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PEDOMAN TRANSILITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Tabel 1 Tabel Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengantitik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengantitik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د 

 Zal Ż zet (dengantitik di atas) ذ 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin sy es dan ye ش 

 Sad ṣ es (dengantitik di bawah) ص 

 Dad ḍ de (dengantitik di bawah) ض 

 Ta ṭ te (dengantitik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengantitik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrofterbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف 

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل 

 Mim m Em م

 Nun n En ن
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 Wau w We و 

 Ha h Ha ه 

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

2. Vokal 

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 

monoftong atau vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 2 Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I اِ

  D}ammah U u ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tabel 3 Vokal Gabungan Antara Harakat dan Huruf 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

--ي —َ    Fathahdan ya Ai a dan i 

--و  —َ    Fathahdan wau Au a dan u 

Contoh:   ك يْف= kaifa   ه وْل= haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tabel 4 Maddah atau Vokal Panjang 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif /ya Ā a dan garis di atas ... ا  ... ى  

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ 

 D}ammah dan wau Ū u dan garis di atas و  

Contoh:    وْت ي م  = yamu>tu    قِيْل = qi>la    ات  ma>ta =م 
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4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harakatfath’ah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta’ 

marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, tansliterasinya adalah [h]. Kalau pada 

kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata 

sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). 

Contoh:   وض ة الأ طف ال ر   = raudah al-atfal 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasyd’d  ()  ّ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: ربّنا = rabbana  نزّل = nazzala 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال(alif lam 

ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 

baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.  

Contoh:  الْزلزلة= al-zalzalah    الشَّمْس=al-syams 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal 

kata, tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa tulisan alif. 

Contoh:    أمرت= amutu تأمرون= ta’ muruna 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau yang sering 

ditulis dalam bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari kata al-

Qur’a>n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. 
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf ja’r dan lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tapi dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf 

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan huruf pertama 

pada penulisan kalimat, dan aturan lainnya. 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhanahu wa ta’ala 

saw.  = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  =‘alaihi al-salam 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

HR  = Hadis Riwayat 

QS .../...: ... = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A>li ‘Imra>n/3: 4 
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ABSTRAK 

Nama : Amaliah Darmayanti 

NIM : 80300221002 
Judul : Pengaruh Kompensasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai 

Pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh kompensasi terhadap motivasi 

kerja pegawai Pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan 

tujuan penelitian adalah: 1) Mengetahui gambaran kompensasi pegawai Pada 

Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2) Mengetahui gambaran 

motivasi kerja pegawai Pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 3) Menguji apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap motivasi 

kerja pegawai Pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode ex 

post facto. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai honorer Rektorat 

UIN Alauddin Makassar dengan jumlah 35 pegawai. Teknik sampel yang 

digunakan yaitu sampel jenuh dengab semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel sehingga didapatkan sampel 35 pegawai. Instrumen yang digunakan yaitu 

angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji 

asumsi klasik, analisis regresi sederhana, uji hipotesis dan uji koefisien 

determinasi.  

Hasil penelitian ini mencetuskan kesimpulan yaitu 1) kompensasi pegawai 

honorer Rektorat UIN Alauddin Makassar berada pada kategori sedang sebesar 

71,4% dengan 25 responden, 2)  motivasi kerja pegawai honorer Rektorat UIN 

Alauddin Makassar berada pada kategori sedang sebesar 63% dengan 22 

responden, 3) kompensasi berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai honorer 

sebesar 36% dan sisanya 64% ditentukan oleh faktor lain. Dengan koefisien 

regresi yang dihasilkan yaitu Y = 23,98 + 6,3 X. Sehingga diketahui kenaikan 

setiap Y sebesar 6,3, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh 

kompensasi terhadap motivasi kerja pegawai. Implikasi pada penelitian ini yaitu 

kompensasi dan motivasi kerja sangat berperan dalam meningkatkan kinerja pada 

pegawai adalah pemberian bonus/komisi kepada pegawai yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka dan juga organisasi harus memperhatikan dalam memberikan 

dorongan, semangat, dan inspirasi kepada pegawai dalam meningkatkan motivasi 

kerja mereka sehingga pegawai bekerja dengan semangat dan memberikan seluruh 

kemampuan terbaik mereka dalam bekerja. 
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ABSTRACT 

Name : Amaliah Darmayanti 

NIM : 80300221002 
Title : The Influence Of Compensation On Employee Work 

Motivation At The Rectorat Of Alauddin State Islamic 
University Makassar 

 This study discusses the effect of compensation on employee motivation 

at the Rectorate of Alauddin State Islamic University Makassar with the research 

objectives being: 1) Knowing the description of employee compensation at the 

Rectorate of Alauddin State Islamic University Makassar, 2) Knowing the 

description of employee motivation at the Rectorate of Alauddin State Islamic 

University Makassar , 3) Test whether there is an effect of compensation on 

employee motivation at the Rectorate of the Alauddin State Islamic University 

Makassar. 

 This type of research is a quantitative research with ex post facto 

method. The population in this study were all honorary employees of UIN 

Alauddin Makassar Rectorate with a total of 35 employees. The sample technique 

used is a saturated sample with all members of the population used as a sample so 

that a sample of 35 employees is obtained. The instruments used are 

questionnaires and documentation. Data analysis techniques used descriptive 

analysis, classic assumption test, simple regression analysis, hypothesis testing 

and coefficient of determination test. 

 The results of this study sparked the conclusion that 1) the compensation 

for honorary employees of the Rectorate of UIN Alauddin Makassar is in the 

moderate category of 71.4% with 25 respondents, 2) the work motivation of 

honorary employees of the Chancellor of UIN Alauddin Makassar is in the 

medium category of 63% with 22 respondents, 3 ) compensation affects the work 

motivation of honorary employees by 36% and the remaining 64% is determined 

by other factors. With the resulting regression coefficient that is Y = 23.98 + 6.3 

X. So it is known that the increase in each Y is 6.3, so it can be said that there is 

an effect of compensation on employee motivation. The implication of this study 

is that compensation and work motivation play a very important role in improving 

employee performance, namely giving bonuses/commissions to employees 

according to their needs and also organizations must pay attention to providing 

encouragement, enthusiasm and inspiration to employees in increasing their work 

motivation so that employees work with enthusiasm and give all their best 

abilities. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap organisasi, lembaga atau instansi memerlukan sumber daya 

dalam mencapai tujuannya. Sumber daya diperlukan untuk menciptakan daya, 

gerakan, aktivitas, kegiatan dan tindakan dalam sebuah organisasi, lembaga 

atau instansi. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, sumber 

daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya ilmu pengetahuan, maupun 

sumber daya teknologi. Diantara sumber daya tersebut, sumber daya manusia 

merupakan sumber daya yang paling penting karena digunakan untuk 

menggerakkan dan mendayagunakan sumber daya lainnya. Sumber daya 

manusia merupakan pekerja, pegawai, atau orang-orang yang mengerjakan 

atau mempunyai pekerjaan.1Tujuan organisasi dapat tercapai apabila para 

pegawai mengerjakan pekerjaan sebagai tanggung jawabnya dengan baik dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam organisasi atau instansi. Pada 

dasarnya sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam setiap 

aspek kehidupan suatu organisasi.2 

Setiap organisasi ingin memiliki sumber daya manusia yang 

profesional, loyal, berdedikasi tinggi dan terjamin kesejahteraannya. 

Menyadari bahwa sumber daya manusia adalah asetyang sangat penting, yang 

menggerakkan seluruh roda organisasi, maka pengembangan sumber daya 

manusia ditempatkan pada urutan tertinggi. Oleh karena itu, organisasi harus 

memikirkan cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pegawai agar 

 
1Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang 

Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). h. 2 
2Max Saleleng, Pengaruh Lingkungan kerja, motivasi, pelatihan dan kompensasi, 

terhadap kinerja pegawai pada dinas pertanian kebupaten sorong selatan, Jurnal Ekonomi 

Manajemen, Vol 3 No 3. 2015, h. 695-708 



2 
 

 
 

dapat mendorong kemajuan organisasinya dalam rangka menciptakan 

efektifitas kerja yang maksimal.3 Efektivitas dari berbagai aspek bermuara 

kepada ukuran/tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan secara 

tepat.4Sumber daya manusia juga dapat memberi sumbangan pemikiran dan 

tenaga untuk kemajuan organisasi. Sumber daya manusia harus dilihat dari 

jumlah dan mutu sumber daya manusia yang dimiliki. Dari sisi jumlah, 

sumber daya manusia yang dimiliki harus proporsional dengan beban 

pekerjaan yang ada, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan sumber 

daya manusia. Demikian pula dengan mutu sumber daya manusia yang 

memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan yang telah dipersyaratkan.5 

Jadi, sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga dalam 

sebuah organisasi ataupun instansi. Sumber daya manusia menjadi kunci 

keberhasilan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

diharapkan. Apabila sumber daya manusia lemah, maka perkembangan 

organisasi dapat terhambat dan produktivitasnya akan menjadi terbatas 

sehingga organisasi tidak mampu bersaing. 

Terciptanya kinerja pegawai yang tinggi sangatlah tidak mudah 

dikarenakan kinerja pegawai dapat timbul, apabila organisasi mampu 

menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan memungkinkan pegawai 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan 

yang dimiliki secara optimal.Sehingga pegawai dapat memberikan kontribusi 

yang positif bagi organisasi atau instansi. Salah satu upaya yang dapat 

 
3Kadek Ferrania Paramitadewi, Pengaruh Beban Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja 

Pegawai Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6 No. 

6, 2017, h. 3370-3397. 
4Ermi Sola, Sebuah Refleksi: Efektivitas Kerja Pimpinan, Jurnal Idaarah, Vol. 1, No.2, 

2017, h. 238-250 
5Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 

2016), h.3 
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ditempuh instansi untuk dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai 

diantaranya adalah dengan pemberian kompensasi.6Pemberian kompensasi 

sangat penting bagi organisasi, karena mencerminkan upaya organisasi untuk 

mempertahankan sumber daya manusia. Kerugian yang didapat apabila 

kompensasi diberikan secara tidak tepat adalah organisasi bisa kehilangan 

pegawai yang memiliki kinerja yang baik, dan organisasi harus mengeluarkan 

biaya lagi untuk penarikan pegawai yang baru dan berkualitas.7 

Memotivasi pegawai agar diberdayakan seefektif dan seefisien mungkin 

guna meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan pemberian kompensasi 

kepada mereka. Hal ini diharapkan dapat membentuk pola hubungan baik 

antara para pegawai dan organisasidimana para pegawai akan berpikir bahwa 

organisasi tempat dimana mereka bekerja bisa memahami serta mengetahui 

kebutuhan hidup yang menjadi pemicu mengapa mereka bekerja.8Pemberian 

kompensasi juga dapat meningkatkan fleksibilitas instansi, dengan metode 

kompensasi diharapkan kinerja pegawai sebagai salah satu proses manajemen 

kinerja dapat berfungsi sebagai motivator. Kompensasi yang diterapkan pada 

setiap individu dalam instansi bertujuan untuk mengembangkan kerja sama 

tim yang baik, dan pada akhirnya akan mendorong organisasi untuk mencapai 

tujuan instansi. Kompensasi dapat berwujud finansial meliputi upah/gaji dan 

 
6Auliyah Fajar, Hasanuddin Remmang, Firman Menne, Pengaruh Kompensasi, Disiplin 

Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Pusat Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Ragional Makassar: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 2 No. 1 2019, h. 21-27. 
7Djoko Setyo Widodo, Pengaruh Organisasi, Kepemimpinan dan Kompensasi Melalui 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai, Jurnal Manajemen Motivasi, Vol 13 No. 2. 2017, h. 

896. 
8Sedarmayanti, Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, 

Kinerja dan Produktivitas Kerja, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 151. 
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insentif, sedangkan kompensasi yang berwujud nonfinansial yaitu fasilitas 

yang bisa dinikmati oleh pegawai.9 

Kompensasi merupakan seluruh balas jasa yang didapatkan oleh 

pegawai sebagai hasil dari pelaksanaan pekerjaan pada organisasi dengan 

bentuk uang atau lainnya yang bisa berupa gaji, insentif, tunjangan kesehatan, 

hari raya, uang makan dan uang cuti.10 Kompensasi merupakan bentuk 

finansial jasa-jasa yang berwujud dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh 

pegawai sebagai bagian dari sebuah hubungan pekerjaan. Kompensasi juga 

merupakan balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawainya, baik 

yang bersifat keuangan maupun non keuangan.11Kompensasi dapat 

didefinisikan sebagai bentuk timbal jasa yang diberikan kepada pegawai 

sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dan pekerjaan mereka kepada 

organisasi. Kompensasi tersebut dapat berupa finansial yang langsung maupun 

tidak langsung.12 Kompensasi adalah setiap bentuk yang diberikan kepada 

seluruh pegawai sebagai balas jasa atau kontribusi yang diberikan kepada 

pihak organisasi.13 

Dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan 

bahwa kompensasi merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dan 

harus dilakukan oleh organisasi atas pengembalian jasa yang dilakukan oleh 

 
9Rio Vicky Bolung, Silcyljeova Moniharapon, Genita G Lumintang, Pengaruh Pelatihan 

dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada BPMD Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal 

EMBA, Vol. 6 No. 3 2018, h. 1838-1847 
10Marihot Tua Efendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Grasindo, 

2016). h. 35. 
11Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). h. 22. 
12Mahmudah Enny Widyaningrum, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Surabaya: 

UBHARA Manajemen Press, 2019), h. 37. 
13Gappuraning Rahayu & Eigis Yani Pramularso, Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Kepuasan Kerja Pegawai Bagian SDM KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, Jurnal Ekonomi dan 

Manajemen Akademi Bina Sarana Informasi, Vol 17 No 1, 2019 
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pegawai berdasarkan kontribusi maupun kinerja yang dilakukan terhadap 

suatu organisasi. 

