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ABSTRAK 

 

Nama   : Muh. Asri 

Nim   : 90200116061 

Judul                     :”Pengaruh Role Conflict Dan Role Ambiguity Terhadap 

Burnout Dengan Cyberloafing Sebagai Variabel 

Moderating Pada Karyawan Kantor Inspektorat 

Gowa” 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh 

role Confict, dan role ambiguity terhadap burnout dan cyberloafing sebagai 

pemoderasi. Objek yang diteliti adalah karyawan kantor inspektorat gowa.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik penarikan sampel 

sampel menggunakan metode simple random sampling, dan jumlah yang sampel 

yang digunakan adalah 104 responden. Teknik pengambilan data yaitu data primer 

atau data yang diambil langsung dari responden melalui kuesioner. Teknik analisis 

menggunakan regresi linear berganda. Adapun variabel independen dalam 

penelitian ini adalah role conflict dan role ambiguity sedangkan variabel dependen 

adalah burnout, serta cyberloafing sebagai variabel moderating. 

Penelitian ini memproleh hasil bahwa role conflict, dan role ambiguity 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap burnout. role conflict berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap burnout. cyberloafing mampu memoderasi 

hubungan antara role conflict dengan burnout secara positif dan signifikan. bahwa 

role ambiguity berpengaruh negative dan signifikan terhadap burnout. variabel 

cyberloafing tidak memoderasi hubungan antara role ambiguity dengan burnout 

secara positif dan tidak signifikan. 

 

Kata Kunci : Role Conflict, Role Ambiguity, Burnout, Dan Cyberloafing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemahaman kegiatan pengawasan harus memulai dari suatu pemahaman 

manajemen antara lain fungsi-fungsi planning, organizing, actuating, dan 

controlling. Controlling adalah salah satu proses penting dalam manajemen 

sebagai prinsip dasarnya, salah satu unsur tidak ada atau tidak berfungsi, maka 

manajemen itu akan mengalami kelemahan. 

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan 

untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintah  yang baik (good governance), penanggulangan masalah korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan 

kekayaan dan kewenangan Negara, pungutan liar, serta sebagai bentuk 

penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang 

dapat merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2008 Tentang Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa 

Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang 

bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. APIP melaksanakan pengawasan 

intern yang meliputi seluruh proses kegiatan audit,review, evaluasi, pemantuan, 

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan 
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telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif 

dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan 

yang baik. Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada 

praktisinya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang 

dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa,membandingkan hasil dengan 

memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan. 

Masyarakat dewasa ini sangat mengharapkan APIP (aparat pengawasan 

intern pemerintah) mengambil peran lebih dari sekedar rekomendasi memperbaiki 

dan mengoreksi kesalahan saja, akan tetapi juga diharapkan mampu 

meminimalisir perilaku kontra produktif pegawai seperti perilaku cyberloafing. 

Perilaku ini disebabkan salah satunya oleh kondisi psikologis pegawai ,yaitu 

burnout. Penyebab munculnya burnout ini dikarenakan adanya role conflict dan 

role ambiguity. 

burnout adalah istilah psikologi yang digunakan untuk mengambarkan 

perasaan kegagalan dan kelesuan akibat tuntutan yang terlalu membebankan 

tenaga dan kemampuan pada karyawan kantor Inspektorat Sulawesi Selatan. 

Role conflict merupakan suatu konflik yang muncul dikarenakan adanya 

beberapa perintah/peran yang dilaksanakan secara bersamaan sehingga dalam 

pelaksanaannya mengabaikan perintah/peran yang lainnya. Konflik peran dapat 

menimbulkan ketidaknyamanan/kejenuhuan dalam bekerja(burnout), sehingga 

menimbulkan perilaku-perilaku menyimpang yang dapat memicu adanya 

burnout.role conflict dan role ambiguity dapat memicu adanya burnout. Hasil 

penelitian oleh Yagil et al (2008) menunjukkan bahwa role stressor dalam 
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pekerjaan (konflik peran, ambiguitas, dan role overload) merupakan predictor 

Burnout. Artinya role conflict mempunyai pengaruh kuat pada stress yang 

akhirnya memicu burnout. Rizzo et al., (1970) dalam Rizwan et al., (2014) juga 

mendeskripsikan role conflict sebagai ketidaksesuaian dalam potensi yang saling 

berhubungan yang memaksakan kinerja pekerjaan yang jelas. Menurut Luthans 

(2013) ada tiga jenis konflik peran, yaitu konflik antara individu dan peran; konflik 

Intrarole. Penelitian tentang role conflict ini ada beberapa hasil salah satunya 

Penelitian menurut Fogartyet al., (2000) mengatakan bahwa penelitian konflik 

peran tidak berpengaruh pada kinerja. Sejumlah penelitian yang dilakukan di 

berbagai sektor menunjukkan ada hubungan yang signifikan secara statistik 

antarakinerja pekerjaan dan role conflict (Babin dan Boles, 1998; Mohr dan Puck, 

2007). Dan menunjukkan hubungan negatif antara role conflict dan kinerja 

karyawan (Bhagat et al., 2010; Akgunduz. Y, 2015). 

Perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan 

salah satu perintah saja akan mengakibatkan terabainya perintah yang lain. 

Seseorang yang mengalami Role Conflict cenderung menimbulkan ketegangan 

psikologis yang berhubungan baik kesehatan mental maupun fisik sehingga dapat 

menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan bisa menurunkan motivasi 

kerja karena mempunyai dampak negatif  terhadap perilaku individu, seperti 

timbulnya ketegangan kerja, banyaknya terjadi perpindahan, penurunan kepuasan 

kerja sehingga bisa menurunkan kinerja secara keseluruhan.  

Role ambiguity menururt Yosef (2002), yaitu situasi dimana individu tidak 

memiliki arah yang jelas mengenai harapan akan perannya dalam organisasi. 
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Selanjutnya, Leight, et al (1988) dan Nimran (2004:102) menyatakan konflik peran 

itu merupakan hasil dari ketidak konsistenan harapan-harapan berbagai pihak atau 

persepsi adanya ketidak cocokan antara tuntutan peran dengan kebutuhan, nilai-

nilai individu dan sebagainya. Role ambiguity adalah ketidak jelasan/ketidak 

pastian terkait tugas-tugas pekerjaan dan pengharapan, kurangnya panduan 

perilaku kerja yang pantas, dan ketidakjelasan luaran perilaku (Rizzo et al., 1970). 

Teori peran (Kahn et al., dalam Rizzo et al., 1970) menyatakan bahwa role ambiguity 

(kurangnya informasi yang dibutuhkan untuk suatu posisi dalam perusahaan) akan 

menyebabkan munculnya coping behavior (perilaku untuk mengatasi) karena peran 

pada posisi yang sedang di jabat, yang mungkin mengambil bentuk usaha untuk 

menyelesaikan masalah untuk mencegah sumber-sumber stres atau untuk 

mekanisme pertahanan yang mengubah situasi yang sesungguhnya (Rizzo et al., 

1970). Jadi, berdasarkan teori peran, ambiguitas seharusnya meningkatkan 

kemungkinan seseorang menjadi tidak puas dengan perannya, selanjutnya dia 

akan mengalami kekhawatiran, mengubah kenyataan, dan bekerja kurang efektif 

(Rizzo et al., 1970). 

Menurut Bolino dan Turnley (2005) menyatakan bahwa beban kerja terjadi 

karena seseorang karyawan mempunyai terlalu banyak pekerjaan yang harus 

dikerjakan dibawah tekanan jadwal waktu yang sangat ketat dan tidak sesuai 

dengan kemampuan. Ketika terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan 

menyebabkan kelelahan fisik dan mental, bahkan kejenuhan dan stres akibat 

beban pekerjaan, ditambah lagi dengan perasaan bahwa keahlian yang dimiliki 

tidak memenuhi tuntutan tugas, hal tersebut yang nantinya akan memicu burnout. 
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Seperti pernyataan Virick dan Casper (2007) bahwa beban kerja menyebabkan 

tingginya kelelahan fisik dan psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Prijayanti 

(2015) tentang pengaruh beban kerja dan dukungan sosial terhadap burnout 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan beban kerja terhadap burnout. 

Leiter dan Maslach (1999), menjelaskan burnout secara operasional yaitu 

berdasarkan batasan ini maka dapat ditentukan kapan seseorang telah mengalami 

burnout, caranya adalah dengan meneliti gejala-gejala kekeringan emosional, 

adanya depersonalisasi dan penurunan rasa keberhasilan dalam melakukan tugas 

sehari-hari. Cordes dan Gougherty (1993) menyatakan bahwa burnout 

menyebabkan performance seseorang menurun. 

Sihotang (2004) menyatakan bahwa pada dasarnya burnout dapat terjadi 

pada semua orang baik pria maupun wanita. Hal tersebut terjadi karna setiap 

manusia tentu mengalami tekanan-tekanan yang diperoleh dalam kehidupan 

khususnya dalam menjalani aktivitas setiap hari. Secara umum pria lebih mudah 

mengalami burnout daripada wanita. Hal ini dikarenakan wanita tidak mengalami 

tekanan seperti yang dihadapi oleh seorang pria karena bagi seorang pria „bekerja‟ 

adalah suatu hal mutlak untuk menghidupi keluarganya, sedangkan bagi wanita 

tidaklah demikian, wanita boleh bekerja atau tidak, jadi bekerja bukanlah suatu 

keharusan (Gibson et al., 1987). 

Cyberloafing merupakan kegiatan penggunaan internet yang berkaitan 

dengan hobi pegawai atau pengalihan kejenuhan atau stress kerja dengan berbagai 

hiburan yang ada diinternet pada jam kerja (Permatasari. 2010). Contohnya seperti 

mengakses situs sosial (facebook, instagram, twitter, whatsApp), membaca berita, 
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mengirim dan menerima email pribadi, game online, online shopping, menonton 

video, mengunduh file atau musik, dan kegiatan lainnya yang tidak ada kaitannya 

dengan tugas dan pekerjaan (Blanchard & Henle, 2008). Perilaku cyberloafing dapat 

mengakibatkan turunnya produktivitas kerja berkisar pada angka 30%-40% dan 

akan menimbulkan biaya organisasi setiap tahun sebesar 54 miliyar dollar 

(Herdiati et al., 2015). 

Ozler & Polat (2012) mengemukakan beberapa penyebab individu 

melakukan cyberloafing yaitu faktor individual, faktor situasional dan faktor 

organisasi. Faktor pertama memberikan penjelasan mengenai sikap individu 

terhadap internet, trait pribadi, kebiasaan individu, faktor demografis, intensi, 

norma sosial dan nilai pribadi. Faktor kedua menjelaskan ada tidaknya kondisi 

yang mendukung adanya cyberloafing. Faktor ketiga menjelaskan tentang 

pembatasan dalam penggunaan internet, konsekuensi yang diharapkan, dukungan 

manajerial, modeling, sikap kerja karyawan, dan karakteristik pekerjaan.  

Menurut Gruys dan Paul (2003) perilaku kerja kontraproduktif merupakan 

sebuah kegiatan baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja sehingga 

menghambat kinerja individu, orang lain, dan organisasi,. Salah satu perilaku 

kerja kontraproduktif yang sering dilakukan oleh pegawai adalah perilaku 

cyberloafing, terlebih bagi mereka yang berkerja dengan internet. Cyberloafing 

merupakan tindakan penyalahgunaan internet perusahaan untuk urusan pribadi, 

seperti membaca informasi disitus-situs berita, games, entertainment, memeriksa 

email pribadi, facebook, dan menjelajahi situs-situs lainnya. Perilaku ini 

melanggar norma-norma organisasi dan mengancam kesejahteraan organisasi 
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maupun anggotanya (Robinson dan Bennet, 1995). Menurut Askew (2012) 

menyimpulkan bahawa cyberloafing merupakan perilaku karyawan dalam 

menggunakan berbagai jenis computer (desktop, cell-phone, tablet, i-pad) baik milik 

pribadi maupun milik perusahaan pada jam kerja untuk kegiatan yang tidak 

berhubungan dengan pekerjaan. Lim dan Teo (2005) menyatakan bahwa 

cyberloafing dipandang memiliki dampak negatif (merugikan) perusahaan. Oleh 

karena itu perlu diteliti juga variabel yang diduga dapat memperkuat atau 

memperlemah pengaruh role stressor terhadap cyberloafing. Menurut Goleman 

(2005) menyatakan bahwa emosi memegang peranan penting karena menuntun 

seseorang menghadapi saat-saat krisis dan tugas-tugas yang mengakibatkan 

kesedihan dan kekecewaan. Diduga kecerdasan emosional akan 

memperlemah/memperkuat pengaruh langsung role stressor dan cyberloafing. 

Adapun ayat yang berkaitan dengan role conflict, role ambiguity, burnout 

dan cyberloafing yaitu QS. AL- Hasyr/59:18 yaitu: 

َ وَىۡتَْظسُۡ َّفۡسٞ  ْىُاْ ٱتَّقىُاْ ٱللََّّ ٍَ َِ ءَا أيَُّهبَ ٱىَّرِي
َٰٓ ب يَ  ََ  بِ

َ خَبيِسُُۢ َُّ ٱللََّّ ََۚ إِ ٖۖ وَٱتَّقىُاْ ٱللََّّ تۡ ىغَِد  ٍَ ب قدََّ ٍَّ

 َُ يىُ ََ  )٨١(تعَۡ

 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah 

Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.(Kementrian 

Agama RI) 

 

Perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, 

dipahami oleh Thabathab‟i sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap 

amal-amal yang telah dilakukan. Hal ini diibaratkan seperti seorang tukang yang 

telah menyelesaikan pekerjaanya dan dituntut memperhatikan kembali untuk 
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disempurnakan apabila hasilnya baik atau memperbaiki apabila masih ada 

kekurangan. Sehingga saat diperiksa tidak ada lagi kekurangan dan barang 

tersebut tampil dengan sempurna. Setiap mukmin dituntut untuk melakukan hal 

yang sama yaitu apabila mengerjakan amal dengan baik maka dapat mengharap 

ganjaran, namun apabila amalnya buruk maka dianjurkan untuk segera bertaubat. 

Dalam tafsirannya Ibnu Katsir menjelaskan takwa sendiri diaplikasikan 

dalam dua hal, menepati aturan allah dan menjauhkan diri dari laranganNya. Jadi, 

tidak bisa kita mengatakan “saya telah menegakkan shalat”, setelah itu berbuat 

maksiat kembali. Karna makna takwa sendiri salling bersinergi, tidak dapat 

dipisahkan begitu pula penjelasan Al-Qurthubiy yang menyatakan bahwa perintah 

taqwa (pada ayat ini) bermakna: “Bertaqwalah pada semua perintah dan 

larangannya, dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibanNya yang 

dibebankan oleh Allah kepada diri kita, sebagai orang yang beriman, dan 

menjauhi larangan-larangan Allah, yang secara keseluruhan harus kita tinggalkan 

dalam seluruh aspek kehidupan kita”. 

 

Fenomena saat ini terjadi pergeseran paradigma peran APIP (aparat 

pengawasan intern pemerintah) yang tidak lagi bertindak sebagai watchdog 

melainkan sebagai Quality Assurance dan Consulting. Assurance adalah kegiatan 

penilaian bukti obyektif oleh auditor internal untuk memberikan pendapat atau 

simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau 

permasalahan lainnya. Sedangkan Consulting adalah jasa yang bersifat pemberian 

nasihat, yang pada umumnya diselenggarakan berdasarkan permintaan spesifik 

dari klien (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 

2012:26). Hal ini juga ditegaskan dalam Standar Audit Intern Pemerintah 

Indonesia dan PermenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap 

Reformasi Birokrasi 2010-2014 Program Penguatan Pengawasan (tingkat mikro) 

tentang peningkatan peran bagi APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting 

dengan hasil yang diharapkan adalah peningkatan kualitas pertanggung jawaban 

pengelolaan keuangan negara. Menurut Paape (2007) dengan berkembang dan 

meluasnya peran audit intern sebagai mekanisme corporate governance serta 
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layanan konsultasi internal, auditor internal berada dalam situasi yang unik 

sebagai penjamin mutu (quality assurance) baik dalam layanan organisasi dan 

konsultasi kepada manajer. Peran ganda ini telah menimbulkan perdebatan yang 

signifikan karena memiliki potensi untuk menempatkan auditor internal dalam 

situasi konflik. 

Pengaruh ini dapat berasal dari instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang diperiksa (audit), instansi auditor, atau dari kepentingan pribadi 

internal auditor itu sendiri, misalnya adanya pembatasan terhadap auditor internal 

untuk tidak mengakses data atau melakukan pemeriksaan terhadap area tertentu, 

apabila hal tersebut tidak dipatuhi maka auditor akan menghadapi sejumlah 

konsekuensi. Kondisi lain yang sangat berpotensi memengaruhi independensi 

auditor internal adalah banyaknya pihak yang berkepentingan didalam sebuah 

kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi. Kepentingan pihak- pihak eksternal 

serta kepentingan pihak-pihak internal instansi seringkali berbeda. Kondisi ini 

akan sangat menyulitkan auditor internal karena harus berhadapan dengan 

kepentingan manajemen internal. Independensi, integritas serta tanggung jawab 

auditor internal terhadap profesi dan masyarakat akan dipertaruhkan, akibatnya 

akan timbul konflik pada diri auditor dalam menjalankan fungsi dan perannya. 

Teori peran (Kahn et al., 1964) menyatakan bahwa, ketika perilaku yang 

diharapkan dari seorang individu tidak konsisten (merupakan salah satu peran 

konflik), dia akan mengalami stres, menjadi tidak puas, dan melakukan tindakan 

yang kurang efektif. Karena itu konflik peran menyebabkan penurunan kepuasan 

individu dan efektivitas organisasi 



10 
 

 
 

Pada uraian di atas menunjukkan adanya masalah pergeseran paradigma 

peran APIP yang tidak lagi bertindak sebagai watchdog (Pengawas) melainkan 

sebagai quality assurance (Pemeri jaminan kualitas) dan consulting (konsultan), 

adanya pergeseran peran karyawan sehingga karyawan merasa tidak jelas dengan 

tugas yang akan dilaksanakan, terlalu banyak beban pekerjaan yang diberikan 

dibawah tekanan waktu dan tidak sesuai dengan kemampuan maka akan memicu 

burnout. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Role Conflict dan Role Ambiguity terhadap Burnout dengan perilaku 

Cyberloafimg sebagai Variabel Moderating pada Karyawan Kantor Inspektorat 

Gowa. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa pengaruh role conflict dan role ambiguity terhadap burnout pada 

karyawan kantor inspektorat gowa? 

2. Apa pengaruh role conflict terhadap burnout pada karyawan kantor 

inspektorat gowa? 

3. Apa pengaruh role ambiguity terhadap burnout pada karyawan kantor 

inspektorat gowa? 

4. Apa pengaruh role conflit terhadap burnout yang dimoderasi oleh 

cyberloafing pada karyawan kantor inspektorat gowa? 

5. Apa pengaruh role ambiguity terhadap burnout yang dimoderasi oleh 

cyberloafing pada karyawan kantor inspektorat gowa? 
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C. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarksn rumusan maslah diatas maka hipotesis yang terbentuk dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Pengaruh Role Conflict dan Role Ambiguity terhadap Burnout 

Berdasarkan penelitian Murtiasari (2007), pengaruh konflik peran (role 

conflict) terhadap burnout menunjukkan nilai yang signifikan dengan nilai loading 

sebesar 0,27. Sehingga konflik peran berpengaruh positif terhadap burnout.  

Murtiasari (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh role ambiguity, 

terhadap burnout pada auditor yang bekerja pada KAP di seluruh Indonesia. Dan 

dari hasil penelitiannya menghasilkan pengaruh positif secara langsung 

ambiguitas peran (role ambiguity) terhadap burnout dengan nilai loading sebesar 

0,28.  

H1. :role conflict dan role ambiguity berpengaruh positf terhadap burnout 

2. Pengaruh Role Conflict terhadap Burnout 

Berdasarkan penelitian Murtiasari (2007), pengaruh konflik peran (role 

conflict) terhadap burnout menunjukkan nilai yang signifikan dengan nilai loading 

sebesar 0,27. Sehingga konflik peran berpengaruh positif terhadap burnout.  

Jawahar, et al (2007), mengemukakan bahwa perbedaan individu dalam 

kemampuan politik dan persepsi dukungan organisasi akan berhubungan negatif 

dengan burnout dan juga akan memberikan hubungan antara role conflict yang 

dirasakan dan burnout. Jadi role conflict berpengaruh positif terhadap burnout.  

 H2. :Role Conflict  berpengaruh positif terhadap Burnout 
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3. Pengaruh Role Ambiguity terhadap Burnout 

Murtiasari (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh role ambiguity, 

terhadap burnout pada auditor yang bekerja pada KAP (kantor akuntan public) di 

seluruh Indonesia. Dan dari hasil penelitiannya menghasilkan pengaruh positif 

secara langsung ambiguitas peran (role ambiguity) terhadap burnout dengan nilai 

loading sebesar 0,28.  

 H3. : Role Ambiguity beroengaruh positif terhadap burnout 

4. pengaruh Role Conflict terhadap Burnout yang dimoderasi oleh cyberloafing. 

Berdasarkan penelitian Murtiasari (2007), pengaruh konflik peran (role 

conflict) terhadap burnout menunjukkan nilai yang signifikan dengan nilai loading 

sebesar 0,27. Sehingga konflik peran berpengaruh positif terhadap burnout.  

Jawahar, et al (2007), mengemukakan bahwa perbedaan individu dalam 

kemampuan politik dan persepsi dukungan organisasi akan berhubungan negatif 

dengan burnout dan juga akan memberikan hubungan antara role conflict yang 

dirasakan dan burnout. Jadi role conflict berpengaruh positif terhadap burnout.  

Faktor organisasional meliputi dukungan manajerial, persepsi rekan kerja 

terhadap norma cyberloafing, sikap kerja karyawan yang dipengaruhi faktor 

lingkungan, serta karakteristik pekerjaan. Tindakan cyberloafing merupakan 

respon emosi karyawan yang merasa gagal terhadap pekerjaannya. Hal ini 

mengakibatkan sikap kerja karyawan dapat mempengaruhi cyberloafing (Liberman 

et al, 2011). Faktor situasional memicu munculnya perilaku cyberloafing. Adanya 

kebijakan formal dan saksi organisasi dapat mengurangi perilaku cyberloafing. 

Menurut Blanchard & Henle (2008) bahwa perilaku cyberloafing dapat 
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dipengaruhi adanya stresor kerja (work family conflict, role conflict, ambiguitas peran 

dan beban kerja), dan sanksi organisasi. 

H4. : role conflict berpengaruh positif terhadap burnout yang dimoderasi 

oleh cyberloafing.  

5. Pengaruh Role Ambiguity terhadap Burnout yang dimoderasi oleh 

Cyberloafing. 

Murtiasari (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh role ambiguity, 

terhadap burnout pada auditor yang bekerja pada KAP (kantor akuntan public) di 

seluruh Indonesia. Dan dari hasil penelitiannya menghasilkan pengaruh positif 

secara langsung ambiguitas peran (role ambiguity) terhadap burnout dengan nilai 

loading sebesar 0,28.  

Diperkuat dengan temuan Dubreuil, et al (2009), dalam penelitian mereka 

yang menunjukkan kurangnya hubungan sosial memberikan efek merugikan dari 

ambiguitas peran dalam pengembangan burnout. Sehingga salah satu cara untuk 

menghindari burnout adalah dengan meningkatkan tingkat kesadaran yang lebih 

besar dari tanda-tanda awal burnout karena konflik peran berpengaruh positif 

terhadap burnout. 

Faktor situasional memicu munculnya perilaku cyberloafing. Adanya 

kebijakan formal dan saksi organisasi dapat mengurangi perilaku cyberloafing. 

Menurut Blanchard & Henle (2008) bahwa perilaku cyberloafing dapat 

dipengaruhi adanya stresor kerja (work family conflict, role conflict, ambiguitas peran 

dan beban kerja), dan sanksi organisasi. 
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H5.: role ambiguity berpengaruh positif terhadap burnout yang dimoderasi 

oleh cyberloafing. 

D. DEFENISI OPERASIONAL VARIABEL 

Defenisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang dipelajari 

sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Defenisi operasional menjelaskan 

cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, 

sehingga memungkinkan bagi para peneliti yang lain untuk melakukan replica 

pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran 

konstrak yang lebih baik (sugiono, 2012). Operasional dari penelitian ini terdiri 

dari tiga variabel utama, yaitu sebagai berikut 

1. Variabel Independen 

Variabel Independen atau veriabel bebas adalah variabel yang 

memengaruhi atau yang menjadi sesbab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (Sugiono, 2012). Variabel independen pada penelitian ini adalah Role 

conflict(X1) dan Role Ambiguity(X2) 

a. Role Conflict 

Role conflict merupakan suatu konflik yang muncul dikarenakan adanya 

beberapa perintah/ peran yang dilaksanakan secara bersamaan sehingga dalam 

pelaksanaannya mengabaikan perintah/ peran yang lainnya. Konflik peran dapat 

menimbulkan ketidak nyamanan/ kejenuhuan dalam bekerja (burnout), sehingga 

menimbulkan perilaku-perilaku menyimpang yang dapat memicu adanya burnout. 

role conflict dan role ambiguity dapat memicu adanya burnout. 
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b. Role Ambiguity 

Role ambiguity menururt Yosef (2002), yaitu situasi dimana individu tidak 

memiliki arah yang jelas mengenai harapan akan perannya dalam organisasi. 

Selanjutnya, Leight, et al (1988) dan Nimran (2004:102) menyatakan konflik peran 

itu merupakan hasil dari ketidak konsistenan harapan-harapan berbagai pihak atau 

persepsi adanya ketidak cocokan antara tuntutan peran peran dengan kebutuhan, 

nilai-nilai individu dan sebagainya. Role ambiguity adalah ketidak jelasan/ketidak 

pastian terkait tugas-tugas pekerjaan dan pengharapan, kurangnya panduan 

perilaku kerja yang pantas, dan ketidak jelasan luaran perilaku (Rizzo et al., 1970). 

