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Nama : Nurhalizah Hafifah 

Nim : 70200117010 

Judul  : Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dengan Motivasi Kerja Pada     

   Pegawai Administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 

ABSTRAK 

 Kecerdasan spiritual memangku peranan yang tinggi terhadap 
keberhasilan individu dalam bekerja. Pada hakikatnya seseorang menggunakan 
kecerdasan spiritual sebagai jembatan yang menyelami kehidupan yang 
sebenarnya begitu juga dengan motivasi kerja. Ciri dari seseorang yang memiliki 
motivasi kerja yang tinggi yaitu senang dalam bekerja. Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi kerja 
pegawai administrasi di RSUD Haji Makassar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik 
observasional analitik dan desain cross sectional. Populasi dan sampel dari 
penelitian ini yaitu pegawai administrasi di RSUD Haji Makassar yang bertugas 
pada bagian loket dan apotek berjumlah 35 orang. Teknik sampling yang 
digunakan yaitu teknik sensus/sampling total. Analisis data yang digunakan yaitu 
uji korelasi Spearman Rank (Rho). Uji Spearman Rank (Rho) ini digunakan untuk 
mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel. 

Hasil uji diperoleh tingkat kecerdasan spiritual responden dominan baik 
dengan frekuensi sebesar 30 responden (85,7%), Motivasi kerja responden 
mayoritas memiliki tingkat motivasi yang tinggi sebanyak 29 responden (82,9%) . 
Berdasarkan hasil uji tabulasi silang diperoleh nilai p=0.000 (p≤0.05). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 
kecerdasan spiritual dengan motivasi kerja pada pegawai administrasi di RSUD 
Haji Makassar.  

Adapun saran bagi instansi yaitu mengadakan program sosialisasi secara 
rutin dan berkelanjutan tentang pentingnya peningkatan motivasi kerja bagi 
pegawai. 

Kata Kunci : Kecerdasan Spiritual, Motivasi Kerja 
Referensi : 41 Referensi (2008-2020) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 SDM merupakan sumber daya yang vital untuk menciptakan dan 

memelihara kelangsungan hidup suatu organisasi. Salah satu kunci untuk 

mencapai keberhasilan suatu organisasi yaitu kinerja pegawai. Rumah sakit 

sebagai organisasi pelayanan yang SDM nya bertindak langsung pada pasien 

untuk memberi pelayanan. Pelayanan rumah sakit yang terbaik tentu tidak dapat 

dipisahkan dari kualitas SDM yang tersedia. Semakin baik kualitas SDM maka 

semakin menonjol pengaruhnya terhadap administrasi yang ada. Hal ini benar-

benar menjadi masalah yang utama bagi pihak rumah sakit dalam meningkatkan 

kualitas SDM nya (Suaedi, 2017).  

 Kinerja pegawai dalam pelaksanaannya biasanya dipengaruhi oleh setiap 

orang dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki. Terdapat tiga ukuran kecerdasan 

yaitu intelektual quotient (IQ), emotional quotient (EQ), dan spiritual quotient 

(SQ). Di antara tiga model kecerdasan tersebut spiritual quotient adalah 

kecerdasan dasar tertinggi yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan 

tindakan (Agustina, 2001). Keberhasilan dan kesuksesan individu dalam 

menjalani kehidupan secara pasti ditopang oleh emosional quotient (kecerdasan 

emosional) yakni berkisar 80%, sedangkan peran intelektual quotient (kecerdasan 

intelektual) cuma 20%. Dan ternyata inti dari EQ dan IQ ialah SQ, sehingga 

dipercaya bahwa spiritual quotient adalah kecerdasan yang menentukan 

keberhasilan dan kesuksesan individu. Pegawai dengan tingkat kecerdasan 

spiritual yang tinggi lebih bahagia dalam menjalani kehidupan dibandingkan 

pegawai dengan kecerdasan spiritual yang rendah (Iyus, 2005) 

 Studi lain menyatakan bahwa pegawai yang mempunyai kecerdasan 

spiritual yang tinggi dan dibantu oleh lingkungan kerja yang juga spiritual maka 
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tentu seseorang akan memiliki kepuasan kerja yang tinggi, menjadi lebih kreatif, 

mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi serta sanggup bekerja 

dengan baik secara tim. Kecerdasan spiritual memangku peranan yang tinggi 

terhadap keberhasilan individu dalam bekerja (Rusan, 2013). Kecerdasan spiritual 

juga mempunyai pengaruh yang nyata pada kinerja pegawai (Supriadi Ucup, 

2015).  

 Adapun SQ menurut Zohar & Marshall (2001) dalam (Pramita, 2010) 

bahwa spiritual quotient merupakan kecerdasan dalam menjumpai perkara nilai 

(value) atau makna dan merupakan kecerdasan yang menaruh kehidupan dan 

perilaku individu dalam cakupan yang lebih bermakna dalam jangkauan luas, 

serta kecerdasan dalam menilai bahwa gaya hidup atau perilaku individu akan 

lebih berarti dibanding individu lain.  

 Kecerdasan spiritual mampu membimbing individu ke puncak kecerdasan 

yang mendalam dengan bersikap lugas, lunak, terbuka, jujur, penuh kasih sayang 

dan simpati kepada orang lain. Dengan demikian adanya kecerdasan spiritual pada 

diri pegawai dapat membimbing dirinya untuk bersikap proporsional yakni 

memelihara kasih sayang dan kecintaannya kepada sesama dan menyadari bahwa 

sesungguhnya kita semua adalah ciptaan Allah SWT (Abdul, 2004). 

 Setiap manusia mempunyai karakteristik yang berlainan baik itu 

kepribadian, kemampuan dan kecerdasan. Seseorang yang kecerdasan spiritualnya 

baik ditandai dengan kerja keras yang tinggi, seseorang yang mencintai apa yang 

dikerjakan, dan seseorang itu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Sebuah 

organisasi dapat mengalami peningkatan kinerja apabila kecerdasan spiritual 

pegawai dapat memberi kontribusi (Matwaya & Zahro, 2020). 

 Motivasi adalah dorongan internal yang membuat individu untuk 

berperilaku atau bekerja dalam keadaan sadar. Kinerja individu tidak hanya 

mengandalkan kemampuannya tetapi juga pada motivasinya untuk bekerja. 
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Individu yang memiliki tekad kerja yang rendah tidak dapat melakukan 

kewajibannya dengan baik seperti yang diharapkan sebaliknya orang yang 

memiliki tekad kerja yang tinggi dapat melakukan yang terbaik untuk 

menyelesaikan pekerjaannya (Darmadi, 2008). 

 Definisi motivasi merupakan sebuah energi yang mengarahkan seseorang 

untuk bangun menyelesaikan amanah pekerjaan dalam rangka memenuhi suatu 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Motivasi kerja yakni suatu keadaan 

yang memberikan pengaruh terhadap daya cipta, mengarahkan dan mengikuti 

perilaku yang berkaitan dengan tempat kerja (Mukminin, 2019). Hasibuan Malayu 

(2012) mengemukakan bahwa motivasi kerja merupakan pendorong untuk 

menggerakkan keinginan dalam mencapai sesuatu sehingga individu perlu 

berpartisipasi, bekerja dengan sukses dan dikoordinasikan dengan setiap upayanya 

untuk mencapai pemenuhan.  

 Salah satu rumah sakit yang beroperasi di Kota Makassar adalah RSUD 

Haji Makassar yang didukung oleh tenaga dokter, perawat dan administrasi yang 

memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan 

yang baik, dilatarbelakangi oleh kinerja pegawai dan organisasi yang dimilikinya. 

Kekukuhan sebuah organisasi terletak pada SDM nya sehingga suatu organisasi 

perlu meningkatkan kinerja untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan.  

 Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Yulistia, 2017) di RSUD Haji 

Makassar yang menunjukkan perilaku tidak pedulinya pegawai saat proses 

pemberian pelayanan dimulai dengan pendaftaran di loket hingga proses 

pemeriksaan atau pengambilan resep obat. Pasien juga mengatakan bahwa 

pegawai tersebut juga menyalahi janji untuk mematuhi jadwal yang telah 

ditetapkan seperti menunda pemeriksaan, pegawai yang lamban dalam merespon 

keinginan pasien serta adanya pegawai yang memberikan pelayanan dengan 
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memandang status pasien. Kasus yang seperti ini sering kali terjadi disebabkan 

oleh tingkat perhatian pegawai itu sendiri. Peran seorang pegawai yang 

mendedikasikan dirinya akan memberi kepuasan pada pasien di rumah sakit. 

 Penelitian lain juga dilakukan oleh (Dani & Mas, 2020) di RSUD Haji 

Makassar menunjukkan bahwa kinerja pegawai masih belum mencapai standar 

yang ditetapkan oleh manajemen rumah sakit, hal ini terlihat dari data penilaian 

kinerja staf rumah sakit yaitu skor penilaian tertinggi dari tahun 2015 hingga 2018 

mencapai 80% padahal standar yang ditentukan pihak manajemen rumah sakit 

adalah 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai belum mencapai tujuan 

yang telah ditentukan pihak manajemen rumah sakit. Berdasarkan temuan 

penelitian, masih ada beberapa pegawai yang tingkat partisipasinya rendah 

sehingga sebenarnya memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan kesadaran 

secara konsisten dan berkelanjutan.  

 Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti di RSUD Haji Makassar, 

ditemukan masalah masih ada pegawai yang memberikan pelayanan yang kurang 

menyenangkan kepada pasien atau pengunjung rumah sakit. Ditemukan pegawai 

yang bertugas melayani pengunjung menunjukkan sikap yang kurang ramah 

terhadap pengunjung. Pegawai tersebut tidak menunjukkan sikap tanggap, sopan 

santun dan kelemah-lembutan saat melayani, padahal disaat pegawai memberi 

pelayanan terhadap pengunjung hendaklah memperhatikan etika berkomunikasi. 

Pegawai tersebut juga tidak menunjukkan sikap empati terhadap pengunjung. 

Pegawai rumah sakit mesti memaklumi apapun keadaan pasien untuk itu 

diharapkan seluruh pegawai memiliki sikap peduli kepada orang lain dan juga 

memberikan perhatiannya dengan tulus agar rumah sakit mendapat kepercayaan 

oleh pasien.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti beranggapan bahwa masalah 

yang terdapat di RSUD Haji Makassar adalah masih rendahnya tingkat kecerdasan 



5 
 

 

spiritual pegawai sehingga mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Menurut 

(Cucum Novianti, 2016) seorang pegawai yang mempunyai kecerdasan spiritual 

yang tinggi akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, tidak 

mencampur adukkan masalah individu dengan urusan pekerjaan sehingga hal 

tersebut sangat memungkinkan untuk mengacu motivasi kerjanya. Disamping itu 

pegawai yang kecerdasan spiritualnya baik akan memiliki kecenderungan menjadi 

pegawai yang penuh pengabdian dalam meningkatkan kinerjanya untuk 

menginspirasi orang lain dengan visi dan kualitas yang lebih besar. 

 Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

Hubungan antara Kecerdasan Spiritual dengan Motivasi Kerja pada Pegawai 

Administrasi di RSUD Haji Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah yang dapat 

dirumuskan yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kecerdasan 

spiritual dengan motivasi kerja pada pegawai administrasi di RSUD Haji 

Makassar? 

C. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian, yang telah dinyatakan dalam sebuah bentuk 

pertanyaan. Jadi hipotesis dapat dijadikan sebagai jawaban teori terhadap rumusan 

masalah dalam penelitian yang tidak termasuk jawaban yang empiris dengan data. 

Adapun hipotesisnya yakni: 

1. Hipotesis nol (Ho): 

Tidak terdapat hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi 

kerja pada pegawai administrasi di RSUD Haji Makassar. 
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2. Hipotesis alternatif (Hα):  

Terdapat hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi kerja 

pada pegawai administrasi di RSUD Haji Makassar. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (independen) 

 Variabel independen merupakan suatu variabel risiko atau sebab 

(Notoatmodjo, 2012). Variabel independen pada penelitian ini yakni kecerdasan 

spiritual. 

2. Variabel terikat (dependen) 

 Variabel dependen merupakan suatu variabel terikat atau efek 

(Notoatmodjo, 2012). Variabel dependen pada penelitian ini yakni motivasi kerja 

pegawai administrasi. 

 

E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Kecerdasan Spiritual  

 Kecakapan untuk memberi arti spiritual pada perilaku, pikiran dan 

aktivitas, serta hanya berprinsip kepada Allah. 

Kriteria Objektif: 

a. Tinggi: Jika persentase total jawaban responden > 62,5% 

b. Rendah: Jika persentase total jawaban responden < 62,5% 
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2. Motivasi Kerja 

 Suatu keadaan yang menggerakkan, membangkitkan, mempengaruhi, 

mengarahkan, dan mendorong seseorang dalam melaksanakan pekerjaan untuk 

mencapai suatu tujuan. 

Kriteria Objektif: 

a. Tinggi: Jika persentase total jawaban responden > 62,5% 

b. Rendah: Jika persentase total jawaban responden < 62,5% 
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F. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 

 Kajian Pustaka 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Metode Hasil 
1. Eka Nisatul 

Mukaroh & 
Dhiona Ayu 
Nani 

Pengaruh kecerdasan 
emosional dan 
kecerdasan spiritual 
terhadap kinerja 
karyawan 

Variabel independen: 
x1: kecerdasan emosi 
x2:kecerdasan spiritual 
variabel dependen:  
y= kinerja karyawan 

Metode yang digunakan yakni 
kuantitatif, adapun jumlah sampel 
yakni 54 responden, selanjutnya 
data dianalisis dengan uji parsial 
dan regresi linear berganda.   

Hasil penelitian menyatakan bahwa 
kecerdasan emosional berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan sedangkan kecerdasan 
spiritual tidak berpengaruh 
terhadap kinerja.  

2. Mas Asep 
Sunandar, 
Suhendar, 
Syamsul Anwar, 
Muhammad 
Hadi 

Kecerdasan spiritual 
dan motivasi 
terhadap kepuasan 
kerja serta kinerja 
perawat pelaksana di 
rawat inap rumah 
sakit Islam Cempaka 
Putih 

Variabel bebas diberi 
simbol x yaitu 
x1:kecerdasan spiritual 
x2 : motivasi 
variabel terikat diberi 
simbol y yaitu 
y1 : kepuasan kerja 
y2 : kinerja perawat 

Metode yang digunakan ialah 
kuantitatif deskriptif dengan jenis 
pendekatan cross sectional. 
Sampel yakni 142 responden. 
Analisis data menggunakan path 
analysis. 

Hasil penelitian menyatakan SQ 
berpengaruh signifikan dengan 
motivasi pada kinerja perawat. 
Kecerdasan spiritual berpengaruh 
signifikan pada motivasi dengan 
menghasilkan nilai α=0,05. Artinya 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

3. Novisa Febriani, 
Ermina 
Istiqomah, 
Meydisa Utami 
Tanau 

Hubungan 
kecerdasan spiritual 
dengan perilaku pro-
lingkungan pada 
karyawan QHSE PT. 
Adaro Indonesia 

Variabel independen 
yakni kecerdasan 
spiritual 
 
Variabel dependen 
yakni perilaku pro-
lingkungan 

Metode yang digunakan ialah 
kuantitatif dengan sampel 80 
responden. Kemudian analisis 
data menggunakan product 
momen pearson dari karl pearson. 

Hasilnya membuktikan terdapat 
hubungan kecerdasan spiritual 
dengan perilaku pro-lingkungan 
pada karyawan QHSE PT. Adaro 
Indonesia, dari hasil penelitian 
didapatkan nilai korelasi sebesar 
0,679.  
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4. Nurul Annisa & 
Riri Mayliza 

Pengaruh kecerdasan 
spiritual terhadap 
kinerja karyawan 
biro Quality 
Assurance PT. 
Semen Padang 

Variabel independen 
yakni kecerdasan 
spiritual 
 
Variabel dependen 
yakni kinerja 
karyawan  

Jenis penelitian yang digunakan 
yakni penelitian kuantitatif. 
Adapun populasinya yakni 
seluruh karyawan pada biro 
Quality Assurance. Teknik 
pengambilan sampel yakni total 
sampling yang berjumlah 35 
responden. Data diolah 
menggunakan uji hipotesis dan uji 
regresi sederhana. 

