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ABSTRAK 
Nama  : Mirdat Wahyu Abdillah 

NIM  :20100116101 

Judul  :Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecerdasan 

Emosional mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkata 2017 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) gambaran pelaksanaan 

budaya organisasi mahasiswa jurusan pendidikan agama islam angkatan 2017 

fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin makassar 2) gambaran kecerdasan 

emosional  mahasiswa jurusan pendidikan agama islam angkatan 2017 fakultas 

tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin makassar. 3) Signifikansi pengaruh budaya 

organissi terhadap kecerdasan emosional  mahasiswa jurusan pendidikan agama 

islam angkatan 2017 fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 101 

mahasiswa, sedangkan sampel berjumlah 30 mahasiswa dengan menggunakan 

teknik pengambilan sampel stratified random sampling. Teknik pegumpulan data 

menggunakan angket (kuesioner) dan  dokumentasi sebagai instrumen penelitian. 

Kemudian data diolah dan dianalisis dengan teknik statistik, baik statistik 

deskriptif maupun statistik inferensial. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Gambaran budaya organisasi 

mahasiswa jurusan pendidikan agama islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar berada pada kategori sedang, 2) Gambaran kecerdasan 

emosional mahasiswa jurusan pendidikan agama islam angkatan 2017 di UIN 

Alauddin Makassar berada pada kategori tinggi, 3) Signifikansi menunjukkan 

terdapat pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap kecerdasaan 

Emosional. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) memberikan pemahaman kepada 

Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar tentang pentingnya 

pengetahuan dan pengalaman manajemen diri yang hanya diperoleh dengan ikut 

berorganisasi, dan 2) memberikan kesadaran kepada para pimpinan kampus agar 

mendukung dan menginstrusikan mahasiswa agar dapat berorganisasi dan  aktif di 

Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan agama Islam adalah salah satu usaha yang bersifat sadar, 

bertujuan, sistematis dan terarah pada perubahan tingkah laku atau sikap yang 

sejalan dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Islam. Sejalan dengan ini, 

Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta 

menjadikannya sebagai way of life
.1
 

“Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 memberikan isyarat bahwa, pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

2
 

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang harus 

dipelajari oleh peserta didik adalah pendidikan agama  Islam, yang dimaksudkan 

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

                                                             

1Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 
h.86. 

2Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, UU dan Peraturan Pemerintah RI 
tentang Pendidikan (Cet I; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
Departemen Agama RI, 2006),  h. 5.  
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kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
.3 

 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembangunan kecerdasan 

sekaligus kepribadian anak manusia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, 

pendidikan secara terus menerus dibangun dan dikembangkan agar dari proses 

pelaksanaannya menghasilkan generasi yang diharapkan. Dalam rangka 

menhasilkan peserta didik yang unggul dan di harapkan, proses pendidikan juga 

senantiasa dievaluasi dan diperbaiki.
4
 

Pendidikan merupakan saran strategis untuk meningkatkan kualitas suatu 

bangsa, oleh karenanya kemajuan suatu bangsa dan kemajuan pendidikan adalah 

suatu determinasi, kemajuan beberapa negara didunia ini merupakan akibat 

perhatian mereka yang besar dalam mengelola sektor pendidikan. Namun tidak 

jarang pendidikan itu sendiri senantiasa diwarnai oleh berbagai permasalahan 

yang tentunya tidak habis-habisnya, hal ini disamping karena adanya perubahan 

orientasi dan tuntutan kehidupan umat manusia juga karena kemajuan teknologi. 

Ketika masalah pendidikan telah dipecahkan atau diselesaikan, maka akan timbul 

lagi masalah pendidikan yang baru dengan bobot dan volume yang berbeda 

dengan masalah yang sebelumnya. 

Hal yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai sistem pendidkan 

nasional, sejalan dengan pemikiran yang berada dalam agama Islam, bahkan Islam 

mewajibkan umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Allah memberikan 

perbedaan bagi orang yang berilmu, serta akan meninggikan derajatnya 

sebagaimana firman Allah subhanawata’ala yang termaktub dalam QS. Al 

Mujadilah/58:11 

 

                                                             
3Republik Indonesia, “Undang-undang No. 12 Tahun  2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

4
Ahmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 9.  
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ىَإرِاَقِ  ۡۖ ًۡ هِغِفَٱفۡغَحُىايْفَۡغَحِٱنهَّهُهَكُ جََٰ ًَ اْ إرِاَ قِيمَ نَكُىۡ تفََغَّحُىاْ فِيٱنۡ ٍَ ءَايَُىَُٰٓ أيَُّهَب ٱنَّزِي
َٰٓ ٍَ ءَايَُىُاْ يََٰ يٱَشُضُوافَْٱَشُضُوايْشَۡفَعِٱنهَّهُٱنَّزِي

هىُ ًَ ب تعَۡ ًَ ُ ثِ ت ٖۚ وَٱللََّّ  ٌَ خَجِيشٞ يُِكُىۡ وَٱنَّزِيَُأوُتىُاْ ٱنۡعِهۡىَ دسََجََٰ

 Terjemahnya: 

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

5
 

 

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wataa’ala sangat 

memuliakan orang-orang yang memilki ilmu pengetahuan, dan ayat tersebut juga 

dapat menjadi motivasi bagi  kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Maka 

dengan memiliki ilmu pengetahuan, mudah untuk membangun roda organisasi. 

Sehingga untuk tercapainya kecerdasaan emosional itu mudah didapatkann 

dengan cara bernaung disuatu lembaga organisasi, karena di organisasilah 

dibangun nilai-nilai kepercayaan diri, bertanggung jawab, dan mampu 

berkomunikasi didunia sosial dengan baik. 

Selain pengertian diatas, Zakiah Daradjat berpendapat dalam bukunya 

yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam di halaman 25 mengatakan bahwa, 

Pendidikan bila ditinjau dari pengertiannya secara bahasa maka ia berasal dari 

bahasa arab “tarbiyah”, dengan kata kerja” rabba”.
6
 Kemudian yang dilanjut oleh 

Ahmad Tafsir dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam dalam Perpektif Islam, 

beliau mengatakan bahwa, Pendidikan terdiri atas empat unsur, yaitu: pertama, 

menjaga dan memilihara fitrah anak menjelang dewasa (baligh); kedua, 

mengembangkan seluruh potensi; ketiga,mengarahkan seluruh fitrah dan potensi 

menuju kesempurnaan; keempat, dilaksanakan secara bertahap.
7 

Sedangkan secara 

istilah syar’i pendidikan ialah usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh nabi dalam 

menyampain ajaran agama dengan jalan dakwah. 

                                                             
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 459. 

6Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 
2008), h. 25. 

7
AhmadTafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Cet. X; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 29. 
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 Muljono Damopoli menyatakan, bahwa perbedaan pendidikan pada 

umum-nya dengan pendidikan Islam dapat diidentifikasi melalui tujuan yang 

ingin dicapai. Jika tujuan pendidikan Nasional hanya mementingkan pembentukan 

pribadi untuk kebahagiaan dunia, pendidikan Islam lebih dari itu, untuk 

menggapai kebahagiaan akhirat. Menurut Muljono, hal ini menjadi logis karena 

pendidikan Islam itu dalam implementasinya bersumber atau didasarkan pada al-

Qur’an dan Hadis yang bukan hanya memberi tuntutan untuk kebahagiaan dunia, 

tetapi juga akhirat.
8
 

Bukhari Umar dalam bukunya yang berjudul Ilmu  Pendidikan Islam pada 

halaman dua puluh enam mengutip pendapat dari Prof. Dr. Omar Mohammad at-

Toumi asy-Syaibany,  

“proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, 
masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu 
aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam 
masyarakat”.

9
  

Perguruan tinggi sebagai sebuah institusi pendidikan, menjadi salah satu 

sarana pendidikan yang penting dalam proses transfer nilai dan pengetahuan yang 

berlangsung antara pendidik yakni dosen dan mahasiswa sebagai peserta didik, 

sehingga dari proses tersebut diharapkan akan mampu mencetak pribadi-pribadi 

yang unggul serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan demi kemajuan 

bangsa dan negara. Pendidikan yang berkualitas khususnya bagi bangsa ini, 

Indonesia akan lebih terjamin dalam proses transisi, dan hanya dengan pendidikan 

yang bermutu Indonesia dapat membangun keunggulan kompetitif dalam 

persaingan global yang begitu intens.
10

 

                                                             
8Lihat Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern 

(Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 54-55   

9Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2017),  h. 
26. 

10
Azyumardi Azra, Paradigma Pendidikan Nasional: Rekontruksi dan 

Demokratisasi (Jakarta: Kompas,  2002), h. 215. 
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Pendidikan merupakan salah satu wadah pengembangan potensi yang 

dimiliki mahasiswa. Pendidikan nasional yang dilaksanakan bertujuan untuk 

meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia 

serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan 

masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional 

dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pendidikan merupakan proses untuk memanusiakan manusia yang artinya bahwa, 

perlu kita sadari dengan ilmu pengetahuanlah  dapat menghargai mahluk ciptaan 

Allah SWT, dan membawa manusia pada puncak kecerdasan emosional atau 

kecerdasan sosial dalam memecahkan masalah. Sehingga untuk terbentuknya 

kecerdasan emosional itu didapatkan dengan berlembaga atau berorganisasi.  

Organisasi kemahasiswaan  merupakan sarana pengembangan diri 

mahasiswa kearah integritas kepribadian, perluasan wawasan, peningkatan 

intelektual, peningkatan leadership, penalaran, minat kegemaran, dan 

kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di perguruan tinggi 

yang di dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan perangkat teknis yang jelas dan 

terencana yang berfungsi mengarahkan seluruh potensi yang ada dalam organisasi 

tersebut pada tujuan atau cita-cita akhir yang ingin dicapainya.kemudian 

organisasi yang dimaksud disini adalah HMJ PAI (Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam) itu sendiri dimana ingin mengetahui lebih jauh 

bagaimana budaya organisasi tersebut didalam mempengaruhi keerdasan 

emosional mahasiswa PAI (Pendidikan Agama Islam). 

Dari observasi awal didapatkan data  pada hari Senin tanggal 23/3-2020, 

itu ditemukan budaya-budaya di HMJ PAI (Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam) yang seperti pegawalan MABA (Mahasiswa Baru) 

,penyambutan MABA (Mahasiswa Baru), membuat kegiatan islamiah 

PORSENDA (Pekan Olaraga Seni dan Dakwah) , INAUGURASI atau 

pengukuhan angkatan. Dari budaya itulah yang dipaparkan diatas yang tidak 

pernah lepas dari lembaga (Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 
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Islam), dimana budaya yang dibangun HMJ PAI (Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam) diatas apakah dapat mempengaruhi keerdasan 

emosional mahasiswa PAI (Pendidikan Agama Islam) atau sebaliknya, maka dari 

permasalah itulah yang mendorong peneliti untuk melakasankan penelitian 

mengenai Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecerdasan Emosional 

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam  Angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Maka dari permasalahan 

diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan merumuskan masalah 

pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana gambaran Budaya Organisasi HMJ PAI Angkatan 2017 Fak. 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

2. Bagaimana gambaran kecerdasan emosional mahasiswa jurusan PAI 

Angkatan 2017 Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

3. Adakah pengaruh signfikan budaya organisasi HMJ terhadap kecerdasan 

emosional mahasiswa jurusan PAI Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar? 

C.  Hipotesis Penelitian 

Agar dalam penelitian dapat terarah, terlebih dirumuskan pendugaan 

dahulu terhadap penyebab terjadinya masalah yaitu hipotesis. Menurut 

Muhammad Arif Tiro hipotesis adalah pernyataan yang diterima sementara dan 

masih perlu di uji.
11 

Adapun Hipotesis dari penelitian ini yaitu budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kecerdasan emosional mahasiswa jurusan PAI 

Angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.   

D. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

yang jelas tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian. Untuk 

                                                             
11
Muhammad Arif Tiro, Dasar-dasar Statistika, (Cet. III; Makassar: State 

University Of  Makassar, 2008), h. 220. 
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menghindari terjadinya penafsiran keliru dari pembaca dan agar lebih 

memudahkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam penelitian ini. 

peneliti menggunakan dua variabel yaitu: 

1. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh 

para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-

organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik 

kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Budaya organisasi yang dimaksud 

disini adalah, bagaimana kebiasaan-kebiasaan lembaga HMJ PAI (Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam) yang seperti pegawalan MABA 

(Mahasiswa Baru) ,penyambutan MABA (Mahasiswa Baru), membuat kegiatan 

islamiah PORSENDA (Pekan Olaraga Seni dan Dakwah) , INAUGURASI atau 

pengukuhan angkatan. 

2. Kecerdasan Emosional  

Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami dan secara 

efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, emosi, 

koneksi dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosional yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah apakah dengan berlembaga mahasiswa PAI 

(Pendidikan Agama Islam) mampu untuk mengendalikan emosionalnya ataupun 

sebaliknya, seperti bertanggung jawab, disiplin, memecahkan masalah, cakap 

dalam berkomunikasi, dan percaya diri.  

E. Kajian Pustaka 

Penelusuran pada berbagai sumber dalam banyak literatur, jurnal, hasil 

studi dan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa variabel yang diteliti telah 

mendapat perhatian oleh banyak kalangan. Beberapa di antaranya dikemukakan 

relevansinya dengan penelitian ini: 

1. Skripsi Dewi Kuraeini pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan BTN 

Syariah kantor pusat Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komukasi Uin Syarif 
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Hidayatullah Jakarta
12

. Persamaan dengan penelitian yang diteliti sama-

sama membahas budaya organisasi. Perbedaanya adalah terdapat pada 

variable Y. 