Teori peran (Kahn et al., dalam Rizzo et al., 1970) menyatakan bahwa role ambiguity 

(kurangnya informasi yang dibutuhkan untuk suatu posisi dalam perusahaan) akan 

menyebabkan munculnya coping behavior (perilaku untuk mengatasi) karena peran 

pada posisi yang sedang dijabat, yang mungkin mengambil bentuk usaha untuk 

menyelesaikan masalah untuk mencegah sumber-sumber stres atau untuk 

mekanisme pertahanan yang mengubah situasi yang sesungguhnya (Rizzo et al., 

1970). 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karna adanya variabel independen (Sugiono, 

2012). Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Burnout (Y1). 

Burnout adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menggambarkan 

perasaan gagal atau kelesuan akibat tuntutan yang memberatkan tenaga dan 

kemampuan individu. Istilah burnout diperkenalkan oleh Herbert Freudenberger 
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tahun 1973. Dalam menjelaskan istilah burnout ini, Freudenberger memberikan 

contoh ilustrasi mengenai perasaan seseorang yang mengalami sindrom ini seperti 

sebuah gedung megah bersama dengan aktivitas di dalamnya kemudian habis 

terbakar api (burned –out) dan yang tampak kerangka luarnya saja setelah terbakar, 

sama seperti orang yang mengalami burnout , dilihat dari luar semuanya baik – 

baik saja akan tetapi di dalamnya hampa/ kosong seperti gedung yang terbakar 

yang diilustrasikan tadi. Burnout digambarkan seperti saat seseorang berusaha 

mencoba untuk mencapai tujuan yang tidak realistis kemudian pada akhirnya 

seseorang tersebut kehabisan energi dan mengalami kondisi hilangnya perasaan 

tentang dirinya terhadap orang – orang lain (Gehmeyr,1993).  

Burnout Menurut Bolino dan Turnley (2005) menyatakan bahwa beban 

kerja terjadi karena seseorang karyawan mempunyai terlalu banyak pekerjaan 

yang harus dikerjakan dibawah tekanan jadwal waktu yang sangat ketat dan tidak 

sesuai dengan kemampuan. Ketika terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan 

menyebabkan kelelahan fisik dan mental, bahkan kejenuhan dan stres akibat 

beban pekerjaan, ditambah lagi dengan perasaan bahwa keahlian yang dimiliki 

tidak memenuhi tuntutan tugas, hal tersebut yang nantinya akan memicu burnout. 

3. Variabel Moderating 

Variabel moderating terbentuk karena adanya hubungan antara variabel 

independen (bebas) dengan variabel dependen (terkait). Variabel moderating 

adalah salah satu jenis variabel yang memiliki kemampuan dalam memperkuat 

atau memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi antarra variabel 

independen dengan variabel dependen. Maksudnya adalah sifat atau  arah 
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hubbungan yang positif atau negatif antara variabel independen dan dependen, 

namun hal ini tergantung pada variabel moderating. 

Cyberloafing merupakan tindakan penyalahgunaan internet perusahaan 

untuk urusan pribadi, seperti membaca informasi disitus-situs berita, games, 

entertainment, memeriksa email pribadi, facebook, dan menjelajahi situs-

situslainnya. Perilaku ini melanggar norma-norma organisasi dan mengancam 

kesejahteraan organisasi maupun anggotanya (Robinson dan Bennet, 1995). 

Menurut Askew (2012) menyimpulkan bahawa cyberloafing merupakan perilaku 

karyawan dalam menggunakan berbagai jenis computer (desktop, cell-phone, tablet, 

i-pad) baik milik pribadi maupun miik perusahaan pada jam kerja untuk kegiatan 

yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. 

Cyberloafing terdiri dai dua bagian yaitu „loafing‟ diekstraksi dari „loafer‟ 

yang berarti orang yang membuang waktunya, dan „cyber‟ digunakan sebagai 

awalan untuk frasa berdasarkan ilmu computer dimana komputer digunakan 

sebagai alat bantu. Jadi cyberloafing adalah ketika seseorang membuang 

waktunya dalam sebuah tindakan yang berhubungan dengan komputer dan 

internet. Ini berarti bahwa seseorang membuang waktunya atau melakukan urusan 

pribadi dan bukan urusan bisnis melalui ruang yang disediakan oleh internet 

(Gregory, 2011). 
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E. PENELTIAN TERDAHULU 

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan 

dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di 

samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian 

serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.  

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti/ Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Ferdiansyah Ira 

Rachmawati Purnima  

(2011) 

Pengaruh role 

ambiguity dan role 

overload terhadap 

burnout 

Dengan demikian hasil 

penelitian ini 

mendukung beberapa 

penelitian sebelumnya 

dimana dalam penelitian 

Almer dan Kaplan 

(2002) dan Murtiasari 

(2007) menemukan 

indikasi bahwa role 

ambiguity, role conflict, 

dan role overload 

berpengaruh terhadap 

burnout. Begitupun 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Masclah 

dan Jackson (1981) 

menemukan tingginya 

hubungan antara role 

conflict dengan aspek 

kelelahan emosional 

dalam burnout yang 

ditandai dengan gejala 

sakit kepala, sakit perut 

dan rasa khawatir 

berlebihan. Penelitian 

ini juga menghasilkan 

temuan adanya 

hubungan antara 

tingginya role ambiguity 

dan role overload 
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dengan pengurasan 

energi dan kelelahan 

mental yang berakibat 

pada meningkatnya 

tingkat emosional 

seseorang. 

2 Dianing Kumalaretna 

,Praptini Yulianti 

(2019) 

Pengaruh Role 

Overload, Role 

Conflict dan Role 

Ambiguity terhadap 

Kinerja Karyawan 

dengan Dukungan 

Sosial sebagai 

Moderating 

Variabel pada 

Karyawan PT Y di 

Surabaya 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

role overload (RO) 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kinerja dengan nilai 

Statistics 3,8858> 1,96 

pada sampel karyawan 

produksi salah satu 

perusahaan manufacture 

di Surabaya. Dari hasil 

penelitian didapatkan 

bahwa keseluruhan 

indikator dari RO 

menunjukkan rata-rata 

nilai yang tinggi, 

sehingga persepsi yang 

muncul pada karyawan 

sebagai respon dari stres 

akibat kelebihan beban 

kerja yang dialami. 

Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Yusoff et 

al., (2014) bahwa jika 

beban kerja melebihi 

kemampuan karyawan 

maka hasilnya akan 

menurun kinerjanya. 

3 Wenefrida Ardhian Ayu 

Hardiani 

(2020) 

Pengaruh Work 

Family Conflict Dan 

Beban Kerja 

Terhadap Burnout 

dan Dampaknya 

Pada Cyberloafing 

Work family conflict 

yang terjadi di 

lingkungan PT PLN 

(Persero) Pusat 

Manajemen Konstruksi 

berpengaruh terhadap 

perilaku cyberloafing. 

Pegawai selain memiliki 
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tugas sebagai pegawai 

kantoran dan sebagai 

dari anggota keluarga. 

Banyak pegawai yang 

mengalami kebingungan 

dalam berbagi peran. 

Dalam hal ini mereka 

menjadi mencari suatu 

pelampiasan untuk 

mengatasi work family 

conflict yang terjadi, 

sehingga mereka 

cenderung melakukan 

perilaku cyberloafing 

yaitu penggunaan 

fasilitas internet untuk 

kepentingan pribadi. 

4 Misbahuddin
,, 
Mursalim, 

Muhammad Su'un 

 (2018) 

Faktor-faktor yang 

berpengaruh 

terhadap audit 

judgement pada 

inspektorat daerah 

provinsi Sulawesi 

selatan 

Berdasarkan banyaknya 

variabel dan merujuk 

kepada masalah 

penelitian, maka 

deskripsi data 

dikelompokkan menjadi 

empat bagian yaitu 

Gender (X1), Tekanan 

Ketaatan (X2), 

Kompleksitas Tugas 

(X3) dan Audit 

Judgment (Y). 

5 Ilham Surono Arief, 

Muhammad Su‟un, Asriani 

Djunaid
3
  

(2018) 

Pengaruh 

kedudukan 

kelembagaan, 

ambiguitas peran 

dan komflik eran 

terhadap 

independensi aparat 

pengawasan intern 

pemerintah (APIP) 

dengan budaya lokal 

sebagai variabel 

moderating 

a. Hasil Uji statistik 

deskriptif 

b. Kedudukan 

Kelembagaan 

6 Rikha Muftia Khoirunnisa
, 

Pengaruh role Pengambilan data 
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Candra Vionela Merdiana, 
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validitas dan reliabilitas 
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F. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yaitu: 

a. Mengetahui pengaruh role conflict dan role ambiguity terhadap burnout pada 

karyawan kantor inspektorat gowa. 

b. Mengetahui pengaruh role conflict terhadap burnout pada karyawan kantor 

inspektorat gowa. 

c. Mengetahui pengaruh role ambiguity terhadap burnout pada karyawan kantor 

inspektorat gowa. 

d. Mengetahui pengaruh role conflict terhadap burnout dengan cyberloafing 

sebagai pemoderasi pada karyawan kantor inspektorat gowa. 

e. Mengetahui pengaruh role ambiguity terhadap burnout dengan cyberloafing 

sebagai pemoderasi pada karyawan kantor inspektorat gowa. 
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2. Manfaat Penelititan 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi para akademisi 

Penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai pengaruh role conflict 

dan role ambiguity terhadap burnout dengan cyberloafing sebagai variabel 

moderating, sehingga para akademisi bisa membandingkan hasil penelitian 

b. Bagi instansi 

Hal ini dapat menjadi masukan dan informasi mengenai pengaruh role 

conflict dan role ambiguity terhadap burnout dengan cyberloafing sebagai 

pemoderasi. 

c. Bagi publik 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai kondisi yang ada di 

kantor inspektorat provinsi Sulawesi selatan dan bagi penulis untuk mendapatkan 

pengetahuan lebih mengenai teori yang dipelajari serta fakta yang terjadi 

dilapangan dan menerapkan ilmu yang sudah diperoleh kedalam realita 

kehidupan. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dalam penulisan penelitian ini, 

maka disusunnlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi 

serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapu sistematika pada 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Pada bab inin diuraikan rumusan masalah yang menjadi landasan dasar 

pemikiran atau latar belakang penelitian ini. Kemudian selanjutnya, 

disusun hipotesis dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa teori dan penelitian terdahulu 

yang menjadi landasan, yang berkaitan dengan masalah yang ingin 

diteliti dan penulisan ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan variabel-variabel penelitian dan defenisi 

operasional, penentu populasi dan sempel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam 

menganalisis data yang telah diperoleh. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis data dan pembahasan dari 

hasil data yang diperoleh dari data yang telah diolah dengan 

menggunakan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari analisis data yang 

diperoleh. 
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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Grand Theory 

1. Teori peran 

Penelitian ini didasarkan pada Teori Peran Kahn, et al (1964), teori ini 

menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku 

sesuai dengan posisi yang ditempatinya baik di lingkungan kerja maupun 

masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu 

dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan. Peran perilaku 

dipengaruhi oleh harapan peran untuk perilaku yang sesuai dalam posisi ini, dan 

perubahan perilaku peran terjadi melalui proses yang berulang-ulang Pengaruh 

Role Ambiguity, Role Conflict, dan Role Overload terhadap Burnout (Thompson, 

2001). Sedangkan menurut Barker (1999) Teori Peran yaitu ”Sekelompok konsep, 

berdasarkan survei dan antropologi sosial-budaya, yang berhubungan dengan 

bagaimana orang-orang yang dipengaruhi dalam perilaku mereka dengan berbagai 

posisi sosial yang mereka pegang dan harapan yang menyertai posisi tersebut.” 

Kantz dan Kahn (1978) menyatakan bahwa individu akan mengalami 

konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara 

bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang. Woelf dan Snoeck (1962) tekanan 

peran dalam pekerjan (role stress) menunjukkan seberapa luas ekspektasi 

serangkaian peran anggota organisasi menghadapi situasi yang mengandung tiga 

dimensi, yaitu ketidakjelasan peran (role ambiguity), ketidaksesuaian peran 
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sehingga antar peran bertentangan satu dengan lainnya (role conflict) dan beratnya 

tekanan dalam pekerjaan (role overload).  

Pada tahun 1974, Freudenberger dalam Murtiasari (2007) 

memperkenalkan istilah burnout untuk menggambarkan ketidakmampuan 

seseorang untuk beroperasi secara efektif dalam pekerjaan sebagai akibat stres 

kerja terkait yang berkepanjangan dan luas. Burnout sebagai suatu bentuk respon 

stress yang harus dipandang sebagi suatu proses yang diawali oleh adanya 

ketidakseimbangan, kesenjangan atau diskrepansi antara tuntutan dan sumber 

daya individu yang menimbulkan kondisi strain (ketegangan). 

B. Manajemen Sumber Daya Manusia  

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Secara efektif dan efisien 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsur (6m) 

yakni: man, money, materials, market machines dan method. Unsur man, manusia 

ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen 

sumber daya manusia (MSDM). Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada 

yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia. 

Menurut Simamora manajemen adalah proses pendayagunaan seluruh 

sumber daya yang dimilki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Proses dimaksud melibatkan organisasi, arahan, koordinasi, dan 

evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut.  Manajemen 

sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, 
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pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi, atau 

kelompok pekerja. Manajemen SDM juga menyangkut desain pekerjaan, 

perencanaan, pegawai, seleksi dan penempatan, pengembangan pegawai, 

pengelolaan karier, kompensasi, evaluasi kinerja pengembangan tim kerja, sampai 

dengan masa pensiun.  

Manajemen SDM dapat didefenisikan sebagai suatu pengelolaan dan 

pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Selanjutnya, dikemukakan 

bahwa MSDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, 

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian 

balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. 

Pada hakikatnya MSDM merupakan gerakan pengakuan terhadap 

pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat 

dominan pada setiap organisasi. Oleh sebab itu, MSDM adalah keseluruhan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap 

kegiatan pelaksanaan seleksi, pelatihan, penempatan, pemberian kompensasi, 

pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan SDM untuk 

tercapainya berbagai tujuan individu, masyarakat, pelanggan, pemerintah dan 

organisasi yang bersangkutan (Lijan Poltak Sinambela, 2016:8) 

Defenisi manajemen menurut Hasibuan yaitu ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Menurut Mondy 

manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan pada individu untuk 
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mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan menurut Rivai mengemukakan 

bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pelasaksanaan fungsi manajemen 

yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

Manajemen harus memiliki perencenaan yang tepat untuk semua sumber 

dayanya. Salah satu sumber daya ini yang strategis untuk organisasi adalah 

sumber daya manusia yang merupakan komponen penting untuk untuk 

perencanaan yang strategis. Saat ini sumber daya manusia adalah faktor yang 

paling penting dari produksi dan menjadi aset. Salah satu perkembangan paling 

signifikan dibidang organisasi belakangan ini adalah semakin pentingnya 

perencanaan sumber daya manusia karena sumber daya manusia adalah aset. 

(Bagheri J, 2016). 

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

memimpin atau dipimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan.  Dalam Q.S. al-

Baqarah/2:30 juga dijelaskan bahwa:   

َٰٓئنَِتِ اِِّّيْ جَب عِوٌ فىِ الَْْ زْضِ خَييِْفتَ   ي  ََ ِْ  ۗ   وَاِ ذْ قبَ هَ زَبُّلَ ىيِْ ٍَ ا اتَجَْعَوُ فيِْهبَ 
قبَ ىىُْْۤ

بَٰٓءَ  ٍَ سُ  َۚۗ  يُّفْسِدُ فيِْهبَ وَيسَْفلُِ اىدِّ دِكَ وَّقُدَِّ َْ ُِ ّسَُبِّحُ بحَِ ب لَْ  ۗ   ىـَلَ وَّحَْ ٍَ  ٌُ قبَ هَ اِِّّيْْۤ اعَْيَ

ىُْ َُ  َ                            تعَْيَ

Terjemahnya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. mereka berkata: 

Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal 
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kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui. (Kementrian Agama RI). 

 

Kata “khalifah” pada  dasarnya berarti “yang menggantikan atau yang 

datang sesudah siapa yang datang sebelumnya”. Sehingga hal ini menjadi dasar 

timbulnya pemahaman kata khalifah sebagai pengganti Allah dalam menegakkan 

kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya. Namun bukan berarti 

Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, 

melainkan menguji manusia dan memberinya penghormatan. Selain itu, juga ada 

memahami kata khalifah dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam 

menghuni bumi. 

Ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan memiliki wewenang yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT dan diserahi tugas yakni Adam as. Dan anak 

cucunya, serta wilayah tempat bertugas yaitu bumi. Dan adapun kebijaksanaan 

yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT merupakan pelanggaran terhadap 

makna dan tugas kekhalifahan (Shihab, 2002). 

2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tujuan MSDM ialah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang 

ada dalam organisasi melalui sejumlah cara bertanggung jawab secara strategis, 

etis, dan sosial. Simamora berpandangan terdiri dari 4 tujuan, MSDM yaitu:  
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a. Tujuan kemasyarakatan (sosial) 

Tujuan sosial difokuskan agar organisasi bertanggung jawab secara sosial 

dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan dari masyarakat seraya meminimalkan 

dampak negatif tuntutan masyarakat terhadap organisasi. Organisaasi bisnis 

diharapkan dapat  meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan dapat 

meringankan masalah-masalah yang dihadapi. 

b. Tujuan organisasional 

Tujuan organisasional adalah sasaran atau target formal organisasi yang 

dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuan yang ditentukan. Divisi SDM 

dibentuk dengan tujuan membantu para manager mencapai berbagai tujuan 

organisasi. 

c. Tujuan fungsional 

Tujuan fungsional adalah mempertahankan kontribusi departemen SDM 

pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemborosan SDM akan 

terjadi jika departemen SDM terlalu canggih atau pada tingkat yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi, dalam artian jika tekhnologi sudah canggih, tetapi SDM 

tidak mampu mengelola teknologi tersebut maka SDM yang tersedia akan 

menjadi pemborosan. 

d. Tujuan individu 

Tujuan individu adalah tujuan pribadi dari setiap pegawai yang bergabung 

dalam organisasi. Setiap SDM yang memasuki organisasi tentu pasti memiliki 

tujuan pribadi yang umumnya adalah memperoleh kompensasi. Oleh karenanya 

setiap individu harus rela memenuhi berbagai peraturan yang ditetapkan 
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organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. (Lijan Poltak Sinambela, 

2016:18) 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Persfektif Islam  

Allah Subhanahuata‟ala Berfirman Dalam Q.S Al-Baqarah/ 2:30 

 ًلِيف ة اعِلٌ فِ الْْ رْضِ خ  ةِ إِنِّي ج  ئِك   و ي سْفِكُ  فِيه ا يُ فْسِدُ  م نْ  فِيه ا أ تَ ْع لُ  ق الُوا ٖۖۗ و إِذْ ق ال  ر بُّك  للِْم لَ 
 {30} ت  عْل مُون   ل   م ا أ عْل مُ  إِنِّي  ق ال   ٖۖۗ  ل ك   و نُ ق ديسُ  بِِ مْدِك   نُس بيحُ  و نَ ْنُ  الديم اء  

Terjemahnya:  

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

(Departemen Agama RI Al-Qur’an dan terjemahnya Al-Jumanatul Ali, 

2005:7). 

 

Ingatlah wahai nabi Allah pada hari di mana Tuhanmu berkata kepada 

malaikat bahwasanya Allah akan menjadikan di bumi Khalifah untuk menegakkan 

kalimat Allah dan menjalankan perintah perintah-Nya serta diberikan kepadanya 

beban syariat kepada Adam dan keturunannya . Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan 

memberikan beban syariat kepada Adam dan keturunannya satu sama lainnya di 

bumi . bahwasanya para malaikat untuk menjaganya dan menulis amalan Adam 

dan keturunannya. Allah mengabarkan kepada Malaikat akan hal tersebut dengan 

memuliakan keutamaan Adam. malaikat bertanya kepada Allah : Apakah engkau 

wahai Rabb kami akan menjadikan di bumi perusak dengan menumpahkan darah 

serta mengerjakan maksiat dan kerusakan sedangkan kami senantiasa mensucikan 

mu, memuliakanmu dan kami tidak bermaksiat kepadamu selamanya ? pertanyaan 
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para malaikat ini menunjukkan bahwasanya dahulu telah ada makhluk sebelum 

Adam yang menumpahkan darah atau bahwasanya Allah telah mengabarkan hal 

tersebut ; sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir. Maka Allah 

membantah mereka para malaikat bahwasanya Allah lebih tahu atas apa yang 

mereka tidak ketahui dari rahasia-rahasia penciptaan serta konsekuensi dari 

sebuah urusan. (Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili;1995). 

Al-Quran menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung 

jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan. Konsep pertama manusia: 

manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, konsep 

kedua: manusia adalah khalifatullah fil ardi. (Eka Suhartini, 2015:1) 

4. Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manajemen SDM merupakan bagian dari disiplin manajemen yang 

menerapkan berbagai fungsi, seyogyanya fungsi-fungsi manajemen dimaksud 

dapat diimplementasikan dalam MSDM. Secara umum, manajemen SDM 

mengembangkan dan bekerja melalui sistem HRM (human resource management) 

terpadu melalui lima area fungsional, yakni perencanaan, staffing, pengembangan 

HRM, kompensasi dan benefit, safety dan kesehatan, serta pegawai dan relasi 

buruh. 

a. Perencanaan 

Seluruh aktivitas organisasi manusia sesungguhnya diawali dengan 

perencanaan, meskipun rencana yang dilakukan sering tidak disadarinya. 

Meskipun demikian, terdapat berbagai defenisi perencanaan SDM, perencanaan 

SDM diartikan sebagai suatu aktivitas yang menelaah apa yang akan dilakukan 
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oleh SDM, bagaimana melakukannya dan kapan dilakukan. Secara umum, istilah 

perencanaan SDM mengacu pada usaha organisasi mengidentifikasi implikasi 

SDM pada perubahan organisasional dan pada isu bisnis utama supaya 

menggabungkan SDM dengan kebutuhan yang dihasilkan dari perubahan isu 

tersebut. 

b. Staffing 

Staffing adalah proses ketika organisasi memastikan bahwa pekerja dengan 

skil semestinya dalam pekerjaan yang benar, pada waktu yang benar, untuk 

mencapai tujuan organisasi. Staffing melibatkan alat analisis kerja, perencanaan 

SDM, rekrutmen dan seleksi. 

c. Pengembangan sumber daya manusia  

Human resource development (HRD) adalah fungsi MSDM yang utama 

yang terdiri tidak hanya pelatihan dan pengembangan, tetapi juga perencanaan 

karier individual dan aktivitas organisasi pengembangan, pengembangan 

organisasi, dan penilaian kinerja, organisasi yang menekankan kebutuhan 

pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dirancang untuk memberi peserta belajar 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kerja mereka 

sekarang dan dimasa mendatang. 

d. Kompensasi dan benefit  

Sistem kompensasi yang bijak memberi pegawai dengan reward memadai 

dan berkeadilan (equitable) bagi kontribusi mereka memenuhi tujuan 

organisasional. (Reward dapat merupakan salah satu atau kombinasi hal berikut: 1) 

bayaran: uang yang diterima orang untuk melakukan kerja; 2) benefit reward financial: 
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tambahan, selain dari pay (bayaran); 3) reward non financial: reward non moneter 

seperti kesenangan bekerja yang dilakukan atau kepuasan dengan lingkungan 

tempat kerja yang memberikan fleksibilitas.   

e. Keamanan dan kesehatan  

Keamanan atau keselamatan meliputi perlindungan pegawai dari 

kecelakaan yang diakibatkan pelaksanaan pekerjaan. Kesehatan menunjuk pada 

kebebasan pegawai dari sakit fisik atau emosional. Aspek kerja tersebut adalah 

penting karena pegawai yang bekerja dalam lingkungan aman dan menikmati 

kesehatan yang baik adalah lebih mungkin untuk produktif  dan menghasilkan 

benefit jangka panjang bagi organisasi.  

f. Pegawai dan relasi kerja 

Keanggotaan serikat sektor swasta telah turun dari 39% tahun 1958 

menjadi 9% hari ini, persentase terendah sejak tahun 1901. Meski demikian, 

organisasi bisnis dituntut oleh hukum  untuk mengakui serikat kerja dan tawar-

menawar dengan mereka  secara jujur jika karyawan organisasi ingin serikat 

merepresentasikan mereka. 

g. Riset sumber daya manusia  

Walaupun riset HR tidak berbeda dengan fungsi  HRM berbeda, ini 

menyangkut semua area fungsional, dan laboratorium peneliti adalah keseluruhan 

lingkungan kerja. Misalnya, alasan bagi problem seperti absen berlebih atau 

keluhan berlebih mungkin tidak muncul. Akan tetapi, ketika problem demikian 

terjadi, riset HR sering dapat menyoroti sebab mereka dan solusi yang mungkin. 
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Riset HR adalah kunci penting bagi mengembangkan angkatan kerja seproduktif 

dan sepuas mungkin. (Lijan Poltak Sinambela, 2016: 18) 

C.  Role Conflict 

Setiap orang mempunyai harapan yang berbeda untuk aktivitas-aktivitas 

yang berhubungan dengan peran yang mereka jalankan. Perbedaan harapan ini 

akan mengakibatkan tekanan pada pemegang peranan untuk menunjukkan kinerja 

yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat mengarah pada konflik 

peran, dimana pelaksanaan kegiatan atau kerja dengan satu tekanan dapat 

menyulitkan hal yang lain dengan tekanan yang menyertainya.  

