game) sehingga dapat menyita waktu dan membutuhkan waktu yang 

banyak untuk menyelesaikan tugas. 

5. Dari definisi yang telah dipaparkan diatas maka disimpulkan bahwa ciri- ciri 

prokrastinasi akademik adalah penundaan untuk memulai maupun 

menyelesaikan tugas yang dihadapi, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, 

kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual dan melakukan aktivitas 

lain yang lebih menyenangkan yang tidak berhubungan dengan tugas 

akademik. 
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4. Area Prokrastinasi Akademik 

Terdapat enam area akademik yang sering ditunda oleh prokrastinator, 

yaitu: 

a. Writing a Term Paper 

Penundaan yang berkaitan dalam memulai atau menyelesaikan tugas-

tugas menulis, seperti menyusun makalah, laporan penelitian atau tugas 

mengarang lainnya. 

b. Study For An Exam 

Penundaan yang dilakukan pada saat menjelang ujian, misalnya kuis 

mingguan, ujian tengah semester atau ujian akhir semester, ulangan harian, 

dan kuis-kuis lainnya. Peserta didik akan mengulur waktu untuk belajar 

meskipun besok akan menghadapi ujian. 

c. Keeping up With Weekly Ready Assigments 

Peserta didik yang melakukan penundaan yang meliputi dalam 

membaca buku atau referensi yang berkaitan dengan tugas akademik yang 

diwajibkan. 

d. Performing Administrative Tasks 

Peserta didik yang melakukan penundaan dalam tugas adminstratif 

seperti menulis catatan, absensi kelas, mengembalikan buku perpustakaan. 

e. Attending Meetings 

Peserta didik yang melakukan prokrastinasi dalam area ini biasanya 

mengalami keterlambatan yang dilakukan peserta didik dalam menghadiri 

pembelajaran, dan pertemuan lain. 

f. Performing Academic Tasks Ingeneral 

Peserta didik melakukan penundaan pada seluruh tugas atau aktivitas 
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yang berkaitan dengan akademik.14 

5. Jenis-jenis prokrastinasi  

a. Prokrastinasi Fungsional 

Individu yang melakukan penundaan menyelesaikan tugas ini untuk 

mencari data yang lebih lengkap sehingga tugas yang dikerjakan menjadi lebih 

sempurna. Penundaan ini disertai oleh alasan yang kuat dan mempunyai 

tujuan sehingga tidak merugikan prokrastinator (penunda). 

b. Prokrastinasi Disfungsional 

Individu menyelesaikan tugas tanpa ada arah yang jelas. Bentuk ini 

termasuk bentuk penundaan yang kurang bermanfaat atau tidak bertujuan, 

membuang waktu dan membiarkan kesempatan lewat dengan percuma, 

sehingga dapat merugikan prokrastinator itu sendiri. Ada dua macam jenis 

prokrastinasi disfungsional, yaitu : 

1. Decisional procrastination, adalah suatu penundaan dalam mengambil 

keputusan. 

2. Behavioral procrastination, adalah suatu penundaan dalam perilaku 

tampak. Penundaan dilakukan sebagai suatu cara untuk menghindari 

tugas yang dirasa tidak menyenangkan dan sulit dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan jenis-jenis 

prokrastinasi terbagi atas dua yaitu, prokrastinasi fungsional yang 

penundaannya untuk mencari informasi agar hasil menjadi baik dan 

memuaskan dan prokratinasi disfungsional yang penundaannya tanpa disertai 

alasan yang kuat, tidak bertujuan dan dapat merugikan. Prokrastinasi 

 
14Muhammad Nur Wangid, “Prokrastinasi Akademik: Perilaku Yang Harus 

Dihilangkan,” TAZKIYA: Journal of Psychology. (2019), h. 235–48. 
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disfungsional terdapat dua macam jenis penundaan yaitu decisional 

procrastination dan behavioral procrastination.15 

6. Faktor-faktor prokrastinasi 

faktor penyebab seseorang menjadi prokrastinator: 

a. Anxienty (Kecemasan) 

Peserta didik yang memiliki kecemasan yang tinggi pada saat 

menghadapi tugas yang seharusnya diselesaikan membuat seseorang 

cenderung untuk menunda tugas tersebut. 

b. Self-Deprecation (Pencelaan terhadap diri sendiri) 

Peserta didik yang memiliki penghargaan yang rendah atas dirinya 

sendiri dan terus menerus menyalahkan diri sendiri ketika terjadi sesuatu 

yang buruk, juga merasa tidak percaya diri untuk mendapatkan masa depan 

yang cerah. 

c. Low Discomfort Tolerance (Toleransi yang rendah terhadap tugas) 

Peserta didik yang mengalami kesulitan pada tugas yang dikerjakan 

membuat peserta didik mengalami kesulitan untuk menoleransi rasa frustrasi 

dan kecemasan, sehingga mereka mengalihkan diri sendiri kepada tugas- 

tugas yang dianggap dapat mengurangi kenyamanan dalam diri mereka. 

d. Pleasure Seeking (Mencari kesenangan) 

Peserta didik yang cenderungan tinggi dalam mencari situasi nyaman, 

maka Peserta didik tersebut akan memiliki hasrat kuat untuk bersenang-

senang dan memiliki kontrol impuls yang rendah. 

e. Time Disorganization (Tidak teraturnya waktu) 

Peserta didik yang lemah dalam pengaturan waktu maka sulitnya 

peserta didik untuk memutuskan melakukan pekerjaan apa yang penting dan 

 
15Arie Prima Usman Kadi, “Hubungan Kepercayaan Diri Dan Self Regulated 

Learning Pada Mahasiswa Psikologi 2013,” Jurnal Psikologi 4, no. 4 (2016): 461. 
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kurang penting untuk dikerjakan hari ini. Semua pekerjaan terlihat sangat 

penting sehingga muncul kesulitan untuk menentukan apa yang harus 

dikerjakan terlebih dahulu. 

f. Environmental Disorganization (Lingkungan tidak teratur) 

Peserta didik yang berada pada lingkungan yang tidak teratur menjadi 

salah satu penyebab prokrastinasi. Kurangnya privasi dan banyaknya 

gangguan yang dapat menyulitkan peserta didik untuk konsentrasi sehingga 

pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan tepat waktu. 

g. Poor Task Approach (Pendekatan yang kurang baik terhadap tugas) 

Pendekatan yang lemah terhadap tugas membuat Peserta didik 

cenderung untuk menghindar tugas karena tidak tahu harus memulai dari 

mana sehingga cenderung tidak mengetahui bagaimana harus memulai dan 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

h. Lack of Assertion (Perilaku asertif yang rendah) 

Peserta didik yang kurang tegas terhadap dirinya dan tidak 

memiliki kemampuan sehingga dapat menghambat dalam menyelesaikan 

tugas. 

i. Hostility with Others (Permusuhan dengan orang lain) 

Kemarahan yang terus menerus tertanam dalam diri dapat 

menimbulkan dendam dan sikap bermusuhan, sehingga seseorang dapat 

memiliki sikap menolak atau menentang perkataan orang lain. 

j. Stress and Fatigue (Tertekan dan Kelelahan) 

Peserta didik yang tertekan dan memiliki perasaan lelah yang 

dirasakan, membuat peserta didik menolak atau menghindar tugas.16 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

 
16Hanni Vitalonary, “Hubungan Burnout Akademik Dengan Prokrastinasi Akademik 

Pada Mahasiswa Kuliah Online. (2022), h. 1–72. 
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prokrastinasi adalah kecemasan, pencelaan terhadap diri, rendahnya 

toleransi, mencari kesenangan, disorganisasi waktu, disoragnisasi 

lingkungan, pendekatan yang lemah terhadap tugas, kurang asertif, 

permusuhan dengan orang lain, serta stress dan kelelahan. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan benar, salah, 

baik, dan buruk dalam kegiatan penelitian. Penerapan dalam etika penelitian 

yaitu: 

1. Adanya surat izin riset penelitian  

2. Memberikan surat persetujuan kepada informan untuk diwawancarai.  

3. Meminta izin informan jika ingn merekam wawancara, mengambil foto 

atau video. 

4.    Menjaga rahasia identitas informan, jika berhubungan dengan 

informasi sensitif, dan merugikan informan.1 

Penulis menyimpulkan, bahwa etika penelitian sebagai fondasi yang  

harus dipegang teguh oleh setiap peneliti. Ini mencakup prinsip-prinsip moral 

dan standar perilaku yang mengatur bagaimana penelitian dilakukan dengan 

cara yang benar, adil, dan menghormati hak-hak serta kesejahteraan informan 

penelitian. Penerapan etika dalam penelitian dimulai bahkan sebelum proses 

pengumpulan data dilakukan, seperti mengurus surat izin riset penelitian. Hal 

ini penting untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan sudah 

mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. 