Hasil penelitian menyatakan 
adanya pengaruh SQ terhadap 
kinerja karyawan dan dari hasil uji 
t menunjukkan nilai 0,001 < 0,05 
dari nilai tersebut dapat diartikan 
bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan pada penelitian tersebut. 

5. Siti Hanah Analisis kecerdasan 
intelektual, 
kecerdasan 
emosional dan 
kecerdasan spiritual 
terhadap kinerja 
karyawan RS Pelni 
Jakarta 

Variabel independen: 
x1:kecerdasan 
intelektual 
x2:kecerdasan 
emosional 
x3:kecerdasan spiritual 
 
variabel dependen:  
y = kinerja karyawan 

Penelitian dilakukan dengan 
metode kuantitatif. Populasi 
penelitian yaitu karyawan RS 
Pelni Jakarta dan teknik sampling 
yang digunakan yakni 
proportionate stratified random 
sampling dengan 91 responden 
kemudian data dianalisis 
menggunakan regresi berganda. 

Hasilnya menyatakan kecerdasan 
intelektual berpengaruh pada 
kinerja sebesar 0,356 yakni 
sebanyak 65% responden 
menyatakan setuju. Adapun hasil 
analisis kecerdasan emosional juga 
berpengaruh terhadap kinerja 
sebesar 0,240 yakni sebanyak 52% 
responden menyatakan setuju. 
Begitu juga dengan SQ yang 
berpengaruh pada kinerja sebesar 
0,331 yakni sebanyak 71% 
responden yang menyatakan setuju.  

6. Ulul Absorul 
Hidayah, N. 
Rachma, 
Muhammad 
Hufron 

Pengaruh kecerdasan 
spiritual, kecerdasan 
emosional dan 
motivasi terhadap 
kinerja pegawai pada 

Variabel bebas terdiri 
dari 
x1:kecerdasan 
emosional 
x2:kecerdasan spiritual 

Metode yang digunakan yakni 
deskriptif. Dengan total sampel 
yakni 36 responden dan peneliti 
menggunakan teknik sampling 
jenuh kemudian data dianalisis 

Berdasarkan hasil penelitian 
terlihat bahwa EQ, SQ dan 
motivasi secara keseluruhan positif 
berpengaruh signifikan pada 
kinerja karyawan PT Anugerah 
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PT Anugerah Putra 
Property 

x3:kecerdasan 
motivasi 
 
variabel terikat terdiri 
dari y= kinerja 
karyawan 
 

menggunakan analisis deskriptif.  Putra Properti. 

 

Adapun hal yang berbeda pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni: 

1. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji lebih dari dua variabel sedangkan penelitian ini hanya mengkaji dua variabel

 adapun variabel yang dimaksud yakni pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji mengenai kecerdasan emosional,

 kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kepuasan kerja, kinerja pegawai dan motivasi sedangkan penelitian ini hanya 

 fokus mengkaji kecerdasan spiritual dan motivasi kerja pegawai.  

2. Perbedaan lainnya berada pada sasaran penelitian dimana pada penelitian sebelumnya sasaran penelitian merupakan karyawan 

 di perusahaan sedangkan penelitian ini merupakan pegawai administrasi di rumah sakit.  
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G. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi kerja 

pegawai administrasi di RSUD Haji Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat kecerdasan spiritual pegawai administrasi di 

RSUD Haji Makassar 

b. Mengetahui tingkat motivasi kerja pegawai administrasi di RSUD Haji 

Makassar 

H. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi Rumah Sakit 

 Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

dipelajari dalam mengembangkan dan memberikan ilmu tentang hubungan 

kecerdasan spiritual dengan motivasi kerja pegawai.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 

 Menjadi bahan referensi tambahan mengenai kecerdasan spiritual dan 

motivasi kerja, yang dimanfaatkan sebagai salah satu referensi bagi pihak yang 

membutuhkan sebagai pedoman awal dalam mengembangkan penelitian di masa 

yang akan datang.  

3. Bagi Peneliti 

 Menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama mengenai pentingnya 

kecerdasan spiritual dan motivasi kerja. Disamping itu penelitian ini menjadi 

sebuah pengalaman yang begitu berharga.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Kecerdasan Spiritual 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

 Menurut KBBI menjadi cerdas berarti pikirannya berkembang sempurna, 

mampu berpikir, memahami dan sebagainya. Kecerdasan artinya sempurna 

perkembangan akal budinya seperti kecerdasan dan ketajaman mental. Sedangkan 

spiritual menurut bahasa dalam KBBI yaitu berasal dari kata spirit yang artinya 

mental, rohani, kejiwaan, batin atau sesuatu yang berhubungan dengan hakikat 

psikologi (Arofah, 2016). Kecerdasan  (intelligence) yang didefinisikan oleh para 

ilmuwan yaitu mampunya seseorang untuk menyelesaikan masalah dan 

memberikan daya cipta sebagai bentuk solusi melalui pembuatan perangkat yang 

dapat digunakan untuk mencapai tujuan (Zohar & Marshall, 2001).  

 Danah Zohar dan Ian Marshall menjadi pelopor kecerdasan spiritual pada 

abad ke 20 yang menyatakan bahwa Spiritual Quotient tidak ada hubungannya 

dengan agama, meskipun faktanya kebanyakan orang-orang mampu 

mengekspresikan SQ melalui agama tetapi beragama tidak memberi jaminan 

tingginya SQ seseorang. Banyak diantaranya humanis dan ateis pada 

kenyataannya memiliki SQ yang tinggi sedangkan aktivis agama memiliki SQ 

rendah. Danah Zohar dan Ian Marshall menyatakan lebih jauh mengenai 

kecerdasan spiritual diartikan pula sebagai kecerdasan jiwa. Kecerdasan yang 

dapat berkontribusi dalam penyembuhan dan pengembangan diri secara 

keseluruhan. Budaya dan nilai-nilai tidak memiliki pengaruh terhadap kecerdasan 

spiritual dikarenakan tidak mengadopsi nilai-nilai yang ada melainkan 

menciptakan nilai-nilai sendiri. Agama dapat membuat kemungkinan untuk 

12 
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memiliki kecerdasan spiritual tetapi hal itu tidak bergantung pada agama (Sari, 

2018). 

 Kecerdasan spiritual adalah kekuatan untuk menyetarakan antara nilai dan 

makna yang ada di kehidupan sehingga mampu menempatkan diri ke dalam 

konteks yang lebih luas sehingga kecerdasan spiritual dapat mengarahkan 

seseorang untuk memahami nilai, makna dan tujuan hidup (Zohar & Marshall, 

2001). 

 Adapun kecerdasan spiritual menurut Agustian (2009) dalam bukunya 

Emotional Spiritual Quotient (ESQ) yang mengemukakan SQ ialah kecakapan 

untuk memberikan makna spiritual pada pikiran, sikap, aktivitas dan didasarkan 

semata-mata pada prinsip Allah SWT. Perilaku SQ (Spiritual Quotient) 

digambarkan sebagai kemampuan yang bermakna terhadap setiap aktivitas dan 

sikap sebagai bentuk ibadah dan kecakapan untuk mendudukkan perilaku 

kehidupan seseorang dengan penuh makna dan berpegang teguh pada prinsip 

kepercayaan kepada Allah yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Ary Ginanjar mengartikan kecerdasan spiritual sebagai kesanggupan untuk 

memberikan makna ibadah pada setiap aktivitas dan perilaku dengan mengikuti 

prosedur dan proses alami untuk menjadi manusia yang utuh dengan pikiran dan 

prinsip tauhid bahwa dalam setiap berbuat semata-mata “Hanya karena Allah”. 

Adapun menurut Abdul Wahab dan Umiarso dalam (Fitrah, 2018) Spiritual 

Quotient adalah kecerdasan yang muncul sejak manusia itu lahir yang menjadikan 

manusia menempuh kehidupan yang bermakna dan senantiasa  mendengarkan hati 

nuraninya serta segala sesuatu yang dilakukannya tidak akan pernah sia-sia dan 

apa yang dijalaninya selalu berharga. 

 Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan psikologis untuk mengenal 

Allah, kekuasaan dan ciptaan-Nya atas dasar sunnatullahnya. SQ juga merupakan 

kemampuan untuk mengenal dan percaya kepada Allah sebagai pelindung, 
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pembela dan penguasa yang senantiasa ada mengawasi segala perilaku dan 

perbuatan hamba-Nya. SQ dapat menyatukan hati dan otak untuk membentuk 

kepribadian dan karakter yang kuat berdasarkan cita-cita manusia yang hebat, 

dengan begitu keberhasilan dan kemajuan bisa dicapai tidak hanya secara 

intelektual tetapi juga secara emosional dan spiritual (Hanah, 2019).  

 Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang memanfaatkan 

kecerdasan guna menciptakan sebuah kreativitas dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan alasan bahwa usaha manusia yang suci memenuhi motivasi surgawi. 

Untuk situasi ini suara batin lah yang mendorong seseorang untuk melakukan hal 

baik. Adapun seseorang yang termasuk dalam golongan kecerdasan spiritual (SQ) 

yakni mereka yang mendedikasikan pekerjaan dengan ikhlas dan jauh dari 

kepentingan individu, terlebih berbuat tidak adil, dan memiliki motivasi untuk 

mendorong mereka melakukan sesuatu yang unik, yaitu kebenaran dan 

pengetahuan (Suharsono, 2002). 

 Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai definisi yaitu kecerdasan 

spiritual merupakan kecerdasan mental seseorang yang berkontribusi kepada 

kesadaran diri untuk mendayagunakan nilai, makna dan kualitas hidup yang 

bertujuan mencapai kehidupan yang penuh makna dan dalam rangka beribadah 

kepada Allah SWT. 

b. Kecerdasan Spiritual dalam Islam 

 Dalam terminology islam, kecerdasan spiritual ialah kecerdasan yang 

bertumpuh pada qalb atau qalbiyah. Istilah qalb atau qalbiyah berasal dari bahasa 

Arab yang kemudian diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu kalbu yang artinya 

hati. Pusat kendali gerak anggota tubuh manusia adalah Qalb. Qalb memiliki 

kendali penuh atas semua tindakan manusia. Jika qalb ini baik maka pergerakan 

seluruh tubuh juga akan baik. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang 

berbunyi: “Ketahuilah bahwa didalam tubuh ada sekepal daging, kalau itu baik 
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maka baiklah seluruh tubuh, kalau itu rusak, rusaklah seluruh tubuh, itulah qalb” 

(HR. Bukhari dan Muslim). 

 Hati adalah salah satu kunci kecerdasan spiritual. Kemudian tanggapi 

bisikan hati nurani dengan membimbing dan memberdayakan jiwa dengan segala 

potensinya. Seseorang yang cerdas secara spiritual akan memperlihatkan rasa 

tanggungjawab melalui filantropi dengan berorientasi pada pencapaian atau yang 

berorientasi pada kebijakan. Istilah kecerdasan qalbiyah mengacu pada penerapan 

yang tepat dari kemampuan manusia untuk mengenali hati dan aktivitasnya, 

mengatur dan mengekspresikan jenis hati dengan benar serta mengilhami hati 

untuk membentuk hubungan moral dengan orang lain dan hubungan ubudiah 

dengan Allah. Sebagaimana firman Allah:  

اٰمَنوُْا لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا وَعَ  ا اِذاَ مَا اتَّقَوْاوَّ لِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُو ْ مِلوُا الصّٰ

ُ يحُِبُّالْمُحْسِنِيْنَ ࣖ  احَْسَنوُْا ۗوَاللّّٰٰ اٰمَنوُْا ثمَُّ اتَّقوَْا وَّ لِحٰتِ ثمَُّ اتَّقوَْا وَّ ٩٣وَعَمِلوُا الصّٰ  

Terjemahnya:  

“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amalan saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan 

dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan 

amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan 

beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat 

kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” 

(QS. Al-Maidah/5:93). 

 Dari ayat diatas sangat jelas bahwa takwa (sikap tanggung jawab), iman 

(sifat), dan beramal saleh merupakan suatu contoh dari adanya kecerdasan 

spiritual yang memiliki ketertarikan terhadap prinsip yang dipertahankan sebagai 

bentuk tanggung jawab untuk dijalankan secara tetap dengan menjaga 

keseimbangan dan manfaat nilai yang dihasilkannya, dapat memberi makna 
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ibadah pada setiap perilaku dan aktivitasnya yang dijalankan secara alami yang 

bersumber dari langkah dan pemikiran untuk menjadi manusia yang seutuhnya 

dengan pola pikir tauhid (integralistik) serta hanya kepada Allah dia meneguhkan 

prinsipnya. Hal tersebut menarik sebuah kesimpulan yaitu kecerdasan spiritual 

berasal dari hati, yang memungkinkan seseorang memiliki kreativitas ketika 

menghadapi sebuah permasalahan yang terjadi, serta menyikapinya secara efektif 

guna mencapai ketenangan dan ketentraman jiwa. Kecerdasan spiritual 

memberikan kemampuan kepada individu dengan menganggap setiap aktivitas 

yang dilakukan sebagai bentuk ibadah, dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

umat manusia yang dicintai oleh sang pencipta (Busthomi et al., 2020). 

 Adapun yang dimaksud spiritualisme dalam islam adalah suatu kondisi 

yang dipengaruhi oleh perkembangan budaya, riwayat kehidupan, agama dan nilai 

sosial. Cinta, kepercayaan, harapan dapat hadir dan tumbuh melalui spiritualisme 

yang dikembangkan dalam kehidupan melalui pemeliharaan hubungan antar 

manusia. Hubungan antar sesama umat yang dijalani atas dasar kepercayaan 

diartikan sebagai bentuk spiritual yang berisi kekuatan berupa kreativitas, 

keagungan atau sumber energi serta dianggap sebagai proses untuk mencari arti 

dari sebuah kehidupan yang dikembangkan melalui sistem kepercayaan beserta 

nilai yang terkandung yang digunakan oleh individu ketika menghadapi sebuah 

masalah jika memiliki pengetahuan yang terbatas. Sementara menurut Emblen, 

spiritual memiliki definisi yang sangat sulit dijabarkan melalui kata karena 

mengandung makna, transenden, harapan, cinta, kualitas, hubungan dan 

eksistensi. Spiritual menghubungkan antara intrapersonal (hubungan dengan diri 

sendiri), interpersonal (hubungan antara diri sendiri dengan orang lain), dan 

transpersonal (hubungan antara diri sendiri dengan Tuhan/kekuatan gaib) 

(Agustiawan, 2013). Seperti yang tertuang dalam surah Ali Imran ayat 112, 

sebagai berikut: 



17 
 

 

نَ النَّاسِ وَباَۤءُوْ  ِ وَحَبْلٍ م ِ نَ اللّّٰٰ ا الََِّّ بحَِبْلٍ م ِ لَّةُ ايَْنَ مَا ثقُِفوُْ  ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذ ِ

ِ وَضُ  نَ اللّّٰٰ     رِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ۗ ذٰلِكَ بِانََّهُمْ كَانوُْا يكَْفرُُوْنَ بِاٰيٰتِ بغَِضَبٍ م ِ

ِ وَيقَْتلُوُْنَ  كَانوُْا يعَْتدَوُْنَ اللّّٰٰ ٍۗ ذٰلِكَ بمَِا عَصَوْا وَّ ياَۤءَ بغَِيْرِ حَق  ١١٢الََّْنْبِِۢ  

Terjemahnya:  

“Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika 

mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) 

dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) 

diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mengingkari ayat-ayat 

Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang 

demikian itu karena mereka durhaka dan melampui batas”  

(QS.Ali-Imran/3:112) 

 Dari ayat diatas dijelaskan mengenai tata hubungan yang mengatur antara 

manusia dengan Allah (hablumminallah) dan tata hubungan yang mengatur antar 

sesama manusia (hablumminannas). Ciri umat beragama adalah terjalinnya 

hubungan yang baik kepada sesama manusia maupun sang pencipta. Faktanya 

sering terjadi ketidaksesuaian antara dua hubungan tersebut. Sering kali seseorang 

mampu menjalani hubungan yang baik kepada sang khalik tetapi menemukan 

kesulitan untuk membentuk hubungan baik kepada sesama manusia. Bahkan 

sebaliknya, banyak diantaranya memiliki hubungan yang erat dengan sesama 

makhluk ciptaan, tetapi lupa akan hubungan baik yang harus dijalin antara 

seorang hamba dengan sang pencipta. Kedua contoh ini tentu saja salah. Hal yang 

harus dilakukan adalah bagaimana membentuk dua hubungan dengan baik untuk 

menciptakan menciptakan keharmonisan dalam menjalani kehidupan (Marzuki, 

2009). 