2. Skripsi Fahmia Mawarni Syahputri, pada tahun 2019. Hasil penelitian 

yang dilakukan membuktikan bahwa ’’Pengaruh kematangan emosi 

terhadap kecenderungan prilaku cyberbullying pada masa dewasa awal”. 

UIN Jakarta Fakultas Pendidikan Psikologi.
13

 Persamaan dengan penelitian 

yang diteliti sama sama membahas tentang emosional kemudian yang 

membedakan penelitian yang diteliti itu terletak pada kematagan 

emosional sedangkan yang diteliti tidak sampai pada kematangan 

emosional. 

3. Skripsi Gita Anindya Puteri pada tahun 2018 hasil penelitian ini pengaruh 

kematangan emosi terhadap kepercayaan diri kepada remaja perempuan.
14

 

Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang emosional dan 

perbedaannya itu pada variabel Y. 

4. Skripsi imaniyati pada tahun  2019 hasil penelitian ini Pengaruh Keaktifan 

Beroganisasi Kemahasiswaan terhadap, Hasil Belajar Mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam Fakultas tarbiyah dan Keguruaan
15

  

persamaannya yaitu sama-sama membahas keaktian organisasi 

kemahasiswaan , sedangkan perbedaanya adalah tidak membahas prestasi 

belajar.  

                                                             
 

12Dewi Kuraeni, Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan BTN 
Syariah Kantor Pusat Tahun Akademik 2016/2017, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, 2017, h. 103. 

13Fahmia Mawarni Syahputri, Pengaruh Kematangan Emosi terhadap 
Kecenderungan Perilaku Cyberbullying pada Masa Dewasa Awal, skripsi, 

Universitas Negeri Jakarta, 2019, h. 43. 

14Gita Anindya Puteri, Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Kepercayaan 
Diri Remaja Perempuan, skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, h. 16. 

15
Imaniyati, Pengaruh Keaktifan Beroganisasi Kemahasiswaan terhadap, Hasil Belajar 

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas tarbiyah dan Keguruaan, skripsi, UIN Alauddin 

Makassar, 2019.h,38 
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5. Skripsi Nurul Hasana tahun 2018 Hubungan Kecerdasan Emosional 

dengan Akhlak Siswa di SMA Swasta Harapan Paya Bakung Kabupaten 

Deli Serdang
16

. Persamaanya yaitu sama-sama membahas kecerdasan 

emosional sedangkan perbedaanya adalah Nurul Hasanah menghubungkan 

kecerdasan emosional dengan akhlak peserta didik sedangkan yang diteliti 

itu tidak melibatkan akhlak peserta didik. 

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1. Pada prinsipnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Secara operasional 

tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui realitas budaya organisasi HMJ PAI Angkatan 2017 

Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

b. Untuk mengetahui gambaran kecerdasan emosional mahasiswa jurusan 

PAI Angkatan 2017 Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh budaya organisasi HMJ terhadap 

kecerdasan emosional mahasiswa jurusan PAI Fak. Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dari peneliti sendiri 

tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kecerdasan emosional mahasiswa 

jurusan PAI angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Mahasiswa. 

                                                             
16Nurul Hasanah, Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Akhlak Siswa di 

SMA Swasta Harapan Paya Bakung Kabupaten Deli Serdangs, Skripsi, UIN Sumatra 
utara medan  2018.  



  

10 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada  Pengurus 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan keguruan UIN Alauddin Makassar tentang pentingnya pengetahuan dan 

pengalaman manajemen diri yang hanya diperoleh dengan ikut berorganisasi. 

2) Birokrasi kampus 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada para 

birokrasi kampus agar mendukung dan menginstrusikan mahasiswa agar ikut 

berorganisasi. 

3) Peneliti Selanjutnya 

 Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin 

mengambil manfaat pada karya tulis ilmiah ini 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. KAJIAN TEORETIS 

1. Budaya Organisasi 

a. Pengertian Budaya Organisasi 

Menurut Stepen P. Robins mengutip buku dari Poerwanto budaya 

organisasi adalah suatu persepsi bersama yang di anut oleh anggota anggota 

organisasi itu, yang mengacu pada suatu sistem dari makna bersama.
17

 

Menurut Robert G. Owens kutipan dari Moh. Pabundu Tika menjelaskan 

bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem pembagian nilai dan kepercayaan 

yang berinteraksi dengan orang dalam suatu organisasi, struktur orgnisasi dan 

sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku.
18

 

Menurut peneliti budaya organisasi adalah seperangkat kebiasaan yang 

selalu dilakukan oleh organisasi sehingga menjadikannya budaya atau kebiasaan 

yang selalu terulang-ulang pada suatu organisasi sehingga menjadikannya budaya 

seperti, mengikuti anggaran dasar dan rumah tangga dam juga program kerja yang 

selalu dilakukan dalam organisasi tersebut. 

Menurut Phiti Sithi Amnuai dan Peter F. Drucker kutipan dari Moh. 

Pabundu Tika menjelaskan budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar 

dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, kemudian 

dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah- masalah adaptasi 

eksternal dan masalah internal.
19

 

Menurut Edgar H. Schein kutipan dari Moh. Pabundu Tika menjelaskan 

bahwa budaya organisasi merupakan suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, 

ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran 
                                                             

17Poerwanto, Budaya Perusahaan, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008) , 
h 15. 

18
Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan peningkatan kinerja 

perusahaan, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 2. 
19
Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan peningkatan kinerja 

perusahaan, h. 4. 
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untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan 

terlaksana dengan baik dan oleh karena itu diajarkan / diwariskan kepada anggota-

anggota baru sebagai cara yang tepat memahami, memikirkan dan merasakan 

terkait dengan masalah-masalah tersebut.
20

 

Menurut Eldridge dan Crombie mengutip buku dari Wirawan, budaya 

organisasi yaitu suatu organisasi yang menunjukan konfigurasi unik dari norma, 

nilai, kepercayaan dan cara-cara berperilaku yang memberikan karakteristik cara 

kelompok dan individu sama untuk menyelesaikan tugasnya.
21

 

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa budaya 

organisasi adalah seperangkat asumsi atau keyakinan dan norma-norma yang 

dibangun, dikembangkan dan dianut dalam organisasi yang dijadikan sebagai 

pedoman buku saku UIN Alauddin  bagi anggota-anggotanya yang berpengaruh 

terhadap pola kerja serta untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal 

dalam menjalankan sebuah visi dan misi yang telah ditentukan bersama. 

b. Indikator Budaya Organisasi 

Indikator-indikator budaya organisasi menurut Robbins (2006:279) adalah 

sebagai berikut: 

• Innovation and risk taking 

Inovasi dan pengambilan resiko yaitu, berkaitan dengan sejauh 

mana para anggota organisasi atau karyawan didorong untuk inovatif dan 

berani mengambil resiko. 

• Attention to detail 

Perhatian terhadap hal-hal yang rinci, yaitu berkaitan dengan 

sejauh mana para anggota organisasi atau karyawan diharapkan mau 

memperlihatkan kecermatan, analisis dan perhatian terhadap hal-hal yang 

detail (rinci). 

                                                             
20
Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan peningkatan kinerja 

perusahaan, h. 3. 

21
Wirawan, Budaya dan Iklim Organisasi, (Jakarta : Salemba empat, 2007), 

h. 9 
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• Outcome orientation 

Orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen fokus pada hasil, bukan 

pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. 

• People Orientation 

Orientasi individu, yaitu sejauh mana keputusan manajemen 

memperhitungkan efek hasil kepada orang-orang  di dalam organisasi 

tersebut. 

• Team Orientation 

Orientasi tim, yaitu berkaitan dengan sejauh mana kegiatan kerja 

organisasi dilaksanakan dalam tim-tim kerja, bukan pada individu-

individu. 

• Aggressiveness 

Agresivitas, yaitu sejauh mana orang-orang dalam organisasi 

menunjukkan keagresifan dan kompetitif, bukannya bersantai. 

• Stability 

Stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannya status quo sebagai lawan dari pertumbuhan atau 

inovasi.
22

 

c. Karakteristik Budaya Organisasi. 

Menurut Moh. Pabundu Tika dalam bukunya budaya organisasi dan 

peningkatan kinerja perusahaan menyatakan ada 10 karakteristik yang apabila 

dicampur dan dicocokan,akan menjadi budaya organisasi. Kesepuluh karakteristik 

budaya organisasi tersebut adalah:
23

 

                                                             
22Stephen P Robbins. Organizational Behavior, 9th Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 

2001. Perilaku Organisasi, Jakarta: Gramedia, 2006  

23
Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan peningkatan kinerja 

perusahaan, h. 10-12. 
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• Inisiatif individu, tingkat tanggung jawab, kebebasan atau independensi 

yang dipunyai setiap individu dalam mengemukakan pendapat. Inisiatif 

individu perlu dihargai oleh kelompok atau pimpinan suatu organisasi 

sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan mengembangkan 

organisasi. 

• Toleransi terhadap tindakan berisiko, dalam budaya organisasi perlu 

ditekankan, sejauh mana para mahasiswa dianjurkan untuk bertindak 

agresif, inovatif dan mengambil resiko. Suatu organisasi dikatakan baik, 

apabila dapat memberikan toleransi kepada anggota untuk dapat 

bertindak agresif dan inovatif untuk memajukan organisasi serta berani 

mengambil resiko terhadap apa yang dilakukannya. 

• Pengarahan, sejauh mana suatu organisasi dapat menciptakan dengan 

jelas sasaran dan harapan yang diinginkan. Sasaran dan harapan 

tersebut jelas tercantum dalan visi, misi dan tujuan organisasi. Kondisi 

ini dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 

• Integrasi, sejauh mana suatu organisasi dapat mendorong unit-unit 

organisasi untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi.  Kekompakan 

unit-unit organisasi dalam bekerja dapat mendorong kualitas dan 

kuantitas pekerjaan yang dihasilkan. 

• Dukungan manajemen, sejauh mana para manajer dapat memberikan 

komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan yang jelas terhadap 

bawahan. Perhatian manajemen terhadap bawahan sangat membantu 

kelancaran kinerja suatu organisasi. 

• Kontrol, alat kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan atau 

norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Untuk itu 

diperlukan sejumlah peraturan dan tenaga pengawas (atasan langsung) 
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yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku 

karyawan dalam seatu organisasi. 

• Identitas, sejauh mana para anggota suatu organisasi dapat 

mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu kesatuan dalam organisasi 

dan bukan sebagai kelompok kerja tertentu atau keahlian profesional 

tertentu. Identtas diri sebagai satu kesatuandalam organisasi sangat 

membantu manajemen dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran 

organisasi. 

• Sistem imbalan, sejauh mana alokasi imbalan (seperti kenaikan gaji, 

promosi dan sebagainya) di dasarkan atas kerja mahasiswa, bukan 

sebaliknya didasarkan atas senioritas, sikap pilih kasih dan sebagainya. 

Sistem imbalan yang didasarkan atas prestasi kerja karyawan dapat 

mendorong mahasiswa suatu organisasi untuk bertindak dan berperilaku 

inovatif dan mencari prestasi kerja yang maksimal sesuai kemampuan 

dan keahlian yang dimilikinya. 

• Toleransi terhadap konflik, sejauh mana para karyawan didorong untuk 

mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. Perbedaan pendapat 

merupakan fenomena yang sering terjadi dalam suatu organisasi. 

Namun, perbedaan pendapat atau kritik yang terjadi bisa dijadikan 

sebagai media untuk meakukan perbaikan atau perubahan strategi ntuk 

mencapai tujuan suatu organisasi. 

• Pola komunikasi, sejauh mana komunikasi dibatasi oleh hierarki 

kewenangan yang formal. Kadang-kadang hirarki kewenangan dapat 

menghambat terjadinya pola komunikasi antara atasan dan bawahan 

dan antara anggota itu sendiri. 
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2. Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan 

Wechsler menjelaskan bahwa kecerdasan ialah kemampuan total seorang 

individu untuk bertingkah laku terarah dan berfikir secara rasional, serta 

berinteraksi bersama lingkungan dengan interaksi yang menggambarkan 

kemampuanya.
24

 Sedangkan Mardianto dalam bukunya menjelaskan kecerdasan 

dengan menggunakan istilah intelegensi. Dimana intelegensi berarti tingkatan 

kemampuan seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik 

kemampuan secara fisik maupun non fisik
.25 

Jadi, kecerdasan ialah suatu potensi pada setiap individu, yang dengannya 

individu tersebut dapat bersikap serta bertindak dengan wajar sehingga dapat 

berinteraksi dengan baik di dalam lingkungannya itu sendiri. 

b. Pengertian Emosi 

Emosi merupakan suatu aspek psikis yang berkaitan dengan perasaan dan 

merasakan. Ditinjau dari segi etimologi, emosi berasal dari akar kata bahasa Latin, 

movere, yang berarti menggerakkan atau bergerak. Sedangkan awalan “e” berarti 

bergerak menjauh. Arti ini menyiratkan kesan bahwa kecenderungan bertindak 

merupakan hal mutlak dalam emosi.
26

 Dalam sumber lain disebutkan bahwa 

emosi berasal dari kata e yang berarti energi dan motion yang berarti getaran. 

Emosi kemudian bisa dikatakan sebagai sebuah energi yang terus bergetar dan 

bergerak.
27

 Dalam makna paling harfiah, Oxford English Dictionary 

mendefenisiskan emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, 

nafsu; setiap keadaan mental yang hebat atau meluap- luap. Goleman menganggap 

                                                             
24Yusuf Abu al- Hajjaj, Agar Anda Jauh Lebih Cerdas, (Surakarta: Al 

Jadid, 2009), h.20 

25
Mardianto, Psikologi Pendidikan, (Medan: Perdana Publishing, 2014),  h. 

105. 

26
Iqra’ al- Firdaus, Dampak Hebat Emosi Bagi Kesehatan, (Jogjakarta: 

Flashbooks, 2011), h. 13. 