Pada QS. Al-Baqarah /2:233 yang menjelaskan tentag kompensasi 

ضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلوُْ  دِ لَهٗ  وَالْوٰلِدٰتُ يرُْضِعْنَ اوَْلََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ ارََادَ انَْ يُّتمَِّ الرَّ

وَكِ  وَلََ  رِزْقهُُنَّ  وَالِدَةٌ بِۢوَلَدِهَا  تضَُاۤرَّ  لََ  وُسْعهََا ۚ  اِلََّ  نَفْسٌ  تكَُلَّفُ  لََ  باِلْمَعْرُوْفِۗ  سْوَتهُُنَّ 

نْهُمَا وَتشََاوُرٍ فَ  لََ  مَوْلوُْدٌ لَّهٗ بوَِلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثلُْ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ ارََادَا فِصَالَا عَنْ ترََاضٍ م ِ

عَلَيْ  اٰتيَْتمُْ  جُنَاحَ  آْ  مَّ سَلَّمْتمُْ  اِذاَ  عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فلَََ  اوَْلََدَكُمْ  ا  تسَْترَْضِعوُْْٓ انَْ  ارََدْتُّمْ  هِمَا وَۗاِنْ 

َ بمَِا تعَْمَلوُْنَ بَصِيْرٌ   ا انََّ اللّٰه َ وَاعْلمَُوْْٓ  ( 233:  2) البقرة/  ٢٣٣بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقوُا اللّٰه

Terjemahnya:  

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 

demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa 

atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-

Baqarah/2:233) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja 

harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati. Kalian harus memberi upah yang 

sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka 

akadnya menjadi sah, pemberi hendaknya tidak kurang dalam pembayaran 
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upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan 

dari kedua belah pihak.14 

Kompensasi merupakan hak untuk semua pegawai. Begitupun dengan 

pemberian kompenasi yang menjadi kewajiban bagi setiap lembaga. Hal ini 

dikarenakan pegawai telah menyelesaikan tugas yang diserahkan oleh 

lembaga. Oleh karena itu, pegawai tersebut berhak menerima imbalan yang 

diberikan oleh lembaga. Sebagaimana hadis yang dijelaskan berikut: 

مَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثنََا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ   - 2443 حَدَّثنََا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الد ِ

بْنِ    ِ عَبْدِ اللََّّ عَنْ  أبَِيهِ،  عَنْ  أسَْلَمَ،  بْنِ  زَيْدِ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  حَدَّثنََا  قَالَ:  السُّلمَِيُّ 

قَ  قَالَ:  قَبْلَ  عُمَرَ،  أجَْرَهُ،  الْْجَِيرَ  وَسَلَّمَ: »أعَْطُوا  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ   ِ الَ رَسُولُ اللََّّ

15أنَْ يَجِفَّ عَرَقهُُ« )رواه ابن ماجه(. 
 

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi 

berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As 

Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin 

Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Berikanlah upah 

kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Majah) 

Dalam kitab Faidhul Qadir, Al-Munawi menuliskan bahwa diharamkan 

menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang 

dimaksud pemberian gaji sebelum keringat pekerja kering adalah ungkapan 

untuk menunjukkan diperintahkannya memberi gaji setelah pekerjaan itu 

selesai ketika pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau 

keringatnya telah kering.16Jika seorang majikan mampu membayar upah dari 

 
14Ahmad Mustofa Al-marahgi, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Toha Putra, ), h. 350. 
15Ibn Majah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, Juz 2 

(t.t: Dar Ih}ya’ al-Kitab al-‘Arabi, t.th), h. 817. 
16Ibnu Marzuki Al-Gharani, Buku Pintar Khutbah Jumat Tematik, (Yogyakarta: Laksana, 

2018), h. 58 
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pekerja tersebut, akan tetapi ia tidak mau membayar sesuai kesepakatan, 

maka ia termasuk yang dzolim. Sebagaimana yang dijelaskan hadis dibawah 

ini: 

امِ بْنِ مُنَب ِهٍ، أخَِي    -  2400 حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنََا عَبْدُ الْعَْلىَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّ

هُرَيْرَةَ   أبََا  سَمِعَ  أنََّهُ  مُنَب ِهٍ،  بْنِ  ِ  وَهْبِ  اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  يَقُولُ:  عَنْهُ،   ُ اللََّّ رَضِيَ 

ِ ظُلْمٌ« )رواه البخاري(.  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَطْلُ الغَنيِ 
17

 

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada 

kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, 

saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah 

radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

"Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman." 

(HR. al-Bukhari). 

Hadis tersebut menjelaskan tentang kedzoliman orang yang tidak 

menunaikan kewajibannya. Seorang majikan mempunyai kewajiban dalam 

memberikan upah kepada pekerja. Oleh karena itu, ia tidak boleh menunda 

kewajiban tersebut. Hal tersebut dikarenakan menunda kewajiban adalah 

perbuatan dzolim.18 

Tujuan dan fungsi pemberian kompensasi adalah sebagai bentuk ikatan 

kerjasama antara atasan dan bawahannya, kepuasan kerja yang dirasakan oleh 

pegawai atas kinerja yang diterapkan organisasi, dan membuat pegawai 

menjadi lebih disiplin serta menaati peraturan yang berlaku.19Menurut Priansa 

tujuan pemberian kompensasi yang efektif adalah sebagai berikut: a) 

memperoleh pegawai yang berkualifikasi, b) mempertahankan pegawai yang 

 
17Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, al-Jami‘ al-Musnad al-Sahih 

al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Sallallah ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih – Sahih al-Bukhari, 

Juz 3 (Cet. I; t.t: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), h. 118. 
18Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat, 

(Jakarta: Preanada Media, 2018), h. 250. 
19Komang Ardana, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016). 

h. 154 
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ada, c) menjamin keadilan, d) penghargaan terhadap perilaku yang dilakukan, 

e) mengendalikan biaya, f) meningkatkan efisiensi administrasi.20Batjo dan 

saleh mengemukakan bahwa tujuan pemberian kompensasi yaitu, a) kepuasan 

kerja, b) stabilitas pegawai, c) pengadaan efektif, d) motivasi.21 Kompensasi 

memiliki tujuan diantaranya, a) memperoleh personalia yang qualified, b) 

menjamin keadilan, c) menghargai perilaku yang diinginkan, d) 

mengendalikan biaya-biaya.22 

Faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi diantaranya: 

a)kemampuan membayar; dalam menentukan kebijakan kompensasi perlu 

diperhatikan kemampuan organisasi dalam membayar gaji pegawai, b) ukuran 

perbandingan upah; kebijakan dalam penentu kompensasi juga dipengaruhi 

oleh besar kecilnya suatu organisasi, pendidikan pegawai dan masa kerja 

pegawai, c)standar biaya hidup pegawai; kebijakan kompensasi perlu 

memperhatikan standar dan biaya hidup, karena kebutuhan dasar pegawai 

harus terpenuhi.23 Rozarie menyebutkan faktor yang menjadi pertimbangan 

perolehan kompensasi adalah a) budaya organisasi, b) efektifitas biaya dan 

penempatan dalam pasar tenaga kerja, c) gaji berdasarkan kompetensi.24 

Hamali menyatakan bahwa beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

besarnya kompensasi diantaranya: a) tingkat biaya hidup; kompensasi yang 

diterima pegawai baru mempunyai arti bila dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan fisik minimum, b) tingkat kemampuan organisasi; organisasi yang 

 
20Donni Juni Priansa, Manajemen Pelayanan Prima, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 

h. 20. 
21Nurdin Batjo & Mahadin Shaleh, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Makassar: 

Aksara Timur, 2018), h. 83. 
22Tarsisius Hani Handoko, Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia, 

(Yogyakarta: BPFE, 2017), h. 56. 
23Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia. Organisasi, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 42. 
24Rozarie C.R.D & J.T.N.K.R. Indonesia, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2017), h.23. 
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memiliki kemampuan tinggi akan dapat membayar tingkat kompensasi yang 

tinggi pada pegawai, c) jenis pekerjaan dan tanggungjawab pekerjaan; 

pekerjaan yang lebih sukar dan tanggungjawab yang besar akan diimbangi 

dengan kompensasi yang besar pula.25Faktor yang mempengaruhi pemberian 

kompensasi yaitu: a) pendidikan, b) beban dan tanggungjawab kerja, c) 

pengalaman, d) kinerja.26 

Indikator kompensasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: a) 

kompensasi langsung; kompensasi langsung berupa pembayaran upah, gaji, 

insentif ataupun bonus, b) kompensasi tidak langsung; kompensasi tidak 

langsung berupa pemberian berupa jaminan sosial, pengobatan, asuransi, 

liburan, pensiun dan berbagai tunjangan.27 Edison mengemukakan bahwa 

indikator kompensasi terdiri dari kompensasi normatif dan kebijakan. 

Pembagian kompensasi ini didasari oleh perilaku yang mengacu pada 

perundang-undangan yang berlaku.28Menurut Badriyah indikator kompensasi 

dibagi menjadi: a) gaji; balas jasa yang dibayar secara periodik kepada 

pegawai yang tetap serta mempunyai jaminan yang pasti, b) insentif; balas 

jasa yang diberikan kepada pegawai tertentu, yang prestasinya diatas prestasi 

standar dan dimaksudkan untuk memotivasi pegawai agar lebih bersemangat, 

c) tunjangan; pemberian kompensasi guna menciptakan rasa nyaman dan 

aman kepada pegawai dalam bekerja, d) fasilitas; program pelayanan pegawai 

berupa fasilitas guna memudahkan dalam bekerja.29 Indikator kompensasi 

menurut Priansa yaitu: a) Kompensasi finansial, kompensasi finansial terbagi 

 
25Arief Yusuf Hamali, Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. 

Buku Seru, 2018), h. 85. 
26Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik), h.251 
27Gugup Kusmono, Bisnis Pengantar, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2015). h. 174. 
28Edison Emron, Yohny Anwar, Imas Komariyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 152. 
29Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 

164 
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menjadi dua yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung, b) 

Kompensasi non finansial, yang terdiri dari pekerjaan dan lingkungan kerja.30 

Motivasi kerja merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan atau tidak yang pada hakikatnya ada secara internal 

dan eksternal serta positif atau negatif, yang dapat menimbulkan dorongan 

atau semangat kerja.31Menurut Mawar Sari dkk, motivasi kerja merupakan 

pendorong bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik, 

juga merupakan faktor yang membuat perbedaan antara sukses dan gagalnya 

dalam banyak hal dan merupakan tenaga emosional yang sangat penting 

untuk suatu pekerjaan baru dalam sebuah organisasi.32 Nasrullah menyatakan 

bahwa:  

Motivasi kerja merupakan keinginan yang lahir dari dalam diri 

seseorang yang akan menyebabkan orang tersebut melakukan suatu 

pekerjaan untuk mengarahkan pada tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya dalam sebuah organisasi. Olehnya, perlu adanya 

penggerak yaitu manusia, dapat dipahami manusia yang bekerja dalam 

organisasi tersebut, karena motivasi inilah yang menentukan perilaku 

orang-orang untuk bekerja dan menjadi cerminan yang sederhana dari 

motivasi.33 

 

        Motivasi kerja merupakanhal yang menyebabkan, menyalurkan dan 

mendukung perilaku seorang pegawai agar dapat bekerja dengan semangat 

dan antusias dalam mencapai hasil kerja yang optimal.34 Motivasi kerja 

merupakan kekuatan yang mendorong pegawai untuk melakukan suatu 

 
30Donni Juni Priansa, Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Bandung: Alfabeta, 2016). h. 322 
31Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). h. 154 
32Mawar Sari, dkk. Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai DI Kecamatan MAgelang Tengah Kota Mangelap: Jurnal Administrasi Negara, 2018. 
33Muh Nasrullah, Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar: 

Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol 18. No. 2, 2017. 
34Umi Farida, Manajemen Sumber Daya Manusia II, (Ponorogo: Pusat Penerbitan 

Fakultas Ekonomi UMP, 2016), h. 24. 
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tindakan yang pada hakikatnya ada secara internal dan eksternal positif atau 

negatif.35 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah suatu kondisi atau keadaan yang 

menggerakkan, membangkitkan atau bahkan mendorong seorang pegawai 

agar melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dan 

akhirnya ia dapat mencapai tujuan. 

Dalam Islam motivasi kerja dijelaskan dalam Al-Qur’an  

لٰوةُ   ا لَّعلََّكُمْ  فَاِذاَ قضُِيَتِ الصَّ َ كَثيِْرا ِ وَاذْكُرُوا اللّٰه فَانْتشَِرُوْا فِى الَْرَْضِ وَابْتغَوُْا مِنْ فَضْلِ اللّٰه

 (10: 62) الجمعة/ ١٠تفُْلِحُوْنَ 

Terjemahnya 

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, 

carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar 

kamu beruntung. (Al-Jumu'ah/62:10) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia yang ada dibumi 

iniharus memiliki dorongan untuk lebih baik lagi dalam dirinya,  manusia 

harus selalu berusaha dan jangan malas dalam mencari anugrah Allah swt. 