Peneliti juga harus menghormati privasi informan penelitian. Sebelum  

melibatkan seseorang dalam penelitian, peneliti harus meminta 

persetujuan tertulis dari calon partisipan setelah menjelaskan tujuan, risiko, 

dan manfaat penelitian. Jika peneliti ingin merekam wawancara, mengambil 

foto, atau video, izin dari informan/partisipan juga harus didapatkan terlebih 

dahulu. Lebih lanjut, peneliti memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan 

 
1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2015. 
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identitas informan, terutama jika informasi yang diberikan bersifat sensitif 

dan dapat merugikan informan jika identitasnya diungkap. Penerapan prinsip-

prinsip etika ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan informan 

penelitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan ex post facto. Riset kuantitatif sendiri 

merupakan penelitian yang menggunakan data berupa angka, pada dasarnya 

penelitian ini mendeskripsikan data melalui angka dan biasanya lebih banyak 

menggunakan verifikasi hipotetis.2 Penelitian ini menggunakan ex post fact 

approach, dinamakan demikian karena sesuai dengan arti ex post facto sendiri, 

yaitu “dari apa yang dilakukan setelah fakta”, maka penelitian ini disebut 

sebagai penelitian pasca-acara. Penelitian ini juga biasa disebut sebagai 

penelitian setelah fakta.3 Pada penelitian ini, peneliti berusaha meneliti 

mengenai penelitian Hubungan Frekuensi Game Online dengan Perilaku 

Prokrastinasi Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2.  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Pangkep yang terletak di JL. 

Sambung Jawa, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Pertimbangan 

mendasar pemilihan lokasi penelitian ini ialah dapat bekerjasama dengan 

pihak sekolah terutama pada guru di SMK Negeri 1 Pangkajene dan terlebih 

 
2Hasan Syahrizal and M. Syahran Jailani, “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian 

Kuantitatif Dan Kualitatif,” Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora. (2023), h. 
13–23. 

3M. Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya, (2021), h 
277. 
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lagi jarak yang ditempuh kelokasi penelitian terbilang dekat dari tempat 

tinggal peneliti. 

 Lokasi sekolah SMK Negeri 1 Pangkep yang terletak di jalan sambung 

jawa, samalewa, kecamatan Bungoro, kabupaten Pangkajene, Provinsi 

Sulawesi selatan dengan nomor NPSN 40300606 sekolah ini telah 

terakreditasi A dengan nomor SK Akreditasi 1857/BAN-SM/SK/2022. SMKN 

1 Pangkep dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama bapak 

Syahruddin Rahmat dengan status kepegawaian pegawai negeri sipil (PNS) 

dan mempunyai tenaga pengajar sebanyak 56 orang yang terdiri dari guru 

honorer sebanyak 28 orang dan pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 28 orang. 

 Adapun Kondisi sarana dan prasarana sekolah ini seperti Bangunan 

yang terdiri dari ruang belajar, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang 

perpustakaan, kantin, toilet, Lab masing-masing jurusan, dan lain-lain. Selain 

itu sarana dan prasarana pendukung belajar lainnya yang ada pada seperti 

kursi siswa, meja siswa, papan tulis, lemari, selain itu juga ada sarana 

pendukung lainnya  yang terdiri dari Laptop, computer, LCD, printer, smart TV, 

lemari arsip, kotak P3K, pengeras suara, wastafel, dan sarana pendukung 

lainnya.  

C. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini menggunakan ini menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional merupakan penelitian 

yang menekankan waktu pengukuran atau observasi variabel dependen dan 

independen dalam satu waktu. 
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1. Pendekatan Pendidikan 

Pendekatan pendidikan adalah pendekatan yang digunakan untuk 

membahas objek penelitian berdasarkan perspektif ilmu pendidikan, dalam 

arti objek yang diteliti berkaitan dengan ilmu-ilmu pendidikan. 

2. Pendekatan Psikomotorik 

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang digunakan untuk 

pelajari pernyataan yang muncul dalam kaitannya dengan tubuh, gejala 

mental yang muncul sebagai gerak tubuh. Penelitian ini amati pertumbuhan 

jiwa manusia terutama yang berkaitan dengannya perilaku peserta didik di 

sekolah yang ditunjukkan dalam aktivitasnya harian. 

D. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apapun yang ditentukan 

oleh peneliti untuk dipelajari guna memperoleh informasi tentangnya, lalu 

tarik kesimpulan.4 

 Variabel bebas (independent variable)  atau variabel pengaruh 

penyebab atau menjadi sebab perubahan atau munculnya variabel dependen 

(variabel terikat) dan diduga terjadi lebih dulu. Variabel tak bebas atau 

variabel yang terpengaruh (dependent variabel) adalah variabel efek yang 

diharapkan terjadi kemudian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Sedangkan variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang 

terpengaruh atau terjadi karena variabel independen. 

 
4N.Purwanto, “Variabel Dalam Penelitian Pendidikan,” Jurnal Teknodik. (2019), h. 

196–215.  
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 Sedangkan dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan dua variabel 

yang akan dianalisa, yaitu: 

a. Variabel Independen 

 Variabel Independen (variabel bebas) adalah permainan online 

(frekuensi game online). Variabel ini dilambangkan dengan “X”. 

b. Variabel Dependen 

 Dependen Terikat (variabel terikat) adalah perilaku prokrastinasi 

peserta didik. Variabel ini dilambangkan dengan “Y”. 

2. Desain Penelitian 

 Desain yang digunakan pada penelitian kali ini adalah paradigma 

sederhana. Paradigma sederhana ialah paradigman yang di mana terdiri atas 

satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Desain penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

X: Frekuensi Game Online 

Y: Perilaku Prokrastinasi peserta didik. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dankemudian ditarik kesimpulannya. Populasi ialah 

Y X 
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sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan peneitian dengan ciri 

yang mempunyai karakteristik yang sama.5 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI 

Teknik Komputer Jaringan yang belajar di SMK Negeri 1 Pangkep. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari SMK Negeri 1 Pangkep berjumlah 25 orang. 

 

NO Kelas Jumlah 

2 XI TKJ II 25 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Ketepatan dalam menentukan teknik pengumpulan data salah satu 

syarat sukses dalam penelitian, karena kualitas suatu hasil penelitian 

tergantung pada kualitas data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data 

adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.6 

Metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Angket (Kuesioner) 

 Angket atau yang biasa disebut dengan kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara meberi seperangkat pernyataan atau 

pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik 

 
5Anton Sarni Eka Putra, “Pengaruh Kompetensi Dan Integritas Terhadap Kinerja 

Perangkat Desa", JESS Journal of Education on Social Science. (2021), h. 24. 
6Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, 

Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” Jurnal 
Pendidikan Tambusai  (2020), h. 2902. 
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pengumpulan data yang efektif bila peneliti tahu lebih pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.7 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data berdasarkan tiga sumber yaitu tulisan (paper), tempat 

(place) dan kertas atau orang (people).8 Dokumentasi digunakan untuk 

mengetahui data peserta didik, data fasilitas belajar dan data lainnya yang 

mendukung penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan pada saat itu 

mengumpulkan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data harus 

disesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Penggunaan instrumen dalam 

pengumpulan data, harus disesuaikan dengan jenis atau sifat data yang 

dikumpulkan. Jika penggunaan instrumen salah, maka data yang dikumpulkan 

juga salah. Jika datanya salah, maka hasil penelitian secara keseluruhan salah, 

walaupun diolah dengan teknik apapun.9 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah angket (kuesioner) dengan bentuk skala likert dan format 

dokumentasi. 

1. Kuesioner/Angket 

 Kuesioner atau angket merupakan instrumen yang akan peneliti 

gunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data. Kedua variabel yang akan 

 
7Anggy Giri Prawiyogi et al., “Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan 

Minat Membaca Di Sekolah Dasar,” Jurnal Basicedu .(2021), h. 446–52. 
8Rakhmadi Ilham et al., “Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pada Swalayan 

Indomaret Di Jalan Rajawali Kota Palangka Raya,” Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 
(2023),h.  67–74,. 

9Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode 
Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (2017). h. 44-45  
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diukur sama-sama menggunakan kuesioner (angket). Jenis kuesioner yang 

digunakan adalah kuesioner tertutup. Dimana alat ukur yang digunakan 

adalah skala psikologi. Sebagaimana variabel yang akan diteliti menyangkut 

tentang  aspek personal atau psikologis seseorang, maka peneliti 

menggunakan skala likert. Skala likert merupakan rangkaian item (butir 

pertanyaan). Responden hanya saja memberikan persetujuan atau ketidak 

setujuan dengan butir pertanyaan tersebut. Skala ini dimaksudkan untuk 

mengukur sikap individu dalam dimensi yang sama dan individu 

menempatkan dirinya ke arah satu komunitas dari butir soal.10 

 Skala likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel 

yaitu diukur dan dijabarkan ke dalam indikator variabel. Indikator ini 

digunakan sebagai titik patokan untuk menyusun item instrumen yang berupa 

pernyataan dan pertanyaan.11 

 Skala ini menilai sikap atau perilaku yang diinginkan oleh peneliti 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan dengan 

pilihan alternatif empat kategori jawaban yang akan dipilih oleh responden 

untuk dilihat kompetensi kepemimpinan (leadership) guru terhadap perilaku 

prokrastinasi peserta didik pada skala pengukuran yang telah disediakan, 

misalnya, sangat tepat (SS), sesuai dengan (S), tidak sesuai (TS) dan sangat 

tidak sesuai (STS) dengan memberikan tanda checklist (√). 

 

 

 
10Tri Indah Wahyuningsih, Pengaruh Literasi Ekonomi Dan Kelompok Teman Sebaya 

Terhadap Perilaku Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Tadris IPS UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, (2022). h. 99 

11Creswell, J. W., Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, (2018). h. 
60-61 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 

N

o 

 

Variabel 

 

Indikator 

Nomor Item  

Jumla

h 

Favourabl

e  

(+) 

Unfavourabl

e 

(-) 

1 Frekuensi 

Penggunaan 

Game Online 

a. Lamanya Waktu 

yang dihabiskan 

ketika bermain 

game Online 

 

3 

 

1,2,4,5 

 

5 

  b. Seberapa sering 

bermain game 

omline dalam 

waktu tertentu 

 

8,9 

 

6,7 

 

4 

  c. Menunjukkan 

seberapa tinggi 

konsentrasi saat 

bermain game 

online, menikmati 

aktivitas bermain 

game online, 

mengenyampingk

an kegiatan lain 

 

 

 

 

 

11,15 

 

 

 

 

 

10,12,13,14 

 

 

 

 

 

6 

 Total  5 10 15 

2 Perilaku 

Prokrastina

a. Penundaan 

memulai 
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si Peserta 

didik  

mengerjakan 

tugas penundaan 

menyelesaikan 

tugas  

2,5 1,3,4 5 

  b. Lamban dalam 

mengerjakan 

tugas memerlukan 

waktu yang lebih 

lama 

 

 

7,9,10 

 

 

6,8 

 

 

5 

  c. Tidak sesuai 

antara rencana 

dengan tindakan, 

lamban dalam 

memenuhi 

deadline  

 

 

12,14 

 

 

11,13 

 

 

4 

  d. Melakukan 

aktivitas lain yang 

tidak berhubungan 

dengan tugas 

akademik 

 

 

16 

 

 

15,17,18 

 

 

4 

 Total  8 10 18 

 

2. Format Dokumentasi 

 Format dokumentasi dalam penelitian ini juga digunakan oleh peneliti 

mengumpulkan data, akan tetapi format dokumentasi hanyalah instrumen / 

alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai penguat dalam 
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pengambilam data. Karena dalam penelitian kuantitatif format dokumentasi, 

format wawancara serta format observasi hanya sebagai alat bantu dalam 

pengumpulan data. 

G. Prosedur Penelitian 

 Adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun instrumen yang akan digunakan gunakan dalam penelitian dan 

melakukan konsutasi bersama pembimbing serta memvalidasi instrumen 

tertentu. 

b. Melengkapi surat-surat izin peneliti. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti menyebarkan angket/kuesioner kepada subjek penelitian. 

b. Peneliti menganalisis hasil data angket/kuesioner. 

c. Peneliti melakukan analisis data ada tidaknya hubungan frekuensi game 

online dengan perilaku prokrastinasi peserta di SMK Negeri 1 Pangkep  

H. Validitas dan Reabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Validitas atau keshahihan adalah suatu ukuran yang “menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur”.12 

Dengan demikian, sebuah intrumen dikatakan valid apabila sudah mampu 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk menguji 

tingkat validitas instrumen, maka penulis menggunakan rumus korelasi 

 
12Sugi Ono, “Uji Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur SG Posture Evaluation,” Jurnal 

Keterapian Fisik. (2020), h.  55–61. 
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product moment, yaitu sebagai berikut : 

 

 

         Keterangan : 

           Γxy              : Angka indeks korelasi “r” product moment 

           ∑XY          : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

           ∑X             : Jumlah seluruh skor X 

           ∑Y       : Jumlah seluruh skor Y.13 

Kriteria pengujian validitas instrumen, jika harga Γhitung ˃ Γtabel 

dengan taraf signifikansi 0,05, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. 

Begitu pula sebaliknya, jika Γhitung ˂ Γtabel maka instrumen tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

Sebelum menguji validitas instrumen penelitian, peneliti terlebih 

dahulu menyebar angket kepada 10 orang responden di luar sampel dengan 

jumlah soal 20 untuk variabel prokrastinasi belajar peserta didik.  

Setelah diketahui harga rxy hitung (0,988), langkah selanjutnya adalah 

dengan membandingkan harga rxy hitung dengan rxy tabel. Harga rxy tabel dengan 

N sebesar 10 dari taraf signifikan 5% adalah 0,666. Berdasarkan hasil 

perhitungan di atas, ternyata harga rxy hitung lebih besar dari rxy tabel atau 0,988 

> 0,666, yang artinya butir-butir soal pernyataan tersebut dikatakan valid dan 

dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. 

2. Realibilitas Instrumen 

 Reliabilitas adalah “indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan”.14 Instrumen yang sudah 

dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 

 
13 Sugiyono, Metode Penelitian., h. 183. 
14Ono, “Uji Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur SG Posture Evaluation.” 
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juga. “Suatu alat pengukur dikatakan reliable apabila alat itu dalam mengukur 

gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama”.15 

Dengan demikian, alat yang reliable secara konsisten dapat memberikan 

ukuran yang sama sehingga data yang dihasilkan juga dapat diandalkan. Untuk 

menguji reliabilitas instrumen, penulis menggunakan rumus spearman brown 

sebagai berikut: 

 

 

 

keterangan 

𝑟i      = Reliabilitas internal seluruh instrumen 

𝑟𝑏   = Korelasi product moment antara belahan pertama dan 

kedua.16 

Kemudian setelah nilai reliabilitas pada setiap skor item soal diperoleh 

maka langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai tersebut dengan 

tabel. Jika harga Γhitung ˃ Γtabel dengan taraf signifikansi 0,05, maka 

instrumen tersebut dinyatakan reliable. Begitu pula sebaliknya, jika Γhitung ˂ 

Γtabel maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliable. 

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

menggunakan teknik korelasi product moment, yaitu “teknik yang  digunakan 

untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel”. 

Adapun rumus korelasi product moment yaitu sebagai berikut: 

 
15et al James W, “Uji Validitas Dan Reliabilitas,” Andrew’s Disease of the Skin Clinical 

Dermatology., 2020, 22–40. 
16Nengah Jago, “Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Kegemaran 

Membaca  Masyarakat Umum  Di Provinsi Bali Tahun 2018  Dengan Teknik Belah Dua (Split 
Half),” Acarya Pustaka . (2019), h. 1. 
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Keterangan : 

rxy : Angka indeks korelasi “r” 

product moment  

N : Number of cases 

∑XY : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

∑X : Jumlah seluruh skor X 

∑Y : Jumlah seluruh skor Y.17 

Setelah data diolah dan dianalisis dengan menggunakan rumus product 

moment di atas, maka selanjutnya hasil yang diperoleh tersebut 

dikonsultasikan pada tabel nilai koefisien korelasi “r” product moment, pada 

taraf signifikansi 5%. Apabila rxy ˃ rtabel pada taraf signifikansi 5%, maka 

hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. Begitu pula 

sebaliknya, Apabila rxy ˂ rtabel pada taraf signifikansi 5%, maka hipotesis 

alternatif (Ha) ditolak dan hipotesis nol (Ho) diterima. Selanjutnya, untuk 

mengetahui tingkat hubungan antara variabel frekuensi game online dengan 

perilaku prokrastinasi, maka nilai rxy yang diperoleh tersebut kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 
17Farida Isroani and Su’udin Aziz, “Pengaruh Media Google Classroom Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Terhadap Prestasi Belajar Siswa,” 
Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan. (2022), h. 221–27. 
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Tabel 3.11 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval 

Koefisien 

Tingkat 

Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat.18 

Kemudian, untuk melihat seberapa besar sumbangan (kontribusi) 

variabel frekuensi game online dengan perilaku prokrastinasi, dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus koefisien determinan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan : 

                        KP     : Nilai Koefisien  Determinan 

 r         : Nilai Koefisien korelasi.19 

Selanjutnya, untuk menentukan hipotesis dalam penelitian ini maka 

penulis melakukan pengujian signifikan koefisien korelasi dengan uji t pada 

taraf siginifikan = 0,05 dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

18Sugiyono, Statistika Untuk penelitian, h. 228. 