27
Triantoro Safaria, Novrans Eka Saputra, Manajemen Emosi, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), h. 12. 
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emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran- pikiran khasnya, suatu keadaan 

biologis dan psikologis, dan serangkian kecenderungan untuk bertindak.
28

 

Menurut James dalam Purwanto dan Mulyono, emosi adalah keadaan jiwa 

yang menampakkan diri dengan sesuatu perubahan yang jelas pada tubuh. Emosi 

setiap orang mencerminkan keadaan jiwanya, yang akan tampak secara nyata pada 

peubahan jasmaninya.
29

Chaplin merumuskan emosi sebagai suatu keadaan yang 

terangsang dari organisme mencakup perubahan- perubahan yang disadari, yang 

mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku. Emosi merupakan keadaan yang 

ditimbulkan oleh situasi tertentu.
30

 

Emosi akan mengarahkan perilaku seperti halnya motif. Dalam perspektif 

Al- Quran, emosi memiliki hikmah bagi manusia yakni menuntut gar manusia, 

demikian pula hewan, membekali diri dengan berbagai emosi yang juga akan 

membantunya dalam kelangsungan kehidupannya.
31

 

Menerut peneliti kecerdasaan emosional adalah orang yang mengetahui 

suatu situasi dan kondisi pada saat dia melakukan hal tertentu, karna  emosi setiap 

orang mencerminkan keadaan jiwanya, yang akan tampak secara nyata pada 

peubahan-perubahan tindakannya yang dilakukan. 

George Boeree membagi jenis emosi kedalam tujuh emosi dasar, yaitu
:32 

 Kejutan : terkejut, kaget, heran, bingung, kacau, terpukul (shock). 

 Takut : takut, terancam, teror, cemas, ragu, hati- hati, curiga.  

                                                             
28
Daniel Goleman, Penerjemah T. Hermaya, Kecerdasan Emosional, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1996) h. 411. 

29Triantoro Safaria, Novrans Eka Saputra, Manajemen Emosi, h.11. 

30Triantoro Safaria, Novrans Eka Saputra, Manajemen Emosi, h.12. 

31Muhammad Usman Najati, , Psikologi Dalam Al- Quran, (Bandung: CV. 

Pustaka Setia 2005), h. 99. 

32
George Boeree, Pen. Helmi J. Fauzi, General Psychology, (Jogjakarta: 

Ar- Ruzz Media, 2016), h. 124. 
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 Marah: marah, gusar, frustasi, benci, sengit, iri, cemburu, muak, jijik, 

menghindar, dongkol. 

 Sedih: sedih, duka, depresi, putus asa, kesepian, malu, hina, salah, 

menyesal. 

 Keinginan: ingin, antisipasi, senang, percaya diri, penuh harapan, rasa 

ingin tahu, minat. 

 Kebahagiaan: bahagia, senang, puas, puas- diri, bangga, cinta, kasih 

sayang, humor, terhibur, tawa. 

 Kebosananan: bosan, jenuh, puas dengan diri sendiri. 

Dari berbagai pengertian emosi yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

dipahami bahwa emosi ialah suatu keadaan jiwa yang muncul sebagai suatu 

respon dari stimulus yang diterima oleh fisik maupun psikis, yang kemudian dapat 

terlihat dari perubahan jasmani seseorang. Respon tersebut dapat membentuk 

suatu reaksi tertentu, tergantungbagaimana masing- masing individu 

mengendalikan dan mengelolanya. 

c. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Istilah kecerdasan emosional muncul secara luas pada pertengahan tahun 

1990-an. Berdasarkan kajian sejumlah teori mengenai kecerdasan emosi, Davies 

dan rekan- rekannya menjelaskan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan 

seseorang untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, 

membedakan satu emosi dengan emosi lainnya, dan menggunakan informasi 

tersebut untuk menuntun proses berfikir serta perilaku seseorang.
33 

 

Daniel Goleman mendefenisikan kecerdasan emosional sebagai suatu 

kemampuan emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri,memiliki 

daya tahan ketika menghadapi frustasi, mampu mengendalikan implus, 
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memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, menjaga agar beban stres tidak 

melumpuhkan kemampuan berfikir, kemampuan berempati, dan berdoa.
34

 

Sejalan dengan itu, Ary Ginanjar Agustian mengungkapkan bahwa 

kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami secara efektif 

menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, 

dan pengaruh manusia.
35

 

Menurut pemikiran psikologi sufistik Al- Ghazali kecerdasan emosional 

dikatakan sebagai kecerdasan qalbiyah (hati).
36

Dimana Al- Ghozali melihat Qalbu 

dari dua aspek yaitu qalbu jasmani yakni komponen fisik, dan qalbu ruhani yakni 

komponen psikis yang menjadi pusat kepribadian.
37

Qalbu secara gaeris besar 

berperan sebagai pendorong dan pemberi anjuran, penggerak anggota tubuh untuk 

menghasilkan maksud tertentu, dan untuk mengetahui semua perkara.
38

 

Dalam Islam, kecerdasan emosional dalam diri seseorang salah satunya 

dapat ditandai dengan adanya sifat sabar dalam menghadapi berbagai hal sulit 

yang terjadi dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. 

Ali- Imran (3): 134 berikut: 

ٍَ ٱنۡغَيۡظَ وَٱنۡ  ي ًِ ظِ آَٰءِ وَٱنۡكََٰ شَّ آَٰءِ وَٱنضَّ ٌَ فيِ ٱنغَّشَّ ٍَ يُُفِقىُ ٍَ  ٱنَّزِي حۡغُِِي ًُ ُ يحُِتُّ ٱنۡ ٍِ ٱنَُّبطِِۗ وَٱللََّّ ٍَ عَ  عَبفِي

Terjemahnya : 

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

39
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Ayat ini menggambarkan sekelumit tentang sifat- sifat mereka yang wajar 

menjadi penghuni surga, diantaranya sifat yang ditonjolkan berupa kemampuan 

menahan amarah, bahkan yang memaafkan kesalahan orang . Bahkan akan sangat 

terpuji mereka yang berbuat kebajikan terhadap mereka yang pernah melakukan 

kesalahan karena Allahh menyukai, yakni melimpahkan rahmat dan anugerah – 

Nya tanpa henti untuk orang yang berbuat kebajikan
.40 

Dalam Q.S Al- Anbiya (21): 59-65 juga dijelaskan mengenai bagaimana 

sikap Nabi Ibrahim dalam menyalurkan emosinya, sebagai berikut: 

زاَ ةِ  هِيىُ قَبنىُاْ فَأۡتُ قَبنىُاْ يٍَ فَعمََ هََٰ عَُۡب فتَٗى يزَۡكُشُهىُۡ يقَُبلُ نهََُۥٰٓ إِثۡشََٰ ًِ ٍَ قَبنىُاْ عَ ي ًِ هِ
ٍَ ٱنظََّٰ ًِ َٰٓ إََِّهُۥ نَ انِهَتُِبَ َٔ  ٔ َٰٓ  ىاْ ثهِۦِ عَهَىَٰ

زاَ ةِ  اْ ءَأََتَ فَعهَۡتَ هََٰ ٌَ قَبنىَُٰٓ ٍِ ٱنَُّبطِ نَعهََّهُىۡ يَشۡهَذوُ زاَ فَظۡ أعَۡيُ هِيىُ قَبلَ ثمَۡ فَعهََهُۥ كَجِيشُهىُۡ هََٰ ئثِۡشََٰ
َٰٓ انِهَتَُِب يََٰ َٔ نىُهىُۡ إٌِ ٔ  َٔ  ٔ

 
اْ إََِّكُىۡ أََتىُُ ٱنظََّٰ َٰٓ أََفغُِهِىۡ فَقَبنىَُٰٓ اْ إنِىََٰ ٌَ فشََجَعىَُٰٓ َٰٓؤُلَََٰٓءِ كَبَىُاْ يَُطِقىُ تَ يَب هََٰ ًۡ ٌَ ثىَُّ َكُِغُىاْ عَهىََٰ سُءُوعِهِىۡ نَقذَۡ عَهِ ى ًُ هِ

  ٌَ  يَُطِقىُ

Terjemahnya  

Mereka berkata: "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-
tuhan Kami, Sesungguhnya Dia Termasuk orang-orang yang zalim." 60. 
Mereka berkata: "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-
berhala ini yang bernama Ibrahim ". 61. Mereka berkata: "(Kalau demikian) 
bawalah Dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka 
menyaksikan". 62. Mereka bertanya: "Apakah kamu, yang melakukan 
perbuatan ini terhadap tuhan- tuhan Kami, Hai Ibrahim?" 63. Ibrahim 
menjawab: "Sebenarnya patung yang besar Itulah yang melakukannya, 
Maka Tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara". 64. 
Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata: 
"Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang Menganiaya (diri  
sendiri)",   65.   Kemudian   kepala   mereka   Jadi  tertunduk   (lalu 
berkata):"Sesungguhnya kamu (hai Ibrahim) telah mengetahui bahwa 
berhala-berhala itu tidak dapat berbicara.

41
 

Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan kaumnya, dimana setelah 

kaum Nabi Ibrahim melihat tuhan- tuhan mereka terpotong- potong, kecuali 

berhala terbesar yang lehernya digantungi kapak oleh Ibrahim as, selanjutnya 
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mereka berkata dengan nada mencela dan memaki: Siapa yang telah 

menghancurkan dan menjadikan tuhan- tuhan seperti itu? Maka ibrahim as. 

Mengatakan bahwa berhala terbesarlah yang melakukannya. Ketika melihat 

pengagungan mereka terhadap berhala ini lebih besar dibanding berhala- berhala 

lainnya, Ibrahim as. sangat marah dan menyandarkan perbuatan yang dia lakukan 

kepada berhala itu. Artinya berhala besar itulah yang mendorong dia berbuat 

demikian, dengan maksud memberikan hujjah kepada mereka dengan cara yang 

lebih halus dan baik, disamping mendorong mereka untuk berfikir tentang tuhan- 

tuhan mereka. Perkataan ibrahim as. Ini mengandung hujjah yang sangat kuat dan 

menyentuh hati mereka seakan menjadi batu yang menyumbat mulut mereka.
42

 

Sejalan dengan pendapat ahli mengenai kecerdasan emosional, dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan emosional ialah suatu kemampuan yang dimiliki 

individu dalam mengendalikan secara bijaksana berbagai macam reaksi emosi 

yang muncul dari dalam jiwa sehingga ia mampu menyalurkan emosi tersebut 

kedalam bentuk sikap maupun perilaku yang benar. Selain itu kecerdasan 

emosional juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana individu mampu 

memperlakukan dengan baik orang- orang disekitar maupun lingkungan sekitar 

sebagaimana ia berlaku baik terhadap dirinya sendiri. 

d. Aspek Kecerdasan Emosional 

Salovey merumuskan aspek kecerdasan emosional dalam lima wilayah 

utama, yaitu sebagai berikut ;
43

 

1. Mengenali emosi diri 

Inti dari mengenali emosi adalah kesadaran diri. Perhatian terus menerus 

terhadap keadaan batin seseorang. Sehingga seseorang dapat mengetahui apa yang 

dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu keputusan diri, 
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memiliki tolak ukur yang realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang 

kuat. 

Di dalam Al- Quran telah dijelaskan mengenai bagaimana seseorang harus 

memiliki kesadaran diri yang baik, yakni dalam QS. Az- Zumar (39): 15, berikut: 

 ٌَّ ٍ دوَُهِِِۦۗ قمُۡ إِ ٌُ  فَٱعۡجذُوُاْ يَب شِئۡتىُ يِّ نِكَ هُىَ ٱنۡخُغۡشَا ةِِۗ ألَََ رََٰ ًَ اْ أََفغَُهُىۡ وَأهَۡهِيهِىۡ يَىۡوَ ٱنۡقِيََٰ ٍَ خَغِشُوَٰٓ ٍَ ٱنَّزِي غِشِي ٱنۡخََٰ

  ٍُ جِي ًُ  ٱنۡ

Terjemahnya:  

“Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu 
kehendaki selain Dia. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi 
ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada 
hari kiamat". ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.”

44
 

Ayat ini memerintahkan Rasulullah menjelaskan sikap beliau menyangkut 

ketaatan kepada Allah dan bahwa beliau akan konsisten dalam melaksanakanny, 

tidak akan beranjak kendati kaum musyrikin menghambat. Perintah selanjutnya 

untuk menyadari bahwa setiap kamu akan dituntut untuk 

mempertanggungjawabkan pilihan kamu. Kemudian Rasul diperintahkan untuk 

menampakkan betapa diri beliau menaruh kasih kepada mereka dan betapa beliau 

bersungguh- sungguh menginginkan kebaikan mereka.
45

 

2. Mengelola emosi 

Mengelola emosi ialah menangani perasaan agar perasaan dapat ditangani 

dengan pas. Mengelola emosi berhubungan dengan menghibur diri sendiri, 

melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat- akibat 

yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional. 

3. Memotivasi diri sendiri 

Memotivasi diri adalah menggunakan hasrat yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntut kita menuju sasaran, membantu kita mengambil 
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inisiatif dan bertindak sangat efektif serta untuk han menghadapi kegagalan dan 

frustasi. 

Allah swt berfirman dalam Al- Quran mengenai motivasi diri terdapat 

dalam QS. Thaha (20): 67- 68, berikut: 

ىعَىَٰ قهَُُۡب لََ تخََفۡ إََِّكَ أََتَ ٱلۡۡعَۡهىََٰ    فَأوَۡجَظَ فيِ ََفۡغِهۦِ خِيفَةٗ يُّ

Terjemahnya : 

“Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata: "Janganlah kamu 
takut, Sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang).”