 Kecerdasan spiritual memiliki peranan penting yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman untuk menempuh jalan yang baik dan benar. Aktivitas yang 
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dilakukan sehari-hari sesuai dengan petunjuk yang Allah telah sampaikan. 

Pertama: Kecerdasan Spiritual metode vertikal yaitu menjalin hubungan manusia 

dengan pencipta secara harmonis. Hati memerlukan suatu didikan yang mampu 

mengingat Allah agar memperoleh ketenangan dan kedamaian. Hati yang tenang, 

matang dan sinar kearifan secara langsung dapat memberikan implikasi berupa 

fokus kesadaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kedua: secara horizontal 

mampu memberi didikan kapada hati untuk menerapkan budi pekerti yang baik 

dan moral yang beradab. Menjalani kehidupan di era demokrasi memungkinkan 

individu memberi sikap destruktif dan masifikasi kekerasan secara kolektif. 

Kecerdasan spiritual digunakan sebagai obat perilaku manusia yang destruktif, 

tetapi juga menjadi guidance manusia untuk menjalani kehidupan yang beradab. 

Kedua visi tersebut menjadi sebuah kebutuhan manusia dalam memaknai setiap 

tindakan dan sikap perilaku manusia yang berasal dari cinta dan semangatnya 

kepada sang pencipta sebagai bentuk kepercayaan terhadap kebenaran dan 

pengabdian serta pelayanan kepada individu lain (Agus, 2016). 

c. Ciri Kecerdasan Spiritual 

 Di bawah ini adalah beberapa ciri seseorang yang mempunyai potensi 

kecerdasan spiritual yang tinggi dikutip oleh Safaria menurut Sinetar dalam 

(Novi, 2014) antara lain: 

1) Mempunyai kesadaran diri dan intuisi yang kuat. Kemampuan 

untuk memahami diri sendiri dan perasaan seseorang, sehingga 

seseorang dapat bersimpati dengan apa yang terjadi pada orang 

lain, merupakan atribut utama dari munculnya kesadaran diri yang 

tinggi dalam diri seseorang. Selanjutnya seseorang dengan intuisi 

yang besar memiliki kemampuan untuk mengatur perilakunya, 

serta tingginya tingkat kepercayaan diri dan keinginan demi 

mewujudkan harapan, keyakinan dan cita yang hendak digapai. 
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2) Mempunyai wawasan yang luas tentang kehidupan dan alam. 

Seseorang dapat melihat bagaimana diri sendiri dan orang lain 

terikat bersama, menyadari bagaimana alam semesta penuh 

vitalitas dan bersinar, dan melihat bagaimana alam adalah sahabat 

manusia. Akhirnya tumbuhlah sikap peduli yang begitu dalam pada 

lingkungan alam yang terlihat, bahwa Allah SWT merupakan zat 

yang Maha Tinggi yang mampu menciptakan alam semesta. 

3) Mempunyai rasa moral yang kuat dan keinginan untuk bahagia. 

Baiknya moral yang dimiliki seseorang mampu menghargai cita-

cita kasih sayang, cinta, dan menghormati orang lain, senang 

berkomunikasi dengan orang lain dan selalu ceria.  

4) Mempunyai pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup. 

Munculnya rasa seseorang mengenai nasibnya dan membedakan 

kemungkinan seperti aspirasi suci diantara hal-hal yang biasa. 

5) Mempunyai keinginan yang kuat untuk selalu membantu orang 

lain, menunjukkan kepedulian kepada orang lain dan 

mendahulukan kebutuhan orang lain secara umum. 

6) Mempunyai pandangan hidup yang praktis dan efesien. Seseorang 

yang dapat berperilaku realistis, melihat situasi di sekitarnya 

dengan jelas dan siap untuk peduli dengan masalah orang lain. 

Adapun ciri kecerdasan spiritual menurut Amran (2007) yakni: 

1) Kesadaran (consciousness) 

Pengetahuan yang terjadi secara sadar mengalami peningkatan 

terhadap sesuatu mengenai pengetahuan diri. Intuisi, kesadaran 

penuh dan akulturasi merupakan ciri dari kesadaran. 
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2) Rahmat (grace) 

Ungkapan cinta kepada manusia, alam dan Allah SWT terhadap 

perjalanan kehidupan dengan rasa suci dengan nikmat rahmat yang 

telah dilimpahkan kepadanya. Percaya terhadap nikmat kehidupan 

yang diberikan Allah SWT merupakan makna dari rahmat.  

3) Kebermaknaan (meaning) 

Adanya kesadaran merupakan kebermaknaan terhadap hikmah 

kehidupan untuk mencapai tujuan melalui panggilan untuk 

melayani, seperti penderitaan dan rasa sakit. 

4) Aplikasi (transcendence) 

Praktik yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

lingkungan sekitar. Karena pengakuan Allah SWT, mereka terkait 

dan lengkap. 

5)   Kebenaran (truth) 

Kebenaran adalah terbukanya pikiran untuk menerima kenyataan 

hidup, seperti saling memaafkan, rasa keingintahuan yang tinggi 

dan kearifan tradisi yang dihormati. 

d. Aspek Kecerdasan Spiritual 

 Kecerdasan spiritual menurut Zohar & Marshall (2007) adalah 

kemampuan untuk memecahkan dan menghadapi masalah nilai dan makna. 

Berikut ini adalah indikator keceradasan spiritual yang telah matang dengan baik 

dalam diri seseorang: 
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1) Kemampuan beradaptasi. Kemampuan individu untuk menjadi 

fleksibel dengan cepat dan efisien, serta kemampuan untuk 

membuat penilaian dalam menghadapi kesulitan.  

2) Tingkat kesadaran diri yang tinggi. Individu mampu untuk 

beradaptasi terhadap wilayah yang cocok untuknya dengan 

mengenali batas-batas, yang memotivasi seseorang untuk berpikir 

tentang apa yang dapat diterima dan apa yang dianggap penting, 

dan untuk mencoba memperhatikan berbagai hal sambil memegang 

teguh keyakinan yang dianutnya. 

3) Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. 

Kapasitas individu untuk mengatur emosi dan menghadapi situasi 

yang tidak menyenangkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk 

menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. 

4) Kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi rasa sakit. Ketika 

seseorang dalam penderitaan, ia mampu mengenali batas-batasnya 

dan menjadi lebih dekat dengan Allah serta merasa hanya Allah 

yang dapat menyembuhkannya. 

5) Kualitas hidup yang tinggi berdasarkan visi dan prinsip bersama. 

Jelasnya tujuan hidup yang bersandar pada prinsip merupakan 

karakter hidup seseorang yang digunakan untuk meraih harapan. 

6) Keengganan untuk menyebabkan kerusakan yang tidak perlu. 

Ketika orang duniawi menyadari bahwa menyakiti orang lain akan 

melibatkan penderitaan diri sendiri, maka mereka akan ragu untuk 

menyebabkan terlalu banyak kerugian. 



22 
 

 

7) Berpikir secara holistik. Kecenderungan seseorang untuk 

menemukan hubungan antara hal-hal 

8) Kecenderungan untuk menanyakan mengapa dan apa ketika ada 

ambiguitas untuk mendapatkan jawaban mendasar. 

9) Menjadi pribadi mandiri. Kapasitas kesederhanaan seseorang untuk 

menetralisir penampilan dan tidak bergantung pada orang lain. 

e. Faktor yang Menghambat Kecerdasan Spiritual 

 Zohar & Marshall (2007) dalam (Rudyanto, 2010) menyatakan bahwa otak 

manusia terus-menerus mengalami perkembangan menuju perbaikan yang 

meningkatkan kehidupan, begitupun pengembangan kecerdasan spiritual pada 

manusia. Hambatan kecerdasan spiritual seseorang terbagi atas beberapa hal, 

diantaranya yaitu ketidakseimbangan id, ego, dan superego, kurangnya kasih 

sayang dari orang tua, berharap terlalu banyak, mengajarkan doktrin yang 

menekan naluri, aturan moral yang menekan naluri alami, dan menggambarkan 

trauma psikologis dari pengalaman yang melibatkan perpecahan, isolasi dan rasa 

tidak berharga. Terdapat tiga kategori faktor yang menghambat kecerdasan 

spiritual seseorang, diantaranya: 

1) Seseorang tidak menumbuhkan aspek apa pun dari dirinya sendiri  

2) Seseorang telah mengembangkan unsur-unsur tertentu, tetapi 

dengan cara yang terlalu negatif atau berbahaya 

3) Hubungan bagian-bagiannya tidak sesuai atau lemah 
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f. Pengukuran Kecerdasan Spiritual 

Berikut ciri-ciri kecerdasan spiritual yang tinggi menurut Tasmara (2006) 

yaitu:   

1) Memiliki visi  

Motivasi utama dari tindakan seseorang adalah visi, yang 

merupakan imajinasi kreatif. Jika seseorang telah menentukan visi 

artinya ia telah menentukan arah yang diyakininya. Hidup yang 

seseorang jalani bukanlah karena kebetulan, tetapi seseorang 

menyadari tindakan yang disengaja dan harus dilakukan dengan 

rasa tanggung jawab (takwa). Sehingga semua sumber dayanya 

tersalurkan dan dituangkan ke dalam tindakan-tindakan yang 

menuntut pemikiran ke depan. 

2) Merasakan kehadiran Allah 

Seseorang sadar dan percaya bahwa Allah selalu hadir bersama 

mereka, yang merupakan wujud fitrah manusia. Mereka yang sadar 

akan kehadiran Allah dimanapun mereka berada maka akan 

menjadi lebih bertanggung jawab dan bijaksana secara rohani. 

Siapapun yang percaya keberadaan Allah dan secara konsisten 

mempraktekkan imannya dengan cara yang penuh kasih akan 

menerima dukungan yang besar.    

3) Berdzikir dan berdoa  

Dzikir menekankan pentingnya kesadaran diri, mengakui bahwa 

“Aku di hadapan Tuhanku” yang kemudian menginspirasinya 

untuk mengejar visi hidupnya yang dinamis, yaitu menawarkan 

makna melalui tindakan yang adil, dengan sengaja dan bertanggung 

jawab.  Dzikir lebih dari sekadar upacara, itu adalah awal dari 
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perjalanan hidup yang sebenarnya. Doa lebih dari sekedar 

membaca, itu adalah pencurahan jiwa. 

4) Memiliki kualitas sabar 

Sikap yang istiqomah adalah kandungan kesabaran yang 

berkualitas. Individu yang tabah mempunyai keberanian dan 

kekuatan untuk menanggung kesulitan, ujian atau rintangan tanpa 

gentar dalam tujuan menuai manfaat yang mereka tabur dan selalu 

bertoleransi dengan waktu.  

5) Cenderung kepada kebaikan 

Individu yang berakidah sudah pasti akan terdorong untuk 

menggali potensi diri agar menempati posisi terbaik atau menjadi 

religius. Individu yang bertakwa cenderung bertindak, bersikap dan 

juga berpikir kepada kebaikan serta kebenaran.  

6) Empati 

Empati merupakan kesanggupan individu untuk mengerti orang 

lain. Rasakan erangan dan dengarkan degup jantungnya, sehingga 

kita bisa menyesuaikan diri dengan perasaan batin orang lain.   

7) Berjiwa besar 

Berjiwa besar yakni berani mengambil sikap memaafkan orang lain 

dan melupakan kesalahan perbuatannya. Secara garis besar 

individu yang cerdas ruhaniah yaitu individu yang sanggup 

memaafkan kesalahan orang lain tidak peduli seberapa 

menyakitkannya dan mau memaafkan tanpa syarat apapun. 
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8) Bahagia melayani 

Melayani atau membantu satu sama lain adalah jenis kesadaran dan 

kepedulian nilai-nilai kemanusiaan. Seorang muslim yang 

menyadari pentingnya budaya melayani dan menolong menjadikan 

citra tersendiri untuk dirinya. 

2. Motivasi Kerja 

a. Pengertian Motivasi Kerja 

 Kata “motif” berasal dari kata latin “movere” yang berarti dorongan untuk 

melakukan tindakan atau tingkah laku dalam diri manusia. Kata-kata kebutuhan 

dan keinginan terkait erat dengan konsep motivasi. Kebutuhan individu adalah 

potensi yang harus ditangani atau direaksikan. Reaksi terhadap persyaratan ini 

ditunjukkan sebagai perilaku yang ditujukan untuk memenuhi keinginan tersebut, 

dengan konsekuensi bahwa orang yang terlibat merasa atau menjadi terpenuhi. 

Jika kebutuhan individu belum ditanggapi atau dipenuhi individu tersebut akan 

kembali sampai kebutuhan yang disarankan terpenuhi. Silalahi 2002 dalam 

(Satrianegara, 2012).   

 Dorongan atau motivasi dapat berasal dari pribadi seseorang maupun faktor 

luar. Motivasi yang berasal dari diri seseorang memiliki sifat yang tetap dibanding 

motivasi dari faktor luar. Untuk itulah seseorang harus selalu meningkatkan 

motivasi yang ada dalam dirinya. Motivasi yang berasal dari faktor luar itu juga 

penting namun sebaiknya kita jadikan sebagai pelengkap saja (Satrianegara, 

2014). 

 Adapun motivasi kerja didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 

menginspirasi atau memberi energi pada orang-orang di tempat kerja. Semangat 

untuk bekerja dapat dipicu oleh motivasi dalam psikologi karya. Besar kecilnya 

motivasi kerja seorang pekerja akan mempengaruhi besar kecilnya prestasi 
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seseorang, dan motivasi kerja merupakan pendorong utama semangat kerja 

(Anaroga, 2006). Robbins (2006) berpendapat bahwa motivasi kerja merupakan 

interaksi yang mengasumsikan bagian dalam kekuatan, arah dan rentang usaha 

seseorang untuk mencapai tujuan. Motivasi mempertanyakan bagaimana 

mengkoordinasikan kekuatan dan kemampuan bawahan sehingga mengharuskan 

mereka untuk berkolaborasi secara menguntungkan untuk memahami dan 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

 Trivellas & Reklitis (2010) menyatakan bahwa motivasi sebagai salah satu 

prioritas utama yang menjadi bahan pertimbangan organisasi untuk mengikuti 

SDM yang berbakat dan terampil. Motivasi kerja juga dapat dipahami sebagai 

suatu kemampuan dalam membimbing, mengelola dan menggerakkan seseorang 

untuk melakukan kegiatan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 Menurut David McClelland dalam (Ghozali Imam, 2017) menyatakan 

bahwa ada tiga keinginan utama untuk bekerja, ketiga keinginan tersebut antara 

lain: 

1) Keinginan akan prestasi yaitu kekuatan dalam diri untuk unggul, 

berkinerja baik sesuai standar yang ditetapkan dan berjuang untuk 

berhasil. 

2) Keinginan akan kekuasaan yaitu keinginan untuk membujuk orang 

lain agar bertindak dengan cara yang tidak wajib mereka lakukan. 

3) Keinginan akan afiliasi yaitu dorongan untuk membentuk interaksi 

antarpribadi agar dapat berkenalan dan membentuk suatu 

hubungan. 
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b. Motivasi Kerja dalam Islam 

 Agama Islam menegaskan pada seluruh umat untuk bekerja. Seperti yang 

telah dikatakan Rasulullah SAW bahwa “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan 

kamu hidup selamanya dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu 

mati besok”. Menurut (Venessa, 2015) dalam aktivitas manusia, biasanya mereka 

melakukan kegiatan dengan penuh gairah dengan syarat kegiatan tersebut 

dianggap bernilai dan memiliki tujuan yang jelas untuk melanjutkan 

kehidupannya dengan rasa aman, tentram dan sebagainya. Allah SWT akan 

menjadikan urusan duniawi menjadi akhirat, maka dari itu Islam sangat 

memperhatikan niat dan motivasi kerja. Jika motif buruk dan niat kotor maka 

semua itu akan sia-sia dihadapan-Nya dan Allah tidak akan memberikan rahmat-

Nya (Muntaha & Mufrihah, 2017). Allah SWT berfirman:  

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُوْلهُٗ وَالْمُؤْمِنوُْنَۗ وَسَترَُدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغيَْبِ  وَقلُِ اعْمَلوُْا فسََيَرَى اللّّٰٰ

١٠٥وَالشَّهَادةَِ فيَنَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُْنََۚ   

Terjemahnya:  

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib 

dan nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan”. (QS. At-Taubah/9:105). 