Hal tersebut dikarenakan Allah swt hanya memberikan rahmat, karunia serta 

rezekinya kepada orang-orang yang memilikisemangat serta motivasi yang 

kuat dalam dirinya.36 

At-Thabari: Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 

menceritakan kepada kami dan Manshur dan Asy-Sya’bi dari Syutair bin 

Syakl, ia berkata: Aku mendengar Abdullah berkata, “Sesungguhnya Ayat 

 
35Sedarmayanti, Perencanaan, dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan 

Kompetenmsi, Kinerja dan Produktivitas Kerja. 
36Fikri Maulana, Pendidikan Kewirausahaan dalam Islam. IQ (ilmu Al-qur’an) Jurnal 

Pendidikan Islam. Volume 2. No. 10, 2019. h. 30-44 
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yang paling lengkap dalam Al-Quran tentang kebaikan dan keburukan adalah 

adalah ayat dalam surah An-Nahl: 

 

حْسَانِ   بِالْعَدْلِ وَالَِْ يَأمُْرُ   َ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ  اِنَّ اللّٰه الْفحَْشَاۤءِ  عَنِ  الْقرُْبٰى وَينَْهٰى  وَاِيْتاَۤئِ ذِى 

 ( 90: 16) النحل/  ٩٠يعَِظُكُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُوْنَ 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan 

memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan 

keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran 

kepadamu agar kamu selalu ingat.(An-Nahl/16:90) 

Ayat diatas apabila dihubungkan dengan motivasi kerja, yaitu adanya 

motivasi atau dorongan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan dan 

memperhatikan kerabat. Dimana motivasi merupakan dorongan dari dalam 

diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Serta Allah memberi pengajaran 

agar dapat mengambil keputusan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari 

motivasi yaitu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga 

memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu.37 

Terdapat juga hadis yang menjelaskan mengenai motivasi kerja yaitu: 

عَنْ    -  17265 بَكْرٍ،  أبَِي  وَائلٍِ  عَنْ   ، الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثنََا  يَزِيدُ،  بْنِ  حَدَّثنََا  عَبَايَةَ 

  ،ِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللََّّ هِ رَافِعِ  بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَد ِ بْنِ رَافِعِ  رِفَاعَةَ 

جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ« )رواه احمد(. أيَُّ الْكَسْبِ أطَْيَبُ؟ قَالَ: »عَمَلُ الرَّ
38

 

Terjemahnya: 

Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling 

baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya 

sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad) 

 
37Ubaidillah, Islam dan Pendidikan Karakter (Analisis Nilai Karakterdalam QS. An 

Nahl:90), Jurnal Tasyri’. Vol. 25. No. 2, 2018. 
38Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hallal bin Asad al-Syaibani, 

Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 2 (Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risalah, 1416\ H / 1995 

M), h. 502. 
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Hadis diatas dapat dikaitkan dengan motivasi kerja yang menerangkan 

tentang dorongan dalam diri seseorang supaya dapat melaksanakan pekerjan 

dengan didampingi inovasi-inovasi akan hasil kerja dari tenaga sendiri.39 

Motivasi kerja terdiri dari dua aspek, yaitu segi pasif dimana motivasi 

kerja sebagai kebutuhan sekaligus pendorong dan segi statis dimana motivasi 

kerja sebagai usaha menggerakkan daya dan potensi pekerja agar secara 

produktif berhasil mencapai tujuan.40Menurut anoraga, aspek-aspek motivasi 

kerja yaitu: a) kedisplinan; sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai untuk 

melakukan aktivitas kerja yang sesuai dengan pola-pola tertentub) 

kepercayaan diri; perasaan yakin yang dimiliki pegawai terhadap kemampuan 

dirinya, memiliki kemandirian, bertanggung jawab atas keputusan yang 

diambil, c) tanggung jawab dalam pekerjaan; adanya rasa keberanian 

menerima segala resiko, inisiatif yang besar dalam menghadapi kesulitan 

terhadap pekerjaan.41 Lain halnya menurut Robbins dan Judge yang 

menyatakan aspek-aspek motivasi kerja yaitu: a) mempunyai sifat agresif, b) 

kreatif dalam melaksanakan pekerjaan, c) mutu pekerjaan meningkat dari hari 

ke hari, d) mematuhi jam kerja.42 Ada tiga aspek-aspek motivasi kerja 

menurut Ella yaitu, a) arah perilaku, perilaku yang dipilih pegawai dalam 

bekerja diukur melalui adanya kemauan, b) tingkat usaha, seberapa keras 

usaha pegawai untuk bekerja sesuai dengan perilaku yang telah dipilih 

melalui keseriusan dalam bekerja, c) tingkat kegigihan, seberapa keras 

 
39Sohari, Aplikasi Etos Kerja Dalam Berbagai Profesi. Jurnal Islamic Economic. Vol 6. 

No. 1. Juni 2015. 
40Yordy Wisnu Kusuma, “Pengaruh Motivasi Kerja Dan Insentif Terhadap Semangat 

Kerja Karyawan CV. F.A Management,” Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen 5, no. 2 (2016): 1–16. 
41Pandji Anoraga, Psikologi Kerja, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 30. 
42Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, Perilaku Organisasi, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2015), h. 47. 
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pegawai menjalankan perilaku yang telah dipilih untuk mengembangkan 

keahlian dan memajukan organisasi.43 

Pada hakikatnya tujuan pemberian motivasi kerja kepada pegawai 

adalah untuk mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan organisasi, 

meningkatkan gairah dan semangat kerja, meningkatkan disiplin kerja, serta 

mengembangkan produktivitas kerja.44Menurut Kurniasari terdapat beberapa 

tujuan motivasi kerja yaitu sebagai berikut: a) mendorong gairah dan 

semangat kerja pegawai, b) meningkatkan moral dan keputusan kerja 

pegawai, c) meningkatkan produktivitas kerja.45Mohyi juga membagi tujuan 

motivasi kerja yaitu: a) untuk meningkatkan semangat, gairah dan 

kedisiplinan kerja, b) meningkatkan kreatifitas dan kemampuan untuk 

berkembang, c) memupuk rasa memiliki, loyalitas dan partisipasi, d) 

meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja.46 Menurut Hasibuan, tujuan 

motivasi kerja antara lain: a) menciptakan suasana dan hubungan kerja yang 

baik, b) mempertinggi rasa tanggungjawab pegawai terhadap tugas-tugas, c) 

meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.47 

Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu, a) kebutuhan hidup; 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup ini meransang seseorang 

berperilaku dan giat bekerja, b) kebutuhan masa depan; kebutuhan akan masa 

depan yang cerah dan baik sehingga tercipta suasana tenang, harmonis dan 

optimis, c) kebutuhan harga diri; kebutuhan akan penghargaan diri dan 

pengakuan penghargaan prestasi dari pegawai dan masyarakat 

 
43Ella, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, (Bandung: PT. Refika Cipta, 2015), h. 9. 
44Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2015). h. 30. 
45Kurniasari R, Pemberian Motivasi Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Telekomunikasi Jakarta, Vol. 2 No. 3, 2018. 
46Ach Mohyi, Teori dan Perilaku Organisasi, (Malang: UNM Perss, 2016), h. 162. 
47Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2018), h. 146 
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lingkungannya.48 Menurut farida, tujuan motivasi kerja antara lain, a) 

meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai, b) meningkatkan 

produktivitas kerja pegawai, c) meningkatkan kedisiplinan pegawai, d) 

menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, e) meningkatkan 

loyalitas, kreativitas dan partisipasi pegawai.49 Menurut Ravianto motivasi 

kerja pegawai dipengaruhi oleh sistem kebutuhan, seperti: a) pemimpin, b) 

rekan kerja, c) sarana fisik, d) peraturan, e) jenis pekerjaan.50 Faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai menurut Moejikat yaitu: a) 

pemberian kompensasi kepada pegawai secara adil, b) adanya motivasi dari 

pimpinan, c) memberikan penghargaan kepada pegawai, d) hubungan yang 

harmonis antar pegawai.51 

Indikator motivasi kerja menurut Mangkunegara, sebagai berikut: a) 

tanggungjawab, b) prestasi kerja, c) pengakuan atas kinerja.52 Sedangkan 

menurut Nur Adha dkk, indikator motivasi kerja ada empat, yaitu: a) 

kebutuhan rasa aman, b) kebutuhan fisik, c) kebutuhan sosial, d) kebutuhan 

akan penghargaan.53 Sunyoto mengatakan bahwa indikator motivasi kerja 

terdiri dari: a) kebutuhan akan prestasi, b) kebutuhan akan afiliasi, c) 

kebutuhan akan kekuasaan.54Menurut Puti & Rumangkit, indikator motivasi 

 
48Afandi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator), 

(Yogyakarta: Nusa Media, 2018), h. 52. 
49Umi Farida, Manajemen Sumber Daya Manusia II. 
50Ravianto, Produktivitas dan Manajemen, (Jakarta: Lembaga Sarana Informasi, 2015), 

h.43. 
51Moekijat, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h.133. 
52Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia. Organisasi, 93 
53Nur Adha Rizky, Nurul Qomariah, Achmad Hasan Hafidzi, Motivasi Kerja Lingkungan 

Kerja Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Jurnal 

Penelitian Iptek. Vol. 4 No.1, 2019. 
54Sunyoto Danang, Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: 

Center Of Academic, 2015), h. 50. 
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kerja terdiri dari tiga elemen, yaitu: a) keamanan, b) penghargaan, c) 

fisiologis.55 

Terpenuhinya kompensasi untuk pemberian motivasi yang baik tentu 

saja akan meningkatkan kinerja para pegawai. Oleh karena itu, salah satu cara 

terbaik untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai adalah dengan 

menghubungkan kompensasi dengan motivasi kerja pegawai. Jika program 

kompensasi dirasakan adil dan kompetitif oleh pegawai, maka organisasi 

akan lebih mudah untuk menarik pegawai yang memiliki potensi, dan 

memotivasi pegawai agar lebih meningkatkan kinerjanya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai honorer keuangan 

Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada observasi pra-

penelitian tanggal 07 juni 2022 bahwa kompensasi yang diterima oleh 

pegawai yaitu gaji pokok, uang makan, remunerasi.Pegawai akan diberikan 

kompensasi sesuai dengan tingkat jabatan mereka masing-masing. Hal 

tersebut dilakukan karena beban kerja yang didapatkan pegawai berbeda-

beda.Pegawaihonorerharus dievaluasi setiap bulan dengan menggunakan 

aplikasi e-kinerja yang setiap kedisplinan kegiatan dan pekerjaan pegawai. 

Ketika anggaran pendapatan BLU meningkat maka seluruh kebutuhan 

honorer juga biasa terpenuhi. Namun jika tidak ada peningkatan maka perlu 

penyesuaian sehingga bisa saja pemberian kompensasi terlambat maka secara 

penganggaran dapat berpengaruh terhadap pemberian kompensasi kepada 

pegawai honorer.Hal ini akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup 

pegawai seperti gaji pokok, bonus, insentif dan sebagainya. 

 
55Puti & Rumangkit, Pengaruh Ketidakamanan Kerja, Kepuasan Kerja dan Motivasi 

Kerja Terhadap Turnover Intention Pada Pt. Ratu Pola Bumi (Rpb) Bandar Lampung: Prosiding 

Seminar Nasional Darmajaya, Vo. 1 No. 1 2017, h. 229-244. 
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Selanjutnyakondisi ini berdampak pada motivasi pegawai honorer dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan dari instansi. 

Berkenaan dengan beberapa hal yang telah dipaparkan diatas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang 

“Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada 

Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran kompensasi pegawai pada Rektorat Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar ? 

2. Bagaimana gambaran motivasi kerja pegawai pada Rektorat Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar ? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap motivasi kerja 

pegawai pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisiskompensasi pegawai pada Rektorat Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar 

b. Menganalisismotivasi kerja pegawai pada Rektorat Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar 

c. Mengujiapakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja 

pegawai pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

  Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi 

informasi tentang pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja 

pegawai. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi peneliti: sebagai sarana untuk menambah wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman terkait tentang kompensasi dan 

motivasi kerja 

2) Bagi instansi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 

kompensasi pegawai pada masa yang akan datang 

3) Bagi Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, dari hasil 

penelitian ini diharapkan menambah masukan dan dapat 

digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan dan pihak 

(mahasiswa). 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah 

kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Kemudian para ahli 

menafsirkan arti hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Atas dasar definisi tersebut dapat diartikan bahwa 

hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji 

kebenarannya.56 Berdasarkan atas penelitian yang akan dilakukan dari 

rumusan masalah, maka hipotesis penelitian yakni, Terdapat Pengaruh 

 
56Syofian Sireger, Statistik Parameter untuk Penelitian Kuantitaif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPP Versi 17 (Cet IV; Bumi Aksara, 2017), h. 65 
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Pemberian KompensasiTerhadap Motivasi Kerja Pegawai Rektorat 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

yang jelas mengenai variabel-variabel yang telah diteliti sehingga tidak terjadi 

perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Adapun variabel yang 

dimaksud peneliti ini sebagai berikut: 

1. Kompensasi (Variabel X) 

Kompensasi merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dan harus 

dilakukan oleh organisasi atas pengembalian jasa yang dilakukan oleh 

pegawai berdasarkan kontribusi maupun kinerja yang dilakukan terhadap 

suatu organisasi. Indikator kompensasi yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

b. Gaji; pendapatan dasar atau pokok yang diterima oleh pegawai secara 

tetap 

c. Insentif; tambahan penghasilan berupa uang, barang dan sebagainya 

yang diberikan kepada pegawai atas kinerja yang dilakukan 

d. Tunjangan; sebuah bonus yang diberikan kepada pegawai diluar gaji 

pokok 

e. Fasilitas; sarana yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu pekerjaan 

2. Motivasi Kerja (Variabel Y) 

Motivasi kerja merupakan suatu kondisi atau keadaan yang menggerakkan, 

membangkitkan atau bahkan mendorong seorang pegawai agar 

melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan yang akhirnya 

ia dapat mencapai tujuan.Indikator motivasi kerja yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 
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a. Tanggung jawab; kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan 

pekerjaan 

b. Prestasi kerja; hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh pegawai 

c. Penghargaan; tanda apresiasi yang diberikan kepada pegawai atas 

hasil kerjanya 

F. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wakiq Ramdani pada tahun 2018, dengan 

judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja di Yayasan 

Pendidikan Darul Ulum Kota Pasuruan”. Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dari 

hasil diatas dapat di simpulkan nilai Ftabel (4,03) lebih besar dari nilai 

Fhitung (2,852) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel bebas. 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara partial. Apabila 

ttabel lebih kecil dari thitung maka variabel berpengaruh secara signifikan 

dengan taraf sig 0,05. Kesimpulannya sebagai berikut : (X1) kompensasi 

financial = thitung – 0,238 (X2) kompensasi non financial = thitung 2,188 ttabel 

= 1,67655 (X1) = ttabel> thitung= tidak ada pengaruh secara signifikan (X2) = 

ttabel< thitung = berpengaruh secara signifikan.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hawin B. Suleman pada tahun 2016, 

dengan judul “Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja 

Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Gorontalo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil persamaan regresi 

yang dihasilkan yakni = a + bX atau = 29.037 + 0,275X. Dengan nilai 

determinasi R = 0,160 atau 16% yang menunjukan presentasi variabel X 

(Pemberian Kompensasi) terhadap variabel Y (Motivasi Kerja), sedangkan 
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sisa presentasi terdapat 84% (0,840) dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitan ini. Dalam hal ini hipotesis terdapat pengaruh 

antara variabel X (Pemberian Kompensasi) terhadap variabel Y (Motivasi 

Kerja), tetapi kecil senilai 16%, pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Gorontalo terbukti dan dapat diterima, yaitu dengan 

nilai signifikan thitung = 2.686 > ttabel = 1.685 dengan tingkat probabilitas = 

0,05 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Latif Samal, Nasruddin Yusuf dan 

Rivai Bolotio pada tahun 2021, dengan judul “Pengaruh Kompensasi 

Terhadap Motivasi Kerja Guru Tidak Tetap (GTT) SMK Swasta Islam Di 

Kota Manado”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R adalah 0,545 

yang berarti tingkat pengaruh antara variabel kompensasi terhadap 

variabel motivasi kerja GTT berada pada kategori cukup/sedang. Nilai R 

Square menunjukkan koefisien determinasi, nilai R kuadrat adalah 0,297 

atau 29,7%. Artinya sumbangan pengaruh antara variabel kompensasi 

terhadap variabel motivasi kerja GTT sebesar 29,7%. Nilai thitung sebesar 

3,443, Adapun nilai ttabel dengan signifikansi 0,025, derajat kebebasan (df) 

= n-1 atau 30-1=29 adalah sebesar 2,045. Karena thitung>ttabel (3,443 

>2,045), maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dinyatakan 

bahwa terdapat pengaruh antara variabel kompensasi dengan variabel 

motivasi kerja guru tidak tetap di SMK Swasta Islam di kota Manado. 