46
 

Ayat ini mengkisahkan Nabi Musa as yang merasa cemas dan takut 

melihat peristiwa yang dilakukan oleh para penyihir . karena itu, Kami- Allah 

yang selalu bersama Musa dan Harun, melihat dan mendengar serta mendukung 

mereka sebagaimana Kami janjikan sebelum ini, langsung menenangkan hati 

mereka, bahwa mereka pasti dapat mengatasi dan mengalahkan penyihir- penyihir 

tu.
47

 

 

4. Mengenali emosi orang lain (empati) 

Kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain- ikut 

berperan dalam pergulatan dalam arena kehidupan, mampu memahami perspektif 

mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan 

bermacam- macam orang. 

Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. An- Nisa (4): 8, berikut: 

هُ وَقىُنىُاْ نَهُىۡ قَىۡلَٗ  ُۡ ٍُ فَٱسۡصُقىُهىُ يِّ كِي غََٰ ًَ ىَٰ وَٱنۡ ًَ ةَ أوُْنىُاْ ٱنۡقشُۡثىََٰ وَٱنۡيَتََٰ ًَ عۡشُوفٗب  وَإرِاَ حَضَشَ ٱنۡقِغۡ   يَّ

Terjemahnya: 
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“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang 
miskin, Maka berilah mereka dari harta (sekedarnya) dan ucapkanlah 
kepada mereka Perkataan yang baik.”

48
 

Dapat dipahami dari ayat ini, bahwa apabila sewaktu pembagian itu hadir 

yakni diketahui oleh kerabat yang tidak berhak mendapat warisan, atau hadir anak 

yatim dan orang miskin, bahkan baik mereka hadir atau tidak selama diketahui 

oleh yang menerima adanya adanya orang- orang yang butuh, maka berilah 

mereka sebagian, yakni walau sekedarnya, dan menghibur hati mereka karena 

sedikitnya yang diberikan atau bahkan karena tidak ada yang dapat diberikan.
49

 

5. Membina Hubungan 

Seni membina hubungan, sebagian besar merupakan keterampilan 

mengelola orang lain. keterampilan sosial adalah unsur untuk menajamkan 

kemampuan antar pribadi, unsur pembentuk daya tarik, keberhasilan sosial, 

bahkan kharisma. 

Allah swt berfirman tentang bagaimana umat manusia harus memiliki 

keterampilan social, sebagaimana dalam QS. Al- Hujurat (49): 13, berikut: 

 ٌَّ  إِ
اْٖۚ كُىۡ شُعىُثٗب وَقَجَبَٰٓئمَِ نِتعََبسَفىَُٰٓ ٍ ركََش  وَأَُثىََٰ وَجَعهَََُٰۡ كُى يِّ أيَُّهَب ٱنَُّبطُ إََِّب خَهقَََُٰۡ

َٰٓ َ عَهِيىٌ يََٰ ٌَّ ٱللََّّ كُىٖۡۚ إِ ِ أتَۡقَىَٰ أكَۡشَيَكُىۡ عُِذَ ٱللََّّ

 خَجِيشٞ  

Terjemahnya:  

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- 
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang 
yangpaling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.”

50
 

Ayat ini menjelaskan tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. 

Karena itu, ayat ini tidak menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang- 
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orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Perintah dalam ayat ini adalah untuk 

saling mengenal, bantu- membantu serta saling melengkapi . semakin kuat 

pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling 

memeberi manfaat
51

 

Daniel Goleman dalam bukunya “Working With Emotional Intellegence, 

Kecerdasan Emosi Dalam Mencapai Puncak Prestasi” mengelompokkan 

kecerdasan emosional kedalam dua kelompok, yaitu kecakapan pribadi dan 

kecakapan sosial. Secara rinci pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:
52

 

1. Kecakapan Pribadi yaitu kecakapan yang menentukan bagaimana kita 

mengelola diri sendiri. Kecakapan pribadi meliputi : 

a. Kesadaran diri (mengetahui kondisi diri sendiri, kesukaan, sumber daya,  dan 

intuisi). Kesadaran diri mencakup beberapa unsur, yaitu : 

 Kesadaran emosi : mengenali emosi diri sendiri dan efeknya. 

 Penilaian diri secara teliti : mengetahui kekuatan dan batas diri. 

 Percaya diri : keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri. 

b. Pengaturan diri (mengelola kondisi, implus, dan sumber daya diri sendiri). 

Pengaturan diri mencakup beberapa unsur, yaitu : 

 Kendali diri : mengelola emosi dan desakan hati yang merusak. 

 Sifat dapat dipercaya : memelihara norma kejujurn dan integritas. 

 Kewaspadaan : bertanggung jawab atas kinerja pribadi. 

 Adaptabilitas : keluwesan dalam menghadapi perubahan. 

 Inovasi :mudah menerima dan terbuka terhadap gagasan, pendekatan, dan 

informasi baru. 

c. Motivasi (kecenderungan emosi yangmengantar atau memudahkan peraihan 

sasaran). Motivasi mencakup beberapa unsur, yaitu : 
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 Dorongan prestasi : dorongan untuk menjadi lebih baik atau memenuhi 

standar kebaikan. 

 Komitmen : menyesuaikan diri dengan sasaran kelompok. 

 Inisiatif : kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan. 

 Optimisme : kegigihan dalam memperjuangkan sasaran, kendati ada 

halangan. 

2. Kecakapan Sosial, yaitu kecakapan yang menentukan bagaimana kita 

menangani suatu hubungan. Kecakapakan sosial meliputi : 

a. Empati ( kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang 

lain). Empati mencakup beberapa unsur , yaitu : 

 Memahami orang lain : mengindra perasaan dan perspektif orang lain, serta 

menunjukkan minat aktif terhadap kepentingan mereka. 

 Orientasi pelayanan : mengantisipasi, mengenali, dan berusah 

Mengembangkan orang memenuhi kebutuhan orang pelnaggan. Lai 

merasakan kebutuhan perkembangan orang lain dan berusaha 

menumbuhkan kemampuan mereka. 

 Mengatasi keragaman : menumbuhkan peluang melalui pergaulan dengan 

bermacam- macam orang. 

 Kesadaran politis : mampu membaca emosi sebuah kelompok. 

b. Keterampilan sosial (kepintaran dalam menggugah tanggapan yang 

dikehendaki pada orang lain). keterampilan sosial mencakup beberapa unsur, 

yaitu : 

 Pengaruh: memiliki taktik dalam melakukan persuasi. 

 Komunikasi : mengirimkan pesan yang jelas dan meyakinkan. 

 Kepemimpinan : membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok dan 

orang lain. 
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 Katalisator perubahan : memulai dan mengelola perubahan. 

 Manajemen konflik : begosiasi dan pemecahan silang pendapat 

 Pengikat jaringan: menumbuhkan hubungan sebagai alat. 

 Kolaborasi dan kooperasi: kerjasama dengan orang lain demi tujuan 

bersama. 

 Kemampuan tim: menciptakan sinergi keolmpok dalam memperjuangkan 

tujuan bersama. 

 

Ary Ginanjar menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang dapat 

diajadikan sebagai tolak ukur kecerdasan emosi (EQ) dalam diri sesorang seperti; 

integritas, komitmen, konsistensi, sincerity (keikhlasan), totalitas, ketangguhan, 

inisiatif, optimisme, dan disiplin diri.
53

 Orang- orang dengan kecerdasan 

emosional yang baik memiliki aspek- aspek tersebut yang senantiasa mereka 

kembangkan dan gali dalam diri mereka sehingga setiap aktivitasnya menjadi 

sesuatu yang berkualitas. 

Dari berbagai rincian aspek kecerdasan emosional yang ada, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa ada dua aspek utama kecerdasan emosional yang harus 

dimiliki oleh setiap orang yang ingin cerdas secara emosional. Aspek tersebut 

ialah aspek kecakapan ranah pribadi; meliputi kesadaran diri, pengaturan diri, dan 

motivasi. Serta aspek kecakapan ranah sosial; meliputi empati dan keterampilan 

sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang yang cerdas secara emosioanal 

adalah orang yang cerdas dalam mengelola diri sendiri dan cerdas dalam 

mengelola hubungan dengan orang lain. 

e. Pengembangan kecerdasan emosional 

Catatan akhir Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosi 

sesungguhnya lebih merupakan keterampilan (skills) daripada potensi seperti 

dalam konsep kecerdasan pada umumnya, dan keterampilan ini harus diajarkan 
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oleh masyarakat tempat individu yang bersangkutan tumbuh dan berkembang.
54

 

Kenyataan ini menjadi sebuah peluang yang amat berharga bagi siapa saja untuk 

berusaha secara maksimal mengembangkan kecerdasan emosional diri sendiri 

maupun orang- orang disekitarnya. 

Yusuf Abu al- Hajjaj mengemukakan beberapa langkah yang sebaiknya 

dilakukan guna menambah kecerdasan emosional. Langkah- langkah tersebut 

dapat diringkas dalam beberapa langkah inti, yaitu : 

 Mengendalikan perasaan 

 Memahami perasaan dalam diri sendiri dan perasaan orang lain 

 Mengenali perbedaan antara kondisi kejiwaan dengan kondisi yang 

diinginkan, dan menyelaraskannya 

 Melihat dunia secara realistis 

 Menggunakan kemampuan emosional dalam berbagai hubungan.
55

 

 

Robert K Cooper, PhD dan Ayman Sawaf memberikan sebuah metode 

untuk meningkatkan kecerdasan emosi, yaitu meluangkan waktu dua atau tiga 

menit dan bangun lebih awal daripada biasanya, duduk dengan tenang, pasang 

telinga hati, keluar dari pikiran dan masuk ke dalam hati, yang terpenting ialah 

menulis apa yang sedang dirasakan. Menurut pengamatan Cooper dan Sawaf, cara 

seperti ini secara langsung mendatangkan kejujuran emosi (dari dalam hati), 

menghadirkan nilai- nilai kebijaksanaan dalam jiwa, menghantarkan seseorang 

hingga dapat menggunakannya secara efektif.
56
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Adapun sekolah sebagai lembaga pendidikan formil memiliki andil besar 

dalam pembentukan serta pengembangan kecerdasan emosional. Dimana peserta 

didik menghabiskan cukup banyak waktu mereka di dalam gedung bernama 

sekolah. Maka seharusnya besar peluang sekolah untuk membina kecerdasan 

siswa tidak hanya kecerdasan dalm lingkunp kognitif namun juga kecerdasan 

dalam lingkup afektif dan psikomotorik. 

 

Cara fokus membentuk peran sekolah dalam meningkatkan kecerdasan 

emosi ialah membangun budaya kampus membuat sekolah menjadi suatu 

“komunitas yang peduli”, tempat murid merasa dihargai, diperhatikan, dan 

memiliki ikatan dengan teman sekelasnya, guru, dan sekolah itu sendiri.
57

 

 

Strategi yang muncul dalam pendidikan emosional adalah bukan 

menciptakan kelas baru melainkan mencampurkan pelajaran tentang perasan dan 

hubungan dengan topik lain yang sudah diajarkan. Pelajaran emosi dapat berbaur 

secara wajar dalam berbagai mata pelajaran wajib di sekolah.
58

 

 

Pendidikan emosi di sekolah berupa peajaran self science yang membahas 

mengenai perasaan- perasaan yang ada dalam diri dan perasaan yang muncul 

dalam setiap hubungan. Pokok bahasannya, pada dasarnya menuntut agar gruru 

dan murid mau memusatkan perhatian pada jalinan emosi kehidupan seorang 

anak. Nama bagi pelajaran semacam ini beragam mulai dari social development 

(pengembangan sosial), life skill (keterampilan hidup), sampai social and 

emotional learning (pembelajaran sosial dan emosi).
59

 

 

Ada banyak cara untuk mengembangkan kecerdasan emosi manusia. 

tinggal bagaimana individu – individu tersebut mau berusaha kuat dan saling 
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30 

 

bersinergi serta bekerjasama untuk membangun generasi yang unggul dalam 

pengelolaan emosi (cerdas secara emosi). Usaha pengembangan kecerdasan 

emosional ini tentu tidak akan berhasil tanpa kerjasama yang solid dari berbagai 

aspek. Dimulai dari didikan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, serta 

pemerintah dan tentunya sebagai penggerak utama adalah diri sendiri. 

f. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Manusia terlahir di dunia dengan membawa fitrah. Allah membekali setiap 

anak Adam dengan berbagai potensi diri (kecerdasan) sebagai bekal manusia 

untuk menjalankan kehidupan. Seiring berjalannya waktu potensi yang ada akan 

terus berkembang dan meningkat menjadi potensi yang lebih baik melalui proses 

belajar. Selain faktor bawaan ada penentu lain yang mengambil andil, yakni 

diantaranya faktor lingkungan. Ketika seseorang menempati suatu lingkungan 

positif maka lingkungan tersebut sedikit banyak akan membawa pengaruh positif 

atas potensi yang sudah ada dalam diri orang tersebut begitu juga hal sebaliknya. 

Sejalan dengan itu, Goleman dalam bukunya menjelaskan beberapa faktor 

yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang, yaitu : 

1. Lingkungan keluarga 

Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama untuk mempelajari 

emosi. Pembelajaran emosi ini bukan hanya melalui ucapan dan tingkah laku 

orang tua secara langsung kepada anak- anaknya, melainkan juga melalui contoh- 

contoh yang mereka berikan sewaktu menangani perasaan mereka sendiri.
60

 

Belakangan ditemukan data kuat bahwa mereka yang memiliki orang tua 

yang cerdas secara emosional merupakan keuntungan yang besar sekali bagi anak- 

anaknya. Salah satu pelajaran emosi yang paling mendasar bagi seorang anak 

adalah bagaimana membedakan perasaan, menanamkan empati , dan mengelola 

serta menangani berbagai perasaan yang muncul dalam hubungan- hubungan 

mereka. Dampak pendidikan keluarga semacam itu sangat luas.
61
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2. Fisik 

Secara fisik bagian yang paling penting menentukan atau paling 

berpengaruh terhadap kecerdasan emosi seseorang adalah anatomi saraf emosinya. 