 Ayat di atas akan mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan. 

Bekerja tidak semata memberikan penghasilan dan memungkinkan seseorang 

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk 

ibadah. Hanya karena Allah SWT seorang muslim dapat bekerja dengan harapan 

yang tulus. Pekerja harus memiliki pilihan untuk mengembangkan tujuan yang 
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jelas mengenai tugas yang mereka kerjakan, karena motivasi terbaik dalam 

bekerja sesuai pandangan Islam yakni untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. 

 Dalam pandangan islam motivasi kerja artinya mencari nafkah dan 

dianggap sebagai bagian dari ibadah. Menurut Rahmat (2010) motivasi kerja 

dalam pandangan Islam bukanlah soal memburu eksistensi hedonistik, juga bukan 

soal memburu kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Kesimpulannya, islam 

mengatakan motivasi kerja adalah bekerja tidak sekedar untuk mencari nafkah 

semata tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah kepada 

Allah setelah kewajiban lainnya. Keistimewaan bekerja dalam islam adalah untuk 

mencari nafkah dan untuk mendapat ridha Allah SWT. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

1) Faktor Intrinsik (Motivation Factor) 

 Teori Herzbeg mengenai faktor yang bertindak sebagai penggerak pada 

pegawai yaitu sanggup memadai dan mendorong pegawai untuk bekerja lebih 

efektif. Berikut ini adalah beberapa faktor pendorongnya: 

a) Prestasi (achievement). Pegawai bisa berhasil dalam 

menyelesaikan tugasnya, oleh karena itu pemimpin harus 

menyelidiki bawahan dan pekerjaan mereka dengan 

memberikan mereka berbagai tanggung jawab sehingga mereka 

dapat berusaha untuk mencapai hasil. Tanggung jawab yang 

diberikan harus memungkinkan pegawai untuk berkembang 

secara mandiri dan pemimpin kemudian harus mendorong 

pegawainya agar pegawai tersebut mau berusaha untuk 

mengerjakan sesuatu yang mereka rasa tidak dapat ditangani, 

jika pegawai sudah berhasil melaksanakan pekerjaannya maka 

pemimpin wajib mengumumkan pencapaiannya. 
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b) Pengakuan (recognition). Pemimpin memberikan pengakuan 

sebagai tindak lanjut terhadap keberhasilan yang telah diraih. 

c) Pekerjaan itu sendiri (the work it self). Pemimpin di perusahaan 

harus melakukan upaya bersama untuk memastikan bahwa 

pegawai menyadari pentingnya pekerjaan mereka dan 

mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pegawai 

tidak merasa bosan dalam bekerja serta memastikan bahwa 

setiap pegawai terlibat langsung dalam pekerjaannya. 

d) Tanggung jawab (responsibility). Untuk menjadikan tanggung 

jawab sebagai elemen motivasi bagi pegawai, pemimpin harus 

memisahkan diri dari manajemen yang keras dengan 

mengizinkan pegawai untuk bekerja secara mandiri selama 

tugas dapat diselesaikan dengan menerapkan prinsip 

partisipasi. Prinsip partisipasi ini perlu diterapkan agar pegawai 

benar-benar mengatur dan melakukan pekerjaannya.  

e) Pengembangan diri (advancement self). Pengembangan diri 

adalah salah satu alasan yang memotivasi pegawai, dan karena 

aspek ini dapat digunakan sebagai motivator, para pemimpin 

dapat memulai dengan mendidik pegawainya untuk mengambil 

tanggung jawab yang lebih besar. Setelah itu pemimpin 

memberikan saran bagi pegawai yang siap untuk maju, 

mengevaluasi posisi mereka, dan dikirim untuk mengikuti 

pendidikan atau pelatihan tambahan (Manullang, 2008). 

2) Faktor Ekstrinsik (Maintenance Factor) 

 Rasa kecewa akan dirasakan terlebih dahulu oleh seseorang agar dapat 

merasakan rasa puas terhadap sesuatu yang telah digapai. Faktor ini dikenal 
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sebagai faktor ekstrinsik, agar kekecewaan bisa dilenyapkan dari pekerjaan maka 

pemimpin wajib melakukan langkah-langkah yang menyertainya: 

a) Kebijakan dan administrasi perusahaan (company policy and 

administration) Yang menjadi pusat perhatian di sini yakni 

kebijaksanaan personalia. Kebijaksanaan personalia sebagian 

besar dibuat dalam struktur yang tersusun dan dapat diterima. 

Pelaksanaan kebijaksanaan dilakukan oleh setiap direktur dan 

disinilah tugas dari setiap direktur sehingga apa yang disusun 

benar-benar diakui secara praktis oleh setiap administrator yang 

khawatir dengan situasi ini sehingga mereka dapat melakukan 

dengan sebaik mungkin seperti yang diharapkan. 

b) Supervise (quality supervisor). Untuk mengatasi kesulitan 

seorang direktur yang kurang mampu mengawasi pekerjaan 

yang menjadi tugasnya dari segi teknis, direktur melakukan 

upaya peningkatan diri dengan melakukan pendidikan dan 

pelatihan. 

c) Hubungan antar pribadi (interpersonal relation). Komponen ini 

menggambarkan hubungan interpersonal antara bawahan dan 

atasan di mana bawahan mungkin merasa tidak layak bergaul 

dengan atasan mereka. Setidaknya ada tiga kecakapan yang 

harus dimiliki setiap manajer agar tidak mengecewakan 

pegawai, yaitu: 

(1) Kecakapan teknis (technical skill). Kecakapan ini 

sangatlah penting yang dapat berupa metode, proses dan 

keseluruhan yang diidentikkan dengan kemampuan 

menggunakan aparatur. 
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(2) Kecakapan kemanusiaan (human skill). Kecakapan 

dalam bekerja dengan kelompok sehingga mampu 

membangun kerjasama dan mengkoordinasikan berbagai 

aktivitas.  

(3) Kecakapan konseptual (conceptual skill). 

Kecakapan untuk memahami seluk beluk organisasi 

sehingga dalam berbagai kegiatan diperlukan faktor 

penekan yang konsisten dengan pencapaian tujuan akhir 

organisasi secara keseluruhan. 

d) Kondisi kerja (working condition). Setiap manajer dapat 

mengambil bagian dalam hal yang berbeda dengan tujuan agar 

keadaan bawahannya menjadi lebih wajar. Contohnya ruangan 

khusus di setiap unit, pencahayaan, suhu udara, peralatan, dan 

keadaan fisik lainnya. Menurut Herzberg, jika kondisi 

lingkungan sesuai dapat diciptakan, kesuksesan besar dapat 

dicapai dengan berfokus pada keinginan ego dan mencapai 

realisasi diri yang lebih tinggi. 

e) Gaji (wageg). Mayoritas manajer tidak dapat memutuskan skala 

kompensasi yang berlaku di unit mereka. Setiap manajer 

memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah situasi 

dibawah arahannya dikompensasikan dengan tepat untuk tugas 

yang dilakukan. Manajer harus berusaha untuk mencari tahu 

bagaimana pekerjaan perusahaan mereka diklasifikasikan dan 

faktor-faktor apa yang masuk kedalam kategorisasi itu. 

d. Tujuan Pemberian Motivasi Kerja. 

 Menurut Ngalim (2006) pada umumnya tujuan motivasi adalah untuk 

membangkitkan keinginan dan kesiapan seseorang untuk melaksanakan aktivitas 
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agar tujuan dapat dicapai dan mendapatkan hasil. Sementara tujuan dari 

pemberian motivasi menurut Purwanto (2007) yakni untuk menggerakkan 

individu sehingga timbul hasrat dan kehendak untuk mencapai sesuatu agar tujuan 

dapat dicapai dan mendapatkan hasil. Pemberian motivasi sangat diperlukan demi 

tercapainya tujuan motivasi yang disampaikan oleh orang yang mengetahui 

riwayat kehidupan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepribadian 

individu yang akan diberi motivasi. 

 Siklus motivasi dikoordinasikan untuk mencapai tujuan, menurut Suarli & 

Bahtiar (2010). Hasil atau tujuan yang diinginkan pegawai dipandang sebagai 

kekuatan yang menarik individu. Memotivasi individu merupakan teknik 

manajemen untuk mempengaruhi perilaku manusia tergantung pada informasi 

tentang apa yang menggerakkan individu. 

 Motivasi dianggap penting karena motivasi merupakan hal yang 

menimbulkan, mengarahkan dan menyokong perilaku manusia sehingga 

seseorang perlu berusaha dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat dalam 

memperoleh hasil yang terbaik. Adapun tujuan motivasi menurut Hasibuan (2005) 

dalam (Iqrar, 2016) antara lain: 

1) Semangat kerja pegawai yang ditumbuhkan 

2) Kepuasan kerja pegawai yang ditingkatkan 

3) Membuat pegawai lebih produktif 

4) Menjaga kestabilan dan loyalitas pegawai 

5) Mengurangi tingkat absensi pegawai dan meningkatkan 

kedisiplinan 

6) Memaksimalkan keadaan pegawai 

7) Membangun hubungan dan keadaan kerja yang positif 
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8) Tingkatkan keterlibatan dan kreativitas pegawai 

9) Peningkatan kesejahteraan pegawai 

10) Meningkatkan tanggung jawab terhadap kewajiban mereka 

e. Pengukuran Motivasi Kerja 

 Motivasi kerja dapat dievaluasi dan diidentifikasi melalui survei yang 

bertujuan untuk mendiagnosis masalah khusus diantara pegawai. Contohnya 

kuesioner dapat digunakan untuk menentukan kepuasan karyawan dengan 

remunerasi yang mereka dapatkan di tempat kerja. Menurut Robbins motivasi 

dapat diukur dari berbagai sudut pandang antara lain kreatif dalam melaksanakan 

pekerjaan, memiliki sifat agresif, menaati jam kerja, meningkatkan kualitas kerja 

dari hari ke hari, tingginya inisiatif kerja dapat mendorong prestasi kerja, tugas 

yang diberikan dapat diselesaikan sesuai kemampuan, kejujuran dan loyalitas, 

menjalin hubungan kerja antara pimpinan dan pegawai, memberikan data yang 

tepat dan akurat serta tujuan organisasi maupun perorangan dapat dicapai 

(Gustisyah, 2009). 

 Produktivitas dapat didefinisikan sebagai efisiensi penggunaan input untuk 

menciptakan komoditas atau jasa sebagai gagasan untuk memenuhi keinginan 

manusia atau sebagai sikap mental yang percaya bahwa kualitas hidup saat ini 

dapat ditingkatkan, baik kinerja kemarin maupun besok harus lebih unggul dari 

hari ini. Rasa tanggung jawab, semangat untuk bekerja, kerja tim, dan dorongan 

untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi diri adalah ciri-ciri orang yang 

produktif (Sedarmayanti, 2009). 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Teori 

Sumber: Agustian (2009), Tasmara (2006), Trivellas, et al. (2010), 
Manuallang (2008) 

Keterangan: 

: variabel yang diteliti 

: variabel yang tidak diteliti 

Kecerdasan spiritual merupakan 

kecakapan untuk memberi arti 

spiritual pada perilaku, pikiran dan 

aktivitas, serta hanya berprinsip 

kepada Allah. 

Kriteria kecerdasan spiritual: 

 Memiliki visi 

 Merasakan kehadiran Allah 

 Berzikir dan berdoa 

 Memiliki kualitas sabar 

 Cenderung pada kebaikan 

 Empati 

 Berjiwa besar 

 Bahagia melayani 

 

Faktor yang mempengaruhi 

motivasi: 

 Faktor intrinsik 

 Prestasi 

 Pengakuan 

 Pekerjaan itu sendiri 

 Tanggung jawab 

 Pengembangan diri 

 Faktor ekstrinsik  

 Kebijakan dan administrasi 

 Supervisi 

 Hubungan antar pribadi 

 Kondisi kerja 

 Gaji  

Motivasi kerja merupakan suatu 

keadaan yang menggerakkan, 

membangkitkan, mempengaruhi, 

mengarahkan dan mendorong 

seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaan untuk mencapai suatu 

tujuan.  
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C. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian merupakan suatu bentuk uraian dan 

visualisasi hubungan antara konsep lainnya atau variabel yang satu dengan 

variabel yang lain terhadap pokok permasalahan yang penelitian 

(Notoatmodjo, 2010).  

 

Variabel independen    Variabel dependen 

 

 

 

Bagan 2.2. Kerangka Konsep 

 

Keterangan: 

: Variabel independen 

: Variabel dependen 

 

 

 

 

 

 

Kecerdasan spiritual  Motivasi kerja 
pegawai 

administrasi 



36 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yakni penelitian yang 

menggunakan angka-angka untuk menjawab pertanyaan penelitian dan hipotesis 

tertentu. Data tersebut berupa peringkat, nilai, skor atau frekuensi dan dianalisis 

dengan statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan hipotesis untuk 

memprediksi bahwa satu variabel mempengaruhi variabel lain (Asmadi 2010). 

Adapun desain penelitian yang digunakan yakni korelasi dengan pendekatan cross 

sectional. Menurut Arikunto (2010) korelasi diaplikasikan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya hubungan, dan jika ada seberapa erat hubungan tersebut serta berarti 

atau tidak hubungan itu. Pendekatan cross sectional ialah metode untuk 

mempelajari dinamika korelasi. Cross sectional merupakan rancangan penelitian 

dimana pengamatan atau pengukuran dilakukan pada lokasi atau waktu yang sama 

(Ahyar, 2020). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 RSUD Haji Makassar menjadi lokasi pelaksanaan penelitian yang 

beralamat di jalan Daeng Ngeppe No. 14 kelurahan Jongaya, Kecamatan 

Tamalate, Kota Makassar. Waktu penelitian dimulai dari pembuatan proposal 

terhitung sejak bulan April 2021, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data 

awal di bulan Agustus 2021, hingga pengolahan data pada bulan Desember 2021. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Seluruh elemen yang akan dijadikan daerah generalisasi disebut populasi. 

Elemen populasi mengacu pada keseluruhan subjek yang akan diukur serta unit 

yang diteliti (Sugiyono, 2018:126). Adapun populasi dari penelitian ini yaitu 
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pegawai administrasi di RSUD Haji Makassar yang bertugas pada bagian loket 

dan apotek berjumlah 35 orang.  

 Sampel dapat ditentukan apabila kita telah memperoleh populasi. Sampel 

merupakan representasi dari karakteristik dan jumlah populasi. Teknik 

sensus/sampling total merupakan teknik sampling yang digunakan. Teknik 

sampling total merupakan pemungutan sampel yang berarti seluruh populasi 

dijadikan sebagai sampel. Teknik ini sebaiknya digunakan pada populasi <100 

orang sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel sebagai subjek atau 

pemberi informasi (Sugiyono, 2018:136). Maka total sampel pada penelitian ini 

yaitu 35 responden. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

 Istilah data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung 

dari pengumpul data. Kecerdasan spiritual dan motivasi kerja pegawai 

administrasi di RSUD Haji Makassar merupakan sumber data primer yang 

dikumpulkan menggunakan kuesioner yang berisi jawaban dari pertanyaan yang 

dijawab oleh responden (Sugiyono, 2017). 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah informasi yang melengkapi data primer. Data 

sekunder diperoleh dari pihak rumah sakit seperti dokumen atau hal lain yang 

diperoleh dari sumber lain (Sugiyono, 2017). Peneliti mendapatkan data sekunder 

dari berbagai sumber seperti jurnal, buku dan publikasi lainnya yang dapat 

melengkapi dan mendukung penelitian. 
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E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat pengukur yang digunakan pada fenomena 

sosial dan alam yang secara spesifik mengamati variabel penelitian keseluruhan 

(Sugiyono, 2018:156). Kuesioner digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan 

data dengan menggunakan skala likert dengan bentuk ceklist. Alasan peneliti 

memakai skala likert ini yaitu karena skala ini dipakai untuk menilai persepsi, 

pandangan dan sikap seseorang ataupun kelompok orang perihal fenomena sosial.    

 Pertama, variabel kecerdasan spiritual ialah variabel yang dapat 

mengungkapkan peranan kecerdasan spiritual dengan indikator (Tasmara, 2006) 

yakni memiliki visi, merasakan kehadiran Allah, berdzikir dan berdoa, memiliki 

kualitas sabar, cenderung pada kebaikan, empati, berjiwa besar, dan bahagia 

melayani. Kedua, variabel motivasi kerja dengan indikator (Manuallang 2008) 

yakni prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan 

diri, kebijakan dan administrasi, supervisi, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, 

dan gaji. 