19 Yuyun Yunarti, Pengantar Statistika, (Metro: Kaukaba, 2015), h. 82. 

KP = r2 × 100% 
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Keterangan : 

thitung : Nilai t 

r : Nilai Koefisien Korelasi 

n : Jumlah Sampel.20 

 

nilai thitung tersebut, langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan 

nilai thitung dengan nilai ttabel. Apabila diperoleh harga thitung>ttabel, maka artinya 

H0 ditolak Setelah mendapatkan dan Ha diterima. Sehingga dari perbandingan 

nilai thitung dengan nilai ttabel tersebut hasilnya kemudian dapat diambil sebagai 

kesimpulan untuk hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20Yuyun Yunarti, Pengantar Statistika, h. 82. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Pangkep yang terletak dijalan 

Sambung jawa, Samalewa, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene, 

Sulawesi selatan. Pertimbangan dan yang terjadi alasan memilih  lokasi ini 

sebagai tempat penelitian  adalah mudahnya memperoleh data dan jarak 

tempuh lokasi yang relatife dapat dijangkau. Selain itu, Pemilihan lokasi 

penelitian yang Lebih mendasar ialah dapat bekerja sama dengan pihak 

sekolah di SMK Negeri 1 Pangkep. 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian berdasarkan informasi 

dan penemuan data yang didapatkan dilapangan dari instrument penelitian 

berkaitan dengan variable hubungan Frekuensi penggunaan Game Online (X) 

perilaku prokrastinasi (Y) Peserta didik di SMKN 1 Pangkep. Penelitian ini 

Menggunakan angket yang berbentuk skala likert. Setelah data terkumpul, 

selanjutnya dianalisis Menggunakan analisis deskripsi untuk mengetahui 

gambaran dari masing-masing variable dan statiktik inferensial dengan 

bantuan program statistical packages for social science (SPSS) versi 25, untuk 

mencari hubungan Frekuensi Penggunaan Game Online dengan perilaku 

prokrastinasi di SMK Negeri 1 Pangkep. 

1. Frekuensi Penggunaan Game Online 

Frekuensi penggunaan game online dikalangan peserta didik SMK 

Negeri 1 pangkep adalah seberapa sering peserta didik melaksanakan 

permainan Game online dengan frekuensi sebanyak sekali, dua kali, bahkan 

berulang-ulang kali dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan. Dalam 

permainan game online ini peserta  didik dapat bermain secara individu 

maupun secara berkelompok dengan maksimal 5 orang dalam satu kelompok.  
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Indokator Frekuensi Penggunaan Game Online terdiri dari 3 (tiga) 

indikator, yaitu: (1) Lamanya Waktu yang dihabiskan ketika bermain game 

Online, (2) Seberapa sering bermain game omline dalam waktu tertentu, (3) 

Menunjukkan seberapa tinggi konsentrasi saat bermain game online, 

menikmati aktivitas bermain game online dengan mengenyampingkan 

kegiatan lain. frekuensi penggunaan Game Online siswa tergolong cukup 

 
Tabel 4.1  Rekapitulasi Hasil Angket tentang Hubungan Frekuensi 

Penggunaan Game Online  
 

No Nama Kelas Skor Kategori 

1 Fajar fajri XI TKJ 2 41 BAIK 

2 Muh Nur Syamsu XI TKJ 2 41 BAIK 

3 Wulan Juniar. AR XI TKJ 2 42 BAIK 

4 Nur Her Anifin XI TKJ 2 42 BAIK 

5 Lisna XI TKJ 2 42 BAIK 

6 Muh Terpi Pratama XI TKJ 2 45 BAIK 

7 Bayu Kuncoro XI TKJ 2 45 BAIK 

8 Nita Amalia XI TKJ 2 38 CUKUP 

9 Ahmad Takwa XI TKJ 2 37 CUKUP 

10 Salsabila Ahmad  XI TKJ 2 37 CUKUP 

11 Saipul XI TKJ 2 36 CUKUP 

12 Fira  Djasmita XI TKJ 2 38 CUKUP 

13 Hamsinah XI TKJ 2 37 CUKUP 

14 Ade Irma  XI TKJ 2 37 CUKUP 

15 Nurwanda  XI TKJ 2 36 CUKUP 

16 Winda XI TKJ 2 39 CUKUP 
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 Berdasarkan table 4.1 diatas mengenai data angket pada Variabel (X) 

Frekuensi Penggunaan Game Online dengan jumlah 15 butir pertanyaan, dapat 

dilihat bahwa skor maksimum 45 dan skor minimum 31.  

 Kemudian, untuk mengetahui berapa presentase siswa yang menjawab 

frekuensi penggunaan Game Online dalam kategori baik, cukup, atau kurang, 

maka dari nilai hasil angket frekuensi penggunaan  Game online siswa diatas 

dapat dibuat table distribusi frekuensi dengan mengelompokkan frekuensi 

penggunaan Game online kedalam tiga kategori berdasarkan kelas interval 

yang diperoleh dari hasil jumlah skor tertinngi dikurangi jumlah skor terendah 

dibagi jumlah klasifikas, yaitu sebagai berikut: 

Rentang Kelas :   Jumlah Skor Tertinggi-Jumlah Skor Terendah 

              Jumlah Klasifikasi 

  : 45-31  

          3 

  : 4 

 

17 Muthiara Sari XI TKJ 2 37 CUKUP 

18 Trianila Sabta D XI TKJ 2 36 CUKUP 

19 Muh Aswar XI TKJ 2 39 CUKUP 

20 Ismail Ahmad XI TKJ 2 38 CUKUP 

21 Raeunus Nunandas  XI TKJ 2 33 KURANG 

22 Putri  XI TKJ 2 32 KURANG 

23 Muh Fauzan Adzim XI TKJ 2 35 KURANG 

24 Nadiya XI TKJ 2 31 KURANG 

25 Febrianti XI TKJ 2 33 KURANG 
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 Setelah mendapatkan rentang kelas interval yaitu 4, kemudian nilai 

hasil angket frekuensi penggunaan Game online diatas  dibuat dalam tabel 

distrbusi frekuensi sebagai berikut:  

 
Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Angket Frekuensi Penggunaan Game online 
 

No Interval kelas  Frekuensi Kategori Presentase 

1 41-45 7 Baik 28% 

2 36-40 13 Cukup  52% 

3 31-35 5 Kurang 20% 

Jumlah 25  100% 

Berdasarkan pada tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui 

bahwa dari 25 siswa yang menjadi sampel penelitian, sebanyak 7 siswa atau 

28% siswa menjawab bahwa frekuensi penggunaan Game Online siswa baik, 

dan sebanyak 13 siswa atau 52% siswa menjawab frekuensi penggunaan 

Game Online siswa cukup, serta sebanyak 5 siswa atau mencapai 20% siswa 

menjawab frekuensi penggunaan Game Online siswa kurang.   Oleh karena itu 

dapat dipahami bahwa frekuensi penggunaan Game Online siswa tergolong 

cukup, karena sebanyak 13 siswa atau 52% siswa menjawab bahwa frekuensi 

penggunaan Game Online siswa cukup. 

2. Perilaku Prokrastinasi Peserta Didik  

Perilaku prokrastinasi adalah perilaku peserta didik yang cenderung 

menunda mengerjakan atau menyelesaikan tugas akademik yang meliputi 

tugas mandiri, tugas kelompok. Yang dilakukan dengan sengaja dan memilih 

melakukan aktivitas lain diluar tugas akademik sehingga menimbulkan 

dampak negatif pada peserta didik.  
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Indokator perilaku prokrastinasi peserta didik terdiri dari 4 (Empat) 

indikator, yaitu: (1) Penundaan memulai mengerjakan tugas penundaan 

menyelesaikan tugas, (2) Lamban dalam mengerjakan tugas memerlukan 

waktu yang lebih lama, (3) Tidak sesuai antara rencana dengan tindakan, 

lamban dalam memenuhi deadline, (4) Melakukan aktivitas lain yang tidak 

berhubungan dengan tugas akademik. 