Bagian otak yang digunakan untuk berfikir yaitu bagian korteks (kadang disebut 

neo korteks). Sebagai bagian yang berada di otak yang mengurusi emosi yaitu 

sistem limbik. Kerjasama kedua bagian otak ini yang menentukan kecerdasan 

emosi seseorang. 

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang, baik faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal seperti kondisi fisik dan pembawaan seseorang 

sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan dimana seseorang tumbuh dan 

dibesarkan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan 

dengan  menggunakan analisis kuantitatif karena terdiri dari dua variabel yakni 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecerdasan Emosional Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar, yang diteliti adalah hubungan antara kedua 

variabel tersebut sehingga jenis penelitiannya termasuk penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik.
62

 Penelitian kuantitatif yaitu metode yang 

analisisnya dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

data dan hasilnya.
63

 

Penelitian kuantitatif  menggunakan  jenis penelitian eks post facto. Eks 

post facto yakni para peneliti berhubungan dengan variabel yang telah terjadi dan 

mereka tidak  perlu memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti.
64

 Pada  

penelitian ini variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat 

(dependent variabel) telah dinyatakan secara eksplisit, untuk kemudian 

dihubungkan sebagai penelitian pengaruh atau diprediksikan jika variabel bebas 

mempunyai pengaruh tertentu dengan variabel terikat.
65

 Sedangkan untuk mencari 

hubungan maupun prediksi, seorang peneliti sudah dianjurkan menggunakan 
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hipotesis sebagai petunjuk dalam pemecahan permasalahan penelitian.
66

 

Penelitian eks post facto dapat mengkaji hubungan dua variabel bebas atau lebih 

dalam waktu yang bersamaan untuk menentukan efek variabel bebas tersebut pada 

variabel terikat.
67

 Sehubungan dengan  itu peneliti menguji pengaruh variabel 

terhadap variabel terikat. 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di UIN ALAUDDIN Makassar Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Jueusan Pendidian Agama Islam Tepatnya di Jln. H.M. 

Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kec. Somba Opu Kab Gowa Sulawesi 

Selatan. Kode Pos: 92118. Pemilihan lokasi ini atas pertimbangan, sebagaimana 

berikut; pertama: lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga memudahkan 

peneliti dalam melakukan penelitian. Kedua. Lokasi penelitian tersebut, secara 

historis sudah lama terbangun di Kampus, sehingga penulis tertarik dalam 

mengetahui pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh mahasiswa di 

kampus tersebut selama proses pembentukan kecerdasan emosional sebagaimana 

judul yang telah penulis angkat. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.
68

 Populasi pada prinsipnya adalah semua 

anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama 

dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir 

suatu penelitian
.69 

Populasi adalah kumpulan dari seluruh objek atau subjek yang 
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memiliki karakteristik tertentu kemudian dipelajari dengan jelas dan lengkap 

sehingga dapat ditarik kesimpulannya
70 

yang menjadi populasi pada penelitian 

ini adalah seluruh anggota HMJ PAI (Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam) dan mahasiswa PAI (Pendidikan Agama Islam) 

Angkatan 2017. 

Tabel 3.1 

Jumlah pengurus  HMJ Pendidkan Agama Islam Angkatan 2017 

No Angkatan Pengurus Laki-Laki Wanita Total 

1 Pengurus 2017 6 2 8 

2 Pengurus 2018 20 40 60 

3 Pengurus 2019 8 25 33 

Total   101 

Sumber: dokumenj Jurusan Pendidkan Agama Islam jhk 

 

b. Sampel jj 

Sampel  adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber 

data.
71

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
72

Ada beberapa teknik dalam pengambilan sampel, antara lain 

random sampling, cluster sampling, sampling berstrata, purpossive sampling, dan 

sampling kuota.
73

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 
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100, lebih baik diambil semua subjeknya sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar atau lebih dari 100 orang maka 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
74

 

Berdasarkan uraian di atas, maka  penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik cluster sampling. Berdasarkan 

jumlah populasi yang terdiri dari 101 orang, maka sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 30 orang. 

3. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk 

kepentingan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah angket (kuesioner) dengan bentuk skala psikologi dan 

dokumentasi penghasilan orang tua peserta di kampus UIN Alauddin Makassar. 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan HMJ PAI (Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam). 

Salah satu media untuk mengumpulkan data dalam penelitian pendidikan 

maupun penelitian sosial yang paling populer digunakan adalah melalui kuisioner. 

Kuisioner ini juga sering disebut sebagai angket dimana dalam kuisioner tersebut 

terdapat beberapa macam pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah 

penelitian yang hendak dipecahkan, disusun, dan disebarkan ke responden untuk 

memperoleh informasi di lapangan. Dalam penelitian kuantitatif, penggunaan 

kuisioner adalah yang paling sering ditemui karena jika dibuat secara intensif dan 

teliti, kuisioner mempunyai keunggulan jika dibanding dengan alat pengumpul 

lainnya.
75
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a. Angket atau kuesioner 

Daftar angket yaitu, alat atau instrumen penelitian dengan mengajukan 

lembaran pertanyaan maupun pernyataan kepada responden dalam hal ini 

mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Menurut Arikunto, angket merupakan 

kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang (yang 

dalam hal ini disebut responden, dan cara menjawab juga dilakukan dengan 

tertulis).
76

 Kuesioner dimaksudkan untuk mengukur keaktifan mahasiswa dalam 

mengikuti organisasi kemahasiswaan. Penentuan jenis pilihan jawaban dari angket 

dengan menggunakan skala likert melalui empat kategori. Jawaban setiap item 

instrumen yang menggunakan skala Guttman mempunyai gradasi yang sangat 

positif sampai negatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.2 

Skor Jawaban Skala Variabel Budaya Organisasi dan Variabel 

Kecerdasan Emosional 

 

Jawaban  
        Skor Jawaban 

      Positif        Negatif  

Sangat Setuju (SS)   4   1 

Setuju (S)   3   2 

Tidak Setuju (TS)   2   3 

Sangat Tidak Setuju (STS)   1   4 

 

Adapun sebaran item dari dua variabel dalam penelitian ini yaitu: 
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Tabel 3.3 
 

Sebaran Item Budaya Organiasi dan Kecerdasan Emosional 
 

Variabel Indikator Nomor Butir Jumlah 

 

 

 

 

 

 

Budaya Organisasi 

- Innovation and risk taking 1, 2, 3, 4 4 

- Attention to detail 5, 6, 7, 8 4 

- Outcome orientation 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 

8 

- People Orientation 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23 

7 

- Team Orientation 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32 

9 

- Aggressiveness 33, 34, 35, 36, 37, 38 6 

- Stability 39, 40, 41, 42, 43, 44 6 

Kecerdasan Emosional - Pengenalan diri 1, 2, 3, 4 4 

- Pengendalian diri 5, 6, 7, 8 4 

- Motivasi 9, 10 2 

- Empati 11, 12, 13 3 

- Keterampilan social 14, 15, 16, 17 4 

Total 61 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, 

sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang 

sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian.
77

 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, file dokumenter, serta data yang relevan.
78

 Dokumentasi 
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dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan data-data serta membantu dalam 

mempertajam kesimpulan yang akan diambil, dokumentasi dilakukan pada saat 

kegiatan penelitian, seperti pada saat penyebaran kuisioner dan pengisian 

kuisioner 

 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas yang rendah. Validitas suatu instrumen dapat dicari 

menggunakan rumus korelasi dengan menggunakan rumus Product Moment 

Correlation, uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi/ skor masing-masing 

item pertanyaan.
79

 Apabila data yang didapat adalah data interval maka dapat 

digunakan rumus Product Moment Correlation, sebagai berikut:
80

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X = skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 

Y = skor total yang diperoleh dari seluruh item 

∑x = jumlah skor dalam distribusi x 

∑y = jumlah skor dalam distribusi y 
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∑   = jumlah kuadrat dalam skor distribusi x 

∑ 2 = jumlah kuadrat dalam skor distribusi y 

N = banyaknya responden. 

 Kritreria penilaian instrumen dikatakan valid apabila rxy lebih besar dari 

tabel dan sebaliknya apabila rhitung X dan Y lebih kecil dari rtabel maka instrumen 

dikatakan tidak valid. Penilaian instrumen ini dilakukan oleh Dr. Muhammad 

Yahdi, M.Ag. dan Umi Kusyairy, S.Psi., M.A. selalu validator peneliti. 

Reliabilitas sama dengan konsistensi. Suatu instrumen penelitian dikatakan 

mempunyai nilai reabilitas yang tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil 

yang konsisten dalam mengukur yang hendak di ukur.
81

 Uji reliabilitas instrumen 

adalah cara untuk mengetahui bahwa suatu instrumen cukup dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data. Hasil uji reliabilitas dapat dicari 

dengan menggunakan rumus formulasi koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

yaitu: 

r11 = 
 

   
  * −

    

    
+ 

r11  : Koefisien reliabilitas 

k  : Jumlah butir soal yang valid  
   2 : Jumlah varians skor butir soal  
   2 : Varians total skor  

 Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan 

menggunakan Alpha Cronbach, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,06.
82

 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

                                                             
81Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara 

2003), h. 127. 

82
Syofian Siregar, Statistik Parametik untuk Penelitian Kuantitatif, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara 2013), Cet. 1, h. 57. 
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Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data 

dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif, pengelolahan data secara umum 

dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu memeriksa (editing), proses pemberian 

identitas (coding), dan proses pembeberan ( tabulating).
83

 Pengolahan data adalah 

bentuk pengolahan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan 

hasil yang diinginkan agar dapat digunakan. Di mana pengolahan data meliputi 

proses, cara, perbuatan mengolah semua keterangan untuk keperluan penelitian 

yang bersifat teratur (sistematis) dan terencana. 

Salah satu cara untuk mengolah dan menganalisis data kuantitatif adalah  

statistika. Penggunaan statistika dibedakan menjadi dua macam statistika, yakni 

statistika deskriptif dan statistika inferensial.
84

 statistika deskriptif digunakan 

untuk mendeskriptifkan variabel penelitian yang diperoleh melalui hasil-hasil 

pengukuran. Sedangkan statistika inferensial digunakan untuk menguji hipotesis 

dan membuat generalisasi. Teknik statistika yang biasa digunakan untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian antara lain persen, kuartil rangking 

kecenderungan memusat (rata-rata, median, dan modus), variasi, simpangan baku, 

visualisasi data seperti bagan, tabel, grafik, dan lain-lain. Pemakaian teknik 

tersebut bergantung pada data hasil pengukuran. Bila data hasil pengukuran dalam 

bentuk data nominal atau kategori, digunakan teknik persen, kuartil, modus, dan 

median rangking. Sedangkan nilai rata-rata, simpangan baku, variansi, digunakan 

bila datanya bersifat interval atau rasio.
85

 

                                                             
83Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format 

Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, 
Manajemen, dan Pemasaran, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. 1, h. 182 

84Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, 
(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 126. 

85
Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 126. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Analisis Deskriptif 

Adapun analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan Range (Jangkauan) 

R = Xt – Xr 

 

Keterangan: 

R = Range 

Xt= Data tertinggi 

Xr= Data terendah
86

 

 

b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + 3,322 log n 

Keterangan: 

K = Banyaknya kelas 

n = Banyaknya nilai observasi.
87

 

 

c. Menghitung Panjang Kelas Interval  

P =
K

R

 
Keterangan:  

P = Panjang kelas interval 

R = Rentang nilai 

                                                             
86M. IqbalHasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I (Cet. V; Jakarta: 

BumiAksara, 2008), h. 102. 