Role conflict merupakan suatu konflik yang muncul dikarenakan adanya 

beberapa perintah/ peran yang dilaksanakan secara bersamaan sehingga dalam 

pelaksanaannya mengabaikan perintah/ peran yang lainnya. Konflik peran dapat 

menimbulkan ketidak nyamanan/ kejenuhuan dalam bekerja(burnout), sehingga 

menimbulkan perilaku-perilaku menyimpang yang dapat memicu adanya 

burnout.role conflict dan role ambiguity dapat memicu adanya burnout. Penelitian 

ini didasarkan pada Teori Peran Kahn, et al (1964), teori ini menekankan sifat 

individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi 

yang ditempatinya baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Teori Peran 

mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus 

pada peran yang mereka mainkan.  

Konflik peran (role conflict) suatu situasi yang mana individu dihadapkan 

oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Ketika kepatuhan dengan salah satu 
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persyaratan peran mempersulit untuk menyesuaikan dengan yang lainnya, 

hasilnya adalah konflik peran. 

Peran perilaku dipengaruhi oleh harapan peran untuk perilaku yang sesuai 

dalam posisi ini, dan perubahan perilaku peran terjadi melalui proses yang 

berulang-ulang (role stress) dalam pekerjaan. Penelitian Kahn, et al (1964) 

menyatakan bahwa tekanan dalam pekerjaan muncul karena adanya dua kondisi 

yang sering dihadapi oleh auditor, yaitu ambiguitas peran (role ambiguity) dan 

konflik peran (role conflict). Kantz dan Kahn (1978) menyatakan bahwa individu 

akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih 

yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang. Woelf dan 

Snoeck (1962) tekanan peran dalam pekerjan (role stress) menunjukkan seberapa 

luas ekspektasi serangkaian peran anggota organisasi menghadapi situasi yang 

mengandung tiga dimensi, yaitu ketidakjelasan peran (role ambiguity), 

ketidaksesuaian peran sehingga antar peran bertentangan satu dengan lainnya 

(role conflict) dan beratnya tekanan dalam pekerjaan (role overload). 

Rizzo et al., (1970) dalam Rizwan et al., (2014) mendeskripsikan role 

conflict sebagai ketidaksesuaian dalam potensi yang saling berhubungan yang 

memaksakan kinerja pekerjaan yang jelas.  

Menurut Luthans (2013) ada tiga jenis konflik peran, yaitu konflik antara 

individu dan peran; konflik Intrarole; Konflik Interrole. Penelitian tentang role 

conflict ini ada beberapa hasil salah satunya Penelitian menurut Fogartyet al., 

(2000) mengatakan bahwa penelitian konflik peran tidak berpengaruh pada 

kinerja. Sejumlah penelitian yang dilakukan di berbagai sektor menunjukkan ada 
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hubungan yang signifikan secara statistik antarakinerja pekerjaan dan role 

conflict(Babin dan Boles, 1998; Mohr dan Puck, 2007). Dan menunjukkan 

hubungan negatif antara role conflict dan kinerja karyawan (Bhagat et al., 2010; 

Akgunduz. Y, 2015).  

Keller (1975) berpendapat bahwa sebelum memahami lebih lanjut tentang 

konflik peran dan ambiguitas, seseorang terlebih dahulu harus memahami harapan 

dari peran yang harus dimiliki seseorang dalam suatu organisasi. 

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa konflik peran 

muncul ketika karyawan merasa kesulitan dalam hal menyesuaikan berbagai 

peran yang dimiliki dalam waktu yang bersamaan, misalnya peran sebagai 

anggota organisasi yang harus bertanggung jawab pada birokrasi organisasi dan 

perannya sebagai kepala/ ibu rumah tangga yang harus bertanggung jawab pada 

keluarganya.   

1. Faktor Penyebab Konflik Peran  

Dua faktor penting dari konflik peran merupakan pemicu terhadap 

burnout. Pertama adalah karena seseorang merasa kurang cocok dengan 

pekerjaannya, dan yang kedua adalah konflik antara nilai-nilai individu dan 

tuntutan pekerjaan (Caputo, 1991).  

Konflik peran bisa menjadi penyebab stres kronis yang berpengaruh di 

tempat kerja. Konflik peran dapat dialami ketika seseorang bekerja dengan lebih 

satu orang pengawas, terutama jika tuntutan setiap pengawas berbeda dengan satu 

sama lain. Pembagian kerja dapat juga menghasilkan konflik peran jika individu 
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yang berbagi pekerjaan tersebut memiliki tujuan, filosofi, atau harapan yang 

berbeda (Caputo, 1991).   

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan konflik peran terjadi ketika 

nilainilai individu berbeda dengan tuntutan pekerjaan. Perbedaan tuntutan dari 

setiap pengawas juga mengakibatkan pekerja mengalami stres yang dapat 

berujung burnout. Perbedaan tuntutan tersebut tidak hanya berasal dari pengawas 

tetapi juga berasal dari rekan kerja. Hal itu terjadi karena rekan kerja memiliki 

karakter, filosofi, dan harapan yang tidak sama.  

2. Indikator- Indikator Konflik Peran  

Luthans (2006) mengatakan bahwa konflik peran terdiri dari 3 tipe 

utama:  

a. Konflik antara individu dengan perannya. Konflik ini terjadi antara 

kepribadian individu dan harapan akan perannya.  

b. Konflik Intrarole. Konflik ini dihasilkan oleh harapan yang kontradiktif 

terhadap bagaimana peran tertentu harus dijalankan.  

c. Konflik Interrole. Konflik ini dihasilkan dari persyaratan yang berbeda dari 

dua atau lebih peran yang harus dijalankan pada saat bersamaan.  

Nimran, (2004:102) menyatakan bahwa di antara ciri-ciri dari seseorang 

yang berada dalam konflik peran adalah sebagai berikut:  

1. Mengerjakan hal-hal yang tidak perlu.  

2. Terjepit diantara dua atau lebih kepentingan yang berbeda (atasan dan 

bawahan atau sejawat).  
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3. Mengerjakan sesuatu yang diterima oleh pihak yang satu tidak oleh pihak 

yang lain. 

4. Menerima perintah atau permintaan yang bertentangan.  

5. Mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan keadaan di mana saluran 

komando dalam organisasi tidak dipatuhi.  

Selain dari beberapa penjelasan di atas, beberapa ayat al quran 

menjelaskan terkait kepuasan kerja, dijelaskan pula pada ayat lain dalam Q.S. Ali- 

Imran/9:103 sebagai berikut: 

قىُْا ٖۖ لَْ تفَسََّ ب وَّ يْع  َِ ِ جَ
ىْا بحَِبْوِ اّللّ  َُ َِ وَاعْتصَِ ء  فبَىََّفَ بيَْ ٌْ اعَْدَاْۤ ْْتُ ٌْ اذِْ مُ ِ عَييَْنُ

تَ اّللّ  ََ وَاذْمُسُوْا ّعِْ

ْْهبَ   ٍِّ  ٌْ ّْقرََمُ َ َِ اىَّْبزِ فبَ ٍِّ ى شَفبَ حُفْسَةٍ  ٌْ عَي  ْْتُ َٰٓ اخِْىَاّ بَۚ وَمُ تهِ  ََ ٌْ بِْعِْ ٌْ فبَصَْبحَْتُ ٌْ قيُىُْبنُِ ُ ىنَُ
ُِ اّللّ  ىلَِ يبُيَِّ  مَر 

تهِ  ىَ  ي  َُ ا  ٌْ تهَْتدَُوْ  عَيَّنُ

Terjemahnya:  

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 

maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat 

Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi 

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk. (Kementrian Agama R I) 

Menurut keterangan dari Al-Zamakhsyari (467-558H) dalam tafsir Al-

ksysyaf (1998:Vol.1,601), ayat ini adalah sebuah larangan untuk 

bercerai-berai sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyyah, yaitu 

saling bermusuhan satu sama lain hingga terjadi peperangan diantara 

mereka. Ayat ini juga adalah larangan untuk mengucapkan kata-kata 

yang menyebabkan perpecahan.   
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D.  Role Ambiguity 

Role ambiguity menururt Yosef (2002), yaitu situasi dimana individu tidak 

memiliki arah yang jelas mengenai harapan akan perannya dalam organisasi. 

Selanjutnya, Leight, et al (1988) dan Nimran (2004:102) menyatakan konflik peran 

itu merupakan hasil dari letidak konsistenan harapan-harapan berbagai pihak atau 

persepsi adanya ketidak cocokan antara tuntutan peran peran dengan kebutuhan, 

nilai-nilai individu dan sebagainya. Role ambiguity adalah ketidak jelasan/ketidak 

pastian terkait tugas-tugas pekerjaan dan pengharapan, kurangnya panduan 

perilaku kerja yang pantas, dan ketidak jelasan luaran perilaku (Rizzo et al., 1970).  

Teori peran (Kahn et al., dalam Rizzo et al., 1970) menyatakan bahwa role 

ambiguity (kurangnya informasi yang dibutuhkan untuk suatu posisi dalam perusahaan) 

akan menyebabkan munculnya coping behavior (perilaku untuk mengatasi) karena 

peran pada posisi yang sedang dijabat, yang mungkin mengambil bentuk usaha 

untuk menyelesaikan masalah untuk mencegah sumber-sumber stres atau untuk 

mekanisme pertahanan yang mengubah situasi yang sesungguhnya (Rizzo et al., 

1970) 

Role ambiguity mengacu pada harapan yang tidak jelas dan tidak jelas 

yang ditetapkan untuk karyawan,sedemikian rupa sehingga karyawan tidak yakin 

dengan apa yang diharapkan mereka (Katz & Kahn, 1978 dalam Eatough et al.,2011).  

Menurut Rizzo et al., 1970 dalam penelitian Ozbag et al., 2014 ada empat 

jenis untuk mengukur role ambiguity yaitu kesamaran tentang tanggung jawab, 

ketidakjelasan dari sasaran-sararan kerja, kesamaran apa yang diharapkan oleh 

orang lain, kurang adanya timbal balik dari atasan atau ketidak pastian tentang 
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unjuk kerja pekerjaan. Pada Penelitian yang dilakukan Bandura & Locke, 2003 

dalam Gharibet al., (2016) menyimpulkan bahwa ketika karyawan mengalami 

ambiguitas peran mereka akan mempengaruhi kinerja karyawan. 

Teori peran (Kahn et.al., 1964) juga menyatakan bahwa masalah juga 

muncul ketika pesan yang diharapkan dari suatu peran tidak jelas, tidak secara 

langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, akibatnya pesan tersebut 

dinilai ambigu. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut 

dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan. Ambiguitas peran ini 

dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi merasa tidak puas dengan 

perannya, mengalami kecemasan, dan kinerjanya menjadi kurang efektif. Hasil 

penelitianpun mendukung bahwa konflik peran dan ambiguitas peran berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja, perilaku dan komitmen profesional (Anto‟n, 2009., Wu 

dan Norrnan, 2006., dan Tsai MH et al, 2012). 

Sedangkan Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan 

Sirait, (2015:306) menyatakan bahwa Role Ambiguity tercipta manakala 

ekspektasi peran tidak dipahami secara jelas dan karyawan tidak yakin apa yang 

harus ia lakukan. Role Ambiguity dirasakan seseorang jika ia tidak memiliki cukup 

informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau 

merealisasikan harapan-harapan yang berkaitan dengan peran tertentu.   

1. Ciri-ciri Role Ambiguity 

Nimran (2009:89) menggambarkan ciri-ciri mereka yang berada dalam 

ketidakjelasan peran sebagai berikut:   

a. Tidak mengetahui dengan jelas apa tujuan peran yang dimainkannya.   
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b. Tidak jelas kepada siapa ia bertanggung jawab dan siapa yang melapor 

kepadanya.   

c. Tidak cukup wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya.   

d. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang diharapkan darinya.   

e. Tidak memahami dengan benar peranan pekerjaannya dalam rangka 

mencapai tujuan secara keseluruhan.   

 

2. Indikator Role Ambiguity 

Menurut Rizzo, House dan Lirtzman (dalam Pratina, 2013), ketidak 

jelasan peran diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:   

a. Wewenang. Merasa pasti dengan seberapa besar wewenang yang dimiliki 

dan mempunyai rencana yang jelas untuk pekerjaan.  

b. Tanggung Jawab. Mempunyai tujuan yang jelas untuk pekerjaan dan 

mengetahui bahwa perlunya membagi waktu dengan tepat.  

c. Kejelasan Tujuan. Mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dan 

penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan adalah jelas.  

d. Cakupan Pekerjaan. Mengetahui cakupan dari pekerjaan dan bagaimana 

kinerjanya dievaluasi.  

 

3. Faktor-faktor Penyebab Indikator Role Ambiguity 

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakjelasaan peran 

menurut Everly dan Giordano dalam Munandar, (2010:392) antara lain:   

a. Ketidakjelasan dari sasaran-sasaran (tujuan-tujuan)   
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b. Kesamaran tentang tanggungjawab.   

c. Ketidakjelasan tentang prosedur kerja.   

d. Kesamaran tentang apa yang diharapkan oleh orang lain.   

e. Kurang adanya ketidakpastian tentang unjuk kerja pekerjaan.   

4. Upaya- upaya Menghindari Role Ambiguity  

Menurut Zeithaml, V. A., Parasuraman, A. and Berry, L. L., dalam Idris 

(2012) manajemen dapat menggunakan empat alat kunci untuk memberikan 

kejelasan peran untuk karyawan:  

1. Komunikasi  

2. umpan balik  

3. kepercayaan diri, dan  

4. kompetensi  

Pertama, karyawan memerlukan informasi yang akurat tentang peran 

mereka dalam organisasi. Mereka membutuhkan komunikasi tertentu dan sering 

dari supervisor dan manajer tentang apa yang mereka diharapkan untuk 

melakukan. Mereka juga perlu mengetahui tujuan, strategi, tujuan, dan filosofi 

perusahaan dan departemen mereka sendiri. Mereka membutuhkan informasi 

terkini dan lengkap tentang produk dan jasa perusahaan menawarkan, dan mereka 

perlu tahu pelanggan perusahaan, siapa mereka, apa yang mereka harapkan, dan 

jenis masalah yang mereka hadapi dalam menggunakan layanan.   

Selanjutnya, karyawan perlu mengetahui seberapa baik mereka melayani 

dibandingkan dengan standar pelayanan yang ditetapkan untuk mereka. Harus ada 

umpan balik ketika karyawan melakukan pekerjaan dengan baik agar memberi 
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spirit kepada mereka dan memberi kesempatan untuk koreksi diri ketika mereka 

berkinerja buruk. Akhirnya, karyawan perlu merasa percaya diri dan kompeten 

dalam pekerjaan mereka. Perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan karyawan 

dengan pelatihan yang dibutuhkan untuk memuaskan pelanggan.   

Pelatihan yang berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh perusahaan 

membuat contact person menjadi dan merasa mampu ketika berhadapan dengan 

pelanggan, pelatihan keterampilan komunikasi terutama dalam mendengarkan 

pelanggan dan memahami apa yang pelanggan harapkan, dan memberikan 

karyawan rasa penguasaan atas masalah yang tak terelakkan yang muncul dalam 

pertemuan layanan. Program pelatihan harus dirancang untuk meningkatkan 

kepercayaan dan kompetensi karyawan yang menghasilkan kejelasan peran yang 

lebih besar . 

Seseorang dapat mengalami berbagai ketidakpastian, kecemasan, tekanan 

yang seharusnya memotivasinya untuk melakukan sesuatu menjadi berhasil dalam 

mencapai sebuah kegiatan atau cita-cita. Namun, dalam kondisi demikian 

seseorang cenderung merasa kewalahan dan kehidupan terasa di luar kendali 

karena kecemasan berlebihan, rasa takut kepanikan , kebingungan dan 

kecenderungan putus asa menghantui dirinya yang justru berakibat negatif. Allah 

SWT juga menjelaskan dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah ayat 286 : 25  

بَ لَْ تؤَُاخِرّْبََٰٓ  ب امْتسََبتَْ   زَبَّْ ٍَ ب مَسَبتَْ وَعَييَْهبَ  ٍَ ب الَِّْ وُسْعَهبَ   ىهَبَ  ُ ّفَْس 
ُْ َّّسِيْْبََٰٓ اوَْ لَْ ينَُيِّفُ اّللّ  اِ

باخَْطَأّْبَ َۚ  ٍَ يْْبَ  َِّ بَ وَلَْ تحَُ ِْ قبَْيِْبَ َۚ زَبَّْ ٍِ  َِ يْتهَٗ عَيىَ اىَّرِيْ ََ ب حَ ََ ا مَ وْ عَييَْْبََٰٓ اصِْس  َِ بَ وَلَْ تحَْ لَْ طَبقتََ  زَبَّْ

فسِِيْ  ًِ اىْن  ّْصُسّْبَ عَيىَ اىْقىَْ ىْبَ فبَ ىْى  ٍَ ّْتَ  ْبَ   اَ َْ َۚ وَاعْفُ عََّْب  وَاغْفسِْ ىَْبَ  وَازْحَ  َِ ىَْبَ بهِ 
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Terjemahan: 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang 

dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 

diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak 

sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan 

rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami 

menghadapi orang-orang kafir.”  

Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 

14 H  

285-286. Terdapat riwayat shahih dari Nabi bahwa siapa yang membaca 

dua ayat ini pada malam hari, maka itu cukuplah baginya, yakni dari segala 

kejahatan (keburukan). Hal itu karena kedua ayat ini meliputi ayat yang agung. 

Allah telah memerintahkan kepada manusia dalam awal ayat ini untuk beriman 

dengan segala pokok-pokok dalam firmanya, ”Katakanlah (hai orang-orang 

Mukmin), Kami berikan kepada Allah apa yang dia turunkan kepada kami.” Allah 

mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya Rasululoh dan orang-orang yang 

bersamanya dari orang Mukmin telah beriman kepada pokok-pokok yang agung 

ini; kepada seluruh Rasul, dan seluruh kitab-kitab, dan mereka tidak melakukan 

perbuatan seperti orang-orang yang beriman dengan sebagian dan mengingkari 

sebagian lainya, seperti kondosi orang-orang yang menyimpang dari pemeluk-

pemeluk agama lain yang tersesat. dirangkaiannya secara urut kaum Mukminin 

dengan Rasululoh dan disebutnya mereka sumua dengan satu kabar saja, 

merupakan kemuliaan yang besar bagi kaum Mukminin. Ayat ini juga 

menunjukan bahwa Rasululloh sama dengan umatnya dalam hal sebagai sasaran 

perintah syar‟i, pelaksanaan beliau yang sempurna dan bahwasanya beliau itu 

lebih tinggi dari kaum Mukminin bahkan lebih tinggi dari seluruh Rasul dalam 

pelaksanaan keimanan dan hak-haknya. Dan firmanNya, ”Dan mereka megatakan, 

kami dengar dan taat,” Konsisiten kaum Mukminin ini adalah umum terhadap 

semua yang dibawa oleh nabi dari al-qur‟an dan as-sunah. Dan bahwasanya 

mereka mendengar beliau dengan maksud penerimaan, ketundukan dan 

kepatuhan. Kandungan dari itu adalah penghambaan mereka terhadap Allah dalam 

rangka memohon pertolongan untuk melaksanakanya dan bahwasanya Allah 

mengampuni mereka atas kelalaian mereka dari kewajiban-kewajiban dan apa 

yang mereka kerjakan dari hal-hal yang di haramkan. Mereka juga 

menghambakan diri kepada Allah dalam doa-doa yang penuh manfaat tersebut, 

dan Allah telah memenuhi doa mereka melalui lisan Nabi mereka yang bersabda 

(dalam sebuah hadis Qudsi) “Sungguh aku telah melakukanya,” Doa-doa ini akan 

di terima dari seluruh kaum Mukminin secara pasti, dan juga dari pribadi-pribadi 
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mereka tersebut. hal itu bahwa Allah menggugurkan siksaan mereka dari kesalahn 

dan kelupaan, dan bahwa Allah memudahkan syariat-syariatNya dengan sangat 

mudah, dimana Allah tidak memberatkan mereka dengan kesulitan, beban-beban, 

dan tambahan-tambahan seperti orang-orang sebelum mereka. Allah tidak 

memberatkan mereka melebihi kemampuan mereka. Allah juga telah mengampuni 

mereka, merahmati, dan membalas mereka dari orang-orang kafir. Maka kita 

memohon kepada Allah dengan nama-namaNya dan sipat-sipatNya dan dengan 

segala yang dikarunikannya kepada kita berupa sikap konsisten kita kepada 

agamanya agar dia merealisaikan hal itu buat kita agar Allah membuktikan kepada 

kita apa yang telah mereka janjikan kepada kita malewati lisan NabiNya, dan agar 

dia memperbaiki kaum Mukminin. Dalam hal ini dapat di ambil kaidah 

”kemudahan dan tidak adanya rasa sungkan dalam seluruh perkara agama,” dan 

kaidah ”ampunan dari kesalahan dan kelupaan dalam perkara ibadah dan terhadap 

hak-hak Allah dan demikian juga terhadap hak-hak mahkluk dari segi 

menggugurkan dosa dan tidak mendapat celaan.” Adapun wajibnya menjamin 

kerusakan-kerusakan yang terjadi atas dasar ketidaksengajaan dan kelalaian 

terhadap jiwa dan harta, Maka sesungguhnya hal itu akibatkan tindakan 

pengrusakan tanpa hak, yang disengaja maupun tidak, atau di kerenakan kelalaian. 

Selesai tafsir surat Al-baqarah, segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah, dan 

shlawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammmad. 

Disadur dari kemenag.go.id, ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak 

perlu mengkhawatirkan tanggung jawabnya atas beragama. Manusia hanya perlu 

yakin akan mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan meskipun 

baru dalam bentuk niat. Dia juga akan mendapat siksa atas kejahatan yang 

diperbuatnya dalam bentuk nyata. Tidak ada yang berat dalam beragama dan tidak 

perlu ada kekahwatiran tentang tanggung jawab atas bisikan-bisikan hati, sebab 

allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia, 

yakni setiap manusia, mendapa pahala dari setiap kebajikan yang dikerjakannya 

walaupun baru dalam bentuk niat dan belum wujud dalam kenyataan, dan dia 

mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya dan wujud dalam bentuk nyata. 

E. Burnout 

Burnout adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menggambarkan 

perasaan gagal atau kelesuan akibat tuntutan yang memberatkan tenaga dan 

kemampuan individu. Istilah burnout diperkenalkan oleh Herbert Freudenberger 

tahun 1973. Dalam menjelaskan istilah burnout ini, Freudenberger memberikan 

contoh ilustrasi mengenai perasaan seseorang yang mengalami sindrom ini seperti 

sebuah gedung megah bersama dengan aktivitas di dalamnya kemudian habis 
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terbakar api (burned –out) dan yang tampak kerangka luarnya saja setelah terbakar, 

sama seperti orang yang mengalami burnout , dilihat dari luar semuanya baik – 

baik saja akan tetapi di dalamnya hampa/ kosong seperti gedung yang terbakar 

yang diilustrasikan tadi. Burnout digambarkan seperti saat seseorang berusaha 

mencoba untuk mencapai tujuan yang tidak realistis kemudian pada akhirnya 

seseorang tersebut kehabisan energi dan mengalami kondisi hilangnya perasaan 

tentang dirinya terhadap orang – orang lain (Gehmeyr,1993).  

Istilah burnout menurut Kim & Stoner (2008) diperkenalkan untuk 

merujuk pada fenomena yang diamati diantara individu yang pekerjaannya 

berurusan melayani orang lain dan bekerja dengan orang banyak yang dituntut 

secara emosional. Burnout mencakup kelelahan kognitif, afeksi, dan konatif, yang 

dapat menurunkan produktivitas kerja. 

Burnout Menurut Bolino dan Turnley (2005) menyatakan bahwa beban 

kerja terjadi karena seseorang karyawan mempunyai terlalu banyak pekerjaan 

yang harus dikerjakan dibawah tekanan jadwal waktu yang sangat ketat dan tidak 

sesuai dengan kemampuan. Ketika terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan 

menyebabkan kelelahan fisik dan mental, bahkan kejenuhan dan stres akibat 

beban pekerjaan, ditambah lagi dengan perasaan bahwa keahlian yang dimiliki 

tidak memenuhi tuntutan tugas, hal tersebut yang nantinya akan memicu burnout. 

Seperti pernyataan Virick dan Casper (2007) bahwa beban kerja menyebabkan 

tingginya kelelahan fisik dan psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Prijayanti 

(2015) tentang pengaruh beban kerja dan dukungan sosial terhadap burnout 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan beban kerja terhadap burnout. 
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Burnout merupakan bagian dari stres (Luthans, 2005). Menurut King et al 

(1995) menyatakan bahwa stres pada individu di tempat kerja yang berlangsung 

secara terus menerus akan menyebabkan kelelahan emosional dan motivasi rendah 

sehingga akan mempengaruhi timbulnya burnout. Seperti yang dinyatakan 

Hardiyanti (2013) bahwa burnout merupakan epidemi yang melanda dunia kerja, 

memperlihatkan bagaimana kondisi emosional individu yang merasa letih serta 

jenuh secara mental dikarenakan tuntutan dan tekanan pekerjaan yang tinggi. 

Menurut Maslach dan Jackson (1981) burnout merupakan keadaan karyawan 

merasa lelah secara emosional dan sinisme pada berbagai jenis pekerjaan. Burnout 

juga dapat didefinisikan sebagai kondisi karyawan merasa tertekan, kebosanan, 

dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang mengakibatkan kelelahan emosional 

dan depresi fisik (Pines dan Kafry, 1978). Burnout pada pegawai dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja yang kurang baik, minimnya dukungan dari pemimpin/ atasan, 

terdapat persaingan yang tidak sehat diantara rekan kerja, work family conflict, 

ambiguitas peran, beban kerja, dan lain-lain. Burnout ini akan menimbulkan 

perilaku perilaku kerja kontraproduktif salah satunya adalah cyberloafing. 