 

 
Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Angket tentang Perilaku Prokrastinasi 

Peserta Didik 
 

No Nama Kelas Skor Kategori 

1  Ade Irma XI TKJ 2 59 BAIK 

2  Putri  XI TKJ 2 53 BAIK 

3 Nur Her Anifin  XI TKJ 2 57 BAIK 

4 Lisna XI TKJ 2 53 BAIK 

5 Muh. Nur Syamsu  XI TKJ 2 47 CUKUP 

6 Raenus Nunandas  XI TKJ 2 47 CUKUP 

7 Saipul XI TKJ 2 48 CUKUP 

8 Fira Djasmita  XI TKJ 2 46 CUKUP 

9 Hamsinah XI TKJ 2 46 CUKUP 

10 Nurwanda  XI TKJ 2 46 CUKUP 

11 Winda XI TKJ 2 46 CUKUP 

12 Wulan Juniar AR XI TKJ 2 52 CUKUP 

13 Bayu Kuncoro XI TKJ 2 48 CUKUP 

14 Salsabila Ahmad XI TKJ 2 53 CUKUP 

15 Bayu kuncoro XI TKJ 2 48 CUKUP 
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16 Trianila Sabta D XI TKJ 2 47 CUKUP 

17 Muh Aswar  XI TKJ 2 50 CUKUP 

18 Ismail Ahmad  XI TKJ 2 50 CUKUP 

19 Trianila Sabta D XI TKJ 2 47 KURANG 

20 Nita Amalia XI TKJ 2 41 KURANG 

21 Ahmad Takwa   XI TKJ 2 43 KURANG 

22 Fajar Fajri  XI TKJ 2 39 KURANG 

23 Muthiara sari  XI TKJ 2 42 KURANG 

24 Muh Fauzan Adzim  XI TKJ 2 43 KURANG 

25 Muh Terpi Pratama XI TKJ 2 44 KURANG 

Berdasarkan tabel diatas mengenai data angket pada Variabel (Y) 

Perilaku Prokrastinasi Peserta didik dengan jumlah 18 butir pertanyaan, dapat 

dilihat bahwa skor maksimum 59 dan skor minimum 39.  

 Kemudian, untuk mengetahui berapa presentase siswa yang menjawab 

Perilaku prokrastinasi peserta didik dalam kategori baik, cukup, atau kurang, 

maka dari nilai hasil angket Perilaku prokrastinasi peserta didik siswa diatas 

dapat dibuat tabel distribusi frekuensi dengan mengelompokkan Perilaku 

prokrastinasi peserta didik kedalam tiga kategori berdasarkan kelas interval 

yang diperoleh dari hasil jumlah skor tertinngi dikurangi jumlah skor terendah 

dibagi jumlah klasifikas, yaitu sebagai berikut: 

Rentang Kelas : Jumlah Skor Tertinggi-Jumlah Skor Terendah 

   Jumlah Klasifikasi 

  : 59-39  

            3 

  : 6 
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Setelah mendapatkan rentang kelas interval yaitu 6 kemudian nilai 

hasil angket Perilaku prokrastinasi Peserta didik diatas  dibuat dalam tabel 

distrbusi frekuensi sebagai berikut: 

 
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Angket Perilaku Prokrastinasi 

Peserta Didik 

No Interval kelas  Frekuensi Kategori Presentase 

1 53-59 4 Baik 16% 

2 46-52 14 Cukup  56% 

3 39-45 7 Kurang 28% 

Jumlah 25  100% 

Berdasarkan pada tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui 

bahwa dari 25 siswa yang menjadi sampel penelitian, sebanyak 4 siswa atau 

16% peserta didik menjawab bahwa perilaku prokrastinasi peserta didik 

baik, dan sebanyak 14 peserta didik atau 56% peserta didik menjawab 

perilaku prokrastinasi peserta didik peserta didik cukup, serta sebanyak 7 

peserta didik atau mencapai 28% peserta didik menjawab perilaku 

prokrastinasi peserta didik peserta didik kurang.   Oleh karena itu dapat 

dipahami bahwa frekuensi penggunaan Game Online peserta didik tergolong 

cukup, karena sebanyak 14 peserta didik atau 56% peserta didik menjawab 

bahwa frekuensi penggunaan Game Online peserta didik cukup. 

 

 

 

3. Analisis Hubungan Frekuensi Penggunaan Game Online dengan 

Perilaku Prokrastinasi Peserta Didik di SMK Negeri 1 Pangkep 

A. Uji koefisien Determinasi 
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Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen. Nilai R2 memiliki nilai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2≤ 1), 

dimana semakin besar nilai R2 mendekati angka 1 maka akan semakin besar 

kemampuan variabel 71 independen mampu menjelaskan variabel dependen, 

namun semakin mendekati angka 0 nilai R2 maka akan semakin tidak mampu 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil dari 

uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .078a .006 -.037 3.757 

a. Predictors: (Constant), Y 

Tabel 4.5 Tabel Model Summary (X-Y) 

Variabel R R Square Keterangan 

X-Y 0,78a 0,006 Ada Hubungan 

6% 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien 

determinasi yang dinyatakan dengan nilai r-square dalam penelitian ini 

sebesar 0,006 atau 6%. Hal ini mengartikan bahwa Prokrastinasi peserta didik  

dapat dijelaskan oleh variasi variabel frekuensi penggunaan Game online 

sebesar 6%, sedangkan sisanya sebesar 94% dijelaskan oleh variasi variabel 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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B. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab hipotesis 

yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Adapun uji yang digunakan 

adalah uji parsial (uji-t), digunakan untuk mengukur apakah ada hubungan 

satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel 

dependen.1 Adapun hasil yang telah diolah oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

 

Variabel Unstandardized 

Coefficients 

thitung ttabel keterangan 

Constant  35,027 0,374 1,712 Tidak memiliki 

hubungan X 0,060 

 

 
1 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, h.175. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficient

s 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Consta

nt) 

35.027 7.671 
 

4.566 .000 

Y .060 .160 .078 .374 .712 

a. Dependent Variable: X 

 Tabel 4.6 Uji Hipotesis 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel frekuensi 

penggunaan game online memiliki nilai koefisien yang bernilai positif sebesar 

0,060, memiliki nilai thitung sebesar 0,374 < ttabel 1,714, serta nilai signifikan 

sebesar 0,712 > 0,05. Hal ini mengartikan bahwa variabel frekuensi 

penggunaan game online tidak memiliki Hubungan dengan perilaku 

prokrastinasi peserta didik, jadi hipotesis dalam penelitian ini: 

a. Ho : Tidak ada hubungan signifikan frekuensi penggunaan game online 

dengan perilaku prokrastinasi peserta didik di SMK Negeri 1 Pangkep 

b. H1 : Ada Hubungan signifikan frekuensi penggunaan game online dengan 

perilaku prokrastinasi peserta didik di SMK Negeri 1 Pangkep. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Frekuensi Penggunaan Game Online  

  Game online merupakan permainan yang bisa diakses oleh banyak 

pemain, dimana mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh 

jaringan internet. Game online merupakan permainan yang terhubung dengan 

jaringan internet, dimana interaksi antara satu orang dengan yang lainnya 

untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi, dan meraih nilai tertinggi dalam 

dunia. Game online merupakan aplikasi permainan yang berupa pengaturan 

strategi, petualangan, dan bermain peran serta memiliki aturan main dan 

tingkatan tertentu. Seseorang bermain game online akan merasa senang 

karena mendapat kepuasan. Kepuasan yang diperoleh dari game online akan 

membuat pemain semakin tertarik dalam memainkannya, Karena itu bisa juga 

dikatakan bahwa game online adalah permainan yang terhubung dengan 

jaringan internet dan bisa dimaninkan oleh banyak pemain yang didalamnya 

terdapat pengaturan strategi guna mencapai tujuan. 
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1) Aspek-Aspek Bermain Game Online 

a. Frekuensi 

Frekuensi adalah seberapa sering seseorang, melakukan aktivitas game 

online bisa dalam bentuk frekuensi seperti sekali, dua kali, tiga kali, 

atau seterusnya dalam rentang waktu yang ditentukan. Ketika anak 

bermain 8 game online dengan frekuensi 4-5 kali dalam seminggu hal 

ini dapat mengakibatkan banyak waktu yang dipakai untuk bermain 

saja, sehingga tidak melakukan kegiatan serta aktifitas yang lain dan 

menyebabkan anak tidak mendapatkan pengetahuan. 

b. Lama waktu 

Lama waktu adalah berapa lama waktu yang digunakan untuk bermain 

game online, semakin banyak waktu yang digunakan maka 

menunjukkan semakin lama seseorang tersebut untuk bermain game 

online. Ketika anak bermain game online dengan waktu ≥ 3 jam perhari 

hal ini akan membuat anak menganggap bahwa game online lebih 

penting daripada hal yang lain, seperti melakukan aktifitas belajar.2 

2) Dampak Game Online 

Game online memiliki pengaruh atau dampak yang saling bertolak 

belakang tergantung pada pemakainya. 

a.   Dampak positif meliputi meningkatkan konsentrasi, meningkatkan 

koordinasi tangan dan mata, meningkatkan kemampuan membaca, 

meningkatkan kemampuan berbahasa inggris, meningkatkan 

pengetahuan tentang komputer, dan meningkatkan kemampuan 

mengetik.  