87
J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi (Cet. VII; Jakarta: Erlangga, 

2008), h. 73.  
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K = Kelas interval
88

 

 

d. Persentase  

P = 
 

 
            

Keterangan:  

 P = Angka persentase 

 f  = Frekuensi yang di cari persentasenya 

 N =  Banyaknya sampel responden  

 

e. Menghitung Mean 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai kelompok data dibagi 

dengan nilai jumlah responden. Rumus rata-rata adalah: 

 

 ̅  
     

   
 

Keterangan: 

 ̅=  Rata-rata variabel 

  =  Frekuensi variabel  

  = Tanda kelas interval variabel
89

 

a. Menghitung Standar Deviasi 

    
   (    ̅)

   
 

Keterangan: 

   =  Standar Deviasi 

   =  Frekuensi untuk variabel 

   =  Tanda kelas interval  variabel 

                                                             
88J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, h. 73. 
89M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I, h. 72. 
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 ̅ =  Rata-rata 

n   =  Jumlah populasi
90

 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian 

hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Budaya 

Organisasi terhadap Kecerdasan Emosional. Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar, dapat 

diketahui dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Adapun regresi 

sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan:
91

 

Ŷ= Variabel terikat (nilai duga Y)  

X= Varibel bebas 

a=  Bilangan konstan 

b= Koefisien arah regresi linear 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
90Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 52.  
91
M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2(Statistik Inferensif),  

h. 255. 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Budaya Organisasi HMJ PAI 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Organisasi HMJ 

Pendidikan Agama Islam  pada priode 2018-2019 di jurusan Pendidikan Agama 

Islam Angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

yang berjumlah  orang, maka penulis dapat mengumpulkan data melalui angket 

yang telah diisi oleh Mahasiswa HMJ PAI yang bersangkutan yang kemudian 

diberi skor pada  masing-masing item soal. Di bawah ini tabel hasil angket 

pengaruh Budaya Organisasi terhadap HMJ Pendidikan Agama Islam  sebagai 

berikut : 

Tabel 3.8 

Skor Angket Budaya organisasi di Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Variabel Budaya Organisasi (X) 

Variabel Bobot 

STS = 1 TS = 2 S = 3 SS = 4 Total 

X1 ∑ 0 0 19 11 30 

% 0 0 63.3 36.7 100 

X2 ∑ 0 2 18 10 30 

% 0 6.7 60 33.3 100 

X3 ∑ 0 0 20 10 30 

% 0 0 66.7 33.3 100 

X4 ∑ 0 0 17 13 30 

% 0 0 56.7 43.3 100 

X5 ∑ 0 5 16 9 30 
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% 0 16.7 53.3 30 100 

X6 ∑ 0 2 21 7 30 

% 0 6.7 70 23.3 100 

X7 ∑ 0 1 16 13 30 

% 0 3.3 53.3 43.3 100 

X8 ∑ 0 2 17 11 30 

% 0 6.7 56.7 36.7 100 

X9 ∑ 0 0 26 4 30 

% 0 0 86.7 13.3 100 

X10 ∑ 0 0 21 9 30 

% 0 0 70 30 100 

X11 ∑ 0 1 19 10 30 

% 0 3.3 63.3 33.3 100 

X12 ∑ 0 1 16 13 30 

% 0 3.3 53.3 43.3 100 

X13 ∑ 0 0 19 11 30 

% 0 0 63.3 36.7 100 

X14 ∑ 0 3 20 7 30 

% 0 10 66.7 23.3 100 

X15 ∑ 0 6 18 6 30 

% 0 20 60 20 100 

X16 ∑ 0 1 23 6 30 

% 0 3.3 76.7 20 100 

X17 ∑ 0 0 21 9 30 

% 0 0 70 30 100 

X18 ∑ 0 0 21 9 30 

% 0 0 70 30 100 

X19 ∑ 0 0 16 14 30 

% 0 0 53.3 46.7 100 

X20 ∑ 0 0 21 9 30 
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% 0 0 70 30 100 

X21 ∑ 1 3 20 6 30 

% 3.3 10 66.7 20 100 

X22 ∑ 0 3 22 5 30 

% 0 10 73.3 16.7 100 

X23 ∑ 0 1 23 6 30 

% 0 3.3 76.7 20 100 

X24 ∑ 0 0 18 12 30 

% 0 0 60 40 100 

X25 ∑ 0 1 17 12 30 

% 0 3.3 56.7 40 100 

X26 ∑ 0 0 17 13 30 

% 0 0 56.7 43.3 100 

X27 ∑ 1 0 21 8 30 

% 3.3 0 70 26.7 100 

X28 ∑ 0 0 21 9 30 

% 0 0 70 30 100 

X29 ∑ 0 0 19 11 30 

% 0 0 63.3 36.7 100 

X30 ∑ 0 0 22 8 30 

% 0 0 73.3 26.7 100 

X31 ∑ 0 1 21 8 30 

% 0 3.3 70 26.7 100 

X32 ∑ 0 1 15 14 30 

% 0 3.3 50 46.7 100 

X33 ∑ 0 0 23 7 30 

% 0 0 76.7 23.3 100 

X34 ∑ 0 1 21 8 30 

% 0 3.3 70 26.7 100 

X35 ∑ 0 1 21 8 30 
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% 0 3.3 70 26.7 100 

X36 ∑ 0 2 19 9 30 

% 0 6.7 63.3 30 100 

X37 ∑ 0 2 20 8 30 

% 0 6.7 66.7 26.7 100 

X38 ∑ 0 0 20 10 30 

% 0 0 66.7 33.3 100 

X39 ∑ 0 1 21 8 30 

% 0 3.3 70 26.7 100 

X40 ∑ 0 1 18 11 30 

% 0 3.3 60 36.7 100 

X41 ∑ 0 2 22 6 30 

% 0 6.7 73.3 20 100 

X42 ∑ 0 0 19 11 30 

% 0 0 63.3 36.7 100 

X43 ∑ 0 0 20 10 30 

% 0 0 66.7 33.3 100 

X44 ∑ 0 3 23 4 30 

% 0 10 76.7 13.3 100 

Dari tabel di atas dapat dilihat perolehan skor angket Budaya Organisasi 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dari variable (X) terdapat 44 

item pertayaan dari 30 responden, adapun hasil responden dari variabel tersebut 

dapat dilihat pada tabel di atas. 
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 Deskripsi Pelaksanaan Budaya Organisasi mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam Angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar 

Berikut ini adalah tabel analisis deskriptif untuk budaya organisasi di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Tabel 3.9 

Hasil Angket Variabel Budaya Organisasi  Pendidikan Agama Islam 

Angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Descriptive Statistics 

  

N 

 

Range 

 

Minimum 

 

Maximum 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

 

Variance 

VARIABE

L 

_BUDAYA 

ORGANIS

ASI 

30 50 126 176 143.90 14.267 203.541 

Valid N 

(listwise) 

30 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai range hasil angket 

budaya organisasi adalah 50, nilai minimum adalah nilai terendah dari hasil angket 

budaya organisasi adalah 126, sedangkan nilai maximum adalah nilai tertinggi dari 

hasil angket budaya organisasi adalah 176. 

Rata-rata (mean) merupakan ukuran pusat data yang paling sering 

digunakan. Dalam hal ini rata-rata yang diperoleh sebesar 143.90 dibulatkan 

menjadi 144 untuk budaya organisasi. Selain itu diperoleh juga standar deviasi 

dimana standar deviasi adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat 

penyebaran data dari nilai rata-rata 14.267 atau dibulatkan menjadi 15 dengan 

variance sebesar 203.541 untuk budaya organisasi. Selanjutnya untuk melihat 

bagaimana kategorisasi budaya organisasi, maka peneliti  membuatnya dalam tabel 

distribusi frekuensi dengan menggunakan rumus kategorisasi sebagai berikut : 
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Rumus = 
                 

               
 
     2 

 
 
  

 
 = 17 

 

Adapun kategori budaya organisasi yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 

Berikut tabel distribusi frekuensi dan presentase skor budaya organisasi 

Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 di UIN 

Alauddin Makassar.  

Tabel 3,10 

Kategorisasi Variabel Budaya Organisasi Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar 

Kategorisasi Budaya Organisasi 

NO INTERVAL KATEGORI FREKUENSI PERSENTASE 

1 126-142 RENDAH 10 33.33 

2 143-159 SEDANG 14 46.66 

3 160-176 TINGGI 6 20 

JUMLAH 30 100% 

 

Adapun jawaban dari responden dalam kategori budaya organisasi dapat 

dibagi menjadi 3 yaitu, rendah sedang, dan tinggi. Dari tabel di atas dapat 

diketahui bahwa terdapat 10 orang HMJ pendidikan agama islam yang budaya 

organisasi berada pada kategori rendah (33.33%), 14 orang peserta didik berada 

pada kategori sedang (46.66%), dan 6 orang peserta didik berada pada kategori 

tinggi (20%). 
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2. Gambaran Umum Kecerdasan Emosional Mahasiswa PAI 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Kecerdasan 

Emosional Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 di UIN 

Alauddin Makassar  yang berjumlah 30 orang, maka penulis dapat mengumpulkan 

data melalui angket yang telah diisi oleh peserta didik yang bersangkutan yang 

kemudian diberi skor pada  masing-masing item soal. Di bawah ini tabel hasil 

angket Kecerdasan Emosional Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Angkatan 2017 di UIN Alauddin Makassar sebagai berikut : 

Tabel 3.11 

Skor Kecerdasan emosional Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Angkatan 2017 di UIN Alauddin Makassar 

Variabel Kecerdasan Emosional (Y) 

Variabel Bobot 

STS = 1 TS = 2 S = 3 SS = 4 Total 

Y1 ∑ 0 0 21 9 30 

% 0 0 70 30 100 

Y2 ∑ 0 0 20 10 30 

% 0 0 66.7 33.3 100 

Y3 ∑ 0 1 19 10 30 

% 0 3.3 63.3 33.3 100 

Y4 ∑ 0 0 19 11 30 

% 0 0 63.3 36.7 100 

Y5 ∑ 0 4 20 6 30 

% 0 13.3 66.6 20 100 

Y6 ∑ 0 2 23 5 30 

% 0 6.7 76.7 16.7 100 
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Y7 ∑ 0 2 15 13 30 

% 0 6.7 50 43.3 100 

Y8 ∑ 0 1 20 9 30 

% 0 3.3 66.7 30 100 

Y9 ∑ 0 0 19 11 30 

% 0 0 63.3 36.7 100 

Y10 ∑ 0 2 17 11 30 

% 0 6.7 56.7 36.7 100 

Y11 ∑ 1 5 16 8 30 

% 3.3 16.7 53.3 26.7 100 

Y12 ∑ 0 2 20 8 30 

% 0 6.7 66.7 26.7 100 

Y13 ∑ 0 0 23 7 30 

% 0 0 76.7 23.3 100 

Y14 ∑ 0 3 21 6 30 

% 0 10 70 20 100 

Y15 ∑ 1 2 23 4 30 

% 3.3 6.7 76.7 13.3 100 

Y16 ∑ 0 2 24 4 30 

% 0 6.7 80 13.3 100 

Y17 ∑ 0 4 18 8 30 

% 0 13.3 60 26.7 100 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat perolehan skor angket Kecerdasan 

Emosional Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 di UIN 

Alauddin Makassar,  Dari variabel (Y) kecerdasan emosional terdapat 17 item 

pertayaan dari 30 responden, adapun hasil responden dari variabel tersebut dapat 

dilihat pada tabel di atas. 
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 Deskripsi Kecerdasan Emosional Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Angkatan 2017 di UIN Alauddin Makassar 

Berikut Ini Adalah tabel analisis deskriptif untuk angket Kecerdasan 

Emosional Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 di UIN 

Alauddin Makassar. 

Tabel 3.12 

Hasil Angket Kecerdasan emosional Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Angkatan 2017 di UIN Alauddin Makassar 

 

Descriptive Statistics 

  

N 

 

Range 

 

Minimum 

 

Maximum 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

 

Variance 

VARIABEL  

KECERDASA

N 

EMOSIONAL 

30 23 45 68 54.63 5.436 29.551 

Valid N 

(listwise) 

30 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai range hasil angket 

kecerdasan Emosional adalah 23, nilai minimum adalah nilai terendah dari hasil 

angket kecerdasan Emosional adalah 45, sedangkan nilai maximum adalah nilai 

tertinggi dari hasil angket kecerdasan Emosional adalah 68. 

Rata-rata (mean) merupakan ukuran pusat data yang paling sering 

digunakan. Dalam hal ini rata-rata yang diperoleh sebesar 54.63 dibulatkan 

menjadi 55 untuk kecerdasan Emosional. Selain itu diperoleh juga standar 

deviasi dimana standar deviasi adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat 

penyebaran data dari nilai rata-rata 5.436 atau dibulatkan menjadi 6 dengan 

variance sebesar 29.551 untuk kecerdasan Emosional. 
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Selanjutnya untuk melihat bagaimana kategorisasi kecerdasan Emosional, 

maka peneliti membuatnya dalam tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan 

rumus kategorisasi sebagai berikut : 

Rumus = 
                 

               
 
     

 
 
2 

 
 = 8 

Adapun kategori kecerdasan emosional yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 

Berikut tabel distribusi frekuensi dan presentase skor Kecerdasan Emosional 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 di UIN Alauddin 

Makassar. 

Tabel 3.13 

Kategorisasi Kecerdasan emosional Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Angkatan 2017 di UIN Alauddin Makassar 

Kategorisasi Kecerdasan Emosional 

NO INTERVAL KATEGORI FREKUENSI PERSENTASE 

1 45-52 RENDAH 2 6.66 

2 53-60 SEDANG 10 33.3 

3 61-68 TINGGI 18 60 

JUMLAH 30 100% 

Adapun jawaban dari responden dalam kategori Kecerdasan Emosional 

dapat dibagi menjadi 3 yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dari tabel di atas dapat 

diketahui bahwa terdapat 2 orang  mahasiswa HMJ PAI yang Kecerdasan 

Emosional berada pada kategori rendah (6.66%), 10 orang mahasiswa HMJ PAI 

berada pada kategori sedang (33.3%), dan 18 orang mahasiswa HMJ PAI 

berada pada kategori tinggi (60%). Jadi dapat disimpulkan bahwa, 

kecendurungan variabel Kecerdasan Emosional pada Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam. 
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3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas yang rendah. Validitas suatu instrumen dapat dicari 

menggunakan rumus korelasi dengan menggunakan rumus Product Moment 

Correlation, uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi/skor masing-masing 

item pertanyaan. Uji validitas ini dilakukan untuk menguji instrumen 

yang akan digunakan untuk mengetahui budaya organisasi dan 

kecerdasan emosional mahasiswa pendidikan agama islam Angkatan 

2017 UIN Alauddin Makassar. Selain itu, tujuan dari pengujian ini 

yaitu untuk melihat apakah instrumen yang akan diberikan kepada 

peserta didik dapat terbaca dengan baik atau tidak. Adapun hasil 

dari uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.4 

 Hasil Validasi dan Reliabilitas Budaya Organisasi 

 

Keterangan Validitas 

(Product 
Moment) 

Reliabilitas 

(Cronbach’s 
Alpha) 

Nomor Item 

Instrumen 

Budaya 

Organisasi 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32, 33, 

34, 35, 36, 

0,965 
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37, 38, 39, 

40, 41, 42, 

43, 44 

Interpretasi Soal 

valid 

Soal 

tidak 

valid 

 

Jumlah 

Pertanyaan 

44 0 Reliable 

dengan N = 44 

Pada tabel 13 di atas menunjukkan hasil validitas dan 

reliabilitas dari Instrumen Budaya Organisasi Mahasiswa HMJ PAI. 

