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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Pembahasan 

Penelitian ini membahas apakah ada hubungan antara variabel prokrastinasi 

akademik dengan dukungan sosial pada mahasiswa rantau. Pada penelitian ini 

peneliti memgambil subjek mahasiswa rantau semester 4 dan juga 6 yang sedang 

berkuliah di kota madiun, untuk melihat apakah ada hubungan anatara 

prokrastinasi akademik dengan dukungan sosial. Dalam penelitian ini peneliti 

memperoleh 122 sampel dan mayoritas dari subjek ialah perempuan sebanyak 86 

lalu laki-lakinya berjumlah 36 orang yang berada di universitas Kota Madiun. 

Mahasiswa rantau yang ada di universitas kota Madiun melakukan prokrastinasi 

dimana mereka melakukan penundaan tugas yang berlebihan dan lebih 

mementingkan hal yang tidak terlalu penting. Dalam penelitian ini bertujuan 

untuk melihat apakah ada hubungan antara prokrastinasi akademik dan dukungan 

sosial.  

Dari jumlah hasil yang didaptkan oleh peneliti pada penelitian ini sebanyak 

111 responden memiliki tingkat prokrastinasi akademik dan dukungan sosial yang 

sedang.  Dimana artinya mayoritas mahasiswa rantau yang berada di Kota Madiun 

memiliki tingkat prokrastinasi akademik yang sedang dan dukungan sosial yang 

sedang juga. Peneliti memakai sistem tabulasi silang dengan menggunakan 3 

kategorisasi. Hasil dari tabulasi silang dalam tabel 4.10 secara keseluruhan 

memiliki rata-rata rendah 1 orang, untuk yang sedang 111 responden, dan tinggi 

berjumlah 10 orang. 

Beradasarkan hasil dari analisis yang sudah diteliti oleh peneliti mengunakan 

teknik korelasi non parametrik spearman’s dari dua variabel ini bahwa nilai 

koefisien sebesar 0,494 dan nilai sig dari variabel 0,000 dimana nilai tersebut < 

0,05 yang artinya ada hubungan dari prokrastinasi akademik dan dukungan sosial. 

Livita (2019) mengatakan dukungan sosial dapat berwujud sebuah dukungan 

baik itu diterima maupun diarasakan. Dukungan yang dapat diterima biasanya 



38 
 

 
 

didapatkan oleh orang sekitar individu atau sebuah kenyataan yang dapat diterima 

dilingkungan sekitar, sedangkan dukungan yang dapat dirasakan berwujud respon 

dari indivu setelah merasakan dukungan yang diterimanya terkait dengan 

kesadaran individu tersebut. Dukungan sosial ini dapat mempengaruhi individu 

berupa motivasi dan memberikan perlindungan untuk melawan diri dari dampak 

negatif prokrastinasi hubungan antara dua variabel ini sangat signifikan dimana 

memiliki nilai korelasi sebesar 0,901.  

Menurut Elistantia, Yusmansyah, dan Utaminingsih (2018) dalam suatu 

permasalahan yang dihadapi individu ada bentuk dari informational support yang 

dimana dapat dirasakan oleh individu berupa saran, pengarahan, dan juga 

bimbingan dari teman sebaya. Dukungan sosial ini memiliki manfaat yang cukup 

besar untuk individu yang menghadapi permasalahan, dimana relasi dari 

dukungan sosial ini baik dan memperlihatkan perilaku yang mendukung seperti 

kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan juga kebutuhan psikis.  

Menurut Hadiwinarto (2020) menjelaskan jika semakin tinggi dukungan 

sosial yang diberikan maka akan menurunkan tingkat prokrastinasi dari individu. 

Dukungan diberikan perlahan dapat mengubah perilaku prokrastinasi akademik, 

dijelaskan juga oleh Pradinat dan Susilo (2016) menyebutkan ada salah satu aspek 

yang penting dalam sebuah perkembangan mahasiswa dan aspek ini mengarah 

kepada variabel dukungan sosial, maka dari itu ada hubungan yang cukup besar 

dari dukungan sosial terhadap prokrastinasi akademik. Karena dukungan dari 

lingkungan begitu berpengaruh terhadap individu khususnya mahasiswa rantau 

yang memasuki tempat atau lingkungan baru yang jauh dari keluarga dan sanak 

sodara, terkadang dukungan dari teman sebaya ini dapat menurunkan emosional 

serta kecemasan yang dirasakan oleh mahasiswa rantau tersebut.  Maka dari itu 

dapat dikatakan jika ada hubungan yang seimbang yaitu variabel prokrastinasi 

akademik dan dukungan sosial. 

Menurut Jayati, Suroso, Arifiana (2020) menyatakan terdapat hubungan 

negatif yang signifikan antara variabel dukungan sosial keluarga dengan 

prokrastinasi akademik. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 
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dukungan sosial keluarga yang diberikan terhadap mahasiswa rantau maka akan 

semakin rendah perilaku prokrastinasi akademik yang dilakukan. Sebaliknya, 

apabila semakin rendah dukungan sosial keluarga yang diberikan maka akan 

semakin tinggi perilaku prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa 

rantau. Hasil ini mendukung pernyataan Mubasyir (2016), yang menyatakan 

bahwa dukungan sosial mempengaruhi prokrastinasi akademik pada mahasiswa, 

dengan adanya dukungan sosial sangat efektif membantu individu khususnya 

mahasiswa untuk segera menyelesaikan studi. 

Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam masa penelitian, dimana 

peneliti hanya menggunakan variabel dukungan sosial sebagai faktor yang 

memengaruhi, tidak mampu mengawasi secara langsung masing-masing jawaban 

dari responden saat pengisian skala, pengisian skala juga beberapa menggunakan 

gfrom dikarenakan dari pihak kampus tidak menghendaki penyebaran 

menggunakan paper (kertas). Selain itu untuk uji normalitas dan uji liniearitas nya 

tidak lulus dalam uji. 

5.2 Simpulan 

Berdasarkan hasil data yang didapatkan, dapat diambil kesimpulan dari hasil 

penelitian yang diperoleh jika ada hubungan baik dari dukungan sosial terhadap 

prokrastinasi akademik yang dialami responden dimana nilai koefisien berjumlah 

0,494 dengan nilai (p) 0,000 < 0,05, menurut hasil yang diketahui ini adanya 

hubungan prokrastinasi akademik dan dukungan sosial, namun untuk normalitas 

dan liniearitas yang didapat < 0,05. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan, peneliti ingin memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Preventif 

a) Mahasiswa rantau yang melakukan prokrastinasi harusnya dapat 

mengurangi tindakan perilaku penundaan, hal ini bertujuan agar 

mahasiswa tersebut dapat mencegah tindakan prokrastinasi akademik 

yang mampu menganggu konsentrasi perkuliahan. 
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b) Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi universitas dan juga dapat memberikan pengetahuan luas tentang 

prokrastinasi akademik dengan dukungan sosial untuk mahasiswa 

rantau. Agar universitas kedepannya dapat memberikan dorongan bagi 

mahasiswa rantau dan membantu mereka untuk mengurangi perilaku 

prokrastinasi akademiknya. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sama diharapkan untuk 

melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai faktor lain 

yang dapat mempengaruhi prokrastinasi akademik dan dukungan sosial 

dan memperdalam informasi untuk penelitian selanjutnya. 
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