Pada tahun 1974, Freudenberger dalam Murtiasari (2007) memperkenalkan 

istilah burnout untuk menggambarkan ketidakmampuan seseorang untuk 

beroperasi secara efektif dalam pekerjaan sebagai akibat stres kerja terkait yang 

berkepanjangan dan luas. Burnout sebagai suatu bentuk respon stres yang harus 

dipandang sebagi suatu proses yang diawali oleh adanya ketidakseimbangan, 

kesenjangan atau diskrepansi antara tuntutan dan sumber daya individu yang 

menimbulkan kondisi strain (ketegangan) 
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Freudenberger mendefinisikan burnout sebagai bentuk kelelahan yang 

muncul dikarenakan individu yang bekerja terlalu keras (baik waktu dan tenaga), 

berdedikasi, dan tidak mengutamakan kebutuhan serta keinginan mereka tersebut. 

(Farber, 1991). Hal tersebut membuat mereka merasakan tekanan – tekanan. Asal 

tekanan tersebut dari dalam diri mereka sendiri, orang lain di sekitar, customer, 

rekan kerja, dan lain – lain. Tekanan ini akan menimbulkan rasa bersalah sehingga 

mendorong mereka untuk bekerja makin keras. Apabila kenyataan yang ada tidak 

mendukung kondisi yang diinginkan maka mereka akan berupaya dengan sekuat 

tenaga untuk mencapai keinginannya tersebut, sehingga mereka akan mengalami 

kelelahan dan frustasi apabila keinginannya tersebut belum tercapai. 

1. Indikator-Indkator Burnout 

Menurut Maslach, Schaufeli dan Leiter burnout mempunyai tiga dimensi 

yaitu (dalam Rizka, 2013): 

a. Kelelahan Emosional (Emotional exhaustion) 

Kelelahan emosional adalah perasaan lelah dan letih di tempat kerja 

(Spector, 1996). Ketika seseorang mengalami exhaustion maka mereka akan 

merasakan energinya seperti terkuras habis dan ada perasaan “kosong” yang tidak 

dapat teratasi lagi (Rizka, 2013). 

b. Depersonalisasi (Depersonalization) 

Depersonalisasi adalah pengembangan perasaan sinis dan tak berperasaan 

terhadap orang lain (Spector, 1996). Proses penyeimbangan antara tuntutan 

pekerjaan dan kemampuan individu. Hal ini berupa sikap sinis terhadap orang-

orang yang berada dalam lingkup pekerjaan dan kecenderungan untuk menarik 
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diri serta mengurangi keterlibatan dalam bekerja. Perilaku tersebut diperlihatkan 

sebagai upaya melindungi diri dari perasaan kecewa, karena penderita 

menganggap bahwa dengan berperilaku seperti itu, maka mereka akan aman dan 

terhindar dari ketidakpastian dalam pekerjaan. 

c. Penurunan Pencapaian Prestasi Pribadi 

Biasanya ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, 

pekerjaan bahkan terhadap kehidupan. Maslach (dalam Diaz, 2007) menyatakan 

bahwa penurunan pencapaian prestasi pribadi disebabkan oleh perasaan bersalah 

telah melakukan orang lain disekitarnya secara negative. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Burnout 

Burnout muncul dari adanya stress yang berkepanjangan, sehingga banyak 

faktor yang mempengaruhi burnout sering dikaitkan dengan munculnya stress 

(Widiastuti dan Kamsih, 2008). Ada dua faktor yang dipandang mempengaruhi 

munculnya burnout, yaitu (Sihotang, 2004): 

a. Faktor eksternal meliputi lingkungan kerja psikologis yang kurang baik, 

kurangnya kesempatan untuk promosi, imbalan yang diberikan tidak 

mencukupi, kurangnya dukungan sosial dari atasan, tuntutan pekerjaan, 

pekerjaan yang monoton. 

b. Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, harga diri, dan karakteristik 

kepribadian. 

Islam telah memberikan pedoman kepada seluruh umat manusia bahwa 

Al-Quran  selain sebagai petunjuk hidayah bagi seseorang, ia juga berfungsi 

sebagai obat yang mujarab untuk mengatasi segala permasalahan hidup didunia 
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ini. Al-Quran dengan segala isinya menjelaskan bahwa hidup didunia ini hanyalah 

untuk beribadah. Al-Quran juga memerintahkan untuk bekerja sesuai syariat 

agama. Hadist yang berhubungan dengan beban kerja, yaitu:    

بِكَ مِنَ الْجُـبْنِ وَالْبُخْـلِ وَاَعُوْذُبِكَ الَلّّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَـمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْـزِ وَاْلكَسَلِ .وَاَعُوْذُ 
 مِنْ غَلَبَتِ الدَّيْنِ وَقـَهْرِ الرِّجَالِ 

 

Artinya:  

"Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 

daripada keluh kesah dan dukacita, aku berlindung kepada-Mu dari lemah 

kemauan dan malas, Aku berlindung kepada-Mu daripada sifat pengecut 

dan kikir, Aku berlindung kepada-Mu daripada tekanan utang dan 

kezaliman manusia." (HR Abu Dawud 4/353). 

 

 

F. Cyberloafing 

Deviant Organizational behavior adalah tindakan yang dilakukan oleh 

pihak karyawan yang dengan sengaja melanggar norma-norma organisasi yang 

formal dan peraturan tentang masyarakat, dan dapat menghasilkan hal yang 

mempunyai konsekuensi negatife (Robbins, 2004). Terdapat beberapa perilaku 

menyimpang dalam organisasi antara lain ketidak sopanan, cyberloafing, 

penyerangan fisik di tempat kerja, berkata kasar atau marah dengan kata-kata 

yang menyinggung perasaan, pencurian ditempat kerja oleh karyawan (Robbin, 

2004). Jadi Cyberloafing merupakan salah satu produk atau hasil dari Deviant 

Organizational behavior dan juga termasuk salah satu isu penting yang 
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berkembang sesuai dengan perkembangan internet dalam dunia bisnis atau 

perusahaan. 

 Cyberloafing merupakan salah satu perilaku kontraproduktif pegawai 

yaitu menggunakan handphone dan fasilitas internet kantor untuk keperluan 

pribadi selama jam kerja. Perilaku cyberloafing ini disebabkan salah satunya oleh 

kondisi psikologis pegawai, yaitu burnout. 

Cyberloafing merupakan tindakan penyalahgunaan internet perusahaan 

untuk urusan pribadi, seperti membaca informasi disitus-situs berita, games, 

entertainment, memeriksa email pribadi, facebook, dan menjelajahi situs-

situslainnya. Perilaku ini melanggar norma-norma organisasi dan mengancam 

kesejahteraan organisasi maupun anggotanya (Robinson dan Bennet, 1995). 

Menurut Askew (2012) menyimpulkan bahawa cyberloafing merupakan perilaku 

karyawan dalam menggunakan berbagai jenis computer (desktop, cell-phone, tablet, 

i-pad) baik milik pribadi maupun miik perusahaan pada jam kerja untuk kegiatan 

yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. 

Menurut Gruys dan Paul (2003) perilaku kerja kontraproduktif merupakan 

sebuah kegiatan baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja sehingga 

menghambat kinerja individu, orang lain, dan organisasi. Salah satu perilaku kerja 

kontraproduktif yang sering dilakukan oleh pegawai adalah perilaku cyberloafing, 

terlebih bagi mereka yang bekerja dengan menggunakan fasilitas komputer yang 

terhubung dengan internet. Cyberloafing merupakan tindakan penyalahgunaan 

internet perusahaan untuk urusan pribadi, seperti membaca informasi di situs - 

situs berita, games, entertainment, memeriksa email pribadi, facebook, dan 
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menjelajahi situs-situs lainnya. Perilaku ini melanggar norma-norma organisasi 

dan mengancam kesejahteraan organisasi maupun anggotanya (Robinson dan 

Bennet, 1995). Menurut Askew (2012) menyimpulkan bahwa cyberloafing 

merupakan perilaku karyawan dalam menggunakan berbagai jenis komputer 

(desktop, cell-phone, tablet, ipad) baik milik pribadi maupun perusahaan pada jam 

kerja untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Perilaku 

cyberloafing dapat dipengaruhi karena adanya stresor kerja (role ambiguity, role 

conflict, beban kerja) dan sanksi organisasi (Blanchard dan Henle, 2008). 

Menurut Lim (2002), cyberloafing adalah perbuatan dimana karyawan 

dengan sengaja menggunakan akses internet di kantornya untuk tujuan yang tidak 

berhubungan dengan pekerjaannya selama jam kerja kantor. Cyberloafing dapat 

dipandang dari sisi positif maupun negatif. Henle dan Blanchard (2008) 

menyatakan bahwa cyberloafing memiliki peran positif di tempat kerja, yaitu 

sebagai salah satu strategi karyawan untuk mengatasi stres di tempat kerja. 

Sedangkan menurut Lim dan Teo (2005), cyberloafing termasuk sebagai 

penggunaan waktu yang tidak produktif, oleh karena itu cyberloafing merupakan 

perilaku menyimpang di tempat kerja. Oleh karena itu, cyberloafing perlu menjadi 

perhatian perusahaan mengingat efek (terutama efek negatif) yang ditimbulkannya. 

Untuk lebih memahami cyberloafi ng, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi seorang karyawan melakukan cyberloafing (Henle dan 

Blanchard, 2008). 

Blanchard dan Henle (dalam Firmanto, 2017) membagi cyberloafing 

menjadi 2  jenis yaitu minor cyberloafing dan serious cyberloafing. Minor 
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cyberloafing merupakan penggunaan internet pada jam kerja. Pegawai terlibat 

dalam berbagai bentuk perilaku penggunaan internet umum yang tidak berkaitan 

dengan pekerjaan. Contoh minor loafing seperti mengirim dan menerima email 

pribadi, mengunjungi situs olahraga, memperbarui status jejaring sosial. Serious 

cyberloafing merupakan jenis cyberloafing yang lebih serius. Pegawai terlibat 

dalam berbagai bentuk perilaku penggunaan internet yang bersifat lebih berbahaya 

karna bersifat melanggar norma instansi dan berpotensi illegal. Perilaku ini 

cenderung kasar dan berpotensi melakukan hal-hal yang tidak sah seperti 

perjudian online, menyebar virus, mengunduh music ilegal atau file pribadi, game 

online, hacking, membuat situs yang mengandung pornografi. Jenis cyberloafing 

ini memiliki dampak yang serius bagi organisasi (Blanchard dan Henle dalam 

Ozler dan Polat, 2012). 

Sementara itu, Li dan Chung (2006) membagi cyberloafing kedalam 4 

jenis yakni: 

a. Aktivitas sosial, yaitu penggunaan internet untuk berkomunikasi dengan teman. 

Aktivitas yang melibatkan mengekspresian diri (Facebook,Twitter, dll) atau 

berbagi informasi via blog. 

b. Aktivitas Informasi, yaitu menggunakan internet untuk mendapatkan 

informasi. Aktivitas ini terdiri dari pencarian informasi seperti situs berita. 

c. Aktivitas Kenikmatan, yaitu internet untuk menghibur. Aktivitas ini terdiri dari 

aktivitas game online atau mengunduh musik (youtube) atau software untuk 

tujuan kesenangan. 
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d. Aktivitas emosi virtual, yaitu sisa dari aktivitas internet lainnya seperti berjudi 

atau berkencan. Aktivitas emosi virtual mendeskripsikan aktivitas online yang 

tidak dapat dikategorisasikan dengan aktivitas lainnya seperti belanja online 

atau mencari pacar secara online. 

Perilaku karyawan di tempat kerja sangat bervariasi, dan berdampak pada 

perusahaan, baik dampak positif maupun negatif. Salah satu perilaku karyawan di 

tempat kerja yang menarik untuk dikaji saat ini adalah cyberloafi ng. Menurut 

Lim (2002), cyberloafing adalah perbuatan dimana karyawan dengan sengaja 

menggunakan akses internet di kantornya untuk mengunjungi website untuk 

kepentingan pribadi dan membuka email pribadi yang tidak berhubungan dengan 

pekerjaan selama jam kerja kantor. Aktivitasaktivitas tersebut (membuka website 

dan email) merupakan penggunaan waktu yang tidak produktif dimana aktivitas-

aktivitas tersebut mengurangi konsentrasi karyawan dalam melakukan dan 

menyelesaikan tugas utama mereka (Lim, 2002). Maka, cyberloafing termasuk 

perilaku menyimpang di tempat kerja (Lim, 2002; Lim dan Teo, 2005). 

Penyimpangan di tempat kerja merupakan tindakan yang dengan sengaja 

dilakukan oleh anggota organisasi yang melanggar norma organisasi, seperti 

kesejahteraan organisasi dana tau anggota organisasi yang biasanya terpengaruh 

(Robinson dan Bennett dalam Lim, 2002). Ajzen dalam Askew (2014) 

menyatakan bahwa Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang valid 

mengenai cyberloafing.  

TPB menyatakan bahwa cyberloafing disebabkan tiga hal, yaitu norma 

sosial yang subjektif, perilaku cyberloafing, dan kontrol perilaku yang dimediasi 
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keinginan untuk melakukan cyberloafing (Askew, 2014). Piotrowski (2012) 

menyatakan bahwa salah satu area yang belum banyak diperhatikan (diabaikan) 

dalam penelitian tentang cyberloafing adalah komitmen organisasi, sehingga perlu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap 

cyberloafing. Selain komitmen organisasi, stressor kerja juga merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi cyberloafing karyawan.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Sunday dan Akikibofori (2014) 

menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku di tempat kerja 

adalah stressor pekerjaan. Cyberloafing dikelompokkan ke dalam metode 

emotion-focused coping (Henle dan Blanchard, 2008). Emotion-focused coping 

merupakan sebuah usaha untuk mengurangi emosi yang mengganggu yang 

berhubungan dengan tuntutan (yaitu mengabaikan masalah, berharap adanya 

keajaiban, berdoa, tidur, menjauhkan diri dari stressor). Bentuk spesifik dari 

emotionfocused coping adalah escape-avoidance methods yang menekankan pada 

mencegah atau melarikan diri dari penyebab stres melalui teknik yang 

berhubungan dengan perilaku seperti: tidur, makan, minum, merokok, atau 

menggunakan situasi yang terkontrol (Folkman et al., dalam Henle dan Blanchard, 

2008). Cyberloafing merupakan perilaku yang memungkinkan karyawan untuk 

melarikan diri sementara dari stressor pekerjaan, lalu mengurangi emosi yang 

melelahkan yang terkait dengan pekerjaan. 
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G. Keterkaitan Antar Variabel 

1. Keterkaitan Antara Role Conflict Dan Role Ambiguity Terhadap Burnout 

Penelitian Jawahar, et al (2007) menggunakan karyawan yang bekerja di 

sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak yang terletak di Pantai Barat 

Amerika Serikat sebagai objeknya. Survei dibagikan kepada 171 karyawan. Untuk 

menguji hipotesisnya, mereka menggunakan analisis regresi. Persepsi konflik 

peran, keterampilan politik dan dukungan organisasi dirasakan menjelaskan 29% 

dari perbedaan dalam kelelahan emosional Dari variabel-variabel ini, hanya 

dirasakan konflik peran dan dukungan organisasi dirasakan menjelaskan unik 

varians dalam kelelahan emosional.  

Peran konflik (role conflict) berhubungan dengan kelelahan emosional 

(burnout), pada tingkat dukungan organisasi yang rendah hubungan tersebut dapat 

dirasakan, tetapi pada tingkat dukungan organisasi tinggi, hubungannya tidak 

dapat dirasakan (Jawahar, et al , 2007). 

Yousef (2002), mendeskripsikan ambiguitas peran sebagai situasi dimana 

individu tidak memiliki arah yang jelas mengenai harapan akan perannya dalam 

organisasi. Kemudian Lapopolo (2002) menyebutkan bahwa ambiguitas peran 

muncul ketika seseorang karyawan merasa bahwa terdapat banyak sekali 

ketidakpastian dalam aspek-aspek peran atau keanggotaan karyawan tersebut 

dalam kelompok.  

Murtiasari (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh role ambiguity, 

terhadap burnout pada auditor yang bekerja pada KAP di seluruh Indonesia. Dan 
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dari hasil penelitiannya menghasilkan pengaruh positif secara langsung 

ambiguitas peran (role ambiguity) terhadap burnout dengan nilai loading sebesar 

0,28.  

2. Keterkaitan Antara Role Conflict Terhadap Burnout 

Berdasarkan penelitian Murtiasari (2007), pengaruh konflik peran (role 

conflict) terhadap burnout menunjukkan nilai yang signifikan dengan nilai loading 

sebesar 0,27. Sehingga konflik peran berpengaruh positif terhadap burnout. 

Jawahar, et al (2007), mengemukakan bahwa perbedaan individu dalam 

kemampuan politik dan persepsi dukungan organisasi akan berhubungan negatif 

dengan burnout dan juga akan memberikan hubungan antara role conflict yang 

dirasakan dan burnout. Peran konflik berhubungan dengan kelelahan emosional 

(burnout), pada tingkat dukungan organisasi yang rendah hubungan tersebut dapat 

dirasakan, tetapi pada tingkat dukungan organisasi tinggi, hubungannya tidak 

dapat dirasakan. Jadi role conflict berpengaruh positif terhadap burnout.  

3. Keterkaitan Antara Role Ambiguity Terhadap Burnout 

Murtiasari (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh role ambiguity, 

terhadap burnout pada auditor yang bekerja pada KAP di seluruh Indonesia. Dan 

dari hasil penelitiannya menghasilkan pengaruh positif secara langsung 

ambiguitas peran (role ambiguity) terhadap burnout dengan nilai loading sebesar 

0,28.  
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Diperkuat dengan temuan Dubreuil, et al (2009), dalam penelitian mereka 

yang menunjukkan kurangnya hubungan sosial memberikan efek merugikan dari 

ambiguitas peran dalam pengembangan burnout. Sehingga salah satu cara untuk 

menghindari burnout adalah dengan meningkatkan tingkat kesadaran yang lebih 

besar dari tanda-tanda awal burnout karena konflik peran berpengaruh positif 

terhadap burnout. 

4. Keterkaitan Antara Role Conflict Terhadap Burnout Yang Dimoderasi oleh 

Cyberloafing 

Faktor organisasional meliputi dukungan manajerial, persepsi rekan kerja 

terhadap norma cyberloafing, sikap kerja karyawan yang dipengaruhi faktor 

lingkungan, serta karakteristik pekerjaan. Tindakan cyberloafing merupakan 

respon emosi karyawan yang merasa gagal terhadap pekerjaannya. Hal ini 

mengakibatkan sikap kerja karyawan dapat mempengaruhi cyberloafing (Liberman 

et al, 2011). Faktor situasional memicu munculnya perilaku cyberloafing. Adanya 

kebijakan formal dan saksi organisasi dapat mengurangi perilaku cyberloafing. 

Menurut Blanchard & Henle (2008) bahwa perilaku cyberloafing dapat 

dipengaruhi adanya stresor kerja (work family conflict, role conflict, ambiguitas peran 

dan beban kerja), dan sanksi organisasi. 

5. Keterkaitan Antara Role Ambiguity Terhadap Burnout Yang Dimoderasi Oleh 

Cyberloafing 

Murtiasari (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh role ambiguity, 

terhadap burnout pada auditor yang bekerja pada KAP (kantor akuntabilitas 

pemerintah) di seluruh Indonesia. Dan dari hasil penelitiannya menghasilkan 
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pengaruh positif secara langsung ambiguitas peran (role ambiguity) terhadap 

burnout dengan nilai loading sebesar 0,28.  

Diperkuat dengan temuan Dubreuil, et al (2009), dalam penelitian mereka 

yang menunjukkan kurangnya hubungan sosial memberikan efek merugikan dari 

ambiguitas peran dalam pengembangan burnout. Sehingga salah satu cara untuk 

menghindari burnout adalah dengan meningkatkan tingkat kesadaran yang lebih 

besar dari tanda-tanda awal burnout karena konflik peran berpengaruh positif 

terhadap burnout. 

Faktor situasional memicu munculnya perilaku cyberloafing. Adanya 

kebijakan formal dan saksi organisasi dapat mengurangi perilaku cyberloafing. 

Menurut Blanchard & Henle (2008) bahwa perilaku cyberloafing dapat 

dipengaruhi adanya stresor kerja (work family conflict, role conflict, ambiguitas 

peran dan beban kerja), dan sanksi organisasi. 

H. Kerangka pikir 

 Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan hubungan 

antar variabel yang dijelaskan pada tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran 

teoritis dari penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

Gambar 1.1 

 

  

 H2 

 H1 

 

 H3 

                 H4        H5 

  

  

Berdasarkan ilustrasi kerangka pikir diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

H1 : Variabel X1  Role Conflict dan Variabel  X2  Role Ambiguity memengaruhi 

variabel Y Burnout 

H2 : Variabel X1 Role conflict memengaruhi Variabel Y Burnout 

H3 : Variabel X2 Role Ambiguity memengaruhi Variabel Y Burnout 

H4 : Variabel X1 Role Conflict memengaruhi Variabel Y Burnout yang di 

Moderasi oleh Variabel Z Cyberloafing 

H5 : Variabel X2 Role ambiguity memengaruhi variabel Y Burnout yang di 

Moderasi oleh  Variabel Z Cyberloafing. 

Role Conflict 

X1 

Role ambiguity 

X2 

Cyberloafing 

Z 

Burnout 

Y 



 
 

58 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yaitu pendekatan yang 

menekankan pada pengujian teori-teori atau konsep melalui pengukuran variabel 

dan prosedur analisis data dengan peralatan statistik untuk menguji hipotesis. 

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang objektif, valid, dan 

reliable dengan menggunakan data yang terbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan (Sugiyono, 2002). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Inspektorat gowa. Yang berlokasi 

di Jl. Tumanurung No.15, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, 

Sulawesi Selatan 92114. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan peneltian 

asosiatif/hubungan, yang menjelaskan hubungan antara dua varibel atau lebih 

Sugiyono (2013). Peneltian ini menguji dua varibel yaitu varibel independen, 

varibel dependen dan variabel moderating. Varibel independen dalam peneltian 

ini adalah latar belakang pembinaan peserta, dan desain pelatihan. Varibel 

dependen adalah efektivitas pelatihan, variabel moderating yaitu kompetensi 

peserta. 
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C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu 

(Sugiyono, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Kantor 

Inspektorat Gowa yang berjumlah 140 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. 

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel Random 

sampling. 

 Random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau 

semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi tadi memiliki 

peluang yang sama untuk terpilih atau terambil.(kerlinger,2006:188). 

Rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel. 

  
 

    
  

Dimana: 

 n = ukuran sampel  

N = populasi 
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e
2
 = presentase kesalahan pengambilan sampel yang masi diinginkan 

(0,05) 

n = N/(1+(N x e
2
) 

cara berhitung n = 140/(1+140x0,05
2
) 

n= 140/1+(140x0,0025) 

n= 140/1+(0,35) 

n= 140/1,35 

n= 103,70 = 104 

Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah 104 orang. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan kuesioner baik online maupun cetak. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya dari perpustakaan serta literatur-

literatur lainnya (Sugiyono, 2008). 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan 

secara langsung pada objek peneliti, sehingga dapat diketahui kondisi aktual 

dengan cara wawancara atau memberikan kuesioner kepada responden (Sugiyono, 

2008).  
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E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Teknik Kuesioner 

Teknik kuesioner adalah cara pengumpulan data primer dari para 

responden yang terpilih menjadi sampel penelitian. Kuesioner penelitian disusun 

dengan cara mengajukan pernyataan tertutup serta pilihan jawaban untuk 

disampaikan kepada sampel penelitian (Wijanto, 2008).  

2. Wawancara  

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data dan fakta dengan cara 

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden. 

F. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen pengukuran adalah alat 

bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Ambiguitas peran (role 

ambiguity), konflik peran (role conflict), dan kelebihan peran (role overload) diukur 

dengan kuesioner Rizzo et al (1970). Item ini dinilai pada skala Likert-type lima 

poin. Jadi ukuran yang digunakan dalam role conflict dan role ambiguity 

didasarkan pada tanggapan subjek terhadap skala yang dimulai dari angka 1 

(Sangat Tidak Setuju) sampai angka 5 (Sangat Setuju). 
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Tabel 1.2 

 

NO Variabel Defenisi Instrumen Skala 

1 Role conflict Role conflict merupaka 

suatu konflik yang muncul 

dikarenakan adanya 

beberapa perintah /peran 

yang dilaksanakan secara 

bersamaan sehingga dalam 

pelaksanaanya 

mengabaikan perintah 

yang lainnya. 

1. konflik antara 

individu dengan 

perannya 

2. konflik intrrole 

3.konflik interrole 

Liket 

2 Role Ambiguity Role ambiguity mengacu 

pada harapan yang tidak 

jelas dan ditetapkan untuk 

karyawan, sedemikian rupa 

sehingga karyawan tidak 

yakin dengan apa yang 

diharapkan oleh mereka 

didalam organisasi 

1. wewenang 

2. tanggung jawab 

3. kejelasan tujuan 

4. cakupan pekerjaan 

Liket 

3 Burnout Burnout adalah istilah 

psikologi yang digunakan 

untuk menggambarkan 

perasaan gagal atau 

kelesuan akibat tuntutan 

yang memberatkan tenaga 

dan kemampuan individu 

1. Kelelahan 

emosional  

2. Depersonalisasi 

3. Penurunan 

pencapaian prestasi 

pribadi 

4. Keterampilan 

Liket 

4 cyberloafing Cyberloafing merupakan 

salah satu perilaku 

kontraproduktif pegawai 

yaitu menggunakan 

handphone dan fasilitas 

internet kantor untuk 

keperluan pribadi selama 

jam kerja 

1. minor ciberloafing 

2. serious  

Cyberloafing 

Liket 
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G. Teknik Analisis Data 

 Analisis data secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda dengan bantuan program software SPSS versi 16.0 

for windows untuk menguji pengaruh variabel pembinaan peserta terhadap 

efektivitas pelatihan, pengaruh variabel kompetensi peserta terhadap efektivitas 

pelatihan, pengaruh variabel desain pelatihan terhadap efektivitas dan menguji 

pengaruh pembinaan peserta, kompetensi peserta, dan desain pelatihan secara 

simultan terhadap efektivitas pelatihan.   