Instrumen terdiri dari 44 butir pertanyaan. Interpretasi dari 

analisis di atas menunjukkan bahwa semua instrumen yang diujikan 

valid dengan rhitung  lebih besar daripada rtabel, hasil analisis dapat 

dilihat pada lampiran dengan nilai rtabel 0,334. Pada uji 

reliabilitas hasil interpretasi yang didapat dari Instrumen Budaya 

Organisasi dengan nilai Alpha Cronbach’s 0,965 dapat 

dikonversikan pada tabel reliabilitas di bawah ini: 

 

Tabel 3.5 
Konversi Nilai Keandalan Reliabilitas Cronbach’s Alpha 

Nilai Cronbach’s Alpha Tingkat Reliabel 

0,0 – 0,2 Tidak Reliabel 

0,2 – 0,4 Kurang Reliabel 

0,4 – 0,6 Cukup Reliabel 

0,6 – 0,8 Reliabel 

0,8 – 1.0 Sangat Reliabel 

  Pada tabel 14 di atas menunjukkan nilai reliabilitas yang 

dihasilkan dalam Instrumen Budaya Organisasi termasuk dalam 

kategori “sangat reliabel” dengan besar nilai 0,965. Kategori 

reliabilitas tersebut menghasilkan Instrumen yang sudah konsisten 

untuk mengukur Budaya Organiasi mahasiswa HMJ PAI. 
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Adapun hasil dari uji validitas dan reliabilitas pada 

variabel kecerdasan emosional (Y) dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.6 
Hasil Validasi dan Reliabilitas Kecerdasan Emosional 

 

Keterangan Validitas 

(Product 
Moment) 

Reliabilitas 

(Cronbach’s 
Alpha) 

Nomor Item 

Instrumen 

Kecerdasan 

Emosional 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17 

0,882 

Interpretasi Soal 

valid 

Soal 

tidak 

valid 

 

Jumlah 

Pertanyaan 

17 0 Reliable 

dengan N = 17 

Pada tabel 14 di atas menunjukkan hasil validitas dan 

reliabilitas dari Instrumen Kecerdasan Emosional Mahasiswa HMJ 

PAI. Instrumen terdiri dari 17 butir pertanyaan. Interpretasi dari 

analisis di atas menunjukkan bahwa semua instrumen yang diujikan 

valid dengan rhitung  lebih besar daripada rtabel, hasil analisis dapat 

dilihat pada lampiran dengan nilai rtabel 0,334. Pada uji 

reliabilitas hasil interpretasi yang didapat dari Instrumen 

Kecerdasan Emosional dengan nilai Alpha Cronbach’s 0,882 dapat 

dikonversikan pada tabel reliabilitas di bawah ini: 

 

Tabel 3.7 

Konversi Nilai Keandalan Reliabilitas Cronbach’s Alpha 
 

Nilai Cronbach’s Alpha Tingkat Reliabel 
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0,0 – 0,2 Tidak Reliabel 

0,2 – 0,4 Kurang Reliabel 

0,4 – 0,6 Cukup Reliabel 

0,6 – 0,8 Reliabel 

0,8 – 1.0 Sangat Reliabel 

Pada tabel 14 di atas menunjukkan nilai reliabilitas yang 

dihasilkan dalam Instrumen Kecerdasan Emosional termasuk dalam 

kategori “sangat reliabel” dengan besar nilai 0,882. Kategori 

reliabilitas tersebut menghasilkan Instrumen yang sudah konsisten 

untuk mengukur Kecerdasan Emosional mahasiswa HMJ PAI. 

 

4. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecerdasan Emosional. 

Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 

UIN Alauddin Makassar 

Pada bagian ini akan digunakan analisis statistic inferensial untuk 

menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu ada tidaknya Pengaruh Budaya 

Organisasi terhadap Kecerdasan Emosional. Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 UIN Alauddin Makassar. Pengolahan 

data X (Budaya Organisasi) dengan Y (Kecerdasan Emosional) untuk melihat 

besar kecilnya sumbangan (kontribusi) variabel X terhadap variabel Y tersebut. 

Jenis analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Hal ini digunakan untuk 

menarik kesimpulan yang berlaku pada populasi sampel. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk mengatasi apakah penelitian yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini juga bertujuan untuk menguji  

apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal atau 

tidak. Dalam melakukan uji normalitas ini, digunakan penguji normalitas 

Kolmogorov Smirnov Z dengan Unstandardized Reisudal dimana termasuk dari 
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bagian uji syarat sebelum dilakukannya analisis regresi. Uji normalitas ini 

menggunakan taraf signifikansi 0.05. 

 Jika nilai Sig. > 0.05 maka data berdistribusi normal 

 Jika nilai Sig. < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

 

Tabel 3.14 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
.145 30 .106 .959 30 .297 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Pada tabel diatas hasil output pada SPSS versi 20, pengujian normalitas 

dilakukan pada pengaruh budaya organisasi terhadap kecerdasan emosional 

dengan taraf signifikan yang di tetapkan adalah = 0.05. Beradasarkan hasil 

pengolahan SPSS pada dua variabel yaitu budaya organisasi dan kecerdasan 

emosional pada kolom kedua Unstandarized Residual diperoleh nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z. Sig. adalah 0.106 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data budaya organisasi dan kecerdasan emosional berdistribusi normal 

karena sig. lebih besar dari sig. yang telah ditetapkan (0.106 > 0.05). 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linear 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistic, diperoleh bahwa data pada 

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

hipotesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear sederhana 

dengan tujuan melihat pengaruh yang signifikan variabel budaya organisasi 
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terhadap kecerdasan emosional mahasiswa jurusan pendidikan agama islam 

angkatan 2017 UIN alauddin makassar . Adapun tabel hasil uji regresi linear 

sederhana yaitu: 

Tabel 3.15 

Coefficientsa
 

 

 

 

 

Model 

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

 

 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.267 6.117  

.809 

1.678 .104 

 VARIABE

L 

_BUDAYA

ORGANIS

ASI 

.308 .042 7.287 .000 

a. Dependent Variable: VARIABEL KECERDASAN EMOSIONAL 

Dari output SPSS diatas, pada tabel coefficient pada kolom constant a 

adalah 10.267 dan pada kolom b 0.308, sehingga persamaan regresinya : Y = a + 

bx atau 10.267 + 0.308X. maksud dari persamaan tersebut adalah ketika 

budaya organisasi (X) mengalami kenaikan satu satuan, maka kecerdasan 

emosional mahasiswa  akan bertambah 0.308 satuan, dan apa bila terjadi 

penurunan satu satuan budaya organisasi maka kecerdasan emosional mahasiswa 

akan berkurang sebesar 0.308 satuan. Koefisien bernilai positif berarti hubungan 

antara budaya organisasi dan kecerdasan emosional semakin meningkat. Dari 

hasil analisis diperoleh Thitung = 7.287 sedangkan Ttabel = 1.706 artinya nilai Thitung 

lebih besar dari Ttabel. Dari hasil sig. senilai 0.00 < 0.05 . Dengan demikian, 

“budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kecerdasan emosional 

mahasiswa”. 

b. Uji koefisien korelasi R dan koefisien determinasi R
2
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .809a .655 .642 8.531 

a. Predictors: (Constant), kecerdasan_emosional 

Berdasarkan table diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai R 0.809 dan nilai R square 

R2 
0.655. maka diperoleh nilai R

2
 (0.655 x 100%) menghasilkan 65.5% pengaruh budaya 

organisasi terhadap kecerdasan emosional, dan terdapat 34.5% dipengaruhi oleh variable 

lain. 

c. Uji Persamaan Signifikan Regresi 

Tabel 3.16 

ANOVAa 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 561.105 1 561.105 53.102 .000
b
 

Residual 295.861 28 10.566   

Total 856.967 29    

a. Dependent Variable: Y kecerdasan emosional 

b. Predictors: (Constant), X budaya organisasi 

 

Hipotesis Statistik : 

 : β = 0 (regresi tak berarti)  : β ≠ 0 (regresi berarti) 

Uji signifikansi persamaan garis regresi diperoleh dari baris regression yaitu 

  (b/a) = 53.102 dan p-value/Sig. = 0.00 ≤ 0.05 atau  ditolak dan  diterima atau 

signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Dengan demikian, regresi Y 

atas X adalah signifikan atau pengaruh budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kecerdasan emosional mahasiswa jurusan pendidikan agama islam angkatan 2017 

fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Berdasarkan uji variable X budaya organisasi mendapatkan hasil  46,66% 

dan uji variable Y kecerdasan emosional mendapatkan hasil 60%  
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B. Pembahasan 

1. Gambaran Budaya Organisasi HMJ PAI Angkatan 2017 Fak. Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Budaya organisasi sebagai salah satu penunjang kecerdasaan emosional 

mahasiswa, terbukti memiliki pengaruh yang positif. Temuan tersebut 

diuraikan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Dengan 

budaya organisasi  mahasiswa dapat menerapkan kecerdasaan emosional 

yang baik dalam kehidupan sehari-harinya, dalam interaksi sosial kepada 

teman, dosen dan orang tua. Dapat diketahui bahwa hasil gambaran budaya 

organisasi HMJ PAI Angkatan 2017 Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar menunjukkan 3 kategori budaya organisasi yang dibagi 

menjadi 3 yaitu; rendah, sedang, dan tinggi. Dari hasil responden yang 

berjumlah 30 mahasiswa, diketahui bahwa terdapat 10 orang HMJ 

pendidikan agama islam yang budaya organisasi berada pada kategori 

rendah (33.33%), 14 orang peserta didik berada pada kategori sedang 

(46.66%), dan 6 orang peserta didik berada pada kategori tinggi (20%). 

Sejalan dengan pendapat para ahli seperti Stepen P. Robins yang dikutip 

dari buku Poerwanto (2008: 15) bahwa budaya organisasi adalah suatu 

persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu, yang 

mengacu pada suatu sistem dari makna bersama.
92

 

Menurut Robert G. Owens dalam Moh. Pabundu Tika (2006: 2) 

menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem pembagian nilai 

dan kepercayaan yang berinteraksi dengan orang dalam suatu organisasi, 

struktur orgnisasi dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku.
93

 

                                                             
92Poerwanto, Budaya Perusahaan, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008) , 

h 15. 

93
Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan peningkatan kinerja 

perusahaan, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 2. 
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Edgar H. Schein dalam Moh. Pabundu Tika (2006: 3) juga menjelaskan 

bahwa budaya organisasi merupakan suatu pola asumsi dasar yang 

diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai 

pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi 

internal yang resmi dan terlaksana dengan baik dan oleh karena itu 

diajarkan/diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat 

memahami, memikirkan dan merasakan terkait dengan masalah-masalah 

tersebut.
94

 

2. Gambaran Kecerdasan Emosional HMJ PAI Angkatan 2017 Fak. 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Adapun jawaban dari responden yang berjumlah 30 mahasiswa dalam 

kategori Kecerdasan Emosional dapat dibagi menjadi 3 yaitu: rendah, 

sedang, dan tinggi. Hasil gambaran kecerdasan emosional menunjukkan 

bahwa terdapat 2 orang mahasiswa HMJ PAI berada pada kategori rendah 

(6.66%), 10 orang mahasiswa HMJ PAI berada pada kategori sedang 

(33.3%), dan 18 orang mahasiswa HMJ PAI berada pada kategori tinggi 

(60%). Jadi dapat disimpulkan bahwa, kecenderungan variabel Kecerdasan 

Emosional pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam berada pada 

kategori tinggi. Melihat definisinya, pendapat Wechsler dalam Al-Hajjaj 

(2009: 20) menjelaskan bahwa kecerdasan ialah kemampuan total seorang 

individu untuk bertingkah laku terarah dan berfikir secara rasional, serta 

berinteraksi bersama lingkungan dengan interaksi yang menggambarkan 

kemampuanya.
95

 Sedangkan Mardianto (2014: 105) dalam bukunya 

                                                             
94
Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan peningkatan kinerja 

perusahaan, h. 3. 

95
Yusuf Abu al- Hajjaj, Agar Anda Jauh Lebih Cerdas, (Surakarta: Al 

Jadid, 2009), h.20 
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menjelaskan kecerdasan dengan menggunakan istilah intelegensi, di mana 

intelegensi berarti tingkatan kemampuan seseorang menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, baik kemampuan secara fisik maupun non fisik
.96

 

Menurut James dalam Safaria dan Saputra (2009: 11) bahwa emosi 

adalah keadaan jiwa yang menampakkan diri dengan sesuatu perubahan 

yang jelas pada tubuh. Emosi setiap orang mencerminkan keadaan jiwanya, 

yang akan tampak secara nyata pada peubahan jasmaninya.
97

 Sedangkan 

Chaplin dalam Safaria dan Saputra (2009: 12) merumuskan emosi sebagai 

suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan- 

perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku. 

Emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu.
98

 

3. Pengaruh Signfikan Budaya Organisasi HMJ terhadap Kecerdasan 

Emosional Mahasiswa Jurusan PAI Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar 

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, diketahui persamaan 

regresi: Y = a + bx atau 10.267 + 0.308X. Maksud dari persamaan 

tersebut adalah ketika budaya organisasi (X) mengalami kenaikan satu 

satuan, maka kecerdasan emosional mahasiswa  akan bertambah 0.308 

satuan, dan apa bila terjadi penurunan satu satuan budaya organisasi maka 

kecerdasan emosional mahasiswa akan berkurang sebesar 0.308 satuan. 

Koefisien bernilai positif berarti hubungan antara budaya organisasi dan 

kecerdasan emosional semakin meningkat. Dari hasil analisis diperoleh 

Thitung = 7.287 sedangkan Ttabel = 1.706 artinya nilai Thitung lebih besar dari 

                                                             
96
Mardianto, Psikologi Pendidikan, (Medan: Perdana Publishing, 2014),  h. 

105. 