4. Penelitian dilakukan oleh Ria Marzan Manik pada tahun 2013, dengan 

judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya 

Terhadap Produktivitas Kerja di Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa analisis korelasi  dengan  menggunakan Pearson  Product  Moment 
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dengan  menggunakan  bantuan program SPSS for Windows 17.0 

diperoleh koefisien korelasi antara variabel X1 dan variabel Y adalah 

sebesar 0,325 yang berada dalam kategori hubungan yang rendah, 

koefisien korelasi antara  variabel  X1  dan  variabel  X2  adalah  sebesar  

0,700  yang  menunjukkan  hubungan korelasi yang kuat dan koefisien 

korelasi antara variabel X2 dan Y adalah sebesar 0,640 yang menunjukkan  

korelasi  yang  kuat.    Analisis  korelasi  dilanjutkan  dengan  analisis  

determinasi. Hasil   uji   koefisien   determinasi   yaitu   bahwa   

kompensasi   berpengaruh   sebesar   10,56% terhadap   produktivitas   

kerja   dan   sisanya   dipengaruhi   oleh   faktor   lain,   motivasi   kerja 

dipengaruhi   sebesar   49%   oleh   kompensasi   dan   sisanya   

dipengaruhi   faktor   lain   dan produktivitas  kerja  dipengaruhi  sebesar  

40,96%  sedangkan  sisanya  dipengaruhi  oleh  aspek yang   lain.   

Berdasarkan   hasil   pengolahan   data   dapat   disimpulkan   bahwa   

kompensasi berpengaruh   positif   dan   signifikan   terhadap   motivasi   

kerja   dan   dampaknya   terhadap produktivitas  kerja  di  Bidang  

Pendidikan  Menengah  dan  Tinggi  Dinas  Pendidikan  Provinsi Jawa 

Barat. 

5. Penelitian dilakukan oleh Hertiyah Andriani pada tahun 2021, dengan 

judul “Pengaruh Kompensasi dan Iklim Organisasi Terhadap Motivasi 

Kerja Pegawai Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 

Provinsi Lampung.Hasil penelitian menunjukkan bahwaberdasarkan hasil 

analisis linear berganda, koefisien determinasi = R Square dari hasil 

perhitungan pada tabel diatas sebesar 0,543. Jadi  dapat  ditarik  

kesimpulan  bahwa  besarnya  hubungan  kompensasi  dan  iklim 

organisasii terhadap motivasi kerja sebesar 0,543 atau 54,3% dan sisanya 
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sebesar 45,7 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti seperti 

kepemimpinan, lingkungan kerja dan lain-lain. Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah ada pengaruh antara  kompensasi  terhadap  motivasi  kerja  

pegawai  di  LPMP  Provinsi  Lampungdengan thitung sebesar 3,033 2). Ada 

pengaruh antara iklim organisasi terhadap motivasi kerja  pegawai  di  

LPMP Provinsi  Lampung  dengan  thitung  sebesar  6,518.3).  Ada pengaruh 

antara kompensasi dan iklim organisasi terhadap motivasi kerja pegawai. 

6. Penelitian dilakukan oleh Anny Kusumo Laminingrum pada tahun 2016, 

dengan judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi kerja Pada 

Pegawai Biro Pelayanan Sosial Dasar Di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 

Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil SPSS pada 

tabel di atas, hasil dari R square 0,627, (merupakan pengkuadratan dari 

koefisien korelasi atau 0,792 x 0,792 = 0,627 atau 62,7%). R Square dapat 

disebut koefisien determinasi, yang dalam hal ini berarti hasil sebesar 

62,7% dari variabel kompensasi bisa dijelaskan oleh variabel motivasi 

kerja. Sedangkan sisanya sebesar 37,3% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. secara parsial berdasarkan hasil ujit 

menunjukkan bahwa untuk kompensasi (X) nilai thitung lebih besar dari ttabel 

yaitu, 9,355 > 1,673 maka dapat disimpulkan bahwa jika statistik 

thitung>ttabel atau –thitung< -ttabel, maka H0 ditolak artinya adanya pengaruh 

kompensasi terhadap motivasi kerja pada pegawai biro pelayanan sosial 

dasar di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Definisi Konseptual Kompensasi 

1. PengertianKompensasi 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai 

imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada organisasi 

mereka.Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian 

penting dari manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik 

dan mempertahankan pekerja-pekerjayang berbakat. Selain itu sistem 

kompensasi memiliki dampak terhadap kinerja strategis.1 

Kompensasi merupakan penghargaan atau imbalan langsung 

maupun tidak langsung, finansial maupun non finansial, yang adil dan 

layak kepada pegawai, sebagai balasan atau kontribusi atau jasanya 

terhadap pencapaian tujuan organisasi.Setiap pegawai yang bekerja dalam 

sebuah organisasi berhak untuk mendapatkan kompensasi sebagai bentuk 

balas jasa atas hasil kerjanya dan sesuai dengan standar jabatan atau 

pekerjaan yang sedang dijalankan.2Kompensasi merupakansemua hal yang 

berkaitan dengan bentuk penghargaan atau imbalan yang akan diberikan 

kepada pegawai atas segala pekerjaannya dalam membantu kemajuan 

organisasi. Dengan adanya program-program kompensasi yang diterapkan 

tentu akan menjadi gambaran atas upaya organisasi dalam 

mempertahankan pegawai yang dianggapberkualitas.3 

 
1Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,  h. 21. 
2Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Alfabeta, 2016). h. 269. 
3Tarsisius Hani Handoko, Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia, 

(Yogyakarta: BPFE UGM, 2017). h. 155 
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Kompensasi merupakan seluruh imbalan atau balasan yang akan 

diterima oleh pegawai sebagai hasil dari pelaksanaan pekerjaannya, baik 

itu dalam bentuk gaji, bonus atau insentif atas capainnya, maupun 

beberapa tunjangan yang diantaranya tunjangan kesehatan, tunjangan hari 

raya, cuti, bahkan hingga uang makan juga diberikan oleh instansi kepada 

para pegawai.4 Kompensasi dapat menjadi bentuk pembayaran dalam 

wujud finansial atau bisa juga penghargaan yang diberikan kepada 

pegawai atas akibat dari timbulnya hasil pekerjaan positif yang diberikan 

kepada organisasi dalam mencapai tujuan.5 

Dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan maka dapat 

disimpulkan bahwa kompensasimerupakan fungsi manajemen yang sangat 

penting dan harus dilakukan oleh organisasi atas pengembalian jasa yang 

dilakukan oleh pegawai berdasarkan kontribusi maupun kinerja yang 

dilakukan terhadap suatu organisasi. 

Pada Surah Al-Kahfi/18:30 dijelaskan juga tentang pemberian 

kompensasi kepada pegawai dalam sebuah organisasi 

  ۚ لِحٰتِ اِنَّا لََ نضُِيْعُ اجَْرَ مَنْ احَْسَنَ عَمَلَا :  18الكهف/)  ٣٠اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا وَعَمِلوُا الصه

30 ) 

Terjemahnya: 

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami 

benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang 

mengerjakan perbuatan yang baik itu. (Al-Kahfi/18:30) 

 

 
4Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). h. 236. 
5Salidi Samsuddin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pustaka Setia, 2015). 

h. 187. 
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Dalam ayat ini ditegaskan tentang keadilan Allah dalam 

memberikan balasan kepada pekerjaan apa yang dikerjakan oleh manusia, 

Allah menegaskan akan memberikan balasan yang adil. Dalam ayat ini 

Allah juga akan menerangkan, bahwa Allah tidak akan berperilaku dzalim 

kepada apa yang telah dikerjakan oleh manusia.6 

Hal mengenai kompensasi atau balasan atas pekerjaan, 

sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Quran:  

الْغَيْبِ   عٰلِمِ  الِٰى  وَسَترَُدُّوْنَ  وَالْمُؤْمِنوُْنَۗ  وَرَسُوْلهُٗ  عَمَلكَُمْ   ُ اللّٰه فسََيرََى  اعْمَلوُْا  وَقلُِ 

 ( 105:  9) التوبة/  ١٠٥نْتمُْ تعَْمَلوُْنَۚ وَالشَّهَادَةِ فَينَُب ئِكُُمْ بمَِا كُ 

Terjemahnya: 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah/9:105) 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan agar 

umat Islam bekerja dan pekerjaan itu sesungguhnya diperintah oleh Allah, 

Rasul dan Umat Islam. Pekerjaan yang baik dan mendatangkan dampak 

positif akan diapresiasi dengan penghargaan di dunia atau akhirat. Hasil 

dari bekerja adalah balas jasa dari pemberi pekerja.7 

Adapun Surah An-Nahl membahas terkait pemberian balasan 

pekerjaan terhadap setiap manusia 

 وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ اجَْرَ 
نْ ذكََرٍ اوَْ انُْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْيِينََّهٗ حَيٰوةا طَي بَِةاۚ ا م ِ هُمْ  مَنْ عَمِلَ صَالِحا

 ( 97: 16) النحل/  ٩٧بِاحَْسَنِ مَا كَانوُْا يعَْمَلوُْنَ  

 
6Haryanto, Rasulullah Way of Managing People, (Jakarta: Khalifa, 2011), h. 39. 
7Yusuf Al-Qarsdhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2014) 
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Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan 

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan Sesungguhnya 

akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih 

baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 

Menurut Tafsir Jalalani, siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, 

baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan iman dengan segala 

yang mesti diimani, maka kami tentu akan memberikan kehidupan yang 

baik pada mereka di dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal 

kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima 

cobaan hidup dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah. Dan di 

akhirat nanti, kami akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala 

baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia.8 

2. Tujuan Kompensasi 

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah 

sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, 

stabilitas pegawai, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. 

a. Ikatan kerjasama 

Karena adanya pemberian kompensasi maka timbul hubungan kerja 

sama secara resmidari pihak orgnisasi dengan pegawai. Seorang 

pegawai wajib menyelesaikan setiap pekerjannya dengan hasil yang 

baik sementara itu, pimpinan harus memberikan imbalan atau 

kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. 

 

 

 
8Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jallauddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain Berikut 

Asbabun Nuzul, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004) 
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b. Kepuasan kerja 

Dengan pemberian imbalan akan membuat pegawai dapat mencukupi 

keperluan sehari-hari, kebutuhan status sosial bahkan kepentingan 

egoistik, akibatnya pegawai dapat mencapai kepuasan kerja atas 

jabatannya. 

c. Motivasi  

Apabila imbalan yang diberikan cukup besar jumlahnya, tentu 

pimpinan akan lebih mudah dalam memotivasi pegawainya. Dengan 

besarnya kompensasi akan mendorong semangat pegawai untuk lebih 

giat bekerja. 

d. Disiplin  

Pemberian imbalan yang lumayan besar juga akan mempengaruhi 

kedisiplinan pegawai. Mereka lebih memahami bekerja dengan 

mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan.9 

Tujuan umum pemberian kompensasi yang dilakukan oleh organisasi 

adalah untuk menarik, memotivasi serta mempertahankan pegawai, 

diantaranya 

a. Menghargai Prestasi Kerja 

Pemberian kompensasi yang cukup besar menjadi bentuk penghargaan 

atas kinerja yang dihasilkan oleh pegawai, sehingga pegawai merasa 

dihargai selama bekerja dan berkontribusi pada organisasi. 

b. Menjamin Keadilan 

Setiap pegawai akan mendapatkan imbalan atas hasil kerja yang 

diberikan sesuai dengan jabatan, fungsi dan kedudukannya dalam 

organisasi. 

 
9Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. h. 121-122. 
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c. Memperoleh pegawai yang berkualitas 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan organisasi untuk mendapatkan 

pegawai yang berkualitas dalam bekerja, dapat dilakukan melalui 

pemberian sistem kompensasi dengan beberapa pertimbangan dalam 

menilai kinerja pegawai.10 

Tujuan pemberian kompensasi menurut Samsuddin diantaranya: 

a. Pemenuhan kebutuhan ekonomi 

Pegawai yang menerima kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk 

lainnya yaitu untuk mencukupikeperluan hidupnya atau lebih umum 

dikenal untuk kebutuhan ekonominya. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja 

Pegawai yang menerima imbalan atas pekerjannya akan lebih 

terdorong untuk melakukan pekerjaan lebih produktif dengan 

memanfaatkan waktu dan usaha seminimal mungkin 

c. Memajukan organisasi 

Keberanian suatu organisasi dalam memberikan kompensasi yang 

cukup besar kepada para pegawainya akan membuktikan bahwa 

seberapa suksenya organisasi. Hanya organisasi yang berpenghasilan 

lebih besar yang mampu memberikan kompensasi yang tinggi. 

d. Menciptakan keseimbangan dan keahlian 

Persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pegawai pada jabatan erat 

hubungannya dengan pemberian kompensasi dan akan menimbulkan 

kesepadanan antara input dan output11 

 

 
10Yoyo Sudaryo, Keuangan Di Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009). h. 