1. Uji Validitas dan Uji Realibilitas  

a. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner 

tersebut. Butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai corrected item-total correlation. 

Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai 

dari corrected item-total correlation > dari r-tabel yang diperoleh melalui Df 

(Degree of Freedom).  Bhuono Agung Nugroho (2013).

b.  Uji Realibilitas  

 Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner  

yang  merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah 
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dengan menggunakan fasilitas SPSS, yakni dengan uji statistik Cronbach Alpha 

(a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,70. Imam Ghozali (2013). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan 

yakni:  

a. Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah antara 

independen memiliki hubungan atau tidak satu sama lainnya. Uji Multikolinieritas 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel 

independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel 

independen lainnya.  

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF= 1/ tolerance). Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya  multikolonieritas adalah nilai 

tolerance = 0.10 atau sama dengan nilai VIF = 10. Imam Ghozali (2013). 

b. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 



65 
 

 

 

periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Imam Ghozali (2013). 

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi pada 

model regresi yaitu dengan melakukan uji statistik Durbin-Watson. Untuk uji 

Durbin-Watson kita akan membandingkan hasil DW statistik dengan DW tabel. 

Jika DW statistik > DW tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

problem autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan 

lainnya. Ada beberapa cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

diantaranya dengan menggunakan uji Glejser. Deteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat tingkat singnifikasi 0.05 atau 

5%. Hengki Latan dan Selva Temalagi (2013). 

d. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan :  



66 
 

 

 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis  

b. diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal,  

c. maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

d. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis. 

e. diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal,  

f. maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3. Analisis Regresi Moderasi (Uji Interaksi) 

Moderateds Regression Analysis (MRA) atau Analisis Regresi Moderasi 

adalah aplikasi khusus regresi linear berganda yang mengandung unsur interkasi 

(perkalian dua atau lebih variabel independen). Uji ini digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan 

regresi yang digunakan adalah sebagai berikut (Imam Ghozali, 2011) : 

                  (    )      (    )      

Dimana : 

Y   : Burnout 

X1  : Role Conflict 

X2 : Role Ambiguity 

Z   : Cyberloafing 

β   : Koefisiensi regresi 

e   : Error/residu 
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4. Metode Pengujian Hipotesis 

Uji Regresi Linear Berganda  

Regresi berganda adalah pegembangan dari regresi linear sederhana, yang 

dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang 

berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih 

varibel bebas (indevenden) terhadap satu varibel terikat (dependen). Berikut alat 

uji hipotesis menggunakan analisis jalur lebih kompleks.   

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :  

                  

                       

Dimana : X
1
 = Role Conflict 

X
2
 = Role Ambiguity 

Y = Bornout 

Z = Cyberloafing 

e = Standar Error 
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5. Koefisien Determinasi 

Koefesien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. 

Nilai koefisien deteminasi menunjukkan presentase variasi nilai varibel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Besaranya 

presentase pengaruh semua varibel independent terhadap nilai varibel dependen 

dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (r
2
) persamaan regresi. 

Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0 

besarnya koefisien determinasi (r
2
)suatu persamaan regresi, semakin kecil pula 

pengaruh semua variabel independent terhadap nilai varibel dependent. 

Sebaliknya, semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi (r
2
) suatu 

persamaan regresi. 

6. Uji f (simultan) 

Uji statistik f digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel 

bebas secara bersama-sama dalam menerangkan variasi varibel terikat atau Uji 

F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh signifikansi antara variabel 

independen dan variabel dependen secara simultan dengan syarat dapat 

dikatakan berpengaruh signifikan jika f < α (0,05), menggunakan rumus : 

        
    

(    ) (     )
 

Keterangan:  

R
2 

= Koefisien determinasi  
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n = Jumlah data   k = Jumlah variabel independen 

7. Uji t (parsial)  

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat atau Uji t 

dimaksudkan untuk mengetahui secara parsial variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen dengan syarat dapat dikatakan berpengaruh 

signifikan jika t < α (0,05), menggunakan rumus : 

        
 

  
 

Keterangan:  

b  = Koefisien regresi variabel independen  

 b  = St                   andar deviasi koefisien regresi variabel independen 

Hasil uji t dapat dilihat pada Output Coefficient dari hasil analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian  

1. Profil Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa 

Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis dengan 

perubahan lingkungan strategik yang sangat cepat dan semakin kompleks, 

menjadi tantangan bersama untuk bekerja lebih baik dengan agenda 

perencanaan yang visioner dengan indikator yang terukur. Untuk itu, dalam 

merespon perubahan tersebut maka pemerintah sebagai pengambil kebijakan 

harus mampu memahami perubahan yang terjadi. Selain itu praktek 

pengawasan harus menjadi isu strategis dari seluruh aktivitas perencanaan dan 

pelaksanaan kebijakan pemerintah karena pengawasan sesungguhnya 

merupakan fungsi yang melekat dalam setiap aktivitas organisasi. 

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa yang merupakan lembaga 

Pengawasan memiliki peran yang strategis dalam mengawal terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa, sehingga perlu 

menetapkan arah kebijakan pengawasan berdasarkan pada isu – isu strategis 

yang berkembang. Adapun isu startegis tersebut telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 Inspektorat Daerah menitik beratkan 

pada Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pencegahan Korupsi 

pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan. Untuk itu melalui Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten 

Gowa Tahun 2020 diarahkan untuk mendorong peningkatan Kinerja SKPD, 
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yang berfokus pada optimalisasi peran dan fungsi pengawasan melalui 

pencegahan secara dini (early warning) terhadap kemungkinan terjadinya 

kesalahan dan menjamin mutu (Quality Assurer) atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Muara dari kebijakan pengawasan tahun 2020 pada intinya adalah 

terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance), 

sehingga memberikan dampak serta manfaat terhadap masyarakat yang 

merupakan perwujudan dari akuntabilitas kinerja. Untuk itu dibutuhkan suatu 

sistem yang dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menegaskan dilaksanakannya suatu 

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang 

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang 

meliputi Rencana strategis, Perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, 

pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja reviu dan evaluasi Kinerja. 

Dalam Implementasinya, Pelaporan adalah bagian dari SAKIP yang 

merupakan pelaporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas yang 

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga memberikan informasi 

mengenai kegagalan/keberhasilan organisasi dalam mengemban 
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tanggungjawabnya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 

2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dengan adanya mekanisme SAKIP melalui Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai atas 

penyelenggaraan tugas Inspektorat Kabupaten Gowa tahun 2020, sekaligus 

pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam upaya meningkatkan 

akuntabilitas publik dan mewujudkan good governance. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Inspektorat mempunyai 

tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan berdasarkan asas 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam penyusunan Perda 

tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah. Susunan srtuktur organisasi Inspektorat 

Daerah Kabupaten Gowa terdiri dari: 

1. Inspektur (Eselon IIb) 

2. Sekretaris (Eselon IIIa) yang membawahi : 

a. Sub Bagian Perencanaan (Eselon IVa) 

b. Sub Bagian Administrasi dan Umum (Eselon IVa) 

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IVa) 

3. Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon IIIa) 

4. Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon IIIa) 

5. Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon IIIa) 

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon IIIa) 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 1.1 

 

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa 

 

a) Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat 

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi, Keududkan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Inspektorat Daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut : 

I. Tugas Pokok Inspektorat 

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan 

daeah, pelaksanaan pembinaan atas penyeleng- garaan pemerintahan desa 

dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, serta pelaksanaan 
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kesekretariatan inspektorat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

II. Fungsi Inspektorat 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat 

Daerah Kabupaten mempunyai fungsi: 

1) Menyusun perencanaan program pengawasan; 

2) Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; 

3) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 

penilaian tugas pengawasan; 

4) Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan; 

5) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dibidang 

pengawasan; 

6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok 

jabatan fungsional; 

7) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, 

keuangan, sarana dan perasarana serta kesekretariatan 

inspektorat; 

8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 
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b) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III 

I. Inspektur 

Tugas 

Inspektur Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pengawasan. 

 

 

Fungsi 

1) Perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan 

bidang Pengawasan; 

2) Penyusunan perencanaan strategis jangka panjang 

pengembangan kapasitas Inspektorat dan profesionalisme 

sumberdaya aparat pengawas; 

3) Perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian 

penyelenggaraan manajemen pengawasan; 

4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang 

pengawasan dengan instansi terkait; 

5) Penyelenggaraan kesejahteraan dan bina mental aparat 

pengawas; 

6) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan 

pemutakhiran dan penyajian data hasil pemeriksaan APFP. 
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II. Sekretaris 

Tugas 

Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan 

pengawasan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional 

kepada semua unsur dalam lingkup Inspektorat Kabupaten. 

Fungsi 

1) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan 

program kerja pengawasan; 

2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan 

laporan hasil pengeawasan aparat pengawasan fungsional 

daerah; 

3) Penyusunan bahan, data dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional; 

4) Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data 

dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; 

5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, perencanaan 

dan pelaporan, surat menyurat dan rumah tangga; 

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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III. Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV 

Tugas 

Melaksanakan membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan 

pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah   dan  kasus-kasus pengaduan di bidang 

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. 

Fungsi 

1) Perencanaan program pengawasan; 

2) Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi 

pelaksanaan pengawasan; 

3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan; 

4) Penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan; 

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

IV. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan dan 

membantu sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan teknis 

sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing 

dan bersifat mandiri berdasarkan pearturan perundang-undangan yang 

berlaku dibidang jabatan fungsional. 

3. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Gowa 

a) V I S I 
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Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa menyusun Perencanaan 

Strategis (Renstra) Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Kabupaten 

Gowa yang merupakan inplementasi operasional dari Rencana Strategis 

Pemerintah Kabupaten dengan merumuskan visi sebagai berikut: 

“Terwujudnya Pengawasan yang Profesional dan Responsif dalam 

Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. 

b) M I S I 

Untuk mewujudkan Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, 

maka didukung dengan Misi yang diuraikan sebagai berikut: 

I. Mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

II. Mendorong peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

III. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan serta 

kelembagaan pengawasan dan tata laksana. 

B. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Inspektorat 

Kabupaten Gowa yang berjumlah 104 orang. Karakteristik responden adalah 

bagian yang tak terpisah dari variabel-variabel penelitian. Sehingga dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui karakteristik responden sebagai 

berikut. 
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1. Jenis kelamin 

Berdasarkan karakteristik responden menurut jenis kelamin dilakukan 

untuk mengetahui proporsi jenis kelamin responden, dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Jumlah responden Presentase 

 Laki-Laki 65 62,5% 

 
Perempuan 39 37,5% 

Total 104 100% 

        Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa pada penelitian ini didominasi 

oleh responden yang berjenis kelamin Laki-laki dengan presentase sebanyak 

62,5% sedangkan pada responden yang berjenis kelamin Perempuan hanya 

37,5%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki sebagai proporsi yang 

lebih besar dibandingkan jenis kelamin perempuan. 

2. Usia 

Karakteristik berdasarkan usia dimaksudkan untuk mengetahui kelompok 

usia responden atau karyawan. Adapun rincian dari usia responden pada penelitian 

ini, sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Responden Persentase 

 20-30 tahun 37 35,6% 

 31-40 tahun 38 36,5% 

 

41-50 tahun 24 23,1% 

>50 tahun 5 4,8% 

Total 104 100% 

         Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden 

antara usia 20-30 tahun sebanyak 37 orang (35,6%), usia 31-40 tahun sebanyak 38 

orang (36,5%), usia 41-50 tahun sebanyak 24 orang (23,1%), dan usia >50 tahun 

sebanyak 5 orang (4,8%). Hal ini menunjukkan bahwa usia responden yang 

terbanyak mengisi kuesioner adalah antara usia 31-40 tahun dengan jumlah 

persentase 36,5. Sedangkan usia responden paling sedikit mengisi kuesioner 

adalah usia >50 tahun dengan  jumlah persentase 4,8. 

3. Tingkat Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan karakteristik terhadap pendidikan terakhir, dimaksudkan 

untuk mengetahui komposisi pendidikan terkhir responden. Adapun rincian dari 

usia responden pada penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Pendidikan Terakhir Jumlah Responden Persentase 

 

Diploma 3 3 2,9% 

S1 95 91,3% 

S2 6 5,8% 

Total 104 100% 

Sumber: Output SPSS 24 (2021) 
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Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah jenis pendidikan 

terakhir responden adalah Diploma 3 dengan jumlah 3 orang (2,9%), S1 sebanyak 

95 orang (91,3%), dan S2 dengan jumlah 6 orang (5,8%). Dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan terakhir didominasi oleh responden S1. 

 

C. Deskriptif Data Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 104 responden 

pada karyawan Inspektorat Kabupaten Gowa melalui penyebaran kuesioner 

online, untuk mendapatkan kecenderungan jawaban terhadap masing-masing 

variabel akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana pada lampiran. 

a) Deskripsi Variabel Role Conflict (X1) 

Tanggapan responden terhadap variabel role conflict dapat dilihat pada 

tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 

Variabel Role Conflict 

No Pertanyaan 
Skor 

Jumlah 
STS TS KS S SS 

1 X1.1 - 2 - 73 29 104 

2 X1.2 9 16 53 23 3 104 

3 X1.3 15 20 33 36 - 104 

4 X1.4 - 28 48 22 6 104 

5 X1.5 2 12 41 43 6 104 

Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 
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Pada tabel 4.4 menjelaskan bahwa dari 5 item pertanyaan yang telah 

disediakan oleh peneliti, tanggapan responden didominasi oleh jawaban setuju dan 

kurang setuju. Dimana terdapat 73 responden yang memberi tanggapan setuju 

pada pertanyaan (X1.1), 53 responden yang memberi tanggapan kurang setuju 

pada pertanyaan (X1.2), 29 responden yang memberi tanggapan sangat setuju pada 

pertanyaan (X1.1), 28 responden yang memberi tanggapan sangat tidak setuju 

pada pernyataan (X1.4), dan 15 responden yang memberi tanggapan tidak setuju 

pada pertanyaan (X1.3). 

b) Deskripsi Variabel Role Ambiguity (X2) 

Tanggapan responden terhadap variabel role ambiguity dapat dilihat pada 

tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 

Variabel Role Ambiguity 

No Pertanyaan 
Skor 

Jumlah 
STS TS KS S SS 

1 X2.1 - - - 61 43 104 

2 X2.2 - - - 58 46 104 

3 X2.3 - - 2 48 54 104 

4 X2.4 - - - 64 40 104 

5 X2.5 - - 5 59 40 104 

Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 

Pada tabel 4.5 menjelaskan bahwa dari 5 item pertanyaan yang telah 

disediakan oleh peneliti, tanggapan responden didominasi oleh jawaban setuju dan 
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sangat setuju. Dimana terdapat 64 responden yang memberi tanggapan setuju pada 

pertanyaan (X2.4), 54 responden yang memberi tanggapan sangat setuju pada 

pertanyaan (X2.3), 5 responden yang memberi tanggapan kurang setuju pada 

pertanyaan (X2.5), 0 responden yang memberi tanggapan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. 

c) Deskripsi Variabel Burnout (Y) 

Tanggapan responden terhadap variabel burnout dapat dilihat pada tabel 

4.6. 

Tabel 4.6 

Variabel Burnout 

No Pertanyaan 
Skor 

Jumlah 
STS TS KS S SS 

1 Y.1 5 8 41 50 - 104 

2 Y.2 2 11 21 62 8 104 

3 Y.3 29 30 29 16 - 104 

4 Y.4 15 35 27 24 3 104 

5 Y.5 4 16 33 51 - 104 

Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 

Pada tabel 4.6 menjelaskan bahwa dari 5 item pertanyaan yang telah 

disediakan oleh peneliti, tanggapan responden didominasi oleh jawaban setuju dan 

kurang setuju. Dimana terdapat 62 responden yang memberi tanggapan setuju 

pada pertanyaan (Y.2, 41 responden yang memberi tanggapan kurang setuju pada 

pertanyaan (Y.1), 35 responden yang memberi tanggapan tidak setuju pada 

pertanyaan (Y.4), 29 responden yang memberi tanggapan sangat tidak setuju pada 
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pernyataan (Y.3), dan 8 responden yang memberi tanggapan sangat setuju pada 

pertanyaan (Y.2). 

d) Deskripsi Variabel Cyberloafing (Z) 

Tanggapan responden terhadap variabel cyberloafing dapat dilihat pada 

tabel 4.7. 

 

 

Tabel 4.7 

Variabel Cyberloafing 

No Pertanyaan 
Skor 

Jumlah 
STS TS KS S SS 

1 Z.1 - 10 16 69 9 104 

2 Z.2 8 14 38 38 6 104 

3 Z.3 - 1 36 61 6 104 

4 Z.4 36 31 22 12 3 104 

5 Z.5 19 30 24 31 - 104 

Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 

Pada tabel 4.7 menjelaskan bahwa dari 5 item pertanyaan yang telah 

disediakan oleh peneliti, tanggapan responden didominasi oleh jawaban setuju dan 

kurang setuju. Dimana terdapat 69 responden yang memberi tanggapan setuju 

pada pertanyaan (Z.1), 38 responden yang memberi tanggapan kurang setuju pada 

pertanyaan (Z.2), 31 responden yang memberi tanggapan tidak setuju pada 

pertanyaan (Z.4), 36 responden yang memberi tanggapan sangat tidak setuju pada 

pernyataan (Z.4), dan 9 responden yang memberi tanggapan sangat setuju pada 

pertanyaan (Z.1). 
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D. Analisis Dan Olah Statistik 

1. Uji Validitas Dan Reliabilitas 

Uji validitas dan uji reabilitas dilakukan untuk menguji item-item 

pernyataan kuesioner dengan menggunakan SPSS versi 0.24 dengan responden 

sebanyak 104 orang. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2013). Berikut ini hasil uji validitas dalam penelitian yang telah 

dilakukan. 

Tabel 4.8 

Uji Validitas 

Variabel Item 
r-

hitung 

r-

tabel 

keterangan 

Role 

Conflict 

(X1) 

X1.1 0,638 0,1927 Valid  

X1.2 0,758 0,1927 Valid  

X1.3 0,736 0,1927 Valid 

X1.4 0,779 0,1927 Valid 

X1.5 0,719 0,1927 Valid 

Role 

Ambiguity 

(X2) 

X2.1 0,715 0,1927 Valid 

X2.2 0,816 0,1927 Valid 

X2.3 0,795 0,1927 Valid 



86 
 

 

 

X2.4 0,787 0,1927 Valid 

X2.5 0,664 0,1927 Valid 

Burnout 

 (Y) 

Y.1 0,740 0,1927 Valid 

Y.2 0,654 0,1927 Valid  

Y.3 0,724 0,1927 Valid  

Y.4 0,862 0,1927 Valid  

Y.5 0,723 0,1927 Valid  

Cyberloafing 

(Z) 

Z.1 0,689 0,1927 Valid  

Z.2 0,623 0,1927 Valid  

Z.3 0,584 0,1927 Valid 

Z.4 0,625 0,1927 Valid 

Z.5 0,775 0,1927 Valid 

Sumber: Output SPSS 0.24(2021) 

Dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki 

corrected-total correlation (rhitung) >rtabel pada taraf signifikansi 5% (α = 0,05) 

dan n = 104. Artinya seluruh item dalam penelitian ini dinyatakan valid karena 

lebih besar dari nilai rtabel sebesar 0,1927 maka seluruh item dalam pertanyaan 

kuesioner ini dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. 
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b. Uji Reliabilitas 

Adapun hasil yang telah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Uji Realibilitas 

Variabel 
Cronbach’s Alpha 

N Of Items 

Role Conflict (X1) 0,775 
5 

Role Ambiguity (X2) 0,809 
5 

Burnout (Y) 0,661 
5 

Cyberloafing (Z) 0,795 
5 

Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 

Dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliable 

karena telah melewati batas koefisien reliabilitas yaitu cronbach alpha semua 

variabel > 0,60, sehingga untuk selanjutnya setiap item pada masing-masing 

konsep variabel layak digunakan sebagai alat ukur. 

 

2. Uji Asumis Klasik 

Sebelum menggunakan teknik analisis Regresi Linear Berganda untuk uji 

hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik 

dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis 

regresi linear berganda terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji 

normalitas data secara statistik, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. 
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a. Uji Normalitas   

Uji  normalitas  dilakukan  untuk  melihat  apakah  nilai  residual  

terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual 

terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan 

yaitu pengujian one sample kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk 

menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan 

dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas 

apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 104 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.74476856 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .105 

Positive .050 

Negative -.105 

Test Statistic .105 

Asymp. Sig. (2-tailed) .006
c
 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed) 

Sig. .185
d
 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.177 

Upper 

Bound 

.192 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 

Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian normalitas 

yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) yaitu 0,185 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.  

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian 

multikolonieritas dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation 

Factor (VIF), sebagai berikut: Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka 

dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas pada penelitian tersebut. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 Role Conflict .853 1.173 

Role 

Ambiguity 

.981 1.019 

Cyberloafing .839 1.192 

a. Dependent Variable: Burnout 

 

   Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 
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Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai Tolerance dari masing-masing 

variabel ≥ 0,10 atau nilai VIF  ≤ 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolinieritas. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji grafik 

scatterplot. Adapun hasil yang telah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Scatterplot 

 
 

Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat adanya pola yang jelas  pada 
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penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model ini terdapat 

korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas autokorelasi. Dalam 

penelitian ini digunakan uji Durbin Watson (DW Test) untuk menguji keberadaan 

autokorelasi dalam model regresi. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Durbin-Watson (DW) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .612
a
 .374 .355 2.786 1.778 

a. Predictors: (Constant), Cyberloafing, Role Ambiguity, Role Conflict 

b. Dependent Variable: Burnout 

 

Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 

 Pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) yang 

diperoleh sebesar 1,778.   

1. Jika DW (1,778)  > DU (1,719) maka tidak terdapat autokorelasi positif. 

2. Jika 4 – DW (2,222) > DU (1,719) maka tidak terdapat autokorelasi 

negatif. 

Maka dapat disimpulkan, pada analisis regresi tidak terdapat autokorelasi 

positif dan tidak terdapat autokorelasi negatif sehingga bisa disimpulkan sama 
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sekali tidak terdapat autokorelasi. 

E. Hasil Uji Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji menggunakan analisis 

regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (role conflict, role 

ambiguity), variabel moderating (cyberloafing) terhadap variabel dependen 

(burnout), sedangkan untuk menguji menggunakan analisis moderating dengan 

pendekatan uji MRA. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program 

SPSS 0.24. 

a. Hasil Uji Regresi Linear Berganda  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear berganda pengaruh 

role conflict dan role ambiguity terhadap burnout. Hasil pengujian tersebut 

ditampilkan sebagai berikut: 

1) Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh bebas baik persial maupun simultan terhadap variabel terikat. Adapun 

hasil analisis linear berganda sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.658 3.687  5.603 .000 

Role Conflict .452 .095 .404 4.757 .000 

Role 

Ambiguity 

-.586 .150 -.330 -3.892 .000 

a. Dependent Variable: Burnout 

Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas maka persamaan regresi linear berganda 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Burnout : 20.658 + 0.452X1 + 0.586X2  

a. Nilai konstanta (a) diatas sebesar 20.658 yang artinya apabila seluruh 

variabel X nilainya 0, maka nilai Y-nya adalah 20.658 

b. Koefisien regresi (  ) = 0.452 artinya apabila variabel role conflict 

mengalami kenaikan 1% mka burnout meningkat sebesar 0. 452 

c. Koefisien regresi (  ) = 0.586 artinya apabila variabel role ambiguity 

mengalami kenaikan 1% maka burnout meningkat sebesar 0.586. 

a. Uji Simultan (Uji-f) 

Uji simultan (uji-f) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Adapun hasil yang telah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Simultan (Uji-f) 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 337.815 2 168.908 18.919 .000
b
 

Residual 901.723 101 8.928   

Total 1239.538 103    

a. Dependent Variable: Burnout 

b. Predictors: (Constant), Role Ambiguity, Role Conflict 

Sumber: Output SPSS 0.24 (2021) 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai f-hitung 18.919 > f-tabel 

2,70, dengan nilai probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 

0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan atau 

dapat dikatakan kedua variabel bebas yaitu role conflict, dan role ambiguity 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap burnout, maka H1 diterima. 

 

 

b. Uji Parsial (Uji T)  

1) Variabel Role Conflict 

Dalam uji regresi ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Serta pengaruh variabel moderasi 

cyberloafing terhadap hubungan antara role conflict dengan burnout. Untuk 

regresi sederhana dengan persamaan regresi Y= a + bX1 + e Hasil pengujiannya 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Uji T Model Regresi I 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.711 1.696  4.545 .000 

Role 

Conflict 

.452 .101 .404 4.464 .000 

a. Dependent Variable: Burnout 

 

 Sumber: Output SPSS 24 (2021) 

Jika t-hitung > t-tabel maka secara individu variabel independen 

berpengaruh positif terhadap variabel dependen jika besaran nilai signifikansi < 

0.05. cara mencari t-tabel adalah α = 0.05, t-tabel = 1,65964. Dari hasil diatas 

dapat disimpulkan bahwa role conflict berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

burnout dengan nilai t-hitung > t-tabel (4.464 > 1,65964) dengan signifikansi 

0.000< 0.05 H2 diterima. 
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Untuk persamaan regresi berganda Y = a + b1 X1 + b2Z + b3X1.Z + e 

hasil pegujiannya sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Uji T Model Regresi II 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 24.223 7.319  3.309 .001 

Role Conflict -.917 .461 -.819 -1.988 .050 

Cyberloafing -1.020 .499 -.896 -2.042 .044 

X1_Z .084 .031 1.926 2.768 .007 

a. Dependent Variable: Burnout 

 

Sumber: Output SPSS 24 (2021) 

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa X1.Z memiliki nilai tHitung > tTabel 

(2.768< 1,65964) dengan signifikansi sebesar 0.07 < 0.05. maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel cyberloafing mampu memoderasi hubungan antara 

role conflict dengan burnout secara positif dan signifikan maka H4 diterima. 