 Ada lima alternatif jawaban pada skala likert ini yakni STS (Sangat Tidak 

Setuju), TS (Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). Penulis 

memodifikasi skala likert ini dengan menghapus alternatif jawaban netral (N) 

untuk menghindari efek tendensi sentral atau jawaban pada satu alternatif jawaban 

(N), karena penulis mengharapkan responden untuk tidak bersikap netral dan 

dapat memutuskan pilihan yang tegas, maka skala penelitian ini hanya memiliki 

empat jawaban alternatif yakni STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S 

(Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 
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F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

 Validitas ialah tingkat keakuratan dalam mengukur instrumen, valid 

berarti terjadi kesesuaian antara instrumen dan sesuatu yang diukur (Agus, 2011). 

Peneliti melakukan uji validitas sebelum melakukan penelitian yang akan 

dilakukan di RSUD Haji Makassar. Tujuan uji validitas ini adalah untuk menilai 

validitas suatu instrumen (dalam hal ini kuesioner). Uji validitas dalam penelitian 

menggunakan perangkat komputer program SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) dengan teknik Pearson Product Moment (Sugiyono, 2004).  

 Adapun ketentuan ujinya yakni bila rhitung lebih dari atau sama dengan rtabel 

dengan taraf signifikan 5% artinya variabel tersebut valid dan bila rhitung lebih kecil 

dari rtabel dengan taraf signifikan 5% artinya variabel tersebut tidak valid (Agus, 

2011). 

2. Uji Reliabilitas   

 Reliabilitas yaitu kestabilan pengukuran, instrumen dianggap reliabel jika 

nilainya tetap konsisten ketika digunakan berulang-ulang (Agus, 2011). Sebelum 

melaksanakan penelitian terlebih dahulu peneliti melakukan uji reliabilitas. 

Perhitungan reliabilitas kuesioner dilakukan menggunakan perangkat komputer 

program SPSS dengan rumus koefisien Cronbach Alpha. 

 Jika nilai Cronbach Alpha > 0,6 artinya pernyataan tersebut reliabel dan 

jika nilai Cronbach Alpha < 0,6 artinya pernyataan dianggap tidak reliabel (Agus, 

2011). 
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G. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data 

 Menurut Hidayat (2007) ada beberapa tahapan yang harus dilalui saat 

mengolah data, antara lain: 

a) Editing adalah proses pengecekan kembali kelengkapan setiap 

pertanyaan dan jawaban yang terdapat dalam kuesioner saat melakukan 

entry data maupun saat wawancara agar jawaban yang diberikan lebih 

akurat.  

b) Coding adalah proses pemberian kode pada setiap informasi yang 

termasuk dalam kategori yang sama. Kode yang diberikan berupa angka 

atau huruf yang dijadikan sebagai pedoman pada sebuah data yang akan 

dianalisis.  

c) Scoring adalah proses untuk menghitung skor setiap responden 

berdasarkan tanggapan mereka terhadap pertanyaan yang diajukan 

peneliti. 

d) Tabulasi Data adalah proses pembuatan yang diisi menggunakan kode 

untuk keperluan analisis. Untuk menghindari kesalahan dalam tabulasi 

maka diperlukan ketelitian. Tujuan pemakaian tabulasi adalah agar data 

dapat diolah dengan mudah. 

2. Analisis Data 

a) Analisis Univariat 

 Analisis univariat diaplikasikan untuk mengungkapkan atau 

menggambarkan karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2012). 

Variabel yang dianalisis yakni kecerdasan spiritual dan motivasi kerja pegawai 

administrasi. 
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b) Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat diaplikasikan untuk melihat hubungan antara variabel 

independen (kecerdasan spiritual) dengan variabel dependen (motivasi kerja 

pegawai administrasi). Analisis bivariat yang akan digunakan adalah uji korelasi 

Spearman Rank (Rho). Uji Spearman Rank (Rho) ini digunakan untuk mengukur 

tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel. Pada uji ini jika p< 0,05 berarti 

hasil signifikan dan sebaliknya. Besarnya nilai koefisien korelasi spearman rank 

antara +1 s/d -1.  Jika nilai +1 maka terdapat hubungan positif pada kedua 

variabel sedangkan jika nilai -1 maka terdapat hubungan negatif pada kedua 

variabel tersebut. Artinya tanda + dan – menunjukkan arah hubungan di antara 

kedua variabel.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Singkat RSUD Haji Makassar 

 Salah satu rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 

RSUD Haji Makassar yang beralamat di Jln. Daeng Ngeppe No.14 Kelurahan 

Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Lokasi pembangunannya 

merupakan bekas lokasi Rumah Sakit Kusta Jongaya yang dapat memudahkan 

dan mendukung pemberian pelayanan bagi calon Jemaah Haji dan masyarakat 

sekitarnya. Didirikan pada lahan pemerintah Daerah Selawesi Selatan seluas 1,34 

HA pada bagian ujung Selatan ibu kota. 

 Pembangunan Rumah Sakit Haji di Indonesia memperoleh bantuan dari 

pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai bentuk ganti rugi atas Musibah 

Terowongan Mina yang menewaskan 631 jemaah haji asal Indonesia, dari 

Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk. Tujuan didirikan adalah untuk 

mengenang momen kehidupan yang dijadikan sebagai pelajaran akibat musibah 

terowongan Al Muaisim yang terjadi di Mina tanggal 2 Juli 1990. Terdapat 3 kota 

lain yang mendirikan Rumah Sakit Haji di Indonesia yaitu Jakarta, Medan dan 

Surabaya. Presiden RI meresmikan Rumah Sakit Haji Makassar pada tanggal 16 

Juli 1992. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 802/VII/1992 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit, serta Surat Keputusan Gubernur 

Sulawesi Selatan Nomor: 1314/IX/1992 tentang tarif pelayanan kesehatan pada 

Rumah Sakit Haji Makassar menyatakan bahwa pemerintah bertindak sebagai 

pihak pengelola.  

 Kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSUD Haji Makassar secara 

Islami yang modern, optimal dan kesehatan anak yang berkualitas, individu, 
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keluarga, maupun karyawan dari berbagai kalangan usia. Hanya bermodalkan 

tekad untuk menerjang segala rintangan yang mungkin di hadapi demi 

terpenuhinya segala tugas tanggungjawab untuk memberikan pelayanan optimal, 

fasilitas yang ditingkatkan melalui sarana dan prasarana, alat kesehatan yang 

mampu menunjang peningkatan kualitas pelayanan yang didukung oleh dokter 

umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, tenaga penunjang diagnostic, tenaga 

administrasi yang bekerja sesuai standar dalam memberikan pelayanan.  

b. Visi, Misi dan Motto RSUD Haji Makassar 

1) Visi RSUD Haji Makassar 

 Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Islami, Terpercaya, 

Terbaik, dan Pilihan Utama di Sulawesi Selatan  

2) Misi RSUD Haji Makassar 

a) Masyarakat mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang   

diselenggarakan secara optimal dan rujukan yang berkualitas.   

b) Tenaga kesehatan melakukan penelitian berdasarkan karakter 

islam yang terselenggara sebagai bentuk pendidikan. 

c) Pelayanan kesehatan yang baik, akuntabel, berbasis the ten 

golden habits yang dikelola berdasarkan pola tata kelola. 

d) Sumber daya manusia yang dikembangkan dengan peningkatan 

sarana dan prasarana sebagai upaya meningatkan kualitas 

pelayanan. 

e) Karyawan merupakan aset berharga yang perlu ditingkatkan 

kesejahteraannya.  

3) Motto RSUD Haji Makassar 

 Kesembuhan Anda adalah kebahagiaan kami, kebahagiaan Anda 

adalah kebanggaan kami. 
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c. Struktur Organisasi RSUD Haji Makassar 

 Struktur organisasi terbaru tahun 2020 RSUD Haji Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan berdasar pada Pergub Sulsel No.72 Tahun 2011 tentang Tupoksi 

dan rincian tugas jabatan struktural RSUD Haji adalah sebagai berikut: 

1) Direktur 

2) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan membawahi: 

3) Bidang Pelayanan Medik 

a) Seksi Pengembangan Pelayanan Medik 

b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik 

4) Bidang Pelayanan Keperawatan 

a) Seksi Pengembangan Keperawatan 

b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keperawatan 

5) Disamping itu juga mengkoordinir beberapa instalasi, yaitu: 

a) Instalasi Rawat Inap 

b) Instalasi Rawat Jalan 

c) Instalasi Gawat Darurat 

d) Instalasi Bedah Sentral 

e) Instalasi Perawatan Intensif 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi RSUD Haji Makassar
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2. Karakteristik Responden 

  Jenis kelamin, umur, riwayat pendidikan dan masa kerja 

merupakan karakteristik responden yang disajikan dalam bentuk tabel 

berikut: 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada  

Pegawai Administrasi di RSUD Haji Makassar 

Jenis Kelamin Frekuensi (F) Persentase (%) 

Laki-laki 
Perempuan 

6 
29 

17,1 
82,9 

Total 35 100 

Sumber: Data Primer 2021 

  Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 35 responden 

didapatkan mayoritas pegawai berjenis kelamin perempuan yakni 29 

responden (82,9%) dan minoritas pegawai adalah laki-laki yakni 6 responden 

(17,1%). 

b. Umur 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur pada  

Pegawai Administrasi di RSUD Haji Makassar 

Umur (Tahun) Frekuensi (F) Persentase (%) 
21-30 
31-40 
41-51 

13 
15 
7 

36,8 
43 

20,2 
Total  35 100 

Sumber: Data Primer 2021 

  Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 35 responden 

terlihat kelompok terbesar responden adalah yang berumur 31-40 tahun 
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sebanyak 15 responden (43%) sedangkan kelompok terkecil yakni berumur 

41-51 tahun yang berjumlah 7 responden (20,2%). Selanjutnya responden 

yang berumur 21-30 tahun berjumlah 13 responden (36,8%). 

c. Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada 
Pegawai Administrasi di RSUD Haji Makassar 

Pendidikan Terakhir Frekuensi (F) Persentase (%) 
D3 
S1 

12 
23 

34.3 
65,7 

Total  35 100 
Sumber: Data Primer 2021 

  Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 35 responden 

terlihat mayoritas pendidikan pegawai S1 yakni 23 responden (65,7%) dan 

minoritas berpendidikan D3 yakni 12 responden (34,3%).  

d. Masa Kerja 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja pada  

Pegawai Administrasi di RSUD Haji Makassar 

Masa Kerja Frekuensi (F) Persentase (%) 
1-10 
11-20 
21-30 

26 
6 
3 

74,5 
17 
8,5 

Total  35 100 
Sumber: Data Primer 2021 

  Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 35 responden 

mayoritas pegawai berada pada masa kerja 1-10 tahun sebanyak 26 responden 

(74,5%), disusul masa kerja 11-20 tahun sebanyak 6 responden (17%) dan 

masa kerja 21-30 tahun sebanyak 3 responden (8,5%). 
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3. Analisis Univariat 

a. Kecerdasan Spiritual 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Kecerdasan 
Spiritual pada Pegawai Administrasi di RSUD Haji Makassar 

Tingkat Kecerdasan Spiritual Frekuensi (F) Persentase (%) 
Tinggi  
Rendah 

30 
5 

85,7 
14,3 

Total 35 100 

Sumber: Data Primer 2021 

  Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 35 responden 

sebagian besar memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi sebanyak 30 

responden (85,7%) dan sebanyak 5 responden (14,3%) yang memiliki tingkat 

kecerdasan spiritual yang rendah. 

b. Motivasi Kerja  

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Motivasi Kerja 
pada Pegawai Administrasi di RSUD Haji Makassar 

Tingkat Motivasi Kerja Frekuensi (F) Persentase (%) 
Tinggi  
Rendah 

29 
6 

82,9 
17,1 

Total 35 100 

Sumber: Data Primer 2021 

  Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 35 responden 

sebagian besar memiliki tingkat motivasi yang tinggi sebanyak 29 responden 

(82,9%) dan sebanyak 6 responden (17,1%) yang memiliki tingkat motivasi 

kerja yang rendah. 
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4. Analisis Bivariat 

Tabel 4.7 

Hasil Tabulasi Silang Antara Hubungan Kecerdasan Spiritual dengan 
Motivasi Kerja pada Pegawai Administrasi di RSUD Haji Makassar 

Sumber: Data Primer 2021 

 Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 35 responden yang 

memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi sebanyak 30 responden (100%) dan 

yang memiliki kecerdasan spiritual yang rendah sebanyak 5 responden (100%). 

Sebanyak 29 responden (82,9%) yang memiliki kecerdasan spiritual dan motivasi 

kerja yang tinggi, sebanyak 1 responden (2,9%) yang memiliki kecerdasan 

spiritual yang tinggi tetapi memiliki motivasi kerja yang rendah, dan sebanyak 5 

responden (14,2%) yang memiliki kecerdasan spiritual dan motivasi kerja yang 

rendah. Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji Spearman Rank (Rho) 

diperoleh nilai p=0.000 (p≤0.05). Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan 

yang bermakna antara kecerdasan spiritual dengan motivasi kerja pada pegawai 

administrasi di RSUD Haji Makassar, didapatkan nilai koefisien korelasi yaitu r = 

0,869 maka hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keeratan antara kedua 

variabel memiliki hubungan yang kuat.  

 

 

 

 

 
Kecerdasan 

Spiritual 

Motivasi Kerja 
Tinggi Rendah Total P 

Value n % n % n % 
Tinggi 
Rendah 

29 
0 

82,9 
0 

1 
5 

2,9 
14,2 

30 
5 

100 
100 

 
0.000 

Total 29 82,9 6 17,1 35 100 
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B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 

 Sejak seseorang dilahirkan, gender adalah perbedaan biologis antara 

seorang wanita dan seorang pria. Pria dan wanita memiliki perbedaan biologis dan 

fungsi biologis yang tidak dapat tertukar, memiliki fungsi yang tetap antara pria 

dan wanita yang berada di muka bumi. Hasil penelitian yang diperoleh di RSUD 

Haji Makassar pada pegawai administrasi yaitu dari 35 responden, sebanyak 29 

responden (82,9%) berjenis kelamin perempuan atau lebih dominan menjawab 

kuesioner terkait kecerdasan spiritual terhadap motivasi kerja dibandingkan 

dengan yang berjenis kelamin laki- laki yang hanya berjumlah 6  responden 

(17,1%). 

 Kehidupan yang bersifat sosial yang dijalani sehari-hari menjadikan jenis 

kelamin sebagai salah satu kategori dasar. Hal pertama yang kita lakukan ketika 

berjumpa dengan orang baru adalah melakukan upaya identifikasi terhadap jenis 

kelamin. Terjadinya kategori jenis kelamin yang secara otomatis tanpa berpikir 

lebih luas.  

b. Usia 

 Usia adalah lama waktu hidup seseorang yang terhitung sejak lahir hingga 

berulang tahun. Kematangan berpikir dan bekerja seseorang akan meningkat 

seiring dengan bertambahnya usia. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, 

kedewasaan seseorang membuat dirinya diberikan kepercayaan yang lebih. Hal ini 

sebagai pengalaman dan kematangan jiwa. Salah satu faktor berpengaruh terhadap 

kecerdasan spiritual dan motivasi kerja suatu individu adalah usia. 

 Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berada pada 

kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 15 responden (43%), dimana kisaran usia 

tersebut memungkinkan seseorang bekerja secara produktif dibanding usia >40 
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tahun dan lebih berpengalaman dari pada usia <25-30 tahun, sedangkan usia 

produktif 21-30 tahun sebanyak 13 responden (36,8%) lebih peka terhadap hal 

yang berbau pendidikan maupun penelitian dan lebih paham dalam bidang 

teknologi salah satunya dapat digunakan dalam proses administrasi dan untuk usia 

41- 51 tahun sebanyak 7 responden (20,2%). 

c. Pendidikan Terakhir  

 Definisi pendidikan menurut UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan 

tinggi, merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar berdasarkan rencana 

demi menciptakan proses pembelajaran yang aktif sebagai upaya untuk menggali 

potensi diri dengan kekuatan spiritual yang dimiliki, diri yang mampu menahan, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan kreativitas yang dibutuhkan secara 

pribadi, kelompok masyarakat, bangsa dan negara.   

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 35 responden terlihat mayoritas 

pendidikan pegawai administrasi S1 yakni 23 responden (65,7%) dan minoritas 

berpendidikan D3 yakni 12 responden (34,3%). Pendidikan yang berlandaskan 

pada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu pendidikan formal yang 

memegang teguh nilai-nilai keagamaan, budaya yang dianut dan respon yang 

cepat apabila terjadi tuntutan pada perubahan zaman. Sistem pendidikan formal 

meliputi semua aspek pendidikan yang bekerja sama dengan tujuan tercapainya 

pendidikan nasional. Pendidikan formal memiliki fungsi dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan kemampuan yang dikembangkan dan 

pembentukan watak maupun martabat peradaban bangsa, dengan maksud agar 

potensi peserta didik dapat dikembangkan menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa berbuat baik, sehat, cerdas, 

cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab 

secara demokratis. 
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 Dikutip dalam penelitian Fikriyana (2020) yang memberikan pendapat 

mengenai pendidikan formal yang pelaksanaannya dilakukan secara teratur, 

terstruktur, sistematis dan berjenjang serta diatur oleh peraturan yang sangat ketat. 

Pekerja mendapatkan tuntutan pekerjaan yang berbeda dari setiap organisasi kerja. 

Pekerja diharuskan untuk memenuhi tuntutan tersebut agar mencegah terjadinya 

permasalahan seperti produktivitas kerja yang mengalami penurunan 

(Administrasi et al., 2020). 

d. Masa Kerja  

 KBBI mendefinisikan masa kerja yang mengacu pada waktu yang 

dihabiskan seseorang untuk melakukan pekerjaan pada sebuah lembaga atau 

organisasi. Pemberhentian hak kerja, perekrutan pekerja, maupun kehadiran tidak 

memiliki hubungan terhadap masa kerja. Tetapi produktivitas kerja dipengaruhi 

oleh masa kerja (Nuriana, 2019). Definisi masa kerja menurut Robbins dan Judge 

(2017:32) merupakan pengalaman kerja yang dilihat sebagai prediktor yang dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja. Masa kerja dapat dijadikan sebagai variabel 

yang mampu memberi penjelasan mengenai perputaran pekerja. Seseorang yang 

telah lama bekerja cenderung memiliki droupout yang kecil. 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 35 responden mayoritas 

pegawai berada pada masa kerja 1-10 tahun sebanyak 26 responden (74,5%), 

disusul masa kerja 11-20 tahun sebanyak 6 responden (17%) dan masa kerja 21-

30 tahun sebanyak 3 responden (8,5%). Kategori masa kerja yang dikemukakan 

oleh Handoko (2002) yaitu kategori lama apabila > 4 tahun, kategori sedang 

apabila bekerja 1- 4 tahun dan dikategori baru apabila bekerja 0-1 tahun. Terdapat 

kesesuaian dengan teori yang dinyatakan oleh Adinugroho, Kurniawan dan 

Wahyuni (2014) dalam penelitian Elyanti (2017) mengungkapkan adanya 

pengaruh baik maupun buruk yang ditimbulkan dari masa kerja yang mungkin 

dirasakan oleh pekerja. Pengalaman dan keterampilan yang mengalami 
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peningkatan merupakan efek positif yang mungkin didapatkan apabila pekerja 

telah menghabiskan waktu yang lama pada sebuah organisasi sehingga terjadi 

peningkatan kecerdasan spiritual yang selaras dengan tingginya motivasi kerja 

yang dimiliki (Elyanti, 2017). 

2. Pembahasan Univariat  

a. Kecerdasan Spiritual  

 Keberadaan sumber daya manusia sangat diperlukan oleh organisasi 

maupun instansi yang mampu memberi pengaruh positif pada setiap kegiatan 

yang dilakukan agar tujuan dapat diraih, kecerdasan spiritual sangat penting bagi 

setiap karyawan yang akan direkrut, hal ini dilakukan guna agar tugas yang 

diberiakan dapat terlaksana dengan penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan agar 

motivasi diri dapat terjaga dengan senantiasa mengingat. Kecerdasan spiritual 

dianggap sebagai faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai yang 

bekerja pada sebuah instansi melalui potensi kerja yang dimaksimalkan dengan 

mempertimbangkan manajemen perusahaan. 

 Kecerdasan spiritual merupakan jembatan yang digunakan untuk 

menjalani kehidupan yang sebenarnya. Seseorang yang tidak memiliki kecerdasan 

spiritual cenderung mudah mengalami rasa bosan dalam bekerja, yang dapat 

menghambat bahkan mengganggu proses penyelesaian pekerjaan. Sekalipun 

seorang pegawai memiliki tingkat kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan 

emosi (EQ) yang tinggi, namun tidak terjadi keseimbangan dengan kecerdasan 

spiritual (SQ) yang baik, maka kedua kecerdasan tersebut tidak mampu bekerja 

secara maksimal. Berbagai konflik permasalahan akan selalu ada pada sebuah 

organisasi maupun instansi yang tingkat kesulitannya tid ak dapat diprediksi, 

proses penyelesaiannya tidak hanya menggunakan kecerdasan intelektual saja, 

tetapi diperlukan kecerdasan yang berasal dari fitrah manusia yaitu kecerdasan 

spiritual.  (Akbar et al., 2017). 
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 Hasil penelitian ini menunjukkan pembagian kategori tingkat kecerdasan 

spiritual, yaitu kategori tinggi dan rendah, dikatakan tinggi apabila responden 

memiliki presentasi total jawaban >62,5% dan rendah apabila responden memiliki 

presentasi total jawaban <62,5%. Berdasarkan pada tabel analisis univariat 

diperoleh hasil dari 35 responden, kategori tinggi pada tingkat kecerdasan 

spiritual sebanyak 30 responden (85,7%) dan rendah hanya 5 responden (14,3%). 

Salah satu hal yang mempengaruhi responden didominasi oleh tingkat kecerdasan 

spiritual yang tinggi adalah dilihat pada jawaban kuesioner salah satunya terkait 

setiap individu memiliki visi dan misi dalam hidup dan selalu melibatkan Tuhan 

dalam setiap hal yang dilakukan maupun yang hendak dilakukan serta meyakini 

arti kebermaknaan (meaning) yang artinya menyadari hikmah dalam kehidupan 

sehari-hari dengan satu tujuan dan panggilan untuk melayani, termasuk 

didalamnya dalam dunia kerja.   

 Dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Nawa Syarif Fajar Sakti, 

2019 yang berjudul Urgensi kecerdasan spiritual terhadap agresivitas mahasiswa 

dikemukakan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall mengenai kecerdasan spiritual 

adalah kemampuan menghadapi dan menyelesaikan masalah hidup, makna dan 

nilai, khususnya kemampuan menempatkan perilaku dan kehidupan manusia 

dalam konteks makna dalam jangkauan luas, serta kemampuan untuk menilai 

apakah tindakan atau cara hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lain (Danah Zohar & Ian Marshall, 2004: 123). Ary Ginanjar Agustian, 

mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan yang berlandaskan pada 

nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat segala aktivitas yang dilakukan dapat 

bermakna ibadah, dengan menerapkan langkah dan pola pikir yang bersifat fitrah, 

menuju manusia seutuhnya (hanif), dan memiliki pola pemikiran tauhid 

(integralistik) serta berprinsip “hanya karena Allah”. (M. Nawa Syarif Fajar Sakti, 

2019) 
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b. Motivasi Kerja 

 Motivasi menjadi awal mula munculnya perilaku manusia. Beberapa 

psikologi menggunakan istilah yang berbeda dalam   menafsirkan sesuatu yang 

memicu munculnya perilaku. Ada yang menyebutnya sebagai motivasi 

(motivation) atau motif, kebutuhan (need), desakan  (urge),  keinginan  (wish),  

dorongan (drive). Definisi motivasi menurut Ummul Chair (2020) yaitu 

terbentuknya perilaku yang ditandai dengan berbagai aktivitas kegiatan 

melibatkan proses psikologis, faktor internal dan eksternal mampu memberikan 

pengaruh agar tujuan hendak dicapai melalui pemberian arahan (Ma’ruf & Chair, 

2020) 

 Faktor yang menduduki peranan penting yang menjadi bahan 

pertimbangan pihak manajemen adalah motivasi. Pemberian motivasi 

dimaksudkan agar pegawai mampu mengambil peran positif untuk mewujudkan 

tujuan organisasi. Seorang pegawai yang termotivasi akan antusias dalam 

menyelesaikan beban tugas yang diberikan. Dikutip dalam penelitian Iqrar 

Ramadhan (2016), motivasi memegang peranan penting karena motivasi adalah 

hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung manusia dalam 

berperilaku, agar hasil optimal mampu dicapai melalui keuletan dan semangat 

kerja yang tinggi. 

 Teori motivasi menurut Robbins (1996), merupakan faktor penting yang 

memberi harapan kepada setiap pegawai agar termotivasi, mereka akan bekerja 

keras, taat terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku, serta tingginya semangat 

untuk meningkatkan produktivitas. Peningkatan kedisiplinan dan absensi pegawai 

yang lebih rendah merupakan tujuan memberikan motivasi. Lanjutnya, definisi 

kedisiplinan yang dimaksud adalah rasa sadar dan sedianya seorang pegawai 

untuk taat dan patuh terhadap aturan dan norma sosial perusahaan yang 
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ditetapkan. Pegawai yang kurang disiplin berpotensi menurunkan kinerja, yang 

memberikan efek terhadap kualitas institusi sebagai penyedia palayanan.  

 Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 35 responden sebagian 

besar memiliki tingkat motivasi yang tinggi sebanyak 29 responden (82,9%) dan 

sebanyak 6 responden (17,1%) yang memiliki tingkat motivasi kerja yang rendah. 

Proporsi motivasi kerja kategori tinggi lebih dominan dibanding kategori rendah. 

Kesimpulan yang ditarik yaitu bahwa motivasi kerja yang dimiliki pegawai 

administrasi Rumah Sakit Haji cukup tinggi. Salah satu hal yang mempengaruhi 

responden didominasi oleh tingkat motivasi yang tinggi adalah dilihat pada 

jawaban kuesioner salah satunya terkait.  Tingginya prestasi yang telah saya raih, 

memungkinkan dorongan tersebut untuk dipertahankan, sehingga pegawai 

administrasi merasa perlu melakukan tanggung jawab atas pekerjaan demi reward 

dari atasan Rumah Sakit Haji Makassar. Serta persepsi pegawai terkait gaji yang 

didapatkan juga merupakan faktor penyebab yang dapat membuat semangat kerja 

pegawai meningkat. 

 Etos kerja atau motivasi kerja sangatlah diperlukan bagi setiap pekerja 

dalam melakukan pekerjaan, kemunculan sikap tersebut berlandaskan pada rasa 

sadar melalui sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Etos berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta 

kepercayaan pada sesuatu. Individu maupun sekelompok masyarakat cenderung 

memiliki sikap ini. Pembentukan etos dipengaruhi oleh kebiasaan, budaya, dan 

nilai-nilai yang dianut. Menurut Sinamo etos kerja atau motivasi kerja 

didefinisikan sebagai kombinasi perilaku baik yang berakar pada nilai-nilai dasar 

dan didukung oleh dedikasi yang komprehensif yang bersifat integral terhadap 

paradigma kerja. Islam telah menyeru kata amal yang disampaikan melalui al-

Qur‘an. Islam memberi penekanan mengenai etos kerja (motivasi kerja) atau sikap 

pekerja untuk membangun kreativitas kerja agar menjalani kehidupan penuh 
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dengan kebahagiaan yang sempurna. Manusia pada hakikatnya melakukan 

pekerjaan guna memperoleh falah (kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan). 

  Islam memberikan tuntutan motivasi kerja berupa kejujuran, amal saleh, 

kebenaran, rasa malu, kesucian diri, kasih sayang, hemat dan kesederhanaan 

(qana‘ah dan zuhud). Pandangan Islam terhadap bekerja menjadi kewajiban bagi 

setiap manusia. Seseorang akan memperoleh pendapatan apabila melakukan 

pekerjaan agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi secara pribadi maupun keluarga 

dengan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. (Fuady, 2018) 

 Bekerja telah dianggap sebagai ibadah yang telah dikategorikan oleh Islam 

serta menjadi perintah Allah Swt dalam Qs. Al- Qasas/28:77 

خِرَةَ وَلََّ تنَْسَ نَصِيْبكََ مِنَ الدُّنْياَ وَاحَْسِنْ  ُ الدَّارَ الَّْٰ كَمَا   وَابْتغَِ فِيْمَا  اٰتٰىكَ اللّّٰٰ

َ لََّ يحُِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ  ُ اِلَيْكَ وَلََّ تبَْغِ الْفسََادَ فِى الَّْرَْضِ ۗاِنَّ اللّّٰٰ     ٧٧احَْسَنَ اللّّٰٰ

Terjemahnya: 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, 

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 

 Manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan pekerjaan 

dengan berbagai upaya untuk menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. 

Seseorang tidak dianjurkan untuk mengejar dunia saja, dan mengabaikan akhirat, 

atau sebaliknya. Diperlukan keseimbangan yang menjadi perhatian pada hal 

tersebut. Al-Qur’an berisi kearifan equilibrium yang sangat penting bagi manusia, 

yaitu kearifan yang terciptanya keselarasan antara diri dan kehidupan, yakni 
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keseimbangan intelektual dan hati nuraninya, jasmani dan rohaniah, maupun 

keseimbangan dunia dan akhirat. Allah SWT telah menunjukkan keseimbangan 

tersebut di dalam al-Qur’an sebanyak 115 kali dengan kosa kata yang disebutkan 

yaitu ad-dunya dan al-akhirah. 

 Umat Islam telah diajarkan agar mempunyai motivasi kerja atau sikap 

yang sangat kuat yang selalu menciptakan produktifitas dan progresifitas dalam 

berbagai bidang kehidupan. Kata amal merupakan istilah bekerja yang tertera 

dalam al-Qur‘an dan hadits. Makna kata amal yang terkandung adalah segala 

sesuatu bentuk aktivitas yang dilakukan seseorang, termasuk perbuatan baik 

maupun buruk. Predikat kata shalih adalah amal perbuatan yang berkualitas. 

Sehingga Islam menganjurkan setiap orang untuk bekerja dikarenakan adalah 

amal kebaikan yang berkualitas (shalih).  

 Pekerjaan dipandang positif dalam Islam. Allah memerintahkan manusia 

agar mencari rezeki tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, al-Qur‘an 

telah memberikan perintah agar mencari apa yang diistilahkan fadhl Allah, yang 

secara definisi adalah segala hal yang berlebih yang berasal dari Allah. Agar 

memperoleh keberkahan kita dianjurkan untuk memberikan sikap yang positif. 

3. Pembahasan Bivariat  

a. Hubungan Kecerdasan Spiritual dengan Motivasi Kerja pada 

Pegawai Administrasi di RSUD Haji Makassar 

 Hasil penelitian pada variabel kecerdasan spiritual, menunjukkan terdapat 

hubungan terhadap motivasi kerja pada pegawai administrasi di RSUD Haji 

Makassar, dimana dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji berdasarkan 

hasil tabulasi silang dengan uji Spearman Rank (Rho) diperoleh nilai p=0.000 

(p≤0.05). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara kecerdasan spiritual dengan motivasi kerja pada pegawai administrasi di 



59 
 

 

RSUD Haji Makassar. Hal ini dapat terjadi karena kecerdasan spiritual akan 

membentuk  seseorang untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik dimana jika 

seorang karyawan atau petugas kesehatan yang memiliki kecerdasan spiritual 

yang tinggi akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap 

pekerjaannya, serta tidak mencampur adukkan antara urusan pribadi dengan 

urusan pekerjaan sehingga dapat memacu motivasi kerjanya, hal ini didukung 

oleh jawaban responden berdasarkan tabulasi silang yang dimana terdapat 30 

responden yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi dan 100% diantaranya 

menyatakan bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya.  

 Selain itu, dari 30 responden yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi 

terdapat 86.7% yang mengatakan dapat mengontrol segala perasaan yang dapat 

mengganggu pekerjaan dan 89.7% diantaranya yang memiliki motivasi tinggi. 

Sifat tanggung jawab yang tinggi dan motivasi kerja yang tinggi dapat terjadi 

dengan adanya kecerdasan spiritual yang tinggi tidak lepas dari sikap kita yang 

selalu mengingat dan membutuhkan Allah SWT, pernyataan ini dukung oleh hasil 

tabulasi silang jawaban responden yang dimana dari 29 responden yang memiliki 

motivasi kerja yang tinggi terdapat 100% diantaranya yang selalu mengingat 

Allah SWT dalam keadaan apapun. 

 Selalu mengingat Allah SWT dalam keadaan apapun seperti halnya dalam 

bekerja dapat membuat seseorang memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja, 

karena ketika hal tersebut telah diterapkan maka telah dapat disimpulkan bahwa 

bekerja itu adalah ibadah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang tertera 

dalam QS.An-Najm/53:39 : 

نْسَانِ الََِّّ مَا سَعٰىۙ  ٣٩وَانَْ لَّيْسَ لِلِْْ  
Terjemahnya: 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya” (Q.S. An-Najm/53: 39).  
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 Menurut Al-Sheikh Dr. Abdullah (2004) dalam tafsir Ibnu Katsir (Dan 

bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya) sebagaimana dosa orang lain tidak akan dibebankan kepadanya, 

maka demikian pula ia tidak akan mendapatkan pahala melainkan dari apa yang 

telah diusahakannya sendiri (syeikh, 2004). Dari penjelasan Al-Sheikh Dr. 

Abdullah, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh hal yang diinginkan 

maka harus disertai dengan usaha yang dimana usaha tidak jauh dari pekerjaan, 

dan jika bekerja dengan sungguh-sungguh maka ridho Allah SWT selalu 

menyertai orang-orang yang senantiasa berusaha, sehingga dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa bekerja merupakan ibadah. Selanjutnya dalam QS. Ar-

Ra’d/13:11 Allah SWT lebih tegas mengemukakan sebagai berikut: 

 

نِْۢ بَيْنِ يَديَْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ  َ لََّ يغَُي ِرُ مَا بقَِوْمٍ لَهٗ مُعقَ ِبٰتٌ م ِ ِ ۗاِنَّ اللّّٰٰ يحَْفَظُوْنَهٗ مِنْ امَْرِ اللّّٰٰ

نْ دوُْ  ءًا فلََْ مَرَدَّ لَهٗ َۚوَمَا لهَُمْ م ِ ُ بقَِوْمٍ سُوْۤ نِهٖ حَتّٰى يغَُي ِرُوْا مَا باِنَْفسُِهِمْۗ وَاِذاَ  ارََادَ اللّّٰٰ

الٍ  ١١مِنْ وَّ  

Terjemahnya:  

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia” (Q.S Ar-Ra’d/13: 11).  

 Menurut Al-Sheikh D. A (2003) dalam tafsir Ibnu Katsir (Bagi manusia 

ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di 

belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah) setiap orang mempunyai 
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malaikat yang bergiliran menjaganya, ada penjaga pada siang hari dan ada 

penjaga pada malam hari, menjaga mereka dari kejahatan dan kecelakaan. 

  Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari motivasi yaitu meningkat 

produktivitas, mempertahankan kestabilan dan meningkatkan kinerja di dalam 

perusahaan maupun Rumah Sakit, yaitu dapat menciptakan petugas yang efektif, 

meningkatkan loyalitas, kreatifitas, serta partisipasi petugas dan meningkatkan 

moral dan juga kepuasaan kerja, sehingga perlunya kecerdasan spiritual untuk 

menunjang motivasi kerja sehingga dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi 

manusia yang lain. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdapat 29 responden (82,9%) dengan tingkat 

kecerdasan spiritual yang tinggi dan memiliki motivasi kerja yang tinggi pula. Hal 

ini dapat dilihat dari jawaban kuesioner responden yang sesuai dengan aspek atau 

komponen yang berperan penting dalam pengukuran kecerdasan spiritual mulai 

dari kesadaran (Consciousness) yakni meningkatkan pengetahuan diri, 

mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungan sekitar serta 

selalu berpikir terbuka untuk menerima kebenaran dalam hidup, termasuk saling 

memaafkan, tingginya rasa keingintahuan dan kearifan tradisi yang dihormati 

dalam dunia kerja.  

 Pada tabel 4.7 terdapat 1 (2,9 %) responden yang memiliki kecerdasan 

spiritual yang tinggi namun memiliki motivasi kerja yang rendah. Hal ini dapat 

terjadi karena berdasarkan tabulasi silang pada karakteristik pendidikan yang 

termasuk dalam  tingkat pendidikan rendah terdapat 26.1% yang memiliki 

motivasi tinggi dan termasuk 21.7% yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi 

dengan tingkat pendidikan rendah, sehingga hal ini menunjukkan bahwa 1 

responden yang memiliki tingkat spiritual rendah namun motivasi tinggi 

merupakan responden yang berpendidikan rendah, sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa selain kecerdasan spiritual, motivasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor 

lain misalnya pendidikan.  

 Hal ini didukung oleh penelitian Sri Habilla Samzaera (2019) yang 

menyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif antara variabel pendidikan 

terhadap motivasi kerja dengan nilai thitung sebesar 0,972 dan nilai beta 0,136 

serta berpengaruh signifikan sebesar 0,042 (sig 0,042 < α 0,05), hal ini dapat 

terjadi karena  semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seorang 

karyawan atau petugas kesehatan maka semakin tinggi motivasi mereka untuk 

memberikan hasil kinerja yang berkualitas terhadap perusahaan maupun rumah 

sakit dan jika motivasi yang dimiliki oleh setiap pekerja diimbangi oleh motivasi 

yang diberikan oleh perusahaan atau rumah sakit maka dapat memberikan 

kontribusi yang positif terhadap kinerja yang akan mereka hasilkan untuk 

perusahaan atau rumah sakit. 

 Terdapat responden yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi dan 

memiliki motivasi kerja yang rendah hanya 1 yang artinya semakin tinggi 

kecerdasan spiritual individu maka akan semakin tinggi pula motivasi kerjanya, 

dan untuk tingkat kecerdasan spiritual yang rendah dan motivasi kerja yang tinggi 

sebanyak 0 responden sedangkan responden dengan tingkat kecerdasan spiritual 

rendah dan memiliki motivasi kerja yang rendah pula sebanyak 5 responden 

(14,2%). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Mas Asep Sunandar, dkk, 2018 

yang berjudul kecerdasan spiritual dan motivasi terhadap kepuasan kerja serta 

kinerja perawat pelaksana di rawat inap rumah sakit islam jakarta cempaka putih 

bahwa secara langsung kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap motivasi kerja. 

Besaran pengaruhnya adalah sebesar 0,550, nilai probabilitas sebesar 0,000 

artinya ada pengaruh kecerdasan spiritual yang signifikan terhadap motivasi kerja 

pada nilai α=0,05.  
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 Penelitian serupa oleh Fani Alifah Robbil, 2017 juga menjelaskan bahwa 

bentuk dari salah satu kecerdasan lain adalah kecerdasan spiritual yang 

memungkinkan seseorang memiliki pikiran yang kreatif, wawasan yang luas, 

memberikan perubahan pada aturan, agar setiap orang melakukan pekerjaan 

sebaik mungkin. Zohar dan Marshall (2001:23) mengemukakan bahwa 

pembentukan manusia yang seutuhnya secara intelektual, emosional dan spiritual 

dipicu oleh kecerdasan spiritual. Mudali (2002:3) telah menuliskan bahwa 

menjadi cerdas tidak semata tentang memiliki IQ yang tinggi, tetapi kecerdasan 

spiritual (SQ) sangat diperlukan agar menjadi orang yang benar-benar cerdas.  

 Berdasarkan nilai perhitungan analisis variabel kecerdasan spiritual 

berpengaruh langsung terhadap motivasi kerja pegawai. Hal ini menunjukkan 

bahwa kecerdasan yang baik mampu memberikan pengaruh pada pegawai agar 

termotivasi menyelesaikan pekerjaan. Sebaliknya rendahnya kecerdasan dapat 

memicu motivasi kerja yang menurun. Kecerdasan spiritual memberi kemudahan 

untuk menyelesaikan segala pekerjaan dengan sebaik mungkin. Dukungan yang 

diberikan melalui penilaian responden menjadi indikator kecerdasan spiritual yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik 

tentang kecerdasan (Robbil Alifah, 2017). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berikut adalah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 

35 responden pada pegawai administrasi di RSUD Haji Makassar tahun 2021 

yaitu:  

1. Sebanyak 30 responden (85,7%) memiliki tingkat kecerdasan spiritual   

yang baik dan sebanyak 5 responden (14,3%) yang memiliki tingkat 

kecerdasan spiritual yang rendah. 

2. Sebanyak 29 responden (82,9%) memiliki tingkat motivasi yang tinggi dan 

sebanyak 6 responden (17,1%) yang memiliki tingkat motivasi kerja yang 

rendah. 

3. Terdapat hubungan yang bermakna antara kecerdasan spiritual dengan 

motivasi kerja pada pegawai administrasi di RSUD Haji Makassar dengan 

nilai p=0.000 (p≤0.05). 

B. Saran  

 Berikut adalah beberapa saran yang ditawarkan oleh peneliti, yaitu: 

1. Sebagian besar pegawai administrasi memiliki motivasi kategori tinggi, 

namun masih terdapat pegawai yang memiliki motivasi kerja yang rendah. 

Sehingga pihak Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar disarankan 

untuk melakukan sosialisasi sebagai bentuk upaya peningkatan motivasi 

melalui kontrol yang berkelanjutan. 

2. Pihak manajemen Rumah Sakit memberikan sosialisasi mengenai motivasi 

yang diterapkan oleh pegawai melalui kegiatan diklat dan workshop. 
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Lampiran 1 

KUESIONER PENELITIAN 

A. Umum  

Assalamualaikum wr.wb  

Bapak/Ibu yang terhormat, saya Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ingin menyampaikan bahwa saya 

akan melaksanakan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Kecerdasan 

Spiritual dengan Motivasi Kerja pada Pegawai Administarasi Di Rumah 

Sakit Umum Daerah Haji Makassar” yang merupakan tugas akhir untuk 

memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat. Untuk itu saya memohon 

kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian sesuai dengan pendapat dan 

pandangan Bapak/Ibu. Pernyataan pada kuesioner ini semata-mata digunakan 

hanya untuk kepentingan penelitian ini dan segala hal yang Bapak/Ibu isi akan 

dijamin kerahasiaannya. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarya 

atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu. 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Bacalah dengan seksama setiap pernyataan. 

2. Isilah jawaban pernyataan dengan memberi tanda check list (√) pada 

jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai 

3. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban dan isilah jawaban 

dengan jujur sesuai dengan yang Bapak/Ibu rasakan.  

4. Keterangan: 

SS  : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 



 

 
 

C. Identitas Responden 

1. Nama    : 

2. Jenis Kelamin   : ( L / P ) 

3. Usia    : 

4. Pendidikan Terakhir  : 

5. Masa Kerja    : 

D. Lembar Kuesioner 

VARIABEL KECERDASAN SPIRITUAL 

No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya mempunyai visi dalam hidup dan 

mampu memahami tujuan hidup saya 
    

2. Saya menerapkan prinsip dalam hidup saya 
untuk berpikir positif 

    

3. Saya dapat merasakan kehadiran Allah SWT 
dimanapun saya berada 

    

4. Saya selalu mengingat Allah SWT dalam 
keadaan apapun 

    

5. Saya selalu berdoa kepada Allah SWT setiap 
melakukan pekerjaan 

    

6. Saya berharap apa yang saya kerjakan 
mendapatkan ridho dari Allah SWT 

    

7. Saya mampu menyelesaikan masalah yang 
saya hadapi dan yakin Allah akan menolong 
saya 

    

8. Saya dapat mengontrol segala perasaan yang 
dapat mengganggu pekerjaan 

    

9. Keluhan-keluhan pasien saya dengarkan 
dengan lapang dada 

    

10. Saya berusaha untuk memberikan pelayanan 
yang adil terhadap pasien 

    

11. Saya mampu menjaga kejujuran terhadap diri 
sendiri 

    

12. Saya mampu menjadi tauladan yang baik      
13. Saya melakukan kebaikan karena saya sadar 

Allah maha melihat  
    

14. Saya merasa memiliki ikatan kekeluargaan 
dengan rekan kerja maupun pasien 

    

15. Saya berusaha untuk mencoba mengerti     



 

 
 

keinginan pasien 
16. Saya mampu merasakan kesedihan dan 

penderitaan orang lain 
    

17. Saya senang menolong rekan kerja maupun 
pasien yang membutuhkan bantuan 

    

18. Saya mampu menerima nasihat dan kritik dari 
siapapun 

    

19. Saya mampu mengambil hikmah dari setiap 
masalah 

    

20. Saya berusaha melayani pasien dengan 
sepenuh hati  

    

21. Saya bersikap terbuka saat berinteraksi 
dengan orang lain 

    

 
VARIABEL MOTIVASI KERJA 

 
No. Pernyataan  SS S TS STS 
1. Saya berusaha mencapai prestasi kerja yang 

baik 
    

2. Saya merasakan dorongan untuk selalu 
mempertahankan prestasi kerja yang telah 
saya raih 

    

3. Atasan saya selalu memberikan pujian bila 
pekerjaan saya baik 

    

4. Status hukum kepegawaian saya di 
lingkungan kerja terjamin/jelas sehingga saya 
merasa aman  

    

5. Saya peduli dengan hal-hal yang 
berhubungan dengan pekerjaan 

    

6. Saya merasa pekerjaan yang saya jalankan 
sesuai dengan kemampuan saya 

    

7. Saya bertanggung jawab penuh atas pekerjaan 
saya 

    

8. Saya mempunyai kesadaran untuk 
menjalankan tugas dengan baik dan 
professional 

    

9. Saya merasa sangat senang jika diberikan 
tanggung jawab dalam bekerja 

    

10. Saya mendapatkan kesempatan untuk 
pelatihan tingkat lanjut pada bidang pekerjaan 
saya 

    

11. Saya mendapatkan kesempatan untuk belajar 
hal-hal baru 

    

12. Peraturan, SOP dan instruksi kerja di RS 
disosialisasikan secara terbuka kepada saya 

    



 

 
 

dan rekan-rekan kerja 
13. Saya diperbolehkan memberi masukan dalam 

menyusun kebijakan RS 
    

14. Atasan mengontrol pekerjaan saya secara 
objektif 

    

15. Bimbingan dari atasan dilakukan untuk 
peningkatan kemampuan kerja saya 

    

16. Atasan saya memberikan perhatian kepada 
seluruh bawahannya 

    

17. Rekan kerja saya membantu dengan senang 
hati bila diperlukan  

    

18. Suasana lingkungan kerja saya nyaman dan 
aman 

    

19. Ketersediaan peralatan yang ada di RS 
memadai untuk menunjang pekerjaan saya 

    

20. Gaji merupakan faktor penyebab yang dapat 
membuat semangat kerja saya meningkat 

    

21. Selain gaji tetap saya menerima insentif 
dalam bentuk uang/barang 

    

 



 

 
 

Lampiran 2  

Hasil Uji Valid dan Reabilitas Kuesioner 

1. Hasil Uji Valid  

VARIABEL KECERDASAN SPIRITUAL 

No. Item Pertanyaan r Hitung r Tabel Kategori 
1. Saya mempunyai visi dalam hidup dan 

mampu memahami tujuan hidup saya 
0,625 0,361 Valid 

2. Saya menerapkan prinsip dalam hidup 
saya untuk berpikir positif 

0,782 0,361 Valid 

3. Saya dapat merasakan kehadiran Allah 
SWT dimanapun saya berada 

0,714 0,361 Valid 

4. Saya selalu mengingat Allah SWT 
dalam keadaan apapun 

0,699 0,361 Valid 

5. Saya selalu berdoa kepada Allah SWT 
setiap melakukan pekerjaan 

0,779 0,361 Valid 

6. Saya berharap apa yang saya kerjakan 
mendapatkan ridho dari Allah SWT 

0,431 0,361 Valid 

7. Saya mampu menyelesaikan masalah 
yang saya hadapi dan yakin Allah akan 
menolong saya 

0,803 0,361 Valid 

8. Saya dapat mengontrol segala perasaan 
yang dapat mengganggu pekerjaan 

0,835 0,361 Valid 

9. Keluhan-keluhan pasien saya dengarkan 
dengan lapang dada 

0,967 0,361 Valid 

10. Saya berusaha untuk memberikan 
pelayanan yang adil terhadap pasien 

0,810 0,361 Valid 

11. Saya mampu menjaga kejujuran 
terhadap diri sendiri 

0,962 0,361 Valid 

12. Saya mampu menjadi tauladan yang 
baik  

0,721 0,361 Valid 

13. Saya melakukan kebaikan karena saya 
sadar Allah maha melihat  

0,845 0,361 Valid 

14. Saya merasa memiliki ikatan 
kekeluargaan dengan rekan kerja 
maupun pasien 

0,967 0,361 Valid 

15. Saya berusaha untuk mencoba mengerti 
keinginan pasien 

0,810 0,361 Valid 

16. Saya mampu merasakan kesedihan dan 
penderitaan orang lain 

0,809 0,361 Valid 

17. Saya senang menolong rekan kerja 0,892 0,361 Valid 



 

 
 

maupun pasien yang membutuhkan 
bantuan 

18. Saya mampu menerima nasihat dan 
kritik dari siapapun 

0,962 0,361 Valid 

19. Saya mampu mengambil hikmah dari 
setiap masalah 

0,962 0,361 Valid 

20. Saya berusaha melayani pasien dengan 
sepenuh hati  

0,839 0,361 Valid 

21. Saya bersikap terbuka saat berinteraksi 
dengan orang lain 

0,909 0,361 Valid 

 
VARIABEL MOTIVASI KERJA 

 
No. Item Pertanyaan  r Hitung r Tabel Kategori 
1. Saya berusaha mencapai prestasi kerja 

yang baik 
0,362 0,361 Valid 

2. Saya merasakan dorongan untuk selalu 
mempertahankan prestasi kerja yang 
telah saya raih 

0,484 0,361 Valid 

3. Atasan saya selalu memberikan pujian 
bila pekerjaan saya baik 

0,591 0,361 Valid 

4. Status hukum kepegawaian saya di 
lingkungan kerja terjamin/jelas 
sehingga saya merasa aman  

0,652 0,361 Valid 

5. Saya peduli dengan hal-hal yang 
berhubungan dengan pekerjaan 

0,727 0,361 Valid 

6. Saya merasa pekerjaan yang saya 
jalankan sesuai dengan kemampuan 
saya 

0,584 0,361 Valid 

7. Saya bertanggung jawab penuh atas 
pekerjaan saya 

0,525 0,361 Valid 

8. Saya mempunyai kesadaran untuk 
menjalankan tugas dengan baik dan 
professional 

0,496 0,361 Valid 

9. Saya merasa sangat senang jika 
diberikan tanggung jawab dalam 
bekerja 

0,584 0,361 Valid 

10. Saya mendapatkan kesempatan untuk 
pelatihan tingkat lanjut pada bidang 
pekerjaan saya 

0,534 0,361 Valid 

11. Saya mendapatkan kesempatan untuk 
belajar hal-hal baru 

0,549 0,361 Valid 

12. Peraturan, SOP dan instruksi kerja di 
RS disosialisasikan secara terbuka 
kepada saya dan rekan-rekan kerja 

0,655 0,361 Valid 



 

 
 

13. Saya diperbolehkan memberi masukan 
dalam menyusun kebijakan RS 

0,582 0,361 Valid 

14. Atasan mengontrol pekerjaan saya 
secara objektif 

0,681 0,361 Valid 

15. Bimbingan dari atasan dilakukan untuk 
peningkatan kemampuan kerja saya 

0,488 0,361 Valid 

16. Atasan saya memberikan perhatian 
kepada seluruh bawahannya 

0,617 0,361 Valid 

17. Rekan kerja saya membantu dengan 
senang hati bila diperlukan  

0,681 0,361 Valid 

18. Suasana lingkungan kerja saya nyaman 
dan aman 

0,520 0,361 Valid 

19. Ketersediaan peralatan yang ada di RS 
memadai untuk menunjang pekerjaan 
saya 

0,566 0,361 Valid 

20. Gaji merupakan faktor penyebab yang 
dapat membuat semangat kerja saya 
meningkat 

0,426 0,361 Valid 

21. Selain gaji tetap saya menerima insentif 
dalam bentuk uang/barang 

0,370 0,361 Valid  

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Hasil Reabilitas  

a. Kecerdasan Spiritual 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.976 21 

 

 

b. Motivasi Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.891 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 3  

Ouput SPSS 

1. Karakteristik Responden 

JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid LAKI-LAKI 6 17.1 17.1 17.1 

PEREMPUAN 29 82.9 82.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

UMUR 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 21 1 2.9 2.9 2.9 

23 1 2.9 2.9 5.7 

24 1 2.9 2.9 8.6 

25 3 8.6 8.6 17.1 

26 1 2.9 2.9 20.0 

27 1 2.9 2.9 22.9 

28 1 2.9 2.9 25.7 

29 1 2.9 2.9 28.6 

30 3 8.6 8.6 37.1 

31 1 2.9 2.9 40.0 

32 2 5.7 5.7 45.7 

33 2 5.7 5.7 51.4 

35 1 2.9 2.9 54.3 



 

 
 

36 1 2.9 2.9 57.1 

37 2 5.7 5.7 62.9 

38 3 8.6 8.6 71.4 

39 1 2.9 2.9 74.3 

40 2 5.7 5.7 80.0 

42 2 5.7 5.7 85.7 

43 1 2.9 2.9 88.6 

45 1 2.9 2.9 91.4 

49 1 2.9 2.9 94.3 

50 1 2.9 2.9 97.1 

51 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

PENDIDIKAN TERAKHIR 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid S1 23 65.7 65.7 65.7 

D3 12 34.3 34.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

MASA KERJA 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 7 20.0 20.0 20.0 

2 2 5.7 5.7 25.7 

3 3 8.6 8.6 34.3 

4 3 8.6 8.6 42.9 



 

 
 

5 2 5.7 5.7 48.6 

6 4 11.4 11.4 60.0 

7 2 5.7 5.7 65.7 

9 2 5.7 5.7 71.4 

10 1 2.9 2.9 74.3 

11 1 2.9 2.9 77.1 

12 1 2.9 2.9 80.0 

14 1 2.9 2.9 82.9 

15 2 5.7 5.7 88.6 

20 1 2.9 2.9 91.4 

23 1 2.9 2.9 94.3 

27 1 2.9 2.9 97.1 

28 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

2. Analisis  Univariat 

VARIABEL KECERDASAN SPIRITUAL 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TINGGI 30 85.7 85.7 85.7 

RENDAH 5 14.3 14.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

 

 



 

 
 

VARIABEL MOTIVASI KERJA 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TINGGI 29 82.9 82.9 82.9 

RENDAH 6 17.1 17.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

3. Analisis Bivariat 

CROSSTABS 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

KECERDASAN SPIRITUAL 

* MOTIVASI KERJA 
35 100.0% 0 0.0% 35 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

KECERDASAN SPIRITUAL * MOTIVASI KERJA Crosstabulation 

 

MOTIVASI KERJA 

Total TINGGI RENDAH 

KECERDASAN 

SPIRITUAL 

TINGGI Count 29 1 30 

Expected Count 24.9 5.1 30.0 

% within KECERDASAN 

SPIRITUAL 
96.7% 3.3% 100.0% 

% within MOTIVASI KERJA 100.0% 16.7% 85.7% 

% of Total 82.9% 2.9% 85.7% 

RENDAH Count 0 5 5 

Expected Count 4.1 .9 5.0 

% within KECERDASAN 

SPIRITUAL 
0.0% 100.0% 100.0% 

% within MOTIVASI KERJA 0.0% 83.3% 14.3% 

% of Total 0.0% 14.3% 14.3% 

Total Count 29 6 35 

Expected Count 29.0 6.0 35.0 

% within KECERDASAN 

SPIRITUAL 
82.9% 17.1% 100.0% 

% within MOTIVASI KERJA 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 82.9% 17.1% 100.0% 

 

 

 

 



 

 
 

NONPARAMETRIC CORRELATIONS 

Correlations 

 

KECERDASAN 

SPIRITUAL 

MOTIVASI 

KERJA 

Spearman's rho KECERDASAN SPIRITUAL Correlation Coefficient 1.000 .869** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 35 35 

MOTIVASI KERJA Correlation Coefficient .869** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Crosstabe untuk Pembahasan 

KATEGORI KECERDASAN SPRITUAL * Saya dapat mengontrol segala perasaan yang dapat 
mengganggu pekerjaan Crosstabulation 

   Saya dapat mengontrol 
segala perasaan yang dapat 

mengganggu pekerjaan 

Total    TS S SS 

KATEGORI 
KECERDASAN 
SPRITUAL 

Tinggi Count 4 14 12 30 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 13.3% 46.7% 40.0% 100.0

% 

% within Saya dapat 
mengontrol segala perasaan 
yang dapat mengganggu 
pekerjaan 

44.4% 100.0% 100.0% 85.7
% 

Rendah Count 5 0 0 5 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 

100.0
% .0% .0% 100.0

% 

% within Saya dapat 
mengontrol segala perasaan 
yang dapat mengganggu 
pekerjaan 

55.6% .0% .0% 14.3
% 

Total Count 9 14 12 35 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 25.7% 40.0% 34.3% 100.0

% 

% within Saya dapat 
mengontrol segala perasaan 
yang dapat mengganggu 
pekerjaan 

100.0
% 100.0% 100.0% 100.0

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
KATEGORI MOTIVASI * Saya dapat mengontrol segala perasaan yang dapat mengganggu 

pekerjaan Crosstabulation 

   Saya dapat mengontrol segala 
perasaan yang dapat 

mengganggu pekerjaan 

Total    TS S SS 

KATEGORI 
MOTIVASI 

Tinggi Count 3 14 12 29 

% within KATEGORI 
MOTIVASI 10.3% 48.3% 41.4% 100.0% 

% within Saya dapat 
mengontrol segala perasaan 
yang dapat mengganggu 
pekerjaan 

33.3% 100.0% 100.0% 82.9% 

Rendah Count 6 0 0 6 

% within KATEGORI 
MOTIVASI 100.0% .0% .0% 100.0% 

% within Saya dapat 
mengontrol segala perasaan 
yang dapat mengganggu 
pekerjaan 

66.7% .0% .0% 17.1% 

Total Count 9 14 12 35 

% within KATEGORI 
MOTIVASI 25.7% 40.0% 34.3% 100.0% 

% within Saya dapat 
mengontrol segala perasaan 
yang dapat mengganggu 
pekerjaan 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

KATEGORI KECERDASAN SPRITUAL * Saya bertanggung jawab penuh atas pekerjaan 
saya Crosstabulation 

   Saya bertanggung 
jawab penuh atas 
pekerjaan saya 

Total    S SS 

KATEGORI 
KECERDASAN 
SPRITUAL 

Tinggi Count 12 18 30 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 40.0% 60.0% 100.0% 

% within Saya bertanggung 
jawab penuh atas pekerjaan 
saya 

70.6% 100.0% 85.7% 

Rendah Count 5 0 5 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 100.0% .0% 100.0% 

% within Saya bertanggung 
jawab penuh atas pekerjaan 
saya 

29.4% .0% 14.3% 

Total Count 17 18 35 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 48.6% 51.4% 100.0% 

% within Saya bertanggung 
jawab penuh atas pekerjaan 
saya 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
KATEGORI MOTIVASI * Saya selalu mengingat Allah SWT dalam keadaan apapun 

Crosstabulation 

   Saya selalu mengingat Allah SWT 
dalam keadaan apapun 

Total    TS S SS 

KATEGORI 
MOTIVASI 

Tinggi Count 0 7 22 29 

% within KATEGORI 
MOTIVASI .0% 24.1% 75.9% 100.0% 

% within Saya selalu 
mengingat Allah SWT 
dalam keadaan 
apapun 

.0% 58.3% 100.0% 82.9% 

Rendah Count 1 5 0 6 

% within KATEGORI 
MOTIVASI 16.7% 83.3% .0% 100.0% 

% within Saya selalu 
mengingat Allah SWT 
dalam keadaan 
apapun 

100.0% 41.7% .0% 17.1% 

Total Count 1 12 22 35 

% within KATEGORI 
MOTIVASI 2.9% 34.3% 62.9% 100.0% 



 

 
 

KATEGORI MOTIVASI * Saya selalu mengingat Allah SWT dalam keadaan apapun 
Crosstabulation 

   Saya selalu mengingat Allah SWT 
dalam keadaan apapun 

Total    TS S SS 

KATEGORI 
MOTIVASI 

Tinggi Count 0 7 22 29 

% within KATEGORI 
MOTIVASI .0% 24.1% 75.9% 100.0% 

% within Saya selalu 
mengingat Allah SWT 
dalam keadaan 
apapun 

.0% 58.3% 100.0% 82.9% 

Rendah Count 1 5 0 6 

% within KATEGORI 
MOTIVASI 16.7% 83.3% .0% 100.0% 

% within Saya selalu 
mengingat Allah SWT 
dalam keadaan 
apapun 

100.0% 41.7% .0% 17.1% 

Total Count 1 12 22 35 

% within KATEGORI 
MOTIVASI 2.9% 34.3% 62.9% 100.0% 

% within Saya selalu 
mengingat Allah SWT 
dalam keadaan 
apapun 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
KATEGORI KECERDASAN SPRITUAL * Saya mampu merasakan kesedihan dan penderitaan 

orang lain Crosstabulation 

   Saya mampu merasakan 
kesedihan dan penderitaan 

orang lain 

Total    TS S SS 

KATEGORI 
KECERDASAN 
SPRITUAL 

Tinggi Count 5 15 10 30 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 16.7% 50.0% 33.3% 100.0% 

% within Saya mampu 
merasakan kesedihan dan 
penderitaan orang lain 

50.0% 100.0% 100.0% 85.7% 

Rendah Count 5 0 0 5 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 100.0% .0% .0% 100.0% 

% within Saya mampu 
merasakan kesedihan dan 
penderitaan orang lain 

50.0% .0% .0% 14.3% 

Total Count 10 15 10 35 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 28.6% 42.9% 28.6% 100.0% 



 

 
 

KATEGORI KECERDASAN SPRITUAL * Saya mampu merasakan kesedihan dan penderitaan 
orang lain Crosstabulation 

   Saya mampu merasakan 
kesedihan dan penderitaan 

orang lain 

Total    TS S SS 

KATEGORI 
KECERDASAN 
SPRITUAL 

Tinggi Count 5 15 10 30 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 16.7% 50.0% 33.3% 100.0% 

% within Saya mampu 
merasakan kesedihan dan 
penderitaan orang lain 

50.0% 100.0% 100.0% 85.7% 

Rendah Count 5 0 0 5 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 100.0% .0% .0% 100.0% 

% within Saya mampu 
merasakan kesedihan dan 
penderitaan orang lain 

50.0% .0% .0% 14.3% 

Total Count 10 15 10 35 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 28.6% 42.9% 28.6% 100.0% 

% within Saya mampu 
merasakan kesedihan dan 
penderitaan orang lain 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

KATEGORI MOTIVASI * PENDIDIKAN Crosstabulation 

   PENDIDIKAN 

Total    rendah tinggi 

KATEGORI MOTIVASI Tinggi Count 17 12 29 

% within KATEGORI 
MOTIVASI 58.6% 41.4% 100.0% 

% within PENDIDIKAN 73.9% 100.0% 82.9% 

Rendah Count 6 0 6 

% within KATEGORI 
MOTIVASI 100.0% .0% 100.0% 

% within PENDIDIKAN 26.1% .0% 17.1% 

Total Count 23 12 35 

% within KATEGORI 
MOTIVASI 65.7% 34.3% 100.0% 

% within PENDIDIKAN 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
KATEGORI KECERDASAN SPRITUAL * PENDIDIKAN Crosstabulation 

   PENDIDIKAN 

Total    rendah tinggi 

KATEGORI 
KECERDASAN 
SPRITUAL 

Tinggi Count 18 12 30 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 60.0% 40.0% 100.0% 

% within PENDIDIKAN 78.3% 100.0% 85.7% 

Rendah Count 5 0 5 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 100.0% .0% 100.0% 

% within PENDIDIKAN 21.7% .0% 14.3% 

Total Count 23 12 35 

% within KATEGORI 
KECERDASAN SPRITUAL 65.7% 34.3% 100.0% 

% within PENDIDIKAN 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 4 

Rekomendasi Etik Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 5 

Surat Permohonan Izin Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 6 

Surat Telah Melakukan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 7 

Dokumentasi Penelitian 

Pemberian dan Pengisian Kuesioner Penelitian 


