
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan antara prokastinasi akademik dengan dukungan sosial, nilai 

korelasi sebesar -0,146 yang lebih kecil dari rtabel 0,162 dengan signifikansi 

sebesar 0,081 (p ≤ 0,05). Hal ini menandakan tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara kedua variabel. Adanya faktor-faktor pengganggu yang 

mempengaruhi hasil dalam penelitian ini. Faktor pengganggu lainnya yaitu 

faktor internal yaitu keadaan fisik dan psikis individu. Selain itu faktor 

eksternal yaitu tingkat kesulitan tugas dan kegiatan diluar kampus. Dukungan 

sosial yang diperoleh mahasiswa tidak ada hubungannya dengan prokastinasi 

akademik. 

 

B. Saran  

1. Bagi Subjek 

Peneliti menyarankan pada mahasiswa semester IV untuk menyadari 

tanggung jawabnya sebagai mahasiswa yang mana harus memenuhi 

dan mengerjakan setiap tugas akademik dalam perkuliahan. Dengan 

mengetahui dampak yang dihasilkan dari prokastinasi akademik maka 

mahasiswa akan berpikir ulang sebelum melakukan prokastinasi 
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akdemik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara 

prokastinasi akademik dengan dukungan sosial pada mahasiswa di 

Kota Madiun. Untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel 

tambahan sehingga mampu menunjukkan adanya hubungan diantara 

variabel tersebut. Dalam pengambilan data sebaiknya peneliti bertemu 

langsung dengan subjek, untuk menghindari kesalahpahaman instruksi 

pada subjek dalam mengisi skala. 
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