2) Variabel Role Ambiguity  

Dalam uji regresi ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Serta pengaruh variabel moderasi 

cyberloafing terhadap hubungan antara role ambiguity dengan burnout. Untuk 

regresi sederhana dengan persamaan regresi Y= a + bX2 + e Hasil pengujiannya 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.17 

Uji T Model Regresi III 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 28.117 3.673  7.654 .000 

Role 

Ambiguity 

-.587 .166 -.331 -3.543 .001 

a. Dependent Variable: Burnout 

Sumber: Output SPSS 24 (2021) 

Jika t-hitung > t-tabel maka secara individu variabel independen 

berpengaruh negatif terhadap variabel dependen jika besaran nilai signifikansi < 

0.05. t-tabel = 1,65964. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa role ambiguity 

berpengaruh negative dan signifikan terhadap burnout dengan nilai t-hitung > t-

tabel (-3.543 > 1, 65964) dengan signifikansi 0.01 < 0.05 H3 diterima. 

Untuk persamaan kedua menggunakan regresi berganda dengan rumus Y = 

a + b4 X2 + b5Z + b6X2.Z + e hasil pengujiannya sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 

Uji T Model Regresi IV 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 45.426 17.489  2.597 .011 

Role 

Ambiguity 

-1.767 .817 -.996 -2.163 .033 

Cyberloafing -1.001 1.133 -.880 -.883 .379 

X2_Z .071 .053 1.537 1.342 .183 

a. Dependent Variable: Burnout 

Sumber: Output SPSS 24 (2021) 

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa X1.Z memiliki nilai tHitung <  tTabel 

(1.342 < 1,65964) dengan signifikansi sebesar 0.183 > .0.05. maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel cyberloafing tidak memoderasi hubungan antara role 

ambiguity dengan burnout secara positif dan tidak signifikan maka H5 ditolak. 

c.  Uji Determinasi (R2) 

a. Role Conflict Dan Burnout (Y) 

Variabel role conflict uji determinasi bertujuan untuk melihat sejauh mana 

pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut hasil 

Uji R2: 

Persamaan Regresi: Y = a + bX1 + e 
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Tabel 4.19 

Uji R2 Model Regresi 1 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .404
a
 .163 .155 3.188 

a. Predictors: (Constant), Role Conflict 

 

Sumber: Output SPSS 24 (2021) 

Angka R square menunjukan koefisien determinasi atau peranan variance 

(variabel independen dalam hubungan dengan variabel dependen). Angka R 

square sebesar 0,163 menunjukan bahwa hanya 16,3% variabel Y yang bisa 

dijelaskan oleh variabel X1, sisanya 83,7% dijelaskan oleh faktor lain. 

b. Role Conflict (X1), Burnout (Y) dan Cyberloafng (Z) 

Variabel role conflict, burnout dan cyberloafing di uji determinasi yang 

bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y) yang dimoderasi oleh cyberloafing (Z). Berikut hasil Uji 

R2: 

Persamaan Regresi: Y = a + b4X1 + b5Z + b6X1.Z + e 

Tabel 4.20 

Uji R2 Model Regresi 1I 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .539
a
 .291 .269 2.965 

a. Predictors: (Constant), X1_Z, Role Conflict, 

Cyberloafing 

Sumber: Output SPSS 24 (2021) 



100 
 

 

 

Angka R square menunjukan koefisien determinasi atau peranan variance 

(variabel independen dalam hubungan dengan variabel dependen) dapat dilihat 

pada kenaikan nilai R square dari model regresi I ke Model regresi II sebesar 

13,2% (R square pada model regresi 1 sebesar 16,3%). Angka R square sebesar 

0.291 menunjukan bahwa 29,1% variabel burnout (Y) yang dijelaskan oleh 

variabel role conflict (X1) yang dimoderasi oleh cyberloafing (Z), sisanya 70,9% 

dijelaskan oleh faktor lain. 

c. Role Ambiguity (X2) dan Burnout (Y) 

Variabel role ambiguity dan burnout di uji determinasi bertujuan untuk 

melihat sejauh mana pengaruh variabel independen (X2) terhadap variabel 

dependen (Y). Berikut hasil Uji R2:  

Persamaan Regresi: Y = a + BX2 + e 

Tabel 4.21 

Uji R2 Model Regresi 1II 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .331
a
 .110 .101 3.290 

a. Predictors: (Constant), Role Ambiguity 

 

Sumber: Output SPSS 24 (2021) 

Angka R square menunjukan koefisien determinasi atau peranan variance 

(variabel independen dalam hubungan dengan variabel dependen). Angka R 

square sebesar 0,110 menunjukan bahwa hanya 11,0% variabel Y yang bisa 

dijelaskan oleh variabel X, sisanya 89,0% dijelaskan oleh faktor lain. 
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d. Role Ambiguity (X2), Burnout (Y) dan Cyberloafing (Z) 

Variabel role ambiguity, burnout dan cyberloafing di uji determinasi yang 

bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel independen role 

ambiguity (X2) terhadap variabel dependen burnout (Y) yang dimoderasi oleh 

cyberloafing (Z). Berikut hasil Uji R2:  

Persamaan Regresi: Y = a + b4X2 + b5Z + b6X2.Z + e 

Tabel 4.22 

Uji R2 Model Regresi 1V 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .569
a
 .323 .303 2.896 

a. Predictors: (Constant), X2_Z, Role Ambiguity, 

Cyberloafing 

Sumber: Output SPSS 0.24 (2020) 

Angka R square menunjukan koefisien determinasi atau peranan variance 

(variabel independen dalam hubungan dengan variabel dependen) dapat dilihat 

pada kenaikan nilai R square dari model regresi I ke Model regresi III sebesar 

21,3% (R square pada model regresi 1 sebesar 11,0%). Angka R square sebesar 

0.323 menunjukan bahwa 32,3% variabel burnout (Y) yang dijelaskan oleh 

variabel role ambiguity (X2) yang dimoderasi oleh cyberloafing (Z), sisanya 

67,7% dijelaskan oleh faktor lain. 
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Tabel 4.23 

kesimpulan 

 

 

 

 

 

Variabel P-

Value 

Ustandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Ket. 

Eksogen Endogen 

Role Conflict 

(X1) 

Burnout 

(Y) 

.000 0.452 .404 4. 464 Signifikan 

Role 

Ambiguity 

(X2) 

Burnout 

(Y) 

.001 -0.587 -0.331 -3.543 Signifikan 

Role Conflict 

(X1)_ 

Cyberloafing 

(Z) 

Burnout 

(Y) 

.007 0.084 1.926 2.768 Signifikan 

Role 

Ambiguity 

(X2)_ 

Cyberloafing 

(Z) 

Burnout 

(Y) 

183 0.071 1.537 1.342 

Tidak  

Signifikan 
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F. Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka akan dilakukan 

pembahasan mengenai hasil analisis tersebut sehingga dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas bagaimana pengaruh yang terjadi antar variabel dalam 

peelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah role conflict dan role 

ambiguity sebagai variabel independen, burnout sebagai variabel dependen, dan 

cyberloafing sebagai variabel moderating. 

1. Role Conflict (X1) dan Role Ambiguity (X2) berpengaruh terhadap 

Burnout (Y) 

Berdasarkan hasil analisis serta berbagai pengujian maka dalam penelitian 

ini diperoleh hasil bahwa role conflict dan role ambiguity berpengaruh signifikan 

terhadap burnout pada karyawan kantor Inspektorat Kabupaten Gowa. Hal ini 

diperoleh dari hasil statistik uji regresi dengan nilai f hitung sebesar 18.919 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari standar yang 

ditetapkan yaitu 0,05 (0,000<0,05) yang berarti bahwa variabel role conflict dan 

role ambiguity memiliki pengaruh signifikan terhadap burnout (Y). 

 Dalam penelitian ini sejalan dengan teori yang digunakan yakni teori Teori 

Peran Kahn, et al (1964), teori ini menekankan sifat individual sebagai pelaku 

sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya baik di 

lingkungan kerja maupun masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan 

interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka 

mainkan. Peran perilaku dipengaruhi oleh harapan peran untuk perilaku yang 

sesuai dalam posisi ini, dan perubahan perilaku peran terjadi melalui proses yang 
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berulang-ulang Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict, terhadap Burnout 

(Thompson, 2001). 

Peran konflik (role conflict) berhubungan dengan kelelahan emosional 

(burnout), pada tingkat dukungan organisasi yang rendah hubungan tersebut dapat 

dirasakan, tetapi pada tingkat dukungan organisasi tinggi, hubungannya tidak 

dapat dirasakan (Jawahar, et al , 2007). 

Yousef (2002), mendeskripsikan ambiguitas peran sebagai situasi dimana 

individu tidak memiliki arah yang jelas mengenai harapan akan perannya dalam 

organisasi. Kemudian Lapopolo (2002) menyebutkan bahwa ambiguitas peran 

muncul ketika seseorang karyawan merasa bahwa terdapat banyak sekali 

ketidakpastian dalam aspek-aspek peran atau keanggotaan karyawan tersebut 

dalam kelompok.  

Penelitian ini sejalan dengan temuan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Kahn, et al (1964) menyatakan bahwa tekanan dalam pekerjaan muncul karena 

adanya dua kondisi yang sering dihadapi oleh auditor, yaitu ambiguitas peran 

(role ambiguity) dan konflik peran (role conflict). 

Ambiguitas peran (role ambiguity) menurut Yousef (2002), yaitu situasi 

dimana individu tidak memiliki arah yang jelas mengenai harapan akan perannya 

dalam organisasi. Selanjutnya, Leigh, et al (1988) dalam Nimran (2004 : 102) 

menyatakan konflik peran itu merupakan hasil dari ketidakkonsistenan harapan-

harapan berbagai pihak atau persepsi adanya ketidakcocokan antara tuntutan peran 

dengan kebutuhan, nilai-nilai individu dan sebagainya. 
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Menurut Kantz dan Kahn (1978) menyatakan bahwa individu akan 

mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang 

terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang. Woelf dan Snoeck 

(1962) tekanan peran dalam pekerjan (role stress) menunjukkan seberapa luas 

ekspektasi serangkaian peran anggota organisasi menghadapi situasi yang 

mengandung tiga dimensi, yaitu ketidakjelasan peran (role ambiguity), 

ketidaksesuaian peran sehingga antar peran bertentangan satu dengan lainnya 

(role conflict). 

Adapun ayat yang berkaitan dengan role conflict, role ambiguity, job 

satisfaction dan burnout yaitu QS. AL- Hasyr/59:18 yaitu: 

                            

           

 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah 

dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah 

Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Kementrian 

Agama R I) 

 
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya memperhatikan 

kepuasan kerja dari setiap karyawan dan hendaklah setiap orang memperhatikan 

apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). 

Penelitian Jawahar, et al (2007) menggunakan karyawan yang bekerja di 

sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak yang terletak di Pantai Barat 

Amerika Serikat sebagai objeknya. Survei dibagikan kepada 171 karyawan. Untuk 
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menguji hipotesisnya, mereka menggunakan analisis regresi. Persepsi konflik 

peran, keterampilan politik dan dukungan organisasi dirasakan menjelaskan 29% 

dari perbedaan dalam kelelahan emosional Dari variabel-variabel ini, hanya 

dirasakan konflik peran dan dukungan organisasi dirasakan menjelaskan unik 

varians dalam kelelahan emosional. 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murtiasari 

(2007), melakukan penelitian tentang pengaruh role ambiguity, terhadap burnout 

pada auditor yang bekerja pada KAP di seluruh Indonesia. Dan dari hasil 

penelitiannya menghasilkan pengaruh positif secara langsung ambiguitas peran 

(role ambiguity) terhadap burnout dengan nilai loading sebesar 0,28. Dengan 

demikian penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan role 

conflict dan role ambiguity berpengaruh terhadap burnout karyawan kantor 

Inspektorat Kabupaten Gowa. 

2. Role Conflict (X1) berpengaruh terhadap Burnout  (Y) 

Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai signifikan variabel role 

conflic yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal 

ini berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel role conflict dengan 

variabel burnout sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima karena didukung 

oleh data penelitian dan menunjukkan bahwa role conflict mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap burnout. Dari hasil penelitian ini juga, diperoleh 

hasil koefisien regresi variabel role conflict sebesar 0,452. Kofisien regresi role 

conflict bertanda positif sehingga menandakan bahwa semakin tinggi role conflict 

maka akan meningkatkan bornout. 
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 Dalam penelitian ini sejalan dengan teori yang digunakan yakni teori Teori 

Peran Kahn, et al (1964), teori ini menekankan sifat individual sebagai pelaku 

sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya baik di 

lingkungan kerja maupun masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan 

interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka 

mainkan. Peran perilaku dipengaruhi oleh harapan peran untuk perilaku yang 

sesuai dalam posisi ini, dan perubahan perilaku peran terjadi melalui proses yang 

berulang-ulang Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict, terhadap Burnout 

(Thompson, 2001). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa karyawan kantor Inspektorat 

Kabupaten Gowa sering kali menerima dua atau lebih tugas suatu pekerjaan yang 

berbeda dari atasan mereka. Menurut Bolino dan Turnley (2005) menyatakan bahwa 

beban kerja terjadi karena seseorang karyawan mempunyai terlalu banyak 

pekerjaan yang harus dikerjakan dibawah tekanan jadwal waktu yang sangat ketat 

dan tidak sesuai dengan kemampuan. Ketika terlalu banyak pekerjaan yang harus 

dikerjakan menyebabkan kelelahan fisik dan mental, bahkan kejenuhan dan stres 

akibat beban pekerjaan, ditambah lagi dengan perasaan bahwa keahlian yang 

dimiliki tidak memenuhi tuntutan tugas, hal tersebut yang nantinya akan memicu 

burnout 

Penelitian ini sejalan dengan temuan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Ferdiansyah dan Ira (2011) dengan judul penelitian pengaruh role ambiguity, role 

conflict, dan role overload terhadap burnout (studi empiris pada auditor di kap 

kota bandung) dengan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel yang 
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mempengaruhi burnout adalah role conflict atau hipotesis 2 dapat 

dikonfirmasikan oleh data. 

Jawahar, et al (2007), mengemukakan bahwa perbedaan individu dalam 

kemampuan politik dan persepsi dukungan organisasi akan berhubungan negatif 

dengan burnout dan juga akan memberikan hubungan antara role conflict yang 

dirasakan dan burnout. Peran konflik berhubungan dengan kelelahan emosional 

(burnout), pada tingkat dukungan organisasi yang rendah hubungan tersebut dapat 

dirasakan, tetapi pada tingkat dukungan organisasi tinggi, hubungannya tidak 

dapat dirasakan. Jadi role conflict berpengaruh positif terhadap burnout.  

Role conflict merupakan suatu konflik yang muncul dikarenakan adanya 

beberapa perintah/ peran yang dilaksanakan secara bersamaan sehingga dalam 

pelaksanaannya mengabaikan perintah/ peran yang lainnya. Konflik peran dapat 

menimbulkan ketidak nyamanan/ kejenuhuan dalam bekerja(burnout), sehingga 

menimbulkan perilaku-perilaku menyimpang yang dapat memicu adanya 

burnout.role conflict dan role ambiguity dapat memicu adanya burnout. 

Kantz dan Kahn (1978) menyatakan bahwa individu akan mengalami 

konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara 

bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang. Woelf dan Snoeck (1962) tekanan 

peran dalam pekerjan (role stress) menunjukkan seberapa luas ekspektasi 

serangkaian peran anggota organisasi menghadapi situasi yang mengandung tiga 

dimensi, yaitu ketidakjelasan peran (role ambiguity), ketidaksesuaian peran 

sehingga antar peran bertentangan satu dengan lainnya (role conflict) dan beratnya 

tekanan dalam pekerjaan (role overload). 
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Selain dari beberapa penjelasan di atas, beberapa ayat al quran 

menjelaskan terkait kepuasan kerja, dijelaskan pula pada ayat lain dalam Q.S. Ali- 

Imran/9:103 sebagai berikut: 

 

 

                         

                             

                        

Terjemahnya:  

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 

ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah 

mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, 

orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang 

neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. 

(Kementrian Agama R I) 

Sihotang (2004) menyatakan bahwa pada dasarnya burnout dapat terjadi 

pada semua orang baik pria maupun wanita. Hal tersebut terjadi karna setiap 

manusia tentu mengalami tekanan-tekanan yang diperoleh dalam kehidupan 

khususnya dalam menjalani aktivitas setiap hari. Secara umum pria lebih mudah 

mengalami burnout daripada wanita. Hal ini dikarenakan wanita tidak mengalami 

tekanan seperti yang dihadapi oleh seorang pria karena bagi seorang pria „bekerja‟ 

adalah suatu hal mutlak untuk menghidupi keluarganya, sedangkan bagi wanita 

tidaklah demikian, wanita boleh bekerja atau tidak, jadi bekerja bukanlah suatu 

keharusan (Gibson et al., 1987). 
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 Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian 

Murtiasari (2007), pengaruh konflik peran (role conflict) terhadap burnout 

menunjukkan nilai yang signifikan dengan nilai loading sebesar 0,27. Sehingga 

konflik peran berpengaruh positif terhadap burnout. Dengan demikian penelitian 

ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan role conflict berpengaruh 

terhadap burnout karyawan Inspektorat Kabupaten Gowa. 

3. Role Ambiguity (X1) berpengaruh terhadap Burnout  (Y) 

Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai signifikan variabel role 

ambiguity yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. 

Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel role ambiguity dengan 

variabel burnout sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima karena didukung 

oleh data penelitian dan menunjukkan bahwa role ambiguity mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap burnout. Dari hasil penelitian ini juga, 

diperoleh hasil koefisien regresi variabel role ambiguity sebesar -0,587. Kofisien 

regresi role ambiguity bertanda negatif sehingga menandakan bahwa semakin 

tinggi role ambiguity maka akan meningkatkan bornout. 

 Dalam penelitian ini sejalan dengan teori yang digunakan yakni teori Teori 

Peran Kahn, et al (1964), teori ini menekankan sifat individual sebagai pelaku 

sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya baik di 

lingkungan kerja maupun masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan 

interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka 

mainkan. Peran perilaku dipengaruhi oleh harapan peran untuk perilaku yang 

sesuai dalam posisi ini, dan perubahan perilaku peran terjadi melalui proses yang 
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berulang-ulang Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict, terhadap Burnout 

(Thompson, 2001). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa karyawan kantor Inspektorat 

Kabupaten Gowa mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka, sementara 

karyawan tersebut merasa bingung dengan peran yang mereka kerjakan sehingga mereka 

merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan sangat memberatkan tenaga dan 

kemampuan individu. Role ambiguity menururt Yosef (2002), yaitu situasi dimana 

individu tidak memiliki arah yang jelas mengenai harapan akan perannya dalam 

organisasi. Selanjutnya, Leight, et al (1988) dan Nimran (2004 : 102) menyatakan 

konflik peran itu merupakan hasil dari ketidak konsistenan harapan-harapan 

berbagai pihak atau persepsi adanya ketidak cocokan antara tuntutan peran-peran 

dengan kebutuhan, nilai-nilai individu dan sebagainya. Role ambiguity adalah 

ketidak jelasan/ketidak pastian terkait tugas-tugas pekerjaan dan pengharapan, 

kurangnya panduan perilaku kerja yang pantas, dan ketidak jelasan luaran perilaku 

(Rizzo et al., 1970).  

Teori peran (Kahn et al., dalam Rizzo et al., 1970) menyatakan bahwa role 

ambiguity (kurangnya informasi yang dibutuhkan untuk suatu posisi dalam perusahaan) 

akan menyebabkan munculnya coping behavior (perilaku untuk mengatasi) karena 

peran pada posisi yang sedang dijabat, yang mungkin mengambil bentuk usaha 

untuk menyelesaikan masalah untuk mencegah sumber-sumber stres atau untuk 

mekanisme pertahanan yang mengubah situasi yang sesungguhnya (Rizzo et al., 

1970). 
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Penelitian ini sejalan dengan temuan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Murtiasari (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh role ambiguity, 

terhadap burnout pada auditor yang bekerja pada KAP (kantor akuntan public) di 

seluruh Indonesia. Dan dari hasil penelitiannya menghasilkan pengaruh positif 

secara langsung ambiguitas peran (role ambiguity) terhadap burnout dengan nilai 

loading sebesar 0,28. 

Kantz dan Kahn (1978) menyatakan bahwa individu akan mengalami 

konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara 

bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang. Woelf dan Snoeck (1962) tekanan 

peran dalam pekerjan (role stress) menunjukkan seberapa luas ekspektasi 

serangkaian peran anggota organisasi yaitu ketidakjelasan peran (role ambiguity). 

Seseorang dapat mengalami berbagai ketidakpastian, kecemasan, tekanan 

yang seharusnya memotivasinya untuk melakukan sesuatu menjadi berhasil dalam 

mencapai sebuah kegiatan atau cita-cita. Namun, dalam kondisi demikian 

seseorang cenderung merasa kewalahan dan kehidupan terasa di luar kendali 

karena kecemasan berlebihan, rasa takut kepanikan, kebingungan dan 

kecenderungan putus asa menghantui dirinya yang justru berakibat negatif. Allah 

SWT juga menjelaskan dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah ayat 286 : 25  
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Terjemahan: 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang 

dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 

diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak 

sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan 

rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami 

menghadapi orang-orang kafir.”  

Ayat diatas menjelaskan bahwa apapun yang diberikan Allah SWT kepada 

Hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu umatnya harus bisa 

menjalani semua cobaan tanpa adanya stress ataupun depresi yang berlebihan 

kecuali memang dari manusia tersebut tidak bersyukur. 

Menurut Rizzo et al., 1970 dalam penelitian Ozbag et al., 2014 ada empat 

jenis untuk mengukur role ambiguity yaitu kesamaran tentang tanggung jawab, 

ketidakjelasan dari sasaran-sararan kerja, kesamaran apa yang diharapkan oleh 

orang lain, kurang adanya timbal balik dari atasan atau ketidak pastian tentang 

unjuk kerja pekerjaan. Pada Penelitian yang dilakukan Bandura & Locke, 2003 

dalam Gharibet et al., (2016) menyimpulkan bahwa ketika karyawan mengalami 

ambiguitas peran mereka akan mempengaruhi kinerja karyawan.  

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian 

Dianing Kumalaretna dan Praptini Yulianti (2019), keseluruhan indikator dari RO 
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menunjukkan rata-rata nilai yang tinggi, sehingga persepsi yang muncul pada karyawan 

sebagai respon dari stres akibat kelebihan beban kerja yang dialami. Dengan demikian 

penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan role ambiguiy 

berpengaruh terhadap burnout karyawan Inspektorat Kabupaten Gowa. 

 

4. Cyberloafing (Z) dalam memoderasi pengaruh Role Conflict (X1) 

terhadap Burnout (Y) 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini cyberloafing memoderasi 

pengaruh role conflict terhadap burnout. Pembuktian hipotesis ini tersebut dapat 

dilihat dari nilai signifikansi variabel X1_Z role conflict yang lebih kecil dari 0,05 

dan kofisien regresi (B) bernilai positif artinya cyberloafing variabel moderasi 

yang memperkuat hubungan rol conflic terhadap burnout. Hal ini bahwa hipotesis 

ke 4 mengatakan cyberloafing dalam memoderasi hubungan role conflict terhadap 

burnout terbukti berpengaruh memiliki nilai positif sehingga pada hipotesis ini  

diterima. Semakin tinggi cyberloafing artinya semakin tinggi tingkatan role 

conflict dan burnout juga akan semakin meningkat. 

Hal ini dilihat dari karakteristik responden berdasarkan tingkatan umur 

pada tabel 4.2, di lihat bahwa responden pada karyawan kantor Inspektor 

Kabupaten Gowa berkisar umur 20 – 30 tahun sebanyak 37 orang, di umur 31 – 

40 tahun sebanyak 38 orang, di umur 41 – 50 tahun sebanyak 24 orang, dan di 

umur >50 tahun sebanyak 5 orang. Artinya karyawan pada kantor Inspektorat 

Kabupaten Gowa pada umur 31 – 40 tahun menjadi proporsi  pada tingkatan ini, 

karyawan Ispektorat Kabupaten Gowa ketika memiliki suatu pekerjaan yang berat 
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di saat itu juga mereka melakukan kegiatan cyberloafing hal tersebut dilakukan 

untuk mengurangi strees yang mereka dapat, dengan menggunakan internet yang 

tersedia pada kantor dapat mereka manfaatkan untuk membuka suatu informasi 

seputar dunia kerja dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

cyberloafing (Z) memiliki pengaruh yang memperkuat variabel role conflict  (X1) 

terhadap burnout (Y).  

Sihotang (2004) menyatakan bahwa pada dasarnya burnout dapat terjadi 

pada semua orang baik pria maupun wanita. Hal tersebut terjadi karna setiap 

manusia tentu mengalami tekanan-tekanan yang diperoleh dalam kehidupan 

khususnya dalam menjalani aktivitas setiap hari. Secara umum pria lebih mudah 

mengalami burnout daripada wanita. Hal ini dikarenakan wanita tidak mengalami 

tekanan seperti yang dihadapi oleh seorang pria karena bagi seorang pria „bekerja‟ 

adalah suatu hal mutlak untuk menghidupi keluarganya, sedangkan bagi wanita 

tidaklah demikian, wanita boleh bekerja atau tidak, jadi bekerja bukanlah suatu 

keharusan (Gibson et al., 1987). 

Faktor organisasional meliputi dukungan manajerial, persepsi rekan kerja 

terhadap norma cyberloafing, sikap kerja karyawan yang dipengaruhi faktor 

lingkungan, serta karakteristik pekerjaan. Tindakan cyberloafing merupakan 

respon emosi karyawan yang merasa gagal terhadap pekerjaannya. Hal ini 

mengakibatkan sikap kerja karyawan dapat mempengaruhi cyberloafing (Liberman 

et al, 2011). Faktor situasional memicu munculnya perilaku cyberloafing. Adanya 

kebijakan formal dan saksi organisasi dapat mengurangi perilaku cyberloafing. 