97Triantoro Safaria, Novrans Eka Saputra, Manajemen Emosi, h.11. 

98Triantoro Safaria, Novrans Eka Saputra, Manajemen Emosi, h.12. 
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Ttabel. Dari hasil sig. senilai 0.00 < 0.05 . Dengan demikian, “budaya 

organisasi berpengaruh positif terhadap kecerdasan emosional mahasiswa”.  

Hasil koefisien korelasi R dan koefisien determinasi R
2
 menunjukkan 

bahwa nilai R 0.809 dan nilai R square R
2 

0.655, maka diperoleh nilai R
2
 

(0.655 x 100%) yang menghasilkan 65.5% pengaruh budaya organisasi 

terhadap kecerdasan emosional, dan terdapat 34.5% dipengaruhi oleh 

variable lain. 

Adapun hasil dari uji persamaan signifikan regresi diperoleh baris 

regression yaitu   (b/a) = 53.102 dan p-value/Sig. = 0.00 ≤ 0.05 atau  

ditolak dan  diterima atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan 

yang ditentukan. Dengan demikian, regresi Y atas X adalah signifikan atau 

budaya organisasi berpengaruh terhadap kecerdasan emosional mahasiswa 

jurusan pendidikan agama islam angkatan 2017 fakultas tarbiyah dan 

keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Terdapat penelitian terdahulu menurut Imaniyati (2019: 38) bahwa hasil 

penelitian ini Pengaruh Keaktifan Beroganisasi Kemahasiswaan terhadap, 

Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas tarbiyah dan 

Keguruaan
99

 terdapat pengaruh positif, melihat dari persamaannya dan 

perbedaanya yaitu sama-sama membahas keaktifan organisasi 

kemahasiswaan, sedangkan perbedaanya adalah tidak membahas prestasi 

belajar dari hasil penelitiannya. Maka budaya organsasi berpengaruh cukup 

baik. Selain itu, menurut Hasanah (2018: 49) Hubungan Kecerdasan 

Emosional dengan Akhlak Siswa di SMA Swasta Harapan Paya Bakung 

                                                             
99

Imaniyati, Pengaruh Keaktifan Beroganisasi Kemahasiswaan terhadap, Hasil Belajar 

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas tarbiyah dan Keguruaan, skripsi, UIN Alauddin 

Makassar, 2019.h,38 
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Kabupaten Deli Serdang terdapat pengaruh positif.
 100

 Melihat persamaan 

dan perbedaanya, keduanya sama-sama membahas kecerdasan emosional, 

sedangkan perbedaanya adalah Nurul Hasanah menghubungkan kecerdasan 

emosional dengan akhlak peserta didik sedangkan yang diteliti Imaniyati itu 

tidak melibatkan akhlak peserta didik. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa budaya 

organisasi adalah seperangkat asumsi atau keyakinan dan norma-norma 

yang dibangun, dikembangkan dan dianut dalam organisasi yang dijadikan 

sebagai pedoman  bagi anggota-anggotanya yang berpengaruh terhadap pola 

kerja serta untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal dalam 

menjalankan sebuah visi dan misi yang telah ditentukan untuk mengapai 

tujuan bersama. Sejalan dengan pendapat ahli mengenai kecerdasan 

emosional, menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

emosional ialah suatu kemampuan yang dimiliki individu dalam 

mengendalikan secara bijaksana berbagai macam reaksi emosi yang muncul 

dari dalam jiwa sehingga ia mampu menyalurkan emosi tersebut kedalam 

bentuk sikap maupun perilaku yang benar. Selain itu kecerdasan emosional 

juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana individu mampu 

memperlakukan dengan baik orang- orang disekitar maupun lingkungan 

sekitar sebagaimana dia berlaku baik terhadap dirinya sendiri. Dengan 

demikian, “Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kecerdasaan 

Emosional”. 

 

 

 

                                                             
100Nurul Hasanah, Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Akhlak Siswa di 

SMA Swasta Harapan Paya Bakung Kabupaten Deli Serdangs, Skripsi, UIN Sumatra 
utara medan  2018.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Gambaran Budaya Organisasi Mahasiswa Jurusan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar berada pada kategori sedang. dengan 

presentase 46.66%. Dengan melihat kategori sedang menandakan bahwa 

budaya organisasi HMJ PAI Angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

berada pada taraf normal artinya tidak tinggi dan tidak rendah bermakna bahwa 

budaya organisasi berpengaruh cukup baik. 

2. Gambaran Kecerdasan Emosional Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar, menunjukkan nilai presentase 60% menandakan bahwa Kecerdasan 

Emosional Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berada pada kategori 

Tinggi. 

3. Terdapat pengaruh positif yang signifikan Budaya Organisasi terhadap 

Kecerdasan Emosional Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 

2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dari hasil uji 

regresi linear sederhana. Persamaan regresi diperoleh Y = 10.267 + 0.308X 

maksud dari persamaan tersebut adalah ketika Budaya Organisasi (X) 

mengalami kenaikan satu satuan, maka Kecerdasaan Emosional akan 

bertambah 0.308 satuan, dan apa bila terjadi penurunan satu satuan satuan 

Budaya Organisasi maka Kecerdasaan Emosional akan berkurang sebesar 

0.308 satuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh 
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signifikan terhadap kecerdasaan emosional Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. Dari hasil analisis diperoleh thitung  = 7.287 sedangkan ttabel =1.706 

artinya nilai thitung lebih kecil dari ttabel. Dari hasil analisis p-value =0.00<0.05. 

Dengan demikian, “Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap 

Kecerdasaan Emosional”. Berdasarkan table diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai R 0.809 dan nilai R square R
2 

0.655. maka diperoleh nilai R
2
 

(0.655 x 100%) menghasilkan 65.5% pengaruh budaya organisasi terhadap 

kecerdasan emosional, dan terdapat 34.5% dipengaruhi oleh variable lain. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya penulis mengemukakan 

beberapa saran dan harapan yang ingin dicapai. yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Pengurus 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar tentang pentingnya 

pengetahuan dan pengalaman manajemen diri yang hanya diperoleh dengan 

ikut berorganisasi. 

2. Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada para 

pimpinan kampus agar mendukung dan menginstrusikan mahasiswa agar ikut 

serta dalam berorganisasi dan aktif. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin 

mengambil manfaat pada karya tulis ilmiah ini. 

 

 

 



68 

 

68 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agustian Ginanjar Ary Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan 

Spiritual ESQ. Jakarta: Arga Publisghing 2005. 

al- Firdaus Iqra’. Dampak Hebat Emosi Bagi Kesehatan. Jogjakarta: Flashbooks 

2011. 

Al- Ghozali.  Ibnu Ibrahim Ba’adillah. Ihya Ulumiddin. Jakarta: Republika 

Penerbit. Jilid 42012. 

al- Hajjaj Abu Yusuf. Agar Anda Jauh Lebih Cerdas. Surakarta: Al Jadid. 2009. 

Al- Maraghy Mustafa Ahmad. Penj. Aly Noer Hery. Tafsir al- Maraghy. 

Semarang: Toha Putra Juz XVII, 1974. 

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

Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 
2006. 

Azra Azyumardi. Paradigma Pendidikan Nasional: Rekontruksi dan 
Demokratisasi. Jakarta: Kompas.  2002. 

Azzet Muhaimin Ahmad. Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia. Yogyakarta: 
Ar-Ruzz Media. 2011. 

Boeree George dan J. Fauzi Pen. Helmi. General Psychology. Jogjakarta: Ar- 

Ruzz Media. 2016. 

Bungin Burhan. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format 
Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi. Kebijakan Publik, 
Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran. Jakarta: Kencana. 2013. 

Damopolii Muljono Pesa ntren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern. Cet. 
I; Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011. 

Daradjat Zakiya., Ilmu Pendidikan Islam .Jakarta: Bumi Aksara. 1992.  

Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahannya Special for Women. 

Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 

Goleman Daniel. Penerjemah T. Hermaya. Kecerdasan Emosional. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1996). 

Hasan M. Iqbal. Pokok-Pokok Materi Statistik I .Cet. V; Jakarta: BumiAksara. 
2008. 

Hasanah Nurul. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Akhlak Siswa di SMA 

Swasta Harapan Paya Bakung Kabupaten Deli Serdangs. Skripsi. UIN 

Sumatra utara medan 2018.  

Imaniyati. Pengaruh Keaktifan Beroganisasi Kemahasiswaan terhadap, Hasil 

Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas tarbiyah dan 

Keguruaan. Skripsi. UIN Alauddin Makassar. 2019. 



69 

 

69 

 

J. Supranto. Statistik Teori dan Aplikasi. Cet. VII; Jakarta: Erlangga. 2008. 

Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan.  

Kesumawati Nila. Pengantar Statistika Penelitian. Depok: PT Raja Grafindo 
Persada, 2017. 

Kuraeni Dewi. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan BTN 
Syariah Kantor Pusat Tahun Akademik 2016/2017. Skripsi. UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 2017. 

Mardianto. Psikologi Pendidikan. Medan: Perdana Publishing. 2014. 

Najati Usman Muhammad. Psikologi Dalam Al- Quran. Bandung: CV. Pustaka 

Setia 2005).. 

Noor Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana. 2014. 

P. Satiadarma Monty dan E. Waruwu Fidelis. Mendidik Kecerdasan. Jakarta: 

Pustaka Populer Obor.  2003. 

Poerwanto. Budaya Perusahaan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008. 

 

Puteri Anindya Gita. Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Kepercayaan Diri 

Remaja Perempuan. skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. 2018. 

Republik Indonesia. “Undang-undang No. 12 Tahun  2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

Riduwan. Dasar-dasar Statistika. Cet. III. Bandung: Alfabeta. 2013. 

Saat Sulaiman dan Mania Sitti. Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 
Peneliti Pemula . SIBUKU. 2018. 

Safaria Triantoro. Novrans Eka Saputra. Manajemen Emosi. Jakarta: Bumi 

Aksara. 2009. 

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam. UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang 
Pendidikan. Cet I; Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
Departemen Agama RI. 2006. 

Shihab Quraish Muhammad Tafsir Al- Misbah. Lentera Hati. Volume11.. 

Shihab Quraish Muhammad. Tafsir Al- Misbah. Lentera Hati. Volume 2 . 2017. 

Siregar Syofian. Statistik Parametik untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT 
Bumi Aksara 2013. 

Sit Masganti. Psikologi Agama. Medan: Perdana Publishing. 2015. 

Sudjana Nana dan Ibrahim. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar 
Baru Algensindo. 2009. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit 
Alfabeta 2009. 

Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara 2003. 

 



70 

 

70 

 

Syahputri Mawarni Fahmia. Pengaruh Kematangan Emosi terhadap 

Kecenderungan Perilaku Cyberbullying pada Masa Dewasa Awal. Skripsi. 

Universitas Negeri Jakarta. 2019. 

Tafsir Ahmad. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Cet. X; Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2011. 

Tika Pabundu Moh. Budaya Organisasi dan peningkatan kinerja perusahaan ( 
Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006. 

Tiro Arif Muhammad. Dasar-dasar Statistika. Cet. III; Makassar: State University 
Of  Makassar, 2008. 

Umar Bukhari. Ilmu Pendidikan Islam. Cet. III; Jakarta: Amzah, 2017. 

Uno B Hamzah. Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran. Jakarta: Bumi 

Aksara. 2006. 

Wirawan. Budaya dan Iklim Organisasi. Jakarta : Salemba empat. 2007. 

Yusuf A. Muri. Asesmen dan Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Fajar Interpratama 
Mandiri. 2017. 

Robbins, Stephen P. Organizational Behavior, 9
th

 Edition. New Jersey: Prentice-

Hall, Inc, 2001.Perilaku Organisasi, Jakarta: Gramedia, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 



72 

 

72 

 

 

 

 
Data Kisioner Budaya Organisasi 

Nama Nomor Butir Budaya Orgaisasi Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

MA 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 143 

SR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 132 

MQ 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 145 

A 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 168 

H 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 165 

H 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 155 

NI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 126 

FRA 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 153 

NA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 132 

FF 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130 

SY 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 147 

AAF 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 135 

BS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 132 

SN 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 173 

NMJ 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 128 

NFR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 132 

SM 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 152 

SM 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 133 

INA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 176 

HS 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 131 

AFR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 140 

MSH 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 136 

YF 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 133 

QAA 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 167 
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MN 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 143 

RW 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 142 

AIA 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 154 

DPS 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 136 

SNA 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 133 

SA 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Nomor Butir Kecerdasan Emosional Total 



74 

 

74 

 

Data kusioner Kecerdasan Emosional 

 

 

 

 

 

 

 

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

MA 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 53 

SR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

MQ 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 55 

A 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 54 

H 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 65 

H 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 60 

NI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 53 

FRA 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 57 

NA 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 

FF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

SY 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 59 

AAF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 52 

BS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

SN 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 64 

NMJ 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 48 

NFR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

SM 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 56 

SM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

INA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

HS 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 1 3 4 4 4 3 4 58 

AFR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 49 

LOMMSH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 53 

YF 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 45 

QAA 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 62 

MNIHS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 50 

RW 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 51 

AIA 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 60 

DPS 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 56 

SNA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

SA 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 56 
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Data Validitas dan Reliabilitas 

a. Budaya Organisasi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.965 44 
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b. Kecerdasan Emosional 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.882 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Analisis Deskriptif 

a. Budaya Organisasi 
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b. Kecerdasan Emosional 
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Data Analisis Statistik Inferensial 

a. Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .145 30 .106 .959 30 .297 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

b. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.267 6.117  1.678 .104 

X .308 .042 .809 7.287 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

c. Uji Persamaan Signifikan Regresi 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 561.105 1 561.105 53.102 .000
b
 

Residual 295.861 28 10.566   

Total 856.967 29    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X 

 

 

 

Surat-surat Penelitian 

a. Surat Izin Penelitian 