 
2Azreen Fida Sariy: Bubungan Frekuensi Bermain Game online Dengan Kualitas 

Tidur pada Siswa Kelas xi Teknik Bisnis Sepeda, Skripsi (Madiun: Fak. Keperawatan, Stikes 
Bhakti Husada Mulia Madiun, Tahun 2020). Hal 7-8 
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b.  Dampak negatif meliputi menimbulkan adiksi atau kecanduan yang 

kuat, mendorong melakukan hal-hal negatif, berbicara kasar dan 

kotor, terbengkalainya kegiatan di dunia nyata, perubahan pola 

makan dan istirahat, pemborosan uang, dan mengganggu 

kesehatan.3                                                                                                                             

2. Perilaku Prokrastinasi  

   Prokrastinasi atau penundaan merupakan akibat dari  penghindaran 

tugas dan sebagai mekanisme pertahanan diri. Seseorang yang akan 

melakukan penundaan untuk dikarenakan trauma terhadap tugas tertentu 

atau teringat pengalaman kegagalan sehingga menimbulkan perasaan tidak 

nyaman saat mengerjakan tugas. 

 Prokrastinasi dapat terjadi karena seseorang menerima reward yang 

lebih menyenangkan dari pada tugas yang diprokrastinasi. Apabila 

prokrastinasi juga bisa muncul dalam kondisi lenient atau rendah dalam 

pengawasan akan cenderung mendorong seseorang untuk terus melakukan 

prokrastinasi.4 

a. Ciri-ciri Prokrastinasi 

Prokrastinasi dapat dilihat dalam indikator tertentu yang dapat diukur 

dan diamati ciri-cirinya antara lain: 

1) Penundaan waktu untuk memulai maupun menyelesaikan tugas 

Peserta didik yang melakukan prokrastinasi menyadari bahwa tugas 

yang dihadapi harus segera diselesaikan dan berguna bagi dirinya, akan tetapi 

cenderung menunda untuk memulai mengerjakan tugas atau menunda untuk 

 
3 Mirwa Yudha Setyaningrum, Hubungan Antara Frekuensi Bermain Game Online 

dan Dukungan Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa sd, Skripsi (Semaki: Fak. Magister 
Psikologi Sekolah, Universitas Ahmad Dahlan, 2019) Halaman 8 

4 Ghufron, M. Nur & Risnawita R. Teori– teori Psikologi. (Yogjakarta: Ar- ruzz 
media, 2017), h. 45 
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menyelesaikan tugas. 

2) Keterlambatan dalam mengerjakan tugas. 

Peserta didik yang melakukan prokrastinasi akan membutuhkan 

waktu yang lebih banyak untuk mengumpulkan niat dan mempersiapkan diri 

dalam mengerjakan tugas tanpa memperhitungkan keterbatasan waktu yang 

dimilikinya. Tindakan tersebut mengakibatkan seseorang tidak berhasil 

menyelesaikan tugasnya secara memadai.                           

3) Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual.  

Peserta didik yang melakukan prokrastinasi akan kesulitan untuk 

menyelesaikan tugas akademik dalam batas waktu yang telah ditentukannya 

sendiri sebagai target. Peserta didik memiliki target untuk menyelesaikan 

tugas akademik dalam jangka waktu tertentu namun pada kenyataannya 

peserta didik belum dapat menyelesaikan tugas akademiknya. 

4) Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan yang tidak 

berhubungan dengan tugas akademik. 

Peserta didik yang melakukan prokrastinasi dengan sengaja tidak 

segera menyelesaikan tugasnya. Hal ini dikarenakan mereka menggunakan 

waktu yang dimiliki untuk melakukan aktivitas lain yang dianggap 

menyenangkan dan mendatangkan hiburan, seperti (membaca majalah, 

koran, komik, pergi ke bioskop, mendengarkan musik, menonton televisi, dan 

bermain game) sehingga dapat menyita waktu dan membutuhkan waktu yang 

banyak untuk menyelesaikan tugas. 

5) Dari definisi yang telah dipaparkan diatas maka disimpulkan bahwa ciri- 

ciri. 

            prokrastinasi akademik adalah penundaan untuk memulai maupun 

menyelesaikan tugas yang dihadapi, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, 
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kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual dan melakukan aktivitas 

lain yang lebih menyenangkan yang tidak berhubungan dengan tugas 

akademik.5 

b. Jenis-Jenis Prokrastinasi 

a. Prokrastinasi Fungsional 

Individu yang melakukan penundaan menyelesaikan tugas ini untuk 

mencari data yang lebih lengkap sehingga tugas yang dikerjakan menjadi lebih 

sempurna. Penundaan ini disertai oleh alasan yang kuat dan mempunyai 

tujuan sehingga tidak merugikan prokrastinator (penunda). 

b. Prokrastinasi Disfungsional 

Individu menyelesaikan tugas tanpa ada arah yang jelas. Bentuk ini 

termasuk bentuk penundaan yang kurang bermanfaat atau tidak bertujuan, 

membuang waktu dan membiarkan kesempatan lewat dengan percuma, 

sehingga dapat merugikan prokrastinator itu sendiri. Ada dua macam jenis 

prokrastinasi disfungsional, yaitu : 

1. Decisional procrastination, adalah suatu penundaan dalam mengambil 

keputusan. 

2. Behavioral procrastination, adalah suatu penundaan dalam perilaku 

tampak. Penundaan dilakukan sebagai suatu cara untuk menghindari tugas 

yang dirasa tidak menyenangkan dan sulit dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan jenis-jenis 

prokrastinasi terbagi atas dua yaitu, prokrastinasi fungsional yang 

penundaannya untuk mencari informasi agar hasil menjadi baik dan 

memuaskan dan prokratinasi disfungsional yang penundaannya tanpa disertai 

alasan yang kuat, tidak bertujuan dan dapat merugikan. Prokrastinasi 

 
5 Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. Academic Procrastination: Frequency and Cognitive-

Behavioral Correlates: Journal of Counseling Psychology, (2016) h. 503-509. 
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disfungsional terdapat dua macam jenis penundaan yaitu decisional 

procrastination dan behavioral procrastination.6 

c.  Faktor-faktor prokrastinasi 

faktor penyebab seseorang menjadi prokrastinator: 

1) Anxienty (Kecemasan) 

Peserta didik yang memiliki kecemasan yang tinggi pada saat 

menghadapi tugas yang seharusnya diselesaikan membuat seseorang 

cenderung untuk menunda tugas tersebut. 

2) Self-Deprecation (Pencelaan terhadap diri sendiri) 

Peserta didik yang memiliki penghargaan yang rendah atas dirinya 

sendiri dan terus menerus menyalahkan diri sendiri ketika terjadi sesuatu 

yang buruk, juga merasa tidak percaya diri untuk mendapatkan masa depan 

yang cerah. 

3) Low Discomfort Tolerance (Toleransi yang rendah terhadap tugas) 

Peserta didik yang mengalami kesulitan pada tugas yang dikerjakan 

membuat peserta didik mengalami kesulitan untuk menoleransi rasa frustrasi 

dan kecemasan, sehingga mereka mengalihkan diri sendiri kepada tugas- 

tugas yang dianggap dapat mengurangi kenyamanan dalam diri mereka. 

4) Pleasure Seeking (Mencari kesenangan) 

Peserta didik yang cenderungan tinggi dalam mencari situasi nyaman, 

maka Peserta didik tersebut akan memiliki hasrat kuat untuk bersenang-

senang dan memiliki kontrol impuls yang rendah. 

5) Time Disorganization (Tidak teraturnya waktu) 

Peserta didik yang lemah dalam pengaturan waktu maka sulitnya 

 
6 Ferrari J.R., Johnson, J. L. dan Mc.Cown, W. G. Procrastination and Task 

Avoidance Theory, Research and Treatment. (New York: Plenum Press, 1995), h. 74-75 
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peserta didik untuk memutuskan melakukan pekerjaan apa yang penting dan 

kurang penting untuk dikerjakan hari ini. Semua pekerjaan terlihat sangat 

penting sehingga muncul kesulitan untuk menentukan apa yang harus 

dikerjakan terlebih dahulu. 