Menurut Blanchard & Henle (2008) bahwa perilaku cyberloafing dapat 
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dipengaruhi adanya stresor kerja (work family conflict, role conflict, ambiguitas peran 

dan beban kerja), dan sanksi organisasi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murtiasari (2007), 

pengaruh konflik peran (role conflict) terhadap burnout menunjukkan nilai yang 

signifikan dengan nilai loading sebesar 0,27. Sehingga konflik peran berpengaruh 

positif terhadap burnout. Jawahar, et al (2007), mengemukakan bahwa perbedaan 

individu dalam kemampuan politik dan persepsi dukungan organisasi akan 

berhubungan negatif dengan burnout dan juga akan memberikan hubungan antara 

role conflict yang dirasakan dan burnout. Jadi role conflict berpengaruh positif 

terhadap burnout.  

Faktor organisasional meliputi dukungan manajerial, persepsi rekan kerja 

terhadap norma cyberloafing, sikap kerja karyawan yang dipengaruhi faktor 

lingkungan, serta karakteristik pekerjaan. Tindakan cyberloafing merupakan 

respon emosi karyawan yang merasa gagal terhadap pekerjaannya. Hal ini 

mengakibatkan sikap kerja karyawan dapat mempengaruhi cyberloafing (Liberman 

et al, 2011). Faktor situasional memicu munculnya perilaku cyberloafing. Adanya 

kebijakan formal dan saksi organisasi dapat mengurangi perilaku cyberloafing. 

Menurut Blanchard & Henle (2008) bahwa perilaku cyberloafing dapat 

dipengaruhi adanya stresor kerja (work family conflict, role conflict, ambiguitas peran 

dan beban kerja), dan sanksi organisasi.  

Konflik peran bisa menjadi penyebab stres kronis yang berpengaruh di 

tempat kerja. Konflik peran dapat dialami ketika seseorang bekerja dengan lebih 
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satu orang pengawas, terutama jika tuntutan setiap pengawas berbeda dengan satu 

sama lain. Pembagian kerja dapat juga menghasilkan konflik peran jika individu 

yang berbagi pekerjaan tersebut memiliki tujuan, filosofi, atau harapan yang 

berbeda (Caputo, 1991). Hasil penelitian menunjkan bahwa dengan tingkat 

tekanan pekerjaan yang dialami memberikan mereka kesempatan dalam 

melakukan perilaku cyberloafing. Menurut Goleman (2005) menyatakan bahwa 

emosi memegang peranan penting karena menuntun seseorang menghadapi saat-

saat krisis dan tugas-tugas yang mengakibatkan kesedihan dan kekecewaan. 

Diduga kecerdasan emosional akan memperlemah/memperkuat pengaruh 

langsung role stressor dan cyberloafing. 

Cyberloafing merupakan tindakan penyalahgunaan internet perusahaan 

untuk urusan pribadi, seperti membaca informasi disitus-situs berita, games, 

entertainment, memeriksa email pribadi, facebook, dan menjelajahi situs-

situslainnya. Perilaku ini melanggar norma-norma organisasi dan mengancam 

kesejahteraan organisasi maupun anggotanya (Robinson dan Bennet, 1995). 

Menurut Askew (2012) menyimpulkan bahawa cyberloafing merupakan perilaku 

karyawan dalam menggunakan berbagai jenis computer (desktop, cell-phone, tablet, 

i-pad) baik milik pribadi maupun miik perusahaan pada jam kerja untuk kegiatan 

yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.  

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

memimpin atau dipimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan.  Dalam Q.S. al-

Baqarah/2:30 juga dijelaskan bahwa:   
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Terjemahnya:  

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. 

mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui”. (Kementrian Agama R I). 

 

Allah Subhana wa ta‟ala memberitahukan bahwa dia telah berfirman 

kepada para malaikat, bahwasanya dia akan menciptakan manusia untuk 

ditempatkan dimuka bumi secara silih berganti. Tugas utama mereka  

adalah memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada allah. Lalu para 

malaikat bertanya kepada tuhan mereka dengan maksud meminta 

penjelasan dan bimbingan dibalik penempatan anak cucu adam 

alaihissalam sebagai khalifah dimuka bumi ini, sedangkan mereka akan 

membuat kerusakan disana dan menupahkan darah secara semena-mena. 

Para malaikat itu mengatakan,”sementara kami ini senantiasa patuh 

kepadamu, mensucikan dan memujimu, serta menghormati keagungan dan 

kesempurnaan mu. Kami tidak pernah letih dalam melakukan hal 

itu.”Allah menjawab pertanyaan mereka dengan 

firmanNya,”sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui 

tentang adanya hikmah-hikmah besar dibalik penciptaan mereka dan 

tujuan-tujuan besar dibalik penciptaan mereka sebagai khalifah di muka 

bumi ini. 

 

Pegawai terlibat dalam berbagai bentuk perilaku penggunaan internet 

umum yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Contoh minor loafing seperti 

mengirim dan menerima email pribadi, mengunjungi situs olahraga, memperbarui 

status jejaring sosial. Serious cyberloafing merupakan jenis cyberloafing yang 

lebih serius. Pegawai terlibat dalam berbagai bentuk perilaku penggunaan internet 

yang bersifat lebih berbahaya karna bersifat melanggar norma instansi dan 
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berpotensi illegal. Perilaku ini cenderung kasar dan berpotensi melakukan hal-hal 

yang tidak sah seperti perjudian online, menyebar virus, mengunduh music ilegal 

atau file pribadi, game online, hacking, membuat situs yang mengandung 

pornografi. Jenis cyberloafing ini memiliki dampak yang serius bagi organisasi 

(Blanchard dan Henle dalam Ozler dan Polat, 2012). 

Cyberloafing terdiri dai dua bagian yaitu „loafing‟ diekstraksi dari „loafer‟ 

yang berarti orang yang membuang waktunya, dan „cyber‟ digunakan sebagai 

awalan untuk frasa berdasarkan ilmu computer dimana komputer digunakan 

sebagai alat bantu. Jadi cyberloafing adalah ketika seseorang membuang 

waktunya dalam sebuah tindakan yang berhubungan dengan komputer dan 

internet. Ini berarti bahwa seseorang membuang waktunya atau melakukan urusan 

pribadi dan bukan urusan bisnis melalui ruang yang disediakan oleh internet 

(Gregory, 2011). 

5. Cyberloafing (Z) dalam memoderasi pengaruh Role Ambiguity (X2) 

terhadap Burnout (Y) 

Hasil analisis regresi moderasi dengan menggunakan pendekatan uji MRA 

menunjukkan cyberloafing tidak memoderasi hubungan role ambiguity terhadap 

burnout dengan hasil signifikan 0.183, dilihat dari uji parsial (uji -t) pada tabel 

4.16, nilai signifikan yang dimana lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi (B) 

bernilai positif. Hal ini berarti bahwa hipotesis kelima yang mengatakan 

cyberloafing memoderasi pengaruh role ambiguity terhadap burnout tidak terbukti 

atau ditolak.  
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Dari analisis ditemukan bahwa variabel cyberloafing tidak memoderasi 

role ambiguity terhadap burnout, bahwa variabel cyberloafing tidak memperkuat 

ataupun memperlemah pengaruh role ambiguity terhadap bunout. Artinya 

cyberloafing tidak memberikan efek apapun ke role ambiguity terhadap burnout. 

Penulis menduga faktor yang menyebabkan cyerloafing tidak memoderasi 

pengaruh role ambiguity terhadap burnout yaitu karena karyawan pada kantor 

Inspektorat Kabupaten Gowa merasa tidak puas dengan pekerjaan yang mereka hadapi 

karna tuntutan pekerjaan yang menumpuk dan belum terselesaikan, selain itu karyawan 

dalam perilaku cyberloafing  sering kali mengunjungi situs yang berhubungan dengan 

olahraga di tempat kerja mereka. hal ini menjadikan peran mereka tidak jelas baik dalam 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dibandingkan dengan hasrat dalam 

penggunaan internet diluar dari keperluan ataupun kebutuhan kerja mereka. 

Menurut Gruys dan Paul (2003) perilaku kerja kontraproduktif merupakan 

sebuah kegiatan baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja sehingga 

menghambat kinerja individu, orang lain, dan organisasi,. Salah satu perilaku 

kerja kontraproduktif yang sering dilakukan oleh pegawai adalah perilaku 

cyberloafing, terlebih bagi mereka yang berkerja dengan internet. Cyberloafing 

merupakan tindakan penyalahgunaan internet perusahaan untuk urusan pribadi, 

seperti membaca informasi disitus-situs berita, games, entertainment, memeriksa 

email pribadi, facebook, dan menjelajahi situs-situs lainnya.  

Perilaku ini melanggar norma-norma organisasi dan mengancam 

kesejahteraan organisasi maupun anggotanya (Robinson dan Bennet, 1995). 

Menurut Askew (2012) menyimpulkan bahawa cyberloafing merupakan perilaku 
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karyawan dalam menggunakan berbagai jenis computer (desktop, cell-phone, tablet, 

i-pad) baik milik pribadi maupun milik perusahaan pada jam kerja untuk kegiatan 

yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Lim dan Teo (2005) menyatakan 

bahwa cyberloafing dipandang memiliki dampak negatif (merugikan) perusahaan. 

Oleh karena itu perlu diteliti juga variabel yang diduga dapat memperkuat atau 

memperlemah pengaruh role stressor terhadap cyberloafing. Menurut Goleman 

(2005) menyatakan bahwa emosi memegang peranan penting karena menuntun 

seseorang menghadapi saat-saat krisis dan tugas-tugas yang mengakibatkan 

kesedihan dan kekecewaan. Diduga kecerdasan emosional akan 

memperlemah/memperkuat pengaruh langsung role stressor dan cyberloafing. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cyberloafing. 

Murtiasari (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh role ambiguity, 

terhadap burnout pada auditor yang bekerja pada KAP (kantor akuntan public) di 

seluruh Indonesia. Dan dari hasil penelitiannya menghasilkan pengaruh positif 

secara langsung ambiguitas peran (role ambiguity) terhadap burnout dengan nilai 

loading sebesar 0,28. Diperkuat dengan temuan Dubreuil, et al (2009), dalam 

penelitian mereka yang menunjukkan kurangnya hubungan sosial memberikan 

efek merugikan dari ambiguitas peran dalam pengembangan burnout. Sehingga 

salah satu cara untuk menghindari burnout adalah dengan meningkatkan tingkat 

kesadaran yang lebih besar dari tanda-tanda awal burnout karena konflik peran 

berpengaruh positif terhadap burnout. 

Peran sebagai kepala keluarga (untuk pekerja pria) dan sebagai ibu rumah 

tangga (untuk pekerja wanita) terkadang membuat pekerja merasa kesulitan 
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menjalankan semua peran dengan porsi yang sama. Dengan kata lain kinerja yang 

ditampilkan dalam menjalankan satu peran tertentu justru mengabaikan 

pencapaian kinerja peran yang lain. Akibatnya, kinerjanya justru menjadi turun, 

baik secara individu ataupun kolektif dan jika ini diabaikan maka akan 

berpengaruh terhadap tuntutan pencapaian target secara keseluruhan dan 

akibatnya justru memperparah terjadinya burnout itu sendiri (Bhanugopan dan 

Fish, 2006).  

Dualisme saat menjalankan peran berbeda dari setiap pekerja secara 

langsung justru menjadikan kondisi demikian pada akhirnya menimbulkan beban 

kerja terkait peran yang dilakukan karena pekerja merasa tidak mempunyai cukup 

waktu untuk mampu menampilkan kinerja yang maksimal untuk semua peran. 

Terkait ini, beban peran diklasifikasikan dalam dua pengertian, yaitu beban 

kualitatif dan kuantitatif. Ketika seseorang merasa keahlian yang dimiliki tidak 

dapat memenuhi tuntutan tugas yang dibebankan, maka ini dikatakan mengalami 

beban peran kualitatif, sedangkan beban peran kuantitatif terjadi ketika seseorang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang telah 

ditetapkan (Bhanugopan dan Fish, 2006). 

Islam telah memberikan pedoman kepada seluruh umat manusia bahwa 

Al-Quran  selain sebagai petunjuk hidayah bagi seseorang, ia juga berfungsi 

sebagai obat yang mujarab untuk mengatasi segala permasalahan hidup didunia 

ini. Al-Quran dengan segala isinya menjelaskan bahwa hidup didunia ini hanyalah 

untuk beribadah. Al-Quran juga memerintahkan untuk bekerja sesuai syariat 

agama. Hadist yang berhubungan dengan beban kerja, yaitu:    
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لْجُـبْنِ وَالْبُخْـلِ وَاَعُوْذُبِكَ الَلّّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَـمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْـزِ وَاْلكَسَلِ .وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ ا
 مِنْ غَلَبَتِ الدَّيْنِ وَقـَهْرِ الرِّجَالِ 

Artinya:  

"Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 

daripada keluh kesah dan dukacita, aku berlindung kepada-Mu dari lemah 

kemauan dan malas, Aku berlindung kepada-Mu daripada sifat pengecut 

dan kikir, Aku berlindung kepada-Mu daripada tekanan utang dan 

kezaliman manusia." (HR Abu Dawud 4/353).
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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Role conflict dan role ambiguity berpengaruh secara simultan terhadap 

burnout pada karyawan Inspektorat Kabupaten Gowa. Maka H1 diterima 

b. Role conflict berpengaruh positif dan signifikan terhadap burnout pada 

karyawan Inspektorat Kabupaten Gowa. Maka H2 diterima. 

c. Role ambiguity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap burnout pada 

karyawan Inspektorat Kabupaten Gowa. Maka H3 diterima. 

d. Cyberloafing dapat memoderasi pengaruh role conflict terhadap burnout 

pada karyawan Inspektorat Kabupaten Gowa. Maka H4 diterima. 

e. Cyberloafing tidak memoderasi pengaruh role ambiguity terhadap burnout 

pada karyawan Inspektorat Kabupaten Gowa. Maka H5 ditolak.  

B. Saran 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. 

Oleh sebab itu, penulis berharap kepada penelitian selanjutnya agar lebih 

menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya dan tentunya merujuk pada 

penelitian yang sudah ada, dengan harapan supaya penelitian yang didapatkan 

selanjutnya dapat lebih baik dari sebelumnya. Melalui tahapan analisis dari 

penelitian ini maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 
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1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menggunakan lebih 

banyak responden agar hasil penelitian lebih relevan. 

2. Dalam memperoleh data penelitian diharapkan tidak hanya melakukan 

penyebaran kuesioner saja, tetapi memperoleh data secara langsung berupa 

wawancara dan survei kepada responden agar peneliti memperoleh data 

yang lebih nyata dan lebih menggambarkan keadaan sebenarnya. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menambahkan variabel 

lainnya dalam mempengaruhi burnout juga menggunakan variabel 

pemoderating yang lainnya untuk melihat pengaruh yang lebih jelas terkait 

dalam kinerja karyawan Inspektorat Kabupaten Gowa. 
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LAMPIRAN 1: KUESIONER 

KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Role Conflict Dan Role Ambiguity Terhadap Burnout Dengan 

Cyberloafing Sebagai Variabel Moderating Pada Karyawan kantor 

Inspektorat Gowa 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Kepada Yth, 

Bapak/Ibu/Responden  

Bapak/Ibu/Sdr/i yang saya hormati, Perkenalkan saya mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Program Studi Manajemen Sumber 

Daya Manusia sedang melakukan penelitian pada Karyawan Kantor Inspektorat 

Gowa Di Kabupaten Gowa. Penelitian yang saya lakukan berjudul “Pengaruh 

Role Conflict Dan Role Ambiguity Terhadap Burnout Dengan Cyberloafing 

Sebagai Variabel Moderating”. Penelitian ini merupakan bagian dalam 

pembuatan skripsi. 

Saya selaku peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk 

meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner ini. Saya berharap 

Bapak/Ibu/Sdr/i bisa memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya, sebab tidak ada jawaban yang benar ataupun 

salah. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. 

Kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tak 

ternilai bagi saya. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i saya ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

  



130 
 

 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Sebelum menjawab, isilah identitas Bapak/Ibu pada tempat yang telah disediakan 

di bawah ini. 

 Nama      : 

 Umur                       :         20-30 tahun                31-40 tahun                                             

                                                               41-50 tahun                 >50 tahun 

 

  Jenis Kelamin    :      Laki-laki         Perempuan  

 Status Perkawinan  :      Menikah          Belum menikah 

 Pendidikan terakhir   :      SMA               S1         S2               Lainnya 

Catatan:  

Identitas responden tidak akan dipublikasikan, pencantuman nama semata-mata 

hanya sebagai upaya agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademik. Terima kasih  

B. PETUNJUK PENGISIAN 

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan anda, dengan memberikan tanda (√) pada 

jawaban  

yang anda pilih.  

Keterangan : 

1. STS = Sangat Tidak Setuju  

2. TS  = Tidak Setuju 

3. KS  = Kurang Setuju  

4. S     = Setuju  

5. SS  = Sangat Setuju  
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C. DAFTAR PERNYATAAN 

1. Role conflict 

No Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

KS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1. Saya menerima dua atau lebih tugas Pekerjaan 

yang berbeda dari atasan saya  

     

2. Saya menerima pekerjaan tanpa sumber daya dan 

Fasilitas yang cukup untuk melaksanakannya 

     

3. . Saya melakukan kegiatan yang sebenarnya tidak 

perlu saya laksanakan 

     

4. Atasan memberikan saya tugas tambahan yang 

tidak sesuai dengan kemampuan saya 

     

5. Saya harus mengerjakan tugas (kegiatan) yang 

berbeda yang harus diselesaikan  secara bersamaan. 
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2. Role ambiguity 

No Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

KS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1. Rencana dan tujuan saya di kantor Inspektorat ini 

sangat jelas  

     

2. Saya mengetahui cara membagi waktu saya untuk 

kantor Inspektorat ini 

     

3. Saya mengetahui tanggung jawab saya di kantor 

Inspektorat ini 

     

4. Saya mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan 

oleh kantor Inspektorat ini dari saya 

     

5.  Deskripsi jabatan saya sangat jelas menunjukkan 

apa yang harus dikerjakan di kantor ini. 
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3. Burnout 

No Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

KS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1. Saya mengalami kelelahan emosional dalam bekerja       

2. Saya merasa sangat lelah diakhir jam kerja      

3. Saya merasa tidak terlalu perduli dengan hasil 

perkerjaan saya, yang terpenting saya menyelesaikan 

tugas saya 

     

4. Saya merasa tidak puas dengan pekerjaan saya karna 

tuntutan pekerjaan yang menumpuk dan belum 

terselesaikan  

     

5. Saya merasa selalu ada yang kurang dengan hasil 

kerja saya 
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4. Cyberloafing 

No Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

KS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1. Saya sering kali mengunjungi situs berita di tempat 

kerja saya  

     

2. Saya sering kali mengunjungi situs yang 

berhubungan dengan olahraga di tempat kerja saya 

     

3. Saya seringkali menerima atau mengirim pesan 

instan di tempat kerja 

     

4. Saya sering kali bermain game online di tempat 

kerja saya 

     

5. Saya sering kali mengunduh atau mendownload 

music/video/ dan film ditempat kerja saya 
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LAMPIRAN 2: TABULASI DATA 

1.Role Conflict 

No Nama4 Jenis Kelamin Usia Pendidikan Terakhir X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Total X1 

1 Dassir Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 3 17 

2 Syafaruddin Pria 31-40 Magister (S2) 5 4 3 3 3 18 

3 Nurma Ningsih. A Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 2 3 3 2 14 

4 Syaharuddin Kallu Pria ˃50 Strata 1 (s1) 4 3 2 2 3 14 

5 Musakkar S.Pdi Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 4 4 5 5 23 

6 Jumasia Wanita 41-50 Magister (S2) 5 4 4 5 5 23 

7 Ridwan S.Ip Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 3 4 19 

8 Irmawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 3 2 2 4 16 

9 A. Syukma Hasyim Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 5 3 4 4 4 20 

10 Aliyuddin Salja Pria ˃50 Magister (S2) 2 1 1 3 1 8 

11 Nurahmah Azzura Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 1 1 2 3 11 

12 Rimawati Wanita 31-40 Magister (S2) 4 3 2 3 3 15 

13 Nurhaida Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 5 4 3 3 2 17 

14 Ulpa Dwiyanti Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 2 2 2 3 13 

15 Syamsul Maarif Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 4 3 3 4 19 

16 Hj. Isnawati Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 4 2 2 2 2 12 

17 Hamdan Pria ˃50 Strata 1 (s1) 4 1 1 2 4 12 

18 Ibrahim Pria 31-40 Strata 1 (s1) 5 4 2 5 5 21 

19 Paletteri Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 2 2 2 3 13 

20 ABD. Gaffar Pria 41-50 Magister (S2) 4 3 3 3 4 17 

21 Rahmi Dahlan Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 4 4 4 4 21 
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22 Nurmila Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 4 4 4 19 

23 Syukrianto Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 2 3 2 3 14 

24 Irianto Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 3 4 4 18 

25 Widiyanti Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 2 4 4 17 

26 Herianto Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 3 1 2 2 12 

27 Inawati. H Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 4 3 1 2 2 12 

28 Ahmade Fadillah Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 3 3 4 18 

29 Awal Hikma Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 2 2 4 16 

30 Hartini Nur Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 4 18 

31 Asmirawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 2 3 2 3 14 

32 Erlina Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 3 4 3 17 

33 Nur Isna Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 3 3 3 16 

34 Firda Nurhidayat Wanita 20-30 Diploma 3 (D3) 5 3 4 3 3 18 

35 Chairil Akbar Pria 31-40 Magister (S2) 4 5 4 4 4 21 

36 Mulya Andika Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 3 17 

37 Ulmi Anggraeni Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 3 17 

38 Rahma. B Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 1 3 4 15 

39 Mantasiah. Y, S.Si Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 3 4 3 3 18 

40 Hijriah Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 1 3 3 4 15 

41 Jusman, S.E Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 2 3 3 3 15 

42 Sultan Pria 41-50 Diploma 3 (D3) 5 2 2 3 3 15 

43 Kularman Pria ˃50 Strata 1 (s1) 5 3 3 4 4 19 

44 Imam Nur Agung Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 3 4 4 19 

45 Azwar alfandi Alif Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 3 4 3 3 18 

46 Andi makku raga Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 3 4 4 18 
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47 Sabir Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 3 4 3 3 18 

48 Muh.ramli Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 1 3 3 4 15 

49 Supardi Pria 31-40 Strata 1 (s1) 5 3 4 3 3 18 

50 Herianto beta Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 1 3 4 15 

51 Abd. Rajab Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 3 4 3 17 

52 Muslimin Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 3 3 3 16 

53 Irfan Wahyudi Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 3 17 

54 Yusuf Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 3 17 

55 Abdul Wahab Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 4 4 4 21 

56 Dewi Astuti Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 3 4 3 3 18 

57 Novirna emilia Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 4 2 3 2 3 14 

58 Muhammad Rinal Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 4 18 

59 Sofyan Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 2 2 4 16 

60 Indarzaini Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 3 3 4 18 

61 Zulkifli Yasin Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 1 2 2 12 

62 Feri astuti rifai Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 1 2 2 12 

63 Andi Nirfawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 3 4 4 18 

64 Nursam rabu Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 2 4 4 17 

65 Andriyani Ahmad Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 2 3 2 3 14 

66 Eko Ferdiansyah Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 4 4 19 

67 Misrawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 4 4 4 4 21 

68 Ariyana Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 3 3 4 17 

69 M. Kasim Nur  Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 2 2 2 3 13 

70 Gilang Ramadhan Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 4 2 5 5 21 

71 Abd. Rahman Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 1 1 2 4 12 
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Lajante 

72 Lukman.L Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 2 2 2 2 12 

73 Setiawan Sewang Pria 21-30 Strata 1 (s1) 5 4 3 3 4 19 

74 Supratman Ambo Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 2 2 2 3 13 

75 Idris abdullah Pria ˃50 Strata 1 (s1) 5 4 3 3 2 17 

76 Suardi Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 2 3 3 15 

77 
Zainuddin 
Machmud Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 1 1 2 3 11 

78 Akhmad Pria 31-40 Diploma 3 (D3) 2 1 1 3 1 8 

79 Naima Natsir Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 5 3 4 4 4 20 

80 Ramli, S.Pd Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 3 2 2 4 16 

81 Zulkarnain Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 3 4 19 

82 Risman  Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 4 4 5 5 23 

83 
Ahmad Rafiq 

Iskandar Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 4 4 5 5 23 

84 Arief Setiawan Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 2 3 3 2 14 

85 Suherman Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 4 3 3 3 18 

86 A.M. Yusran Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 3 17 

87 Adam Hasbar Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 1 3 3 4 15 

88 Rosdewi Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 5 3 4 3 3 18 

89 Jusniati Albar Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 1 3 4 15 

90 
Nur Intan 
paramitha Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 3 4 3 17 

91 Dewi Sartika Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 3 3 3 16 

92 Alauddin Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 3 17 

93 Baharuddin Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 3 17 
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94 Andi Nurlaela Amri Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 4 4 4 21 

95 Andi Saddan Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 3 4 3 3 18 

96 Musfitasari Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 2 3 2 3 14 

97 Evi Yuliana Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 4 18 

98 Andika Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 2 2 4 16 

99 Rasmin Hariandi Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 3 1 2 2 12 

100 Samsul Bahri Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 3 1 2 2 12 

101 Rati Mentari Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 2 4 4 17 

102 Muh. Akbar Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 2 3 2 3 14 

103 Arisandi Jamal Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 3 4 4 4 15 

104 Abdul Majid Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 4 4 4 4 21 
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2. Role Ambiguity 

no Nama Jenis Kelamin Usia 
Pendidikan 

Terakhir X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
Total 

X2 

1 Dassir Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 5 25 

2 Syafaruddin Pria 31-40 Magister (S2) 5 5 5 5 5 25 

3 Nurma Ningsih. A Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

4 Syaharuddin Kallu Pria ˃50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

5 Musakkar S.Pdi Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 4 24 

6 Jumasia Wanita 41-50 Magister (S2) 5 5 5 5 4 24 

7 Ridwan S.Ip Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

8 Irmawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 5 25 

9 A. Syukma Hasyim Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

10 Aliyuddin Salja Pria ˃50 Magister (S2) 5 5 5 5 5 25 

11 Nurahmah Azzura Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

12 Rimawati Wanita 31-40 Magister (S2) 4 4 4 4 4 20 

13 Nurhaida Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 5 5 5 23 

14 Ulpa Dwiyanti Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 3 19 

15 Syamsul Maarif Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

16 Hj. Isnawati Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 5 4 5 4 4 22 

17 Hamdan Pria ˃50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 5 21 

18 Ibrahim Pria 31-40 Strata 1 (s1) 5 5 3 5 3 21 

19 Paletteri Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

20 ABD. Gaffar Pria 41-50 Magister (S2) 5 5 5 5 5 25 

21 Rahmi Dahlan Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 4 4 4 4 21 

22 Nurmila Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 5 5 5 4 5 24 
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23 Syukrianto Pria 31-40 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 4 24 