7. 
11Salidi Samsuddin, Manajemen Sumber daya Manusia. h. 188. 
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Menurut Marnisah tujuan kompensasi dan bagaimana pentingnya 

memperhatikan kompensasi diantaranya: 

a. Mempertahankan pegawai tetap yang kompeten 

Pegawai yang berkualitas akan tetap bertahan ketika hasil kerja yang 

diberikan kepada organisasi mendapatkan balas jasa atau kompensasi 

b. Mengembangkan rasa percaya diri personel didalam organisasi 

Dengan adanya imbalan atau penghargaan yang diberikan akan 

membuat pegawai percaya atas kemampuan yang dimilikinya 

c. Membangun keadilan dan objektivitas ke dalam rencana kompensasi 

Pemberian kompensasi kepada pegawai dilihat secara nyata sesuai 

dengan kinerja yang dihasilkan dengan pertimbangan jabatan, tugas 

dan kedudukan setiap pegawai.12 

Tujuan pemberian kompensasi terdiri dari beberapa hal, diantaranya 

yaitu: 

a. Pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai jaminan bagi pegawai 

Pemberian kompensasi dapat menjadi jaminan untuk pegawai 

memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan ekonomi. 

b. Mendorong pegawai agar lebih baik dan lebih giat 

Pegawai akan lebih semangat dan efisien dalam bekerja ketika 

mendapatkan imbalan atau pemberian kompensasi  

c. Menunjukkan bahwa organisasi mengalami kemajuan 

Pemberian kompensasi kepada pegawai yang lumayan besar dapat 

menjadi bukti bahwa organisasi sedang mengalami perkembangan 

atau kemajuan. 

 
12Luis Marnisah, Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan Praktik), (Yogyakarta: 

Deepublish, 2019), h. 49 
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d. Menunjukkan penghargaan organisasi terhadap pegawainya. 

Pegawai yang mendapatkan imbalan selama melakukan pekerjaan 

menjadikan hal tersebut sebagai bentuk penghargaan atas hasil 

kerjanya.13 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompensasi 

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kompensasi 

dan besarnya kompensasi yang diterima oleh pegawai per bulan yaitu: 

a. Pendidikan 

Pendidikan menjadi faktor penting dalam menetapkan besarnya 

kompensasi yang akan diberikan kepada pegawai. Jika menggunakan 

pertimbangan pendidikan maka, semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, akan besar juga jumlah kompensasi yang akan diterima. 

b. Beban kerja dan tanggungjawab  

Kompensasi yang lebih besar akan diberikan kepada pegawai yang 

memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang lebih besar dari 

pegawai yang lain. 

c. Pengalaman 

Pegawai yang sudah lama bekerja akan ada kemungkinan untuk 

mengalami kenaikan jabatan dan pada akhirnya kompensasi yang akan 

diterima juga lebih besar dari bawahannya 

d. Kinerja 

Jika kinerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan organisasi maka, kompensasi yang akan diterima juga 

semakin besar.14 

 
13Mada Faisal Akbar, Manajemen sumber Daya Manusia, (Solok: Insan Cendekia 

Mandiri, 2021), h. 127. 
14Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori Dan Praktik) . h. 251. 



32 
 

 
 

Pemberian kompensasi oleh organisasi dipengaruhi berbagai faktor. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya: 

a. Produktivitas Kerja 

Pegawai yang menghasilkan produktivitas kerja yang baik dan efisien 

maka kompensasi yang akan diterima juga lebih besar dibandingkan 

pegawai dengan produktivitas kerja yang buruk 

b. Posisi Jabatan 

Pemberian gaji atau kompensasi sesuai dengan tingkat jabatan 

pegawai. Pegawai yang mendapatkan kompensasi yang besar tentu 

dengan menduduki jabatan yang tinggi. 

c. Pendidikan dan Pengalaman Kerja 

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka 

gaji/balas jasanya akan semakin besar, karena kecakapan serta 

keterampilannya lebih baik.15 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi di 

organisasi, yaitu: 

a.    Kemampuan Membayar 

Pemberian kompensasi akan tergantung kepada kemampuan 

organisasi dalam membayar pegawai. 

b.   Kesediaan Membayar 

 Kesediaan untuk membayar dapat berpengaruh terhadap kebijaksanaan  

 pemberian kompensasi kepada pegawainya. 

c.   Jenis dan sifat pekerjaan 

Apabila sifat pekerjaan yang susah dan harus menghadapi resiko yang  

besar maka kompensasi yang akan diberikan juga semakin besar,  

 
15Malayu SP Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 118. 
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memerlukan keahlian maupun ketelitian dalam mengerjakannya.16 

Sementara itu, menurut wibowo ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pemberian kompensasi, diantaranya: 

a. Kondisi Ekonomi 

Hal mendasar yang mempengaruhi kemampuan organisasi membayar 

kompensasi tinggi karena kondisi perekonomian. Semakin tinggi 

kondisi tingkat persaingan, organisasi semakin kurang mampu 

memberikan kompensasi yang tinggi. 

b. Anggaran  

Anggaran untuk pegawai umumnya mengidentifikasi jumlah uang 

tersedia untuk kompensasi tahunan. Setiap unit kerja dalam organisasi 

dipengaruhi oleh besarnya anggaran pegawai, yang menyatakan 

berapa banyak yang tersedia untuk unit kerja. 

c. Pembuat keputusan kompensasi 

Keputusan tentang berapa banyak membayar, sistem apa yang 

dipergunakan, tunjangan apa yang ditawarkan, dipengaruhi dari atas 

sampai bawah dari organisasi.17 

 Faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Jenjang kepangkatan atau golongan 

 Jenjang kepangkatan atau golongan juga menjadi faktor pertimbangan  

 untuk menambah kompensasi yang diterima seseorang 

 

 

 
16Puji Indah Hartatik, Buku Praktis Mengembangkan Sumber Daya Manusia 

(Yogyakarta: Laksana, 2014). h. 234. 
17Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) h. 270. 
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b. Jabatan 

Pegawai yang mendapatkan jabatan lebih tinggi, maka akan ada 

tambahan uang jabatan dikomponen penggajiannya, hal ini berarti 

kenaikan jabatan juga dapat mempengaruhi peningkatan kompensasi 

c. Pengalaman 

 Pertimbangan lain pemberian kompensasi yaitu semakin lama waktu 

kerja pegawai, maka jasa yang diberikan kepada organisasi semakin 

besar pula.18 

4. Indikator Kompensasi 

Berikut ini indikator kompensasi seorang pegawai diantaranya: 

a. Gaji Pokok 

Gaji pokok merupakan pendapatan dasar yang diterima seseorang. 

Penentuan besarnya gaji pokok didasarkan kepada jenjang pendidikan 

seseorang saat masuk kerja. 

b. Konsumsi/makan 

Uang konsumsi merupakan kompensasi yang diberikan untuk 

kebutuhan makanan dan pembayaran tunjangan konsumsi ini dapat 

dikonversi dalam bentuk uang. 

c. Tunjangan jabatan  

Tunjangan jabatan diberikan kepada seseorang yang memperoleh 

jabatan tertentu. Tunjangan ini diberikan sesuai dengan beban dan 

tanggungjawab yang diembannya.19 

 

 
18Suparno Edi Widodo, Manajemen Pengambangan SUmber Daya Manusia, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 62 
19Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik).  h. 245-246. 



35 
 

 
 

Dapat dikatakan bahwa kompensasi memiliki indikator yang sangat 

beragam yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:  

a. Gaji dan upah 

Gaji dan upah umumnya disebut sebagai kompensasi utama karena 

sebagai gantungan hidup (nafkah) bagai pegawai dan keluarganya 

b. Insentif 

Insentif dipandang sebagai penghargaan atau ganjaran yang diberikan 

untuk memotivasi para pegawai agar produktivitas kerjanya semakin 

tinggi 

c. Imbalan karir 

Imbalan karir dapat berupa rasa aman di tempat kerja, kesempatan 

untuk mendapatkan pengembangan profesi dan jabatan, pelatihan dan 

sebagainya.20 

Menurut Singidimedjo terdapat tiga indikator dalam mengukur 

kompensasi pegawai, yaitu sebagai berikut: 

a. Gaji/upah 

Gaji merupakan bentuk imbalan yang dibayarkan kepada pegawai 

yang tetap secara berkala dan adanya jaminan yang dapat dipercaya 

dengan adanya pertimbangan melalui keadilan, kelayakan dan 

ketepatan waktu. 

b. Insentif 

Insentif diberikan sebagai balas jasa kepada pegawai tertentu, dimana 

hasil kerjanya dapat dikatakan di atas standar kerja atau sudah 

 
20Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanto, Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang 

Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 
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berprestasi maka, ditujukan untuk mendorong pegawai agar lebih giat 

lagi sehingga lebih produktif dalam bekerja. 

c. Fasilitas 

Fasilitas diberikan kepada pegawai sebagai program pelayanan kepada 

pegawai untuk mempermudah dan mendukung segala kegiatan dalam 

bekerja.21 

Sedangkan menurut priansa bahwa kompensasi terdiri dari dua bagian, 

yaitu: 

a. Kompensasi Finansial 

Dalam kompensasi finansial terbagi menjadi dua yaitu kompensasi 

langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung 

terdiri dari bayaran pokok, bayaran prestasi, insentif dan tunjangan 

sedangkan kompensasi tidak langsung terdiri dari program 

perlindungan, bayaran diluar jam kerja serta fasilitas. 

b. Kompensasi Non Finansial 

Dalam kompensasi non finansial terdiri dari pekerjaan dan lingkungan 

kerja. Pekerjaan meliputi tantangan, tanggungjawab dan pengakuan. 

Lingkungan kerja meliputi lingkungan yang nyaman, supervisi yang 

kompeten dan kerabat kerja yang menyenangkan.22 

Menurut Edison dkk, indikator kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Kompensasi bersifat normatif 

Kompensai bersifat normatif merupakan kompensasi yang wajib 

diterima dalam bentuk minimum, yang meliputi gaji hingga tunjangan 

tetap seperti tunjangan kesehatan maupun tunjangan hari raya. 

 

 
21Singidimedjo, Manajmen Sumber Daya Manusia (Surabaya: SMMAS, 2012), h.29 
22Donni Juni Priansa, Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,  h. 322 
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b. Kompensasi bersifat kebijakan 

Kompensasi bersifat kebijakan merupakan kompensasi yang 

diberikan berdasarkan kebijakan serta pertimbangan tertentu, seperti 

tunjangan professional, tunjangan makan, tunjangan transport, bonus, 

dan lain-lain.23 

B. Definisi Konseptual Motivasi Kerja 

1. Pengertian Motivasi Kerja  

Motivasi kerja merupakanpersoalan bagaimana cara mendorong 

semangat kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan 

memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan 

tujuan organisasi. Banyaknya waktu dan tenaga yang diluangkan oleh 

pegawai membuat organisasi merasa perlu untuk tindakan atas kemajuan 

kinerja pegawai tetap stabil bahkan lebih dari sebelumnya.24Motivasi kerja 

merupakan suatu kekuatan potensial yang ada didalam diri pegawai, yang 

dapat dikembangkan sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan 

luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan monoter dan non monoter, 

yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya.25 

Motivasi kerja merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan, 

menyalurkan bahkan mendukung perilaku pegawai dalam bekerja, agar 

pegawai mau bekerja dengan giat dan antusias dalam mencapai hasil yang 

lebih optimal.26Motivasi kerja adalah suatu usaha yang dapat menimbulkan 

suatu perilaku, mengarahkan perilaku, dan memelihara atau 

mempertahankan perilaku yang sesuai dengan lingkungan kerja dalam 

 
23Edison Emron, Yohny Anwar, Imas Komariyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

h.152-153 
24Malayu SP. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 23. 
25Winardi, Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2016), h. 6. 
26Umi Farida, Manajemen Sumber Daya Manusia,. h. 24. 
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organisasi. Motivasi kerja merupakan kebutuhan pokok manusia dan 

sebagai insentif yang diharapkan memenuhi kebutuhan pokok yang 

diinginkan, sehingga jika kebutuhan itu ada akan berakibat pada 

kesuksesan terhadap suatu kegiatan.27 

Motivasi kerja merupakan keinginan yang lahir dari dalam diri 

seseorang yang akan menyebabkan orang tersebut melakukan suatu 

pekerjaan untuk mengarahkan pada tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya dalam sebuah organisasi. Dalam mencapai tujuan tersebut, 

perlu adanya penggerak yaitu manusia, olehnya perlu dipahami manusia 

yang bekerja dalam organisasi tersebut, karena motivasi inilah yang 

menentukan perilaku orang-orang untuk bekerja dan menjadi cerminan 

yang sederhana dari motivasi.28 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah suatu kondisi atau keadaan yang 

menggerakkan, membangkitkan atau bahkan mendorong seseorang agar 

melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dan akhirnya 

dapat mencapai tujuan. 

Pada Surah Ar-Ra’d/13:11 dijelaskan juga terkait bagaimana 

motivasi pegawai dalam bekerja 

َ لََ يغَُي رُِ مَا بِ  ِ اِۗنَّ اللّٰه نْۢ بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يحَْفظَُوْنهَٗ مِنْ امَْرِ اللّٰه قَوْمٍ حَتهى  لَهٗ مُعَق ِبٰتٌ م ِ

ا فلَََ مَرَدَّ لَهٗ وَۚمَا  ءا ُ بقَِوْمٍ سُوْۤ الٍ يغَُي رُِوْا مَا بِانَْفسُِهِمْۗ وَاِذآَْ ارََادَ اللّٰه نْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّ   ١١لهَُمْ م ِ

عد/   ( 11: 13) الر 

 

 
27Miftahun Ni’mah Suseno and Sugiyanto, “Pengaruh Dukungan Sosial Dan 

Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Mediator Motivasi 

Kerja,” Jurnal Psikologi 37, No. 1 (2015), 94–109. 
28Muh Nasrullah, Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Keyahbandaran Utama Makassar: 

Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol 18. No. 2, 2017. 
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Terjemahnya: 

Baginya (manusia) dan malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 

bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan 

suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka 

taka da yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia (Ar-Ra’d/13:11) 

Ayat ini digunakan sebagai ayat motivasi bahwa Allah tidak akan 

mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik kecuali dengan usaha dan 

jerih payahnya sendiri. Menurut At-Thabari, maksud ayat ini justru 

menjelaskan bahwa semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. 

Allah tidak akan menubah kenikmatan-kenikmatan seseorang kecuali 

mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya 

sendiri.29 

Kemudian Allah swt, juga berfirman dalam Al-Quran tentang 

manajemen motivasi kerja dalam surah An-Najm ayat 39 

نْسَانِ   ( 39: 53) النجم/  ٣٩ اِلََّ مَا سَعٰىۙ  وَانَْ لَّيْسَ لِلَِْ

Terjemahnya: 

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya. (QS. An-Majm/53:39) 

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

14 H., maksud dari ayat diatas yaitu setiap orang yang beramal, maka 

untuknya amalnya itu baik atau buruk, dia tidak mendapatkan amal dan 

usaha orang lain sedikit punserta tidak akan memikul dosa orang lain.30 

 
29Rahmat Hidayat & Candra Wijaya, Alyat-Ayat Al-Quran Tentang Manajemen Pendidikan 

Islam, (Medan: LPPPI, 2020) 
30Aisyah Nabila, Maya Sari Dewi, Samsir Damanik, Tafsir Ayat-Ayat tentang Motivasi 

Kerja,Jurnal Cybernetics. Vol. 2, No.1, 2021 
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Dalam Al-Quran Allah swt, berfirman terkait motivasi kerja yaitu 

pada surah Al-Ahzab ayat 31 

رِ  لهََا  وَاعَْتدَْنَا  تيَْنِۙ  مَرَّ اجَْرَهَا  نُّؤْتهَِآْ  ا  وَتعَْمَلْ صَالِحا وَرَسُوْلِهٖ   ِ لِِلّه مِنْكُنَّ  يَّقْنتُْ  زْقاا  وَمَنْ 

ا    ( 31:  33) الَحزاب/ ٣١كَرِيْما

Terjemahnya: 

Dan barang siapa diantara kamu sekalian (isteri-isteri Nabi) tetap taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, 

niscata Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami 

sediakan baginya rezki yang mulia. (QSAl-Ahzab/33:31) 

Makna ayat diatas dalam motivasi kerja bahwa setiap manusia yang 

patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, disamping melakukan amal-amal 

saleh, maka akan di lipat gandakan baginya balasan dan pahala. Hal ini 

akanterus memotivasi manusia dibumi untuk tetap bekerja dan terus 

melakukan pekerjaan yang memiliki faedah untuk dirinya, namun tak 

terlepas dari aturan islam.31 

2. Teori Motivasi Kerja 

Umumnya proses motivasi dapat dijelaskan jika seseorang tidak 

merasa puas sehingga dapat mengakibatkan ketegangan dan pada akhirnya 

akan mencari kepuasan yang menurut dirinya sendiri sesuai dan harus 

terpenuhi. Ada 6 teori motivasi antara lain: 

a. Teori Motivasi Abraham Maslow (Teori Kebutuhan) 

Abraham maslow mengemukakan “Hierarchy of needs teory” untuk 

menjawab tentang tingkatan kebutuhan manusia. Bagaimanapun juga 

individu sebagai pegawai tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhan-

kebutuhannya.Abraham maslow menyatakan bahwa manusia 

 
31Isra Adawiyah Siregar & Mukhti Alwi, Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Motivasi Kerja 

Dalam Islam, Jurnal Alacrity. Vol.1, No.1, 2021 
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dimotivasi oleh berbagai kebutuhan dan keinginan ini muncul dalam 

urutan hirarki. Maslow mengidentifikasi dalam urutan yang semakin 

meningkat. Adapun kelima tingkatan tersebut adalah: 

1) Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs) 

Yaitu kebutuhan pangan sandang, ruang istirahat, liburan, cuti 

2) Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan (Safety & Security Needs) 

Yaitu perlindungan dan stabilitas 

3) Kebutuhan Sosial (Social Needs) 

Yaitu perasaan memiliki dan diterima dalam kelompok, 

kekeluargaan dan sosialisasi 

4) Kebutuhan Penghargaan (Esteem Needs) 

Yaitu pengakuan, berkompetensi, reputasi dan prestasi 

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self-Actualization Needs) 

Yaitu potensi diri, pertumbuhan dan pengembangan diri32 

b. Teori Motivasi Mc.Clelland (Teori Prestasi) 

Menurut Mc. Clelland bahwa kebutuhan berprestasi merupakan 

kebutuhan yang diperoleh, yang dikembangkan sejak kecil sebagai 

hasil dari dorongan dan kepercayaan pada diri sendiri oleh orangtua. 

Dia juga berpendapat bahwa hal tersebut dapat juga diajarkan pada 

saat dewasa. Mc. Clellad menguatkan pada tiga motif yaitu: 

1) Motif prestasi tercermin dari keinginan mengambil tugas yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatan-

perbuatannya 

 
32Tri Andjarwati, Motivasi dari sudut pandang teori hirarki kebutuhan Maslow, teori dua 

faktor Herzberg, teori xy Mc Gregor, dan teori motivasi prestasi Mc Clelland, Jurnal Ilmu 

Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2, No. 1, 2015. 
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2) Motif afiliasi, kebutuhan ini ditujukan dengan adanya bersahabat 

3) Motif kekuasaan, tercermin pada seseorang yang ingin mempunyai 

pengaruh atas orang lain, dia peka terhadap struktur pengaruh antar 

pribadi dan ia mencoba menguasai orang lain dengan mengatur 

perilakunya dan membuat orang lain terkesan kepadanya, serta 

selalu menjaga reputasi dan kedudukannya.33 

c. Teori Motivasi Vroom (Teori Harapan) 

Menurut teori dari Vroom tentang motivasi kognitif (cognitive theory 

of motivation) yang menjelaskan mengapa seseorang tidak dapat 

melakukan sesuatu yang mereka yakini, mereka tidak dapat 

melakukannya, sekalipun hasil dari menjelaskan mengapa seseorang 

tidak akan melakukan sesuatu yang mereka yakin atau mereka yang 

tidak dapat melakukannya, sehingga hasil dari pekerjaan itu sangat 

dapat mereka inginkan.34Tinggi rendahnya suatu motivasi ditentukan 

oleh 3 komponen, yaitu: 

1) Ekspektasi (harapan) keberhasilan yang dilakukan pada suatu tugas 

2) Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika 

berhasil dalam melakukan tugas 

3) Valensi, yaitu respon terhadap output seperti positif, netral atau 

negatif. 

d. Teori Motivasi Douglas Mcgregor 

Teori ini yaitu teori motivasi yang menggabungkan teori internal dan 

teori eksternal yang dikembangkan oleh Mc. Gregor. Ia telah 

 
33Muhammad Ridho, Teori McClelland dan Implikasinya dalam Pembelajaran PAI, 

Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol. 8, No. 1, 2020, h. 2338-2325. 
34Ahmad Wahyudi, Pengaruh Penilaian Kerja, Disiplin Kerja, dan Komitmen Organisasi 

terhadap Motivasi Kerja Karyawan Matahari Departemen Store Tunjungan Plaza Surabaya, Jurnal 

Manajemen Kinerja, Vol. 2 No. 1, 2016, h. 33-46. 
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merumuskan dua perbedaan dasar mengenai perilaku manusia. Kedua 

teori tersebut disebut teori X dan Y. Teori tradisional mengenai 

kehidupan organisasi banyak diarahkan dan dikendalikan atas dasar 

teori X. Teori ini masih banyak digunakan oleh organisasi karena para 

manajer bahwa anggapan-anggapan itu benar dan banyak sifat-sifat 

yang diamati perilaku manusia, sesuai dengan anggapan tersebut teori 

ini tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang terjadi pada 

organisasi.35 

c. Teori Motivasi Herzbeg (Teori dua faktor) 

Menurut Herzbeg ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang 

untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari 

ketidakpuasan. dua faktor itu disebut faktor hygiene (faktor ekstrinsik) 

dan faktor motivator (faktor intrinsik) 

1) Faktor hygiene yaitu memotivasi seseorang untuk keluar dari rasa 

ketidakpuasan 

2) Faktor motivator yaitu memotivasi seseorang agar selalu berusaha 

untuk mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya seperti 

achievement, pengakuan kemajuan tingkat kehidupan.36 

 

 

 

 

 
35Lina Marlina, Motivasi Kerja Dalam Perspektif Douglas Mcgregor, Jurnal Ilmiah Ilmu 

Administrasi Negara, Vol. 6, No. 2, 2019. 

36Maya Andriani, Kristiana Widiawati, Penerapan Motivasi Karyawan Menurut Teori 

Dua Faktor Frederick Herzberg Pada PT Aristika Kreasi Mandiri, Jurnal Administrasi Kantor, 

Vol. 5, No. 1, 2017, h. 83-98. 
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3. Prinsip-prinsip Motivasi kerja 

Terdapat beberapa prinsip motivasi kerja menurut Anwar prabu 

mangkunegara yaitu sebagai berikut: 

a. Prinsip Partisipasi 

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan 

ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh 

pimpinan.  

b. Prinsip Komunikasi 

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, pegawai 

akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

c. Prinsip Mengakui Andil Bawahan 

Pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) mempunyai andil 

dalam usaha mencapai tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai 

akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

d. Prinsip Pendelegasian Wewenang 

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai 

bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap 

pekerjaan yang dilakukannya akan membuat pegawai yang 

bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan oleh pimpinan.37 

 

 

 

 
37Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia. Organisasi. h. 100 
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Pelaksanaan motivasi kerja memerlukan penerapan prinsip-prinsip 

motivasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Prinsip mengikutsertakan bawahan 

Dengan diberi kesempatan dalam memberikan ide, gagasan dan 

pembuatan keputusan, maka para pegawai ikut bertanggung jawab dan 

disiplin kerja meningkat 

b. Prinsip pengakuan 

Pemimpin yang mengakui hasil pegawai dan memberi penghargaan 

atas sumbangan terhadap hasil yang dicapai, maka semangat akan 

meningkat 

c. Prinsip timbal balik 

Perhatian timbal balik dari pemimpin bisa merupakan pengembangan 

karir, pemberian insentif atau pemberian fasilitas dapat memotivasi 

pegawai.38 

Menurut Sedarmayanti, prinsip-prinsip dalam motivasi kerja 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Perilaku berganjaran cenderung akan diulangi 

b. Faktor motivasi yang digunakan harus diyakini yang bersangkutan  

c. Memberikan ganjaran atas perilaku yang diinginkan adalah motivasi 

yang lebih efektif daripada menghubungkan perilaku yang tidak 

dikehendaki 

d. Perilaku tertentu lebih “reinforced” apabila ganjaran atau hukuman 

bersifat segera dibandingkan dengan yang ditunda.39 

 
38Eka Suhartini, Motivasi, Kepuasan Kerja Dan Kinerja (Makassar: Alauddin University 

Pers, 2017). h. 19. 
39Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja (Bandung: CV. Mandar 

Maju, 2015). h. 162 
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Beberapa prinsip motivasi kerja yang akan menjadikan pegawai 

bekerja secara efektif antara lain: 

a. Arah perilaku 

Perilaku yang dipilih seseorang dalam bekerja, diukur lewat adanya 

niat dalam menyelesaikan pekerjaan dan ketaatan pada peraturan 

b. Tingkat usaha 

Terkait tingkat usaha pegawai untuk bekerja sesuai dengan perilaku 

yang sudah dipilih, melalui keseriusan saat bekerja dan niat untuk 

menjadi lebih baik. 

c. Tingkat kegigihan 

Terkait tingkat usaha pegawai yang selalu dilakukan dengan perilaku 

yang sudah dipilih, lewat kemauan untuk mengembangkan keahlian 

dan memajukan organisasi.40 

Menurut Hasibuan, ada beberapa prinsip-prinsip motivasi kerja yang 

dilakukan organisasi, yaitu: 

a. Komunikasi 

Prinsip ini bermakna menjelaskan terkait sasaran yang ingin dicapai, 

sistem dalam bekerja serta kendala yang akan dihadapi dengan jelas. 

b. Pengakuan 

Prinsip ini bermaksud memberikan penghargaan dan pengakuan yang 

jelasserta tepat terhadap pegawai yang beprestasi dalam bekerja. 

c. Partisipasi 

  Prinsip ini bermaksud mengikutsertakan pegawai untuk ikut dalam  

 
40Ella, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, (Bandung: Refika Cipta, 2015), h. 9 
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berpartsipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka 

mengajukan ide-ide, rekomendasi dalam proses pengambilan 

keputusan.41 

4. Jenis-Jenis Motivasi Kerja 

a. Motivasi Positif 

Pemimpin memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada 

mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini semangat 

kerja bawahan akan meningkat, karena manusia pada umumnya 

senang menerima yang baik-baik. 

b. Motivasi Negatif 

Pemimpin memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman 

kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik. Dengan memotivasi 

negatif ini semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan 

meningkat, karena mereka takut di hukum, tetapi untuk jangka waktu 

panjang dapat berakibat kurang baik.42 

Motivasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis motivasi 

menurut Winardi dapat bersifat negatif dan positif: 

a. Motivasi Positif 

Motivasi positif, yang kadang-kadang dinamakan orang “motivasi 

yang mengurangi perasaan cemas” atau “pendekatan wortel” di mana 

orang ditawari imbalan yang bernilai apabila kinerjanya memenuhi 

standar yang telah ditetapkan. 

 

 

 
41Malayu SP Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 148. 
42Malayu S.P Hasibuan, Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan produktivitas. h. 

99 
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b. Motivasi Negatif 

Motivasi negatif, yang sering dikali dinamakan orang “pendekatan 

tingkat pemukul” menggunakan ancaman hukuman andaikata kinerja 

orang bersangkutan di bawah standar.43 

Menurut Siswanto, pada umumnya bentuk motivasi yang sering 

dianut, meliputi dua elemen, yaitu sebagai berikut: 

a. Kompensasi bentuk uang 

Kompensasi menjadi kekuatan dalam memberikan motivasi selalu 

memiliki keunggulan atau kelebihan. Kompensasi bentuk uang sudah 

mengembangkan kualitasnya menjadi dorongan yang berpengaruh 

b. Pengarahan dan pengendalian 

Pengarahan merupakan petunjuk bagi pegawai mengenai hal-hal yang 

apa saja yang dapat dikerjakan dan sebaliknya. Pengendalian 

merupakan penentu bagi pegawai terkait harus melakukan pekerjaan 

yang sudah diintruksikan sebelumnya.44 

Bentuk-bentuk motivasi kerja pegawai, terdiri dari: 

a. Penetapan pola yang efektif 

Cara pengaturan pekerjaan perlu ditanggapi secara serius dengan 

berbagai teknik yang efektif agar berdampak positif pada 

produktivitas kerja pegawai 

b. Kebijakan 

Dengan adanya kebijakan dari organisasi sebagai tindakan dalam 

mempengaruhi sikap atau perasaan pegawai untuk lebih semangat 

 

 
43Winardi, Perencanaan Dan Pengawasan Dalam Bidang Manajemen (Jakarta: CV. 

Mandar Maju, 2014). h. 5. 
44Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 124 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Menurut Wirawan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi 

kerja dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Faktor Motivasi 

Faktor yang ada dalam pekerjaan, faktor inilah yang dapat 

menimbulkan kepuasan kerja dan kemauan untuk bekerja lebih keras. 

Faktor ini akan mendorong lebih banyak upaya. 

b. Faktor Penyehat 

Faktor ini berfungsi mencegah terjadinya ketidakpuasan kerja, faktor 

penyehat adalah faktor yang jumlahnya mencukupi faktor motivator. 

Jika jumlah pemeliharaan tidak mencukupi akan menimbulkan 

ketidakpuasan kerja.45 

Menurut Dewi, bahwa motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh dua 

faktor, sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Faktor ini akan berhubungan dengan aspek-aspek atau kekuatan yang 

ada dalam diri seseorang untuk mencapai sebuah tujuan, misalnya 

aspek efikasi diri atau kepercayaan seseorang terhadap keyakinan diri. 

b. Faktor Eksternal  

Faktor yang ada dalam pekerjaan, faktor inilah yang dapat 

menimbulkan kepuasan kerja dan kemauan untuk bekerja lebih keras. 

Faktor ini akan mendorong lebih banyak upaya.46 

 
45Wirawan,Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015). h. 

30 
46Dewi Andini dan Yusrawati, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan 

Penerapan Sistem Akuntansi Keungan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Empat LAwang Sumatera Selatan. Jurnal 

Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol 2. No. 1 Tahun 2015. 
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Sementara menurut Siagian, mengemukakan bahwa motivasi kerja 

pegawai dipengaruhi oleh sistem kebutuhan, seperti: 

a. Pemimpin 

Seseorang yang mengarahkan kelompok dua orang atau lebih dalam 

sebuah organisasi 

b. Rekan kerja 

Sesama anggota pegawai yang saling mendukung dan 

mempengaruhinya pekerjaan dalam organisasi 

c. Sarana fisik 

Kemampuan suatu organisasi dalam menunjukkan presensi kepada 

pihak internal dalam hal penampilan dan kemampuan sarana  

d. Peraturan 

Sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh pegawai agar tercipta 

suasana kondisi pekerjaan yang tertib, teratur dan kondusif 

e. Jenis pekerjaan  

Semua ragam kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai untuk 

mencapai tujuan organisasi47 

Permasalahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

kerja, yaitu: 

a. Kesejahteraan  

Usaha instansi sebagai balas jasa pelengkap berupa uang dan 

tunjangan dan sebagai pemenuhan kebutuhan pegawai 

b. Penghargaan 

Pengakuan atas prestasi atau masa kerja pegawai berupa promosi 

jabatan, tanda komitmen dan kesetiaan 

 
47Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 40. 



51 
 

 
 

c. Lingkungan kerja 

Segala hal yang berhubungan dengan aktivitas pegawai di dalam 

kantor, baik itu budaya organisasi, lingkungan fisik, dll 

d. Masa kerja 

Jangka waktu seorang pegawai dihitung sudah bekerja.48 

Menurut moekijat, secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi kerja pegawai adalah: 

a.   Memberikan kompensasi kepada pegawai secara adil 

Setiap pegawai berhak untuk mendapatkan komepensasi dari 

organisasi atas prestasi kerjanya 

b.   Adanya motivasi dari pimpinan  

Seorang pemimpin memberikan sikap yang baik kepada bawahannya 

agar mereka bisa menerapkan sikap yang baik dalam bekerja 

c.    Memberikan penghargaan kepada pegawai 

Pegawai yang berprestasi dalam bekerja, perlu memberikan perhatian 

berbentuk penghargaan 

d.   Hubungan yang harmonis antar pegawai 

Hubungan antar pegawai terjalin dengan baik agar kerjasama mereka 

menghasilkan pekerjaan yang memuaskan49 

5. Indikator Motivasi Kerja 

Indikator-indikator motivasi kerja adalah sebagai berikut: 

a. Balas jasa 

Pemberian gaji dan tunjangan yang diterima pegawai, mencakupi gaji 

pokok, tunjangan langsung. 

 
48Sutarto Wijono, Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi (Jakarta: Media Perdana 

Grup, 2018). h. 34 
49Moekijat, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 133. 



52 
 

 
 

b. Kondisi kerja  

Kondisi yang dirasakan oleh pegawai ditempat pegawai tersebut 

bekerja 

c. Fasilitas kerja 

Segala sesuatu yang digunakan dan dipakai dalam bentuk sarana dan 

prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan pegawai50 

Adapun beberapa indikator motivasi kerja yaitu: 

a. Kebutuhan Fisik 

Kebutuhan akan fasilitas penunjang yang didapat di tempat kerja, 

misalnya fasilitas penunjang untuk mempermudah penyelesaian tugas 

dikantor 

b. Kebutuhan Rasa Aman 

Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini, diantaranya adalah rasa 

aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan 

dari daya-daya mengancam  

c. Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan kepentingan bersama 

dalam masyarakat, kebutuhan tersebut dipenuhi bersama-sama. 

d. Kebutuhan akan penghargaan 

Kebutuhan tersebut atas apa yang telah dicapai oleh seseorang.51 

Indikator motivasi kerja Menurut Mangkunegara, sebagai berikut: 

a. Tanggungjawab 

Memiliki tanggungjawab pribadi yang tinggi terhadap pekerjaan 

 
50Afandi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep Dan Indikator) (Riau: Nusa 

Media, 2018). h. 53 
51Nur Adha Rizky, Nurul Qomariah, Achmad Hasan Hafidzi, Motivasi Kerja Lingkungan 

Kerja Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Jurnal 

Penelitian Iptek. Vol 4 No.1. 2019. 
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b. Prestasi kerja 

Melakukan sesuatu atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya 

c. Pengakuan Atas Kinerja 

Keinginan mendapatkan upah lebih tinggi dari biasanya.52 

Adapun indikator motivasi kerja menurut sunyoto, diantaranya: 

a. Kebutuhan akan prestasi 

Berkaitan dengan kesulitan pegawai dalam memilih tugas yang akan 

dijalankan. Kegagalan dan keberhasilan sebuah pekerjaan ditentukan 

dengan need for achievement yang dimiliki pegawai. 

b. Kebutuhan akan afiliasi 

Kebutuhan akan afiliasi berkaitan dengan keinginan seorang pegawai 

untuk memiliki sebuah hubungan yang erat, kooperatif dan sikap 

bersahabat dengan pihak lain yang berada dalam satu organisasi 

c.     Kebutuhan akan kekuasaan 

Kebutuhan akan kekuasaan merupakan kebutuhan suatu bentuk 

ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang 

lain53 

Menurut Rumangkit, indikator motivasi kerja terdiri dari tiga elemen, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Keamanan 

Kondisi yang membuat pegawai nyaman dan aman berada di 

lingkungan kerja dan tidak menghambat kinerjanya 

b. Penghargaan 

Kebutuhan dalam bentuk penghargan akan hasil kerja pegawai yang 

sudah dikontribusikan pada organisasi 

 
52Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia. h. 93. 
53Sunyoto Danang, Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,  h. 93. 
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c. Fisiologis 

Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan diberikan kepada pegawai 

demi kelangsungan hidupnya.54 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara 

teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu 

dijelaskan hubungan antara variabel independent dan dependen.55 

Kompensasi dapat diartikan sebagai bentuk balas jasa kepada pegawai 

atas kerjanya. Disamping itu kompensasi adadari hasil kerjasama antara 

pegawai dan instansisehingga pegawai akan memperoleh kompensasi apabila 

sudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dari instansi. Pada dasarnya 

setiap pegawai mengharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu 

dengan pemberian imbalan atas jasa/kontribusinya kepada instansi. Apabila 

imbalan yang didapatkan pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan hidupnya 

dan hasil kerjanya, maka dapat menimbulkan dorongan positif terhadap 

penyelesaian tugas dan tanggungjawab pegawai yang diberikan innstansi. Hal 

ini sejalan dengan Sedarmayanti yang mengatakan bahwa memotivasi 

pegawai agar diberdayakan seefektif dan seefisien mungkin guna 

meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan pemberian kompensasi kepada 

mereka.56Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gede Riana 

 
54Puti & Rumangkit, Pengaruh Ketidakamanan Kerja, Kepuasan Kerja dan Motivasi 

Kerja Terhadap Turnover Intention Pada Pt. Ratu Pola Bumi (Rpb) Bandar Lampung: Prosiding 

Seminar Nasional Darmajaya, Vo. 1 No. 1 2017, h. 229-244. 
55ugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 

91. 
56Sedarmayanti, Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan 

Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja 
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dengan judul pengaruh kompensasi terhadap motivasi dan kinerja pegawai 

administrasi di dinas pendidikan distrik baucau timor leste yang mengatakan 

bahwa semakin baik tingkat kompensasi yang diterima pegawai, maka 

motivasi kerja pegawai akan meningkat.Tujuan umum pemberian kompensasi 

yang dilakukan oleh organisasi adalah untuk menarik, memotivasi serta 

mempertahankan pegawai. 

Berlandaskan dari uraian diatas dan penelitian terdahulu, diasumsikan 

adanya pengaruh positif antara kompensasi terhadap motivasi kerja pegawai 

pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu data 

penelitianberupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik 

sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan.1 Jenis penelitian yang digunakan adalah Ex 

Post Facto yang bertujuan untukmenemukanpenyebab yang memungkinkan 

perubahan perilaku, gejala atau fenomena yangdisebabkan oleh peristiwa, 

perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahanvariabel bebas yang 

secara keseluruhan sudah terjadi.2Lokasi penelitian ini yaitu pada Rektorat 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jl. H.M Yasin Limpo No. 36, 

Kelurahan. Samata, Kecamatan. Somba opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang berdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.3 Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh pegawaiyang ada pada Rektorat Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jumlah pegawai sebanyak 110 

orang total keseluruhan. 

 

 
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 

h.13. 
2Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016). h. 70. 
3Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 61. 
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2. Sampel 

 Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan 

karakteristik  yang dimiliki oleh populasi tersebut, dan bagian kecil dari 

anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat 

mewakili populasinya.4 Teknik pengambilan sampel menggunakan 

Probability Sampling yaitu Simple Random Sampling. Simple Random 

Sampling adalah pengambilan anggot sampel dari populasi yang dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.5 

Salah satu metode penentuan sampel dengan menggunakan rumus slovin 

yaitu:  

𝑛 = N/ 1 + N(e)² 

Keterangan: 

n =  Ukuran sampel/jumlah responden  

N = Ukuran populasi 

E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang  

masih bisa ditolerir; 

      Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

n = 110/ 1+ 110 (0,14)2 

n = 110/ 1+110 (0,0196) 

n = 110/ 1+ 2,196 

n = 110/ 3,196 

n =34,85 = 35 

 
4Sandi Siyoto & Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian,(Yogyakarta: Literasi 

MediaPublishing, 2015).h.119 
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 20. 
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Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang mejadi responden dalam 

penelitian ini di sesuaikan menjadi sebanyak 35 pegawai.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Proses penyebaran dan pengumpulan 

kuesioner dilakukan secara langsung di tempat yang menjadi objek 

penelitian.6 Jenis angket yang digunakankuesioner tertutup yaitu peneliti 

sudah menyediakan pilihan yang akan dijawab oleh responden tinggal 

memilih yang sesuai dengan kondisi yang dialami pegawai.7 

2. Dokumentasi  

Dokumen digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-

data berupa dokumen, seperti profil instansi, visi dan misi, data pegawai 

serta dokumen-dokumen lain yang terkait di Rektorat Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 

D. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti untuk memudahkan peneliti mengumpulkan data sesuai dengan 

teknik pengumpulan data.8 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaituangket tertutup yakni angket yang disajikan sedemikian rupa sehingga 

responden tinggal memilih yang sesuai dengan kondisi yang dialami 

responden.9 Angket yang diberikan kepada responden berdasarkan beberapa 

 
6Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, h. 162 
7I Komang Sukendra dan I Kadek Surya Atmaja, Instrumen Penelitian, (Lumajang: 

Mahameru Press, 2020), h. 24 
 8Suharismi Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 135 
9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 60. 



 
 

 
 

59 

indikator dari masing-masing kedua variabel pada definisi opersional 

variabel. 

Angket menggunakan skala likerts. Skala Likerts digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial.10 Adapun alternatif jawabannya menggunakan skala 

likerts4 rentang yaitu setuju, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, 

sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Alternatif Jawaban 

No. Keterangan Skor (+) Skor (-) 

1. Sangat Setuju 5 1 

2. Setuju 3 2 

3.  Kurang Setuju 2 3 

4. Tidak Setuju 1 4 

 
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen 

 

Variabel 

 

Indikator 

Nomor Butir  

Jumlah 
Positif Negatif 

 

 

Kompensasi 

Gaji 1,2,3,4 5 5 

Insentif 6,8,9,10 7 5 

Tunjangan 11,13,14,

15 

12 5 

Fasilitas 16,17,19 18 4 

 

 

Motivasi  

Kerja 

Tanggungjawab 1,2,3,4,5 6 6 

Prestasi Kerja 7,8,9,10,1

2 

11 6 

Penghargaan 13,15,16,

17, 

18,19 

14 7 

 

 

 

 
10Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2014), h. 136 
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E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

 Validitasdigunakan untuk mengukur instrumen penelitian dapat 

dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan di lapang. Dalam hal ini 

penelitian menggunakan construct validity (validitas konstruk) yaitu 

sebuah gambaran yang menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori.11 

 Nilai validitas adalah nilai korelasi skor setiap butir pertanyaan 

terhadap skor totalnya. Ketentuan dari uji validitas, yaitu: 

a. Jika nilai r hitung > r table, berarti butir pertanyaan valid 

b. Jika nilai r hitung < r table, berarti butir pertanyaan tidak valid. 

Berikut tabel uji validasi item pernyataan pada angket Kompensasi dan 

Motivasi Kerja Pegawai Pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 

Tabel 3.3 Validitas Variabel X (Kompensasi) 

No  r Hitung r Tabel  Keterangan 

1 0.487418553 0.3338  Valid 

2 0.518567767 0.3338  Valid 

3 0.722904315 0.3338  Valid 

4 0.58637189 0.3338  Valid 

5 0.705507395 0.3338  Valid 

6 0.417874388 0.3338  Valid 

7 0.485669534 0.3338  Valid 

8 0.714252891 0.3338  Valid 

9 0.672841688 0.3338  Valid 

10 0.64056915 0.3338  Valid 

11 0.620877543 0.3338  Valid 

12 0.531293773 0.3338  Valid 

13 0.626265365 0.3338  Valid 

14 0.553801063 0.3338  Valid 

 
11Saifuddin Azwar, Reliabilitas dan Validitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 50. 
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15 0.589952292 0.3338  Valid 

16 0.508898836 0.3338  Valid 

17 0.430231533 0.3338  Valid 

18 0.470115755 0.3338  Valid 

19 0.351292317 0.3338  Valid 

 

Tabel 3.4 Validitas Variabel Y (Motivasi Kerja) 

No  r Hitung r Tabel   Keterangan 

1 0.365241262 0.3338 valid  

2 0.5630479 0.3338 Valid 

3 0.567276049 0.3338 Valid 

4 0.375120484 0.3338 Valid 

5 0.57082863 0.3338 Valid 

6 0.502694523 0.3338 Valid 

7 0.482401203 0.3338 Valid 

8 0.550436027 0.3338 Valid 

9 0.515270413 0.3338 Valid 

10 0.570999937 0.3338 Valid 

11 0.559410651 0.3338 Valid 

12 0.649330773 0.3338 Valid 

13 0.678160758 0.3338 Valid 

14 0.352924265 0.3338 Valid 

15 0.354384759 0.3338 Valid 

16 0.353807192 0.3338 Valid 

17 0.338178247 0.3338 Valid 

18 0.334771126 0.3338 Valid 

19 0.344050344 0.3338 Valid 

2. Reliabilitas Instrumen  

   Reliabel adalah untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan 

hasil yang sama.12Reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten yang berarti bahwa data yang diperoleh reliabel 

jika hasil ukur yang diperoleh sama meskipun dilakukan beberapa kali 

dengan penggunaan alat ukur yang sama pula. Pengujian reliabilitas 

 
 12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 97 
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instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik 

Alpha Cronbach,13 

 Penentuan reliabilitas dapat dilihat dari ri lebih besar dari rtabel 

instrumen dapat dikatakan reliabel. Ada juga yang berpendapat bahwa 

instrumen dikatakan reliabel apabila ri< 0,60.14Dengan demikian, reliabel 

atau tidaknya instrumen dapat diketahui dengan membandingkan ri dengan 

rtabel atau apabila ri< 0,60. 

Tabel 3.5 Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Nilai rtabel Interpretasi 

r11≤ 0,20 Sangat Rendah/Sangat Lemah 

0,20 ≤ r11 0,40 Rendah/Lemah 

0,40 ≤ r11 0,70 Sedang/Cukup 

0,70 ≤ r11 0,90 Tinggi/Kuat 

0,90 ≤ r111,00 Sangat Tinggi/Sangat Kuat 
 

Tabel 3.6 Reliabilitas Variabel X (Kompensasi) 

No rtabel 
Cronbach If Item 

Delete Keterangan 

X1 0,60 0.845 Reliabel 

X2 0,60 0.848 Reliabel 

X3 0,60 0.836 Reliabel 

X4 0,60 0.842 Reliabel 

X5 0,60 0.837 Reliabel 

X6 0,60 0.852 Reliabel 

X7 0,60 0.847 Reliabel 

X8 0,60 0.834 Reliabel 

X9 0,60 0.838 Reliabel 

X10 0,60 0.844 Reliabel 

X11 0,60 0.846 Reliabel 

X12 0,60 0.846 Reliabel 

X13 0,60 0.840 Reliabel 

X14 0,60 0.851 Reliabel 

 
 13Syofian Sireger, Statistik Parameter untuk Penelitian Kuantitaif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPP Versi 17, h. 88 
14Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah, h. 165 
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X15 0,60 0.842 Reliabel 

X16 0,60 0.850 Reliabel 

X17 0,60 0.850 Reliabel 

X18 0,60 0.852 Reliabel 

X19 0,60 0.852 Reliabel 

 

Tabel 3.7 Reliabilitas Variabel Y (Motivasi Kerja) 

No 
r tabel 

Cronbach If Item 

Delete Keterangan 

Y1 0,60 0.881 Reliabel 

Y2 0,60 0.876 Reliabel 

Y3 0,60 0.876 Reliabel 

Y4 0,60 0.881 Reliabel 

Y5 0,60 0.872 Reliabel 

Y6 0,60 0.877 Reliabel 

Y7 0,60 0.875 Reliabel 

Y8 0,60 0.872 Reliabel 

Y9 0,60 0.879 Reliabel 

Y10 0,60 0.878 Reliabel 

Y11 0,60 0.876 Reliabel 

Y12 0,60 0.878 Reliabel 

Y13 0,60 0.875 Reliabel 

Y14 0,60 0.875 Reliabel 

Y15 0,60 0.874 Reliabel 

Y16 0,60 0.876 Reliabel 

Y17 0,60 0.881 Reliabel 

Y18 0,60 0.878 Reliabel 

Y19 0,60 0.875 Reliabel 

F. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik 

deskriptif menggambarkan data yang dikumpul melalui penyajian data 
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dalam tabel distribusi frekuensi, grafik (histogram frekuensi) dan 

perhitungan data melalui perhitungan rata-rata atau mean score. 

Penggunaan statistik deskriptif dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:  

a. Menentukan Xmax dan Xmin 

Keterangan:  

Xmax = Skor maksimum 

Xmin  = Skor minimum 

b. Menentukan range atau rentang kelas, dengan rumus 

R = Xmax - Xmin 

c. Menghitung besarnya interval kelas, dengan rumus 

K = 1 + 3.3 log n 

Keterangan: 

K = Jumlah kelas interval 

n = Jumlah data 

log = logaritma 

d. Menghitung panjang kelas interval, dengan rumus 

   P = 
𝑅

𝐾
 

  Keterangan: 

   P = Panjang kelas 

      R = Range 

      K = Jumlah kelas interval 

e. Membuat tabel distribusi frekuensi 

f. Menghitung persentase frekuensi, dengan rumus 
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  P  =
𝑓

𝑛
 x 100% 

    Keterangan: 

      P = Persentase 

 f = Frekuensi 

      n = Jumlah responden 

g. Mengitung rata-rata (mean) dengan menggunakan rumus:  

 �̅� =  
𝛴𝑓𝑖.𝑥𝑖

𝛴𝑓𝑖
 

      Keterangan: 

  �̅� = Rata-rata 

 𝛴𝑓𝑖 = Jumlah frekuensi 

 𝑥𝑖 = Nilai tengah 

h. Menghitung standar deviasi, dengan rumus 

  𝑆𝐷 =  
√∑𝑓𝑖(𝑥𝑖−𝑥)2

n−1
 

 Keterangan: 

 SD= Standar deviasi  

 ∑fi = Jumlah frekuensi 

 x= Skor 

 n = Jumlah responden 

i. Interpretasi skor responden dengan menggunakan tiga kategori, dengan 

rumus 
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Tabel 3.8 Kategorisasi Responden 

Kategori Kategori 

Tinggi X ≥ ( µ + 1,0σ) 

Sedang  ( µ + 1,0σ) ≤ X ˂ (µ + 1,0σ) 

Rendah X ˂ (µ + 1,0σ) 

   Keterangan: 

 µ = Mean  

 σ = Standar deviasi 

2. Uji Asumsi Klasik 

Statistika inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan dihasilnya akan digeneralisasi bagi populasi 

dimana sampel diambil.15Statistik inferensial adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi.16Adapun langkah-langkah analisis statistik inferensial sebagai 

berikut: 

a. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data dimaksudkan agar data-data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini ditunjukan untuk mendapatkan 

kepastian terpenuhinya syarat normalitas yang akan menjamin dapat 

dipertanggungjawabkanlangkah-langkah analisis statistik sehingga 

kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.17Analisis one-

sample kolmogorov-smirnov test dengan bantuan software SPSS version 

24. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas dengan 

analisis one-sample kolmogorov-smirnov adalah sebagai berikut: 

 
 15Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h 298 

16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 209. 
17Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 160. 
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1) Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka dapat dikatakan data 

pada penelitian berdistribusi normal. 

2) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka dapat dikatakan data 

pada penelitian tidak berdistribusi normal.18 

b. Uji Linearitas Data 

Uji linearitas merupakan uji untuk mengetahui hubungan linear setiap 

variabel yang diteliti. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui sifat 

linear antara dua variabel yang dijelaskan secara teori sesuai atau tidak 

dengan hasil observasi yang ada. 

Uji linearitas diuji dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan 

pembilang n-1 serta derajat pembebasan penyebut n-1, jika diperoleh < 

berarti data linear.19 Pengujian linearitas data dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 24. 

3. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan dua hipotesis yaitu hipotesis penelitian dan 

hipotesis statistik. Hipotesis statistik dalam penelitian ini, yaitu: 

Ho: µ = 0 (Tidak terdappat pengaruh antara x dengan y)  

Ha: µ = 0 (Terdapat pengaruh antara x dengan y) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meggunakan pengujian 

secaraparsial (uji t). Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam 

penelitian ini berkaitan dengan pengaruhvariabel bebas. Tingkat signifikan 

(significant level) yang sering digunakan adalah sebesar 5% atau 0,005 

karena dinilai cukup ketat dalam menguji hubungan variabel-variabel yang 

diuji atau menunjukan bahwa korelasi antara kedua variabel cukup nyata. 

 
18Edi Riadi, Statistika Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 92. 
19Syofian Siregar, Statistik Paramater untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPP Versi 17, h. 182. 
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Disamping itu tingkat signifikan ini umum digunakan dalam ilmu-ilmu 

sosial. Tingkat signifikan 0,05 artinya adalah kemungkinan besar hasil 

penarikan kesimpulan mempunyai porbabilitas 95% atau toleransi 

keselahan sebesar 5%.Uji Parsial, pengujian hipotesis secara parsial 

digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh X (kompensasi) 

terhadap Y (motivasi kerja).  Pengujian hipotesis secara parsial ini 

dilakukan melalui uji korelasi product moment dan uji regresi sederhana, 

dengan bantuan program Versi 24 for windows. 

a. Uji korelasi Product Moment (Uji r) 

Uji Korelasi Product Moment (Uji-r) digunakan untuk menguji tingkat 

berpengaruh antara kedua variabel yang diteliti. Berikut adalah pedoman 

dalam mengetahui kriteria korelasi.20 

Tabel 3.9 Pedoman Umum dalam Menentukan Kriteria Korelasi 

Nilai Korelasi (r) Interprestasinya 

0.00 - 0.199 Sangat Rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80 – 1.000 Sangat Kuat 

Adapun rumus dalam menemukan hasil korelasi adalah sebagai berikut: 

  r = 
𝑛 (∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥.∑ 𝑦

√[𝑛 ∑ 𝑥2−( ∑ 𝑥)2][𝑛 ∑ 𝑦2−( ∑ 𝑦)2]
 

Keteragan: 

r  = Angka indeks korelasi “r” product moment 

N = Number of cases 

∑ XY = Jumlah hasil perkalin antara skor X dan skor Y 

∑ X   = Jumlah seluruh skor X 

∑ Y= Jumlah seluruh skor Y.21 

 
20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 257 
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b. Uji RegresiLinear Sederhana 

Regresi linear digunakan untuk mencari tingkat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus regresi linier 

sederhana sebagai berikut dengan rumus:22 

➢ Persamaan regresi sederhana:  

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y: Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a: Bilangan konstan 

b: Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka 

terjadi penurunan. 

X: Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

➢ Menghitung nilai a dan b dengan menggunakan persamaan: 

 a = 
(Ʃ𝒀)(𝑿𝟐)−(Ʃ𝑿)(Ʃ𝑿𝒀)

𝒏 Ʃ𝑿𝟐−(Ʃ𝑿)𝟐    

➢ Menghitung nilai b dengan menggunakan persamaan: 

 b= 
𝒏 𝑿𝒀−(Ʃ𝑿)(𝒀)

𝒏 Ʃ𝑿𝟐−(Ʃ𝑿)𝟐  

 

 

 
 21Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, h. 206.   
22Dwi Priyatno, Mandiri Belajar Statistical Product and Service Solution: Untuk Analisis  

Data dan Uji Statistik (Yogyakarta: Mediakom, 2009