6) Environmental Disorganization (Lingkungan tidak teratur) 

Peserta didik yang berada pada lingkungan yang tidak teratur menjadi 

salah satu penyebab prokrastinasi. Kurangnya privasi dan banyaknya 

gangguan yang dapat menyulitkan peserta didik untuk konsentrasi sehingga 

pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan tepat waktu. 

7) Poor Task Approach (Pendekatan yang kurang baik terhadap tugas) 

Pendekatan yang lemah terhadap tugas membuat Peserta didik 

cenderung untuk menghindar tugas karena tidak tahu harus memulai dari 

mana sehingga cenderung tidak mengetahui bagaimana harus memulai dan 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

8) Lack of Assertion (Perilaku asertif yang rendah) 

Peserta didik yang kurang tegas terhadap dirinya dan tidak 

memiliki kemampuan sehingga dapat menghambat dalam menyelesaikan 

tugas. 

9) Hostility with Others (Permusuhan dengan orang lain) 

Kemarahan yang terus menerus tertanam dalam diri dapat 

menimbulkan dendam dan sikap bermusuhan, sehingga seseorang dapat 

memiliki sikap menolak atau menentang perkataan orang lain. 

10)    Stress and Fatigue (Tertekan dan Kelelahan) 

Peserta didik yang tertekan dan memiliki perasaan lelah yang 

dirasakan, membuat peserta didik menolak atau menghindar tugas.7 

 
7Julyanti, M. & Aisyah, S. Hubungan Antara Kecanduan Internet dengan 

Prokrastinasi Tugas Sekolah Pada Remaja Pengguna Warnet di Kecamatan Medan Kota. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

prokrastinasi adalah kecemasan, pencelaan terhadap diri, rendahnya 

toleransi, mencari kesenangan, disorganisasi waktu, disoragnisasi 

lingkungan, pendekatan yang lemah terhadap tugas, kurang asertif, 

permusuhan dengan orang lain, serta stress dan kelelahan. 

3. Hubungan Frekuensi Penggunaan Game Online dengan Perilaku 

Prokrastinasi Peserta Didik  di SMK Negeri 1 Pangkep. 

Berdasarkan pada tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui 

bahwa dari 25 peserta didik yang menjadi sampel penelitian, sebanyak 7 

peserta didik atau 28% peserta didik menjawab bahwa frekuensi penggunaan 

Game Online peserta didik baik, dan sebanyak 13 peserta didik atau 52% 

peserta didik menjawab frekuensi penggunaan Game Online peserta didik 

cukup, serta sebanyak 5 peserta didik atau mencapai 20% peserta didik 

menjawab frekuensi penggunaan Game Online peserta didik kurang.   Oleh 

karena itu dapat dipahami bahwa frekuensi penggunaan Game Online peserta 

didik tergolong cukup, karena sebanyak 13 peserta didik atau 52% peserta 

didik menjawab bahwa frekuensi penggunaan Game Online peserta didik 

cukup. 

Berdasarkan pada tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui 

bahwa dari 25 peserta didik yang menjadi sampel penelitian, sebanyak 4 

peserta didik atau 16% peserta didik menjawab bahwa perilaku prokrastinasi 

peserta didik baik, dan sebanyak 14 peserta didik atau 56% peserta didik 

menjawab perilaku prokrastinasi peserta didik cukup, serta sebanyak 7 

peserta didik atau mencapai 28% peserta didik menjawab perilaku 

prokrastinasi peserta didik peserta didik kurang.   Oleh karena itu dapat 

 

Jurnal Psikologi,(2015)  1( 2)  
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dipahami bahwa frekuensi penggunaan Game Online peserta didik tergolong 

cukup, karena sebanyak 14 peserta atau 56% peserta didik menjawab bahwa 

frekuensi penggunaan Game Online peserta didik cukup. 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel frekuensi 

penggunaan game online memiliki nilai koefisien yang bernilai positif sebesar 

0,060, memiliki nilai thitung sebesar 0,374 < ttabel 1,714, serta nilai signifikan 

sebesar 0,712 > 0,05. Hal ini mengartikan bahwa variabel frekuensi 

penggunaan game online tidak memiliki Hubungan dengan perilaku 

prokrastinasi peserta didik.  
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      BAB V   

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka pada penelitian ini diperoleh kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Frekuensi Penggunaan Game Online di SMK Negeri 1 Pangkep  

kategori cukup sebanyak 13 responden (52%). SertaPerilaku 

Prokrastinasi Peserta Didik SMK Negeri 1 Pangkep  didapatkan hasil 

pada kategori cukup sebanyak 14 responden (56%). 

2. Tidak terdapat hubungan frekuensi penggunaan dengan perilaku 

prokrastinasi peserta didik di SMK Negeri 1 Pangkep berdasarkan 

hasil uji regresi pada kolom (sig) 0,712  > 0,05 dengan thitung 0,374< 

ttabel 1,714 yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dengan 

keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam melakukan penelitian, maka 

penulis mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Bagi sekolah yang diteliti, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

bahan masukan kedepannya agar peserta didik tidak bermalas-

malasan mengerjakan tugas dari pendidik atau tidak penerapkan 

perilaku Prokarastinasi. 
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2. Guru atau pendidik, guru adalah teladan bagi anak didiknya di 

sekolah, sehingga diharapkan penelitian ini bisa memberikan 

informasi kepada guru untuk mengurangi frekuensi penggunaan 

game online dan tidak menerapkan perilaku prokrastinasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, tentunya penelitian ini masih jauh dari 

kata sempurna, namun diharapkan dengan penelitian ini dapat 

menjadi rujukan kepada peneliti selanjutnya dalam melaksanakan 

penelitian yang serupa atau dengan faktor-faktor lainnyaa 
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LAMPIRAN 

A. Lembaran Angket  

 

ANGKET/KUESIONER PENELITIAN 

Hubungan Frekuensi Penggunaan Game Online dengan Perilaku Prokrastinasi 

Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI TKJ 2 di 

SMKN 1 Pangkep 

 

 

Nama :.................................... Hari/Tanggal :…………. 

Kelas  :…………………………. No. Urut       :........... 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Perhatikan dan cermati setiap pernyataan sebelum memilih 

jawaban. 

2. Jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

sesuai dengan kegiatan jumat ibadah. 

3. Berilah tanda centang (🗸) pada salah satu kolom jawaban yang 

telah tersedia. 

4. Kriteria pilihan jawaban. 

a. 4 = Sangat Sesuai (SS) 

b. 3 = Sesuai (S) 

c. 2 = Tidak Sesuai (TS) 

d. 1 = Sangat Tidak Sesuai (STS)
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No 

Pernyataan Alternatif Jawaban 

A. Frekuensi Penggunaan Game Online SS S TS STS 

1 Saya menggunakan waktu yang lama untuk bermain 
game online. 

    

2 Lamanya bermain game online membuat saya lupa 
waktu. 

    

3 Waktu 1 jam bermain game online tidak cukup bagi 
saya 

    

4 Saya lebih lama menggunakan waktu bermain game 
online dari pada mengerjakan tugas. 

    

5 Dalam sehari saya bermain game online tidak sampai 1 
jam. 

    

6 Saya tidak membatasi waktu berapa kali saya bermain 
game online dalam sehari. 

    

7 Saya melakukan permainan game online berulang-
ulang. 

    

8 Dalam semiggu saya bermain game online hanya 
sekali. 

    

9 Saya bermain game online hanya sekali sehari.     

10 Saya lebih fokus saat bermain game online dari pada 
saat mengerjakan tugas. 

    

11 Ketika saya bermain game online saya hanya fokus 
terhadap game yang saya mainkan 

    

12 Saya tidak suka diganggu ketika bermain game online.     

13 Saya lebih menikmati bermain game online dari pada 
mengerjakan tugas. 

    

14 Saya memilih menyelesaikan tugas terdahulu lalu 
bermain game online. 
 

    

15 Saya tidak bisa bermain game online ketika tugas saya 
belum selesai 

    

 
NO 

 
    Perilaku Prokrastinasi Peserta Didik 
 

 
    SS 

 
    S 

 
    TS 

  
  STS 

1 Saya sering menunda mengerjakan tugas jika masih 
banyak waktu. 

    

2 Saya sering menunda menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
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3 Saya selalu menunda memulai mengerjakan tugas.     

4 Saya tidak pernah menunda mengerjakan tugas      

5 Saya sering mengerjakan tugas dijauh hari sebelum 
waktu pengumpulan. 

    

6 Saya membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkan 
diri sebelum mengerjakan tugas.  

    

7 Saya lambat ketika menyelesaikan tugas dan 
membutuhkan waktu lama. 

    

8 Saya cepat dalam menyelesaikan tugas.      

9 Saya selalu berusaha tepat waktu dalam mengerjakan 
tugas.  

    

10 Saya tidak pernah lambat dalam menyelesaikan tugas.     

11 Saya tidak pernah melewati batas waktu (deadline) 
dalam perencanaan penyelesaian tugas 

    

12 Saya membuat rencana dalam menyelesaikan tugas 
agar tepat waktu penyelesaiannya. 

    

13 Saya menyelesaikan tugas terlebih dahulu lalu 
melakukan aktivitas lain..  

    

14 Saya sering membuat rencana mengerjakan tugas, 
meskipun kenyataannya tidak sesuai dengan yang saya 
rencanakan..  

    

15 Saya lebih tertarik bermain game online dari pada 
mengerjakan tugas.  

    

16 
 

Saya merasa hal-hal yang saya kerjakan, kadang tidak 
sesuai dengan yang sudah di rencanakan  

    

17 Ketika teman mengajak bermain game online saya 
lebih memilih bermain dari pada mengerjakan tugas. 

    

18 Jika ada kegiatan lain yang lebih menyenangkan dari 
pada tugas, maka saya akan menunda menyelesaikan 
tugas. 
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B. Rekapitulasi Angket 

1. Rekapitulasi Angket Frekuensi Penggunaan Game Online  

 

 

NO 

Kode 

Responden 

Jumlah Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Nita Amalia 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 38 

2 Ahmad 

Takwa 

2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 3 3 2 2 3 37 

3 Salsabila 

Ahmad 

2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2 3 37 

4 Fajar Fajri 3 4 2 2 2 3 4 2 4 2 3 4 2 2 2 41 

5 Muh. Nur 

Syamsu 

3 2 3 2 1 3 4 1 2 4 3 4 1 4 4 41 

6 Raenus 

Nunandas 

2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 2 33 

7 Saipul 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 4 4 36 

8 Fira 

Djasmita 

1 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 38 

9 Hamsinah 1 1 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 37 

10 Ade Irma 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 37 

11 Nurwanda 1 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 36 

12 Winda 3 3 2 3 3 4 4 1 2 3 3 4 2 2 3 39 

13 Wulan 

Juniar. AR 

3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 4 3 4 3 42 

14 Putri 1 2 3 1 1 4 3 3 2 1 3 2 1 2 3 32 
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15 Bayu 

kuncoro 

4 3 1 3 3 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 45 

16 Nur Her 

Arifin 

3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 42 

17 Muthiara 

sari 

3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 37 

18 M. Fauzan 

Adzim 

2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 35 

19 Trianila 

Sabta D 

3 4 4 2 1 1 1 3 3 1 4 3 1 1 4 36 

20 Lisna 2 3 2 2 3 2 3 4 4 2 4 3 1 4 3 42 

21 Nadiya 2 3 2 2 1 2 1 4 4 1 2 1 1 1 4 31 

22 Muh Aswar 3 1 4 2 2 2 3 3 4 2 4 1 3 2 3 39 

23 Ismail 

Ahmad 

4 2 1 3 2 4 1 1 4 3 2 4 2 1 4 38 

24 Muh Terpi 

Pratama 

4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 45 

25 Febrianti 2 3 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 33 

 

2.  Perilaku Prokrastinasi Peserta Didik 

 

NO 

Jumlah     

jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1  2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 4 2 2 2 3 1 1 41 

2  2 3 2 3 3 2 1 2 4 3 3 3 3 2 2 3 1 2 43 

3 2 4 2 2 4 2 3 2 4 4 2 4 3 4 2 4 2 2 52 

4 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 39 
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5 3 2 1 2 2 3 2 3 4 2 4 4 2 3 3 2 2 3 47 

6 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 4 2 1 3 1 1 47 

7 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 48 

8 2 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 46 

9 2 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 46 

10 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 59 

11 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 4 46 

12 3 2 2 2 2 4 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 46 

13 3 2 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 4 2 2 2 3 3 52 

14 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1 4 2 3 53 

15 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 48 

16 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 57 

17 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 42 

18 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 43 

19 1 3 1 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 1 1 4 1 2 47 

20 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 1 4 3 3 53 

21 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 45 

22 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 50 

23 3 3 3 3 4 2 4 2 4 1 4 3 3 2 3 2 3 1 50 

24 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 3 1 1 44 

25 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3  47 
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C. Uji koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .078a .006 -.037 3.757 

a. Predictors: (Constant), Y 

 

Tabel 4.5 Tabel Model Summary (X-Y) 

Variabel R R Square Keterangan 

X-Y 0,78a 0,006 Ada Hubungan 

6% 

D. Uji Hipotesis 

 

 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficient

s 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Consta

nt) 

35.027 7.671 
 

4.566 .000 

Y .060 .160 .078 .374 .712 

A. Dependent Variable: X 
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Variabel Unstandardized 

Coefficients 

thitung Keterangan 

Constant  35,027 0,374 Memiliki 

Hubungan X 0,060 

Ttabel 1,714 

E. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan Tata cara Mengisi Koesiner/Angket kepada Peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membagikan Angket kepada peserta didik Perempuan 
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Membagikan Angket kepada Peserta Didik Laki-laki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta Didik mengisi Angket  
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GAMBARAN UMUN SEKOLAH 

 Penelitian ini di laksanakan di SMK Negeri 1 Pangkep yang terletal di 

jalan sambung jawa, samalewa, kecamatan Bungoro, kabupaten Pangkajene, 

Provinsi Sulawesi selatan dengan nomor NPSN 40300606 sekolah ini telah 

terakreditasi A dengan nomor SK Akreditasi 1857/BAN-SM/SK/2022. SMKN 

1 Pangkep dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama bapak 

Syahruddin Rahmat dengan status kepegawaian pegawai negeri sipil (PNS) 

dan mempunyai tenaga pengajar sebanyak 56 orang yang terdiri dari guru 

honorer sebanyak 28 orang dan pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 28 orang. 

 Adapun Kondisi sarana dan prasarana sekolah ini seperti Bangunan 

yang terdiri dari ruang belajar, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang 

perpustakaan, kantin, toilet, Lab masing-masing jurusan, dan lain-lain. Selain 

itu sarana dan prasarana pendukung belajar lainnya yang ada pada seperti 

kursi siswa, meja siswa, papan tulis, lemari, selain itu juga ada sarana 

pendukung lainnya  yang terdiri dari Laptop, computer, LCD, printer, smart TV, 

lemari arsip, kotak P3K, pengeras suara, wastafel, dan sarana pendukung 

lainnya.  

Berikut adalah Visi SMK Negeri 1 Pangkep: 

A. Visi 

Mewujudkan lulusan yang unggul mandiri, kompetitif, berakhlak mulia, 

berjiwa wirausaha, berbudaya lingkungan dalam menyongsong revolusi 4.0 

revolusi perdaban 5.0 

B. Misi 

1. Mewujudkan Program Smart School dalam layanan pendidikan. 

2. Mewujudkan organisasi dan manajemen sekolah sebagai sekolah 

ramah anak, sekolah aman, dan sekolah adiwiyata 
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3. Meningkatkan pembinaan karakter bangsa untuk menghasikan lulusan 

yang memiliki nilai integritas, religious, nasionalis, mandiri, dan gotong 

royong. 

4. Meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar dalam mencapai 

kompetensi siswa yang berstandar nasional dan internasional.  

5. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui TeachingFactory, untuk 

meningkatkan kreativitas siswa dalam menghasikan produk dan atau 

layanan jasa sesuai dengan kompetensinya  

6. Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana mendidik dalam 

mendukung penguasaan iptek yang ramah lingkungan  

7. Mewujudkan Link dan Match dengan dunia usaha dan dunia industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



80 
 

 
 

 

DAFTAR RIWYAT HIDUP 

Penulis dengan nama lengkap Muhammad 

Syuhufi Hs lahir di Bulu-bulu , Kecamatan Pangkajene, 

Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada tanggal 05 

Juni 2002. Penulis merupakan anak pertama dari 

pasangan H. Abdul Salam dan Hj. Syarmina HN, 4 

bersaudara. 

 Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2007-2008 di SDN 37 

Bulu-bulu selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 

yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pangkajene selama 3 

tahun dan lulus pada tahun 2017, lalu penulis melanjutkan kembali 

pendidikan di SMK Negeri 1 Pangkep dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 

yang sama pula penulis kembali melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih 

tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui jalur mandiri dan diterima di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sampai saat biografi 

ini ditulis 