24 Irianto Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 5 4 4 21 

25 Widiyanti Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 5 5 4 22 

26 Herianto Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

27 Inawati. H Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

28 Ahmade Fadillah Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 5 5 5 5 24 

29 Awal Hikma Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 5 5 5 24 

30 Hartini Nur Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

31 Asmirawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 4 24 

32 Erlina Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 5 25 

33 Nur Isna Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 5 5 4 4 22 

34 Firda Nurhidayat Wanita 20-30 Diploma 3 (D3) 5 4 5 4 5 23 

35 Chairil Akbar Pria 31-40 Magister (S2) 4 4 4 4 4 20 

36 Mulya Andika Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

37 Ulmi Anggraeni Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 5 21 

38 Rahma. B Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 5 25 

39 Mantasiah. Y, S.Si Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 5 4 4 5 22 

40 Hijriah Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 4 24 

41 Jusman, S.E Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 5 4 4 5 23 

42 Sultan Pria 41-50 Diploma 3 (D3) 4 4 5 4 4 21 

43 Kularman Pria ˃50 Strata 1 (s1) 5 5 5 4 4 23 

44 Imam Nur Agung Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 4 4 4 21 

45 Azwar alfandi Alif Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 4 4 4 5 22 

46 Andi makku raga Pria 31-40 Strata 1 (s1) 5 4 5 5 4 23 

47 Sabir Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 
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48 Muh.ramli Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 3 19 

49 Supardi Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 4 4 5 23 

50 Herianto beta Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 5 25 

51 Abd. Rajab Pria 31-40 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 5 25 

52 Muslimin Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 5 4 4 22 

53 Irfan Wahyudi Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 5 21 

54 Yusuf Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

55 Abdul Wahab Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

56 Dewi Astuti Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 4 5 4 5 23 

57 Novirna emilia Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 4 24 

58 Muhammad Rinal Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

59 Sofyan Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 5 5 5 24 

60 Indarzaini Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 5 5 5 24 

61 Zulkifli Yasin Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

62 Feri astuti rifai Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

63 Andi Nirfawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 5 4 4 21 

64 Nursam rabu Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 5 5 4 22 

65 Andriyani Ahmad Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 4 24 

66 Eko Ferdiansyah Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 5 5 4 5 24 

67 Misrawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 4 4 4 4 21 

68 Ariyana Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 5 25 

69 M. Kasim Nur  Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

70 Gilang Ramadhan Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 5 3 5 3 21 

71 
Abd. Rahman 

Lajante Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 5 21 
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72 Lukman.L Pria 31-40 Strata 1 (s1) 5 4 5 4 4 22 

73 Setiawan Sewang Pria 21-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

74 Supratman Ambo Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 3 19 

75 Idris abdullah Pria ˃50 Strata 1 (s1) 4 4 5 5 5 23 

76 Suardi Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

77 Zainuddin Machmud Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

78 Akhmad Pria 31-40 Diploma 3 (D3) 5 5 5 5 5 25 

79 Naima Natsir Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

80 Ramli, S.Pd Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 5 25 

81 Zulkarnain Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

82 Risman  Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 4 24 

83 
Ahmad Rafiq 

Iskandar Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

84 Arief Setiawan Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

85 Suherman Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 5 25 

86 A.M. Yusran Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 5 25 

87 Adam Hasbar Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 4 24 

88 Rosdewi Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 4 5 4 4 5 22 

89 Jusniati Albar Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 5 25 

90 Nur Intan paramitha Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 5 25 

91 Dewi Sartika Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 5 5 4 4 22 

92 Alauddin Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 5 21 

93 Baharuddin Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

94 Andi Nurlaela Amri Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

95 Andi Saddan Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 4 5 4 5 23 
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96 Musfitasari Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 5 5 5 5 4 24 

97 Evi Yuliana Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

98 Andika Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 5 5 5 5 24 

99 Rasmin Hariandi Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

100 Samsul Bahri Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 5 4 4 21 

101 Rati Mentari Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 5 5 4 22 

102 Muh. Akbar Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 5 5 5 5 24 

103 Arisandi Jamal Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 5 5 4 5 24 

104 Abdul Majid Pria 41-50 Strata 1 (s1) 5 4 4 4 4 21 
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3.Burnout 

no Nama 
Jenis 

Kelamin Usia 
Pendidikan 

Terakhir Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 
Total 

Y 

1 Dassir Pria 41-50 Strata 1 (s1) 1 2 1 1 2 7 

2 Syafaruddin Pria 31-40 Magister (S2) 2 2 2 2 2 10 

3 Nurma Ningsih. A Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 2 3 3 4 3 15 

4 Syaharuddin Kallu Pria ˃50 Strata 1 (s1) 1 3 3 2 4 13 

5 Musakkar S.Pdi Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 1 4 4 17 

6 Jumasia Wanita 41-50 Magister (S2) 4 4 1 4 4 17 

7 Ridwan S.Ip Pria 31-40 Strata 1 (s1) 3 4 4 4 4 19 

8 Irmawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 3 3 1 1 2 10 

9 A. Syukma Hasyim Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 3 3 3 16 

10 Aliyuddin Salja Pria ˃50 Magister (S2) 3 3 2 1 4 13 

11 Nurahmah Azzura Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 3 3 1 2 4 13 

12 Rimawati Wanita 31-40 Magister (S2) 4 4 3 4 4 19 

13 Nurhaida Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 1 1 1 1 3 7 

14 Ulpa Dwiyanti Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 3 4 3 3 3 16 

15 Syamsul Maarif Pria 41-50 Strata 1 (s1) 3 3 3 3 4 16 

16 Hj. Isnawati Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 2 2 4 2 2 12 

17 Hamdan Pria ˃50 Strata 1 (s1) 2 2 1 1 1 7 

18 Ibrahim Pria 31-40 Strata 1 (s1) 3 4 4 4 4 19 

19 Paletteri Pria 31-40 Strata 1 (s1) 3 3 2 2 4 14 

20 ABD. Gaffar Pria 41-50 Magister (S2) 3 3 1 1 1 9 

21 Rahmi Dahlan Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

22 Nurmila Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 3 2 1 2 3 11 
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23 Syukrianto Pria 31-40 Strata 1 (s1) 3 4 2 2 2 13 

24 Irianto Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 2 3 4 17 

25 Widiyanti Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 3 4 4 19 

26 Herianto Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 1 2 2 13 

27 Inawati. H Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 2 3 3 16 

28 Ahmade Fadillah Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 5 2 2 3 16 

29 Awal Hikma Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 2 2 3 16 

30 Hartini Nur Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 3 4 2 3 4 16 

31 Asmirawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 3 4 2 2 3 14 

32 Erlina Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 3 3 4 18 

33 Nur Isna Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 3 4 4 18 

34 Firda Nurhidayat Wanita 20-30 Diploma 3 (D3) 4 4 3 4 4 19 

35 Chairil Akbar Pria 31-40 Magister (S2) 4 4 4 5 4 21 

36 Mulya Andika Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 3 4 2 3 4 16 

37 Ulmi Anggraeni Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 3 4 1 2 3 13 

38 Rahma. B Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 3 5 1 1 4 14 

39 Mantasiah. Y, S.Si Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 2 2 3 15 

40 Hijriah Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 3 3 3 17 

41 Jusman, S.E Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 3 4 19 

42 Sultan Pria 41-50 Diploma 3 (D3) 4 4 4 4 4 20 

43 Kularman Pria ˃50 Strata 1 (s1) 4 4 4 3 2 17 

44 Imam Nur Agung Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 3 2 3 16 

45 Azwar alfandi Alif Pria 20-30 Strata 1 (s1) 3 3 3 2 3 14 

46 Andi makku raga Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 3 3 18 

47 Sabir Pria 41-50 Strata 1 (s1) 3 4 1 3 3 14 
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48 Muh.ramli Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 3 3 3 17 

49 Supardi Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 2 2 3 15 

50 Herianto beta Pria 20-30 Strata 1 (s1) 3 5 1 1 4 14 

51 Abd. Rajab Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 3 3 4 18 

52 Muslimin Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 3 4 4 18 

53 Irfan Wahyudi Pria 31-40 Strata 1 (s1) 3 4 1 2 3 13 

54 Yusuf Pria 20-30 Strata 1 (s1) 3 4 2 3 4 16 

55 Abdul Wahab Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 5 4 21 

56 Dewi Astuti Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 3 4 4 19 

57 Novirna emilia Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 3 4 2 2 3 14 

58 Muhammad Rinal Pria 31-40 Strata 1 (s1) 3 4 2 3 4 16 

59 Sofyan Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 2 2 3 17 

60 Indarzaini Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 2 2 3 16 

61 Zulkifli Yasin Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 1 2 2 13 

62 Feri astuti rifai Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 1 2 2 13 

63 Andi Nirfawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 2 3 4 17 

64 Nursam rabu Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 3 4 4 19 

65 Andriyani Ahmad Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 3 4 2 2 2 13 

66 Eko Ferdiansyah Pria 20-30 Strata 1 (s1) 3 2 1 2 3 11 

67 Misrawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

68 Ariyana Pria 20-30 Strata 1 (s1) 3 3 1 1 1 9 

69 M. Kasim Nur  Pria 41-50 Strata 1 (s1) 3 3 2 2 4 14 

70 Gilang Ramadhan Pria 20-30 Strata 1 (s1) 3 4 4 4 4 19 

71 
Abd. Rahman 

Lajante Pria 31-40 Strata 1 (s1) 2 2 1 1 1 7 
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72 Lukman.L Pria 31-40 Strata 1 (s1) 2 2 4 2 2 12 

73 Setiawan Sewang Pria 21-30 Strata 1 (s1) 3 3 3 3 4 16 

74 Supratman Ambo Pria 31-40 Strata 1 (s1) 3 4 3 3 3 16 

75 Idris abdullah Pria ˃50 Strata 1 (s1) 1 1 1 1 3 7 

76 Suardi Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 3 4 4 19 

77 Zainuddin Machmud Pria 41-50 Strata 1 (s1) 3 3 1 2 4 13 

78 Akhmad Pria 31-40 Diploma 3 (D3) 3 3 2 1 4 13 

79 Naima Natsir Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 3 3 3 16 

80 Ramli, S.Pd Pria 41-50 Strata 1 (s1) 3 3 1 1 2 10 

81 Zulkarnain Pria 31-40 Strata 1 (s1) 3 4 4 4 4 19 

82 Risman  Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 1 4 4 17 

83 
Ahmad Rafiq 

Iskandar Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 3 3 4 18 

84 Arief Setiawan Pria 31-40 Strata 1 (s1) 2 3 3 4 3 15 

85 Suherman Pria 20-30 Strata 1 (s1) 2 2 2 2 2 10 

86 A.M. Yusran Pria 20-30 Strata 1 (s1) 1 2 1 1 2 7 

87 Adam Hasbar Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 3 3 3 17 

88 Rosdewi Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 2 2 3 15 

89 Jusniati Albar Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 3 5 1 1 4 14 

90 Nur Intan paramitha Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 3 3 4 18 

91 Dewi Sartika Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 3 4 4 18 

92 Alauddin Pria 20-30 Strata 1 (s1) 3 4 1 2 3 13 

93 Baharuddin Pria 41-50 Strata 1 (s1) 3 4 2 3 4 16 

94 Andi Nurlaela Amri Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 5 4 21 

95 Andi Saddan Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 3 4 4 19 
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96 Musfitasari Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 3 4 2 2 3 14 

97 Evi Yuliana Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 3 4 2 3 4 16 

98 Andika Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 5 2 2 3 16 

99 Rasmin Hariandi Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 1 2 2 13 

100 Samsul Bahri Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 2 3 4 17 

101 Rati Mentari Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 3 4 4 19 

102 Muh. Akbar Pria 20-30 Strata 1 (s1) 3 4 2 2 2 13 

103 Arisandi Jamal Pria 41-50 Strata 1 (s1) 3 2 1 2 3 11 

104 Abdul Majid Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 
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4.Cyberloafing 

no Nama 
Jenis 

Kelamin Usia 
Pendidikan 

Terakhir Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 
Total 

Z 

1 Dassir Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 3 1 1 13 

2 Syafaruddin Pria 31-40 Magister (S2) 5 4 4 3 2 18 

3 Nurma Ningsih. A Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 3 2 3 4 3 15 

4 Syaharuddin Kallu Pria ˃50 Strata 1 (s1) 4 3 3 1 1 12 

5 Musakkar S.Pdi Pria 41-50 Strata 1 (s1) 3 3 3 3 3 15 

6 Jumasia Wanita 41-50 Magister (S2) 3 3 3 3 3 15 

7 Ridwan S.Ip Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 3 3 18 

8 Irmawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 2 2 4 1 1 10 

9 A. Syukma Hasyim Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 3 3 4 2 2 14 

10 Aliyuddin Salja Pria ˃50 Magister (S2) 4 4 4 1 1 14 

11 Nurahmah Azzura Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 3 2 3 3 1 12 

12 Rimawati Wanita 31-40 Magister (S2) 3 2 4 2 2 13 

13 Nurhaida Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 5 4 3 1 2 15 

14 Ulpa Dwiyanti Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 2 4 3 4 17 

15 Syamsul Maarif Pria 41-50 Strata 1 (s1) 3 4 4 2 2 15 

16 Hj. Isnawati Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 5 4 4 2 2 17 

17 Hamdan Pria ˃50 Strata 1 (s1) 4 4 4 1 1 14 

18 Ibrahim Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 3 2 4 17 

19 Paletteri Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 3 2 2 15 

20 ABD. Gaffar Pria 41-50 Magister (S2) 4 4 4 1 1 14 

21 Rahmi Dahlan Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 1 4 17 

22 Nurmila Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 4 2 3 18 
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23 Syukrianto Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 3 2 2 14 

24 Irianto Pria 31-40 Strata 1 (s1) 2 1 3 2 2 10 

25 Widiyanti Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 5 4 4 20 

26 Herianto Pria 41-50 Strata 1 (s1) 2 1 3 1 1 8 

27 Inawati. H Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 2 1 3 1 1 8 

28 Ahmade Fadillah Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 5 4 1 2 16 

29 Awal Hikma Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 4 1 3 17 

30 Hartini Nur Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 3 17 

31 Asmirawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 4 18 

32 Erlina Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 3 4 4 18 

33 Nur Isna Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 3 4 19 

34 Firda Nurhidayat Wanita 20-30 Diploma 3 (D3) 4 4 4 4 4 20 

35 Chairil Akbar Pria 31-40 Magister (S2) 4 4 5 5 4 22 

36 Mulya Andika Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 2 3 16 

37 Ulmi Anggraeni Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 3 4 3 18 

38 Rahma. B Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 5 3 4 1 4 17 

39 Mantasiah. Y, S.Si Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 2 3 16 

40 Hijriah Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 2 4 1 4 15 

41 Jusman, S.E Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 2 3 1 3 13 

42 Sultan Pria 41-50 Diploma 3 (D3) 3 3 4 3 2 15 

43 Kularman Pria ˃50 Strata 1 (s1) 4 3 4 2 2 17 

44 Imam Nur Agung Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 4 2 3 16 

45 Azwar alfandi Alif Pria 20-30 Strata 1 (s1) 3 3 4 1 2 13 

46 Andi makku raga Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 4 2 2 15 

47 Sabir Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 3 1 2 14 
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48 Muh.ramli Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 2 4 1 4 15 

49 Supardi Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 4 2 3 16 

50 Herianto beta Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 3 4 1 4 17 

51 Abd. Rajab Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 3 4 4 18 

52 Muslimin Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 3 4 19 

53 Irfan Wahyudi Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 2 3 17 

54 Yusuf Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 2 3 16 

55 Abdul Wahab Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 5 5 4 22 

56 Dewi Astuti Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 

57 Novirna emilia Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 4 18 

58 Muhammad Rinal Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 3 16 

59 Sofyan Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 4 1 3 17 

60 Indarzaini Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 5 3 1 2 15 

61 Zulkifli Yasin Pria 31-40 Strata 1 (s1) 2 1 3 1 1 8 

62 Feri astuti rifai Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 2 1 3 1 1 8 

63 Andi Nirfawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 2 1 3 2 2 10 

64 Nursam rabu Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 5 4 4 20 

65 Andriyani Ahmad Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 3 2 2 14 

66 Eko Ferdiansyah Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 2 2 2 13 

67 Misrawati Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 1 4 17 

68 Ariyana Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 1 1 14 

69 M. Kasim Nur  Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 3 2 2 15 

70 Gilang Ramadhan Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 3 2 4 17 

71 
Abd. Rahman 

Lajante Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 1 1 14 
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72 Lukman.L Pria 31-40 Strata 1 (s1) 5 4 4 2 2 17 

73 Setiawan Sewang Pria 21-30 Strata 1 (s1) 3 4 4 2 2 15 

74 Supratman Ambo Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 2 4 3 4 17 

75 Idris abdullah Pria ˃50 Strata 1 (s1) 5 4 3 1 2 15 

76 Suardi Pria 31-40 Strata 1 (s1) 3 2 4 2 2 13 

77 Zainuddin Machmud Pria 41-50 Strata 1 (s1) 3 2 3 3 1 12 

78 Akhmad Pria 31-40 Diploma 3 (D3) 4 4 4 1 1 14 

79 Naima Natsir Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 3 3 4 2 2 14 

80 Ramli, S.Pd Pria 41-50 Strata 1 (s1) 2 2 4 1 1 10 

81 Zulkarnain Pria 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 4 2 2 16 

82 Risman  Pria 20-30 Strata 1 (s1) 3 3 3 3 3 15 

83 
Ahmad Rafiq 

Iskandar Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 3 3 1 1 12 

84 Arief Setiawan Pria 31-40 Strata 1 (s1) 3 2 4 3 3 15 

85 Suherman Pria 20-30 Strata 1 (s1) 5 4 4 3 2 18 

86 A.M. Yusran Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 3 1 1 13 

87 Adam Hasbar Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 2 4 1 4 15 

88 Rosdewi Wanita 41-50 Strata 1 (s1) 4 3 4 2 3 16 

89 Jusniati Albar Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 5 3 4 1 4 17 

90 Nur Intan paramitha Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 3 4 4 18 

91 Dewi Sartika Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 3 4 19 

92 Alauddin Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 3 3 3 17 

93 Baharuddin Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 3 4 2 3 16 

94 Andi Nurlaela Amri Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 4 5 5 4 22 

95 Andi Saddan Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 4 4 4 4 20 
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96 Musfitasari Wanita 31-40 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 4 18 

97 Evi Yuliana Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 4 3 3 17 

98 Andika Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 5 4 1 3 17 

99 Rasmin Hariandi Pria 41-50 Strata 1 (s1) 2 1 3 1 1 8 

100 Samsul Bahri Pria 41-50 Strata 1 (s1) 2 1 3 2 2 10 

101 Rati Mentari Wanita 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 5 4 4 20 

102 Muh. Akbar Pria 20-30 Strata 1 (s1) 4 3 3 2 2 14 

103 Arisandi Jamal Pria 41-50 Strata 1 (s1) 3 3 3 4 2 15 

104 Abdul Majid Pria 41-50 Strata 1 (s1) 4 4 4 1 4 17 
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LAMPIRAN 3: UJI VALIDITAS 

1. Uji Valid X1 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Total X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .447
**
 .393

**
 .305

**
 .393

**
 .638

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .002 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

X1.2 Pearson Correlation .447
**
 1 .405

**
 .491

**
 .415

**
 .758

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

X1.3 Pearson Correlation .393
**
 .405

**
 1 .489

**
 .322

**
 .736

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .001 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

X1.4 Pearson Correlation .305
**
 .491

**
 .489

**
 1 .572

**
 .779

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000  .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

X1.5 Pearson Correlation .393
**
 .415

**
 .322

**
 .572

**
 1 .719

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000  .000 

N 104 104 104 104 104 104 

Total X1 Pearson Correlation .638
**
 .758

**
 .736

**
 .779

**
 .719

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 104 104 104 104 104 104 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2. Uji Valid X2 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Total X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .550
**
 .454

**
 .500

**
 .260

**
 .715

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .008 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

X2.2 Pearson Correlation .550
**
 1 .505

**
 .649

**
 .395

**
 .816

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

X2.3 Pearson Correlation .454
**
 .505

**
 1 .589

**
 .459

**
 .795

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

X2.4 Pearson Correlation .500
**
 .649

**
 .589

**
 1 .299

**
 .787

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .002 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

X2.5 Pearson Correlation .260
**
 .395

**
 .459

**
 .299

**
 1 .664

**
 

Sig. (2-tailed) .008 .000 .000 .002  .000 

N 104 104 104 104 104 104 

Total X2 Pearson Correlation .715
**
 .816

**
 .795

**
 .787

**
 .664

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 104 104 104 104 104 104 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Uji Valid Z 

Correlations 

 Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Total Z 

Z.1 Pearson Correlation 1 .659
**
 .277

**
 .068 .406

**
 .689

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .004 .490 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

Z.2 Pearson Correlation .659
**
 1 .263

**
 .046 .177 .623

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .007 .643 .072 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

Z.3 Pearson Correlation .277
**
 .263

**
 1 .246

*
 .398

**
 .584

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .007  .012 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

Z.4 Pearson Correlation .068 .046 .246
*
 1 .503

**
 .625

**
 

Sig. (2-tailed) .490 .643 .012  .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

Z.5 Pearson Correlation .406
**
 .177 .398

**
 .503

**
 1 .775

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .072 .000 .000  .000 

N 104 104 104 104 104 104 

Total Z Pearson Correlation .689
**
 .623

**
 .584

**
 .625

**
 .775

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 104 104 104 104 104 104 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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4. Uji Valid Y 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Total Y 

Y.1 Pearson Correlation 1 .681
**
 .299

**
 .508

**
 .357

**
 .740

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .002 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

Y.2 Pearson Correlation .681
**
 1 .181 .320

**
 .367

**
 .654

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .065 .001 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

Y.3 Pearson Correlation .299
**
 .181 1 .690

**
 .387

**
 .724

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .065  .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

Y.4 Pearson Correlation .508
**
 .320

**
 .690

**
 1 .600

**
 .862

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 

Y.5 Pearson Correlation .357
**
 .367

**
 .387

**
 .600

**
 1 .723

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 104 104 104 104 104 104 

Total Y Pearson Correlation .740
**
 .654

**
 .724

**
 .862

**
 .723

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 104 104 104 104 104 104 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN 4: UJI REALIBILITAS 

1. UJI RELIABEL X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.775 5 

 

 

2. UJI RELIABEL X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.809 5 

 

3. UJI RELIABEL Z 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.661 5 

 

 

 

 

4. UJI RELIABEL Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.795 5 
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LAMPIRAN 5: UJI ASUMSI KLASIK 

A. UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 104 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.74476856 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .105 

Positive .050 

Negative -.105 

Test Statistic .105 

Asymp. Sig. (2-tailed) .006
c
 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed) 

Sig. .185
d
 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.177 

Upper 

Bound 

.192 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
 

 

 

B. UJI MULTIKOLONIERITAS 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 Role Conflict .853 1.173 

Role 

Ambiguity 

.981 1.019 

Cyberloafing .839 1.192 

a. Dependent Variable: Burnout 
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C. UJI HETEROKEDASTISITAS 

 

 

 

 

D. UJI AUTOKORELASI 

 

Hasil Uji Durbin-Watson (DW) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .612
a
 .374 .355 2.786 1.778 

a. Predictors: (Constant), Cyberloafing, Role Ambiguity, Role Conflict 

b. Dependent Variable: Burnout 
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LAMPIRAN 6: UJI HIPOTESIS 

A. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.658 3.687  5.603 .000 

Role Conflict .452 .095 .404 4.757 .000 

Role 

Ambiguity 

-.586 .150 -.330 -3.892 .000 

a. Dependent Variable: Burnout 
 

B. Uji Simultan (uji-f) 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 337.815 2 168.908 18.919 .000
b
 

Residual 901.723 101 8.928   

Total 1239.538 103    

a. Dependent Variable: Burnout 

b. Predictors: (Constant), Role Ambiguity, Role Conflict 
 

C. Uji T Model Regresi I 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.711 1.696  4.545 .000 

Role 

Conflict 

.452 .101 .404 4.464 .000 

a. Dependent Variable: Burnout 
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D. Uji T Model Regresi II 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.711 1.696  4.545 .000 

Role 

Conflict 

.452 .101 .404 4.464 .000 

a. Dependent Variable: Burnout 

 

E. Uji T Model Regresi III 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 28.117 3.673  7.654 .000 

Role 

Ambiguity 

-.587 .166 -.331 -3.543 .001 

a. Dependent Variable: Burnout 

 

 

F. Uji T Model Regresi IV 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 45.426 17.489  2.597 .011 

Role 

Ambiguity 

-1.767 .817 -.996 -2.163 .033 

Cyberloafing -1.001 1.133 -.880 -.883 .379 

X2_Z .071 .053 1.537 1.342 .183 
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a. Dependent Variable: Burnout 

G. Uji R2 Model Regresi 1 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .404
a
 .163 .155 3.188 

a. Predictors: (Constant), Role Conflict 

 

 

H. Uji R2 Model Regresi 1I 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .539
a
 .291 .269 2.965 

a. Predictors: (Constant), X1_Z, Role Conflict, 

Cyberloafing 

 

I. Uji R2 Model Regresi 1II 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .331
a
 .110 .101 3.290 

a. Predictors: (Constant), Role Ambiguity 

 

J. Uji R2 Model Regresi 1V 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .569
a
 .323 .303 2.896 

a. Predictors: (Constant), X2_Z, Role Ambiguity, 

Cyberloafing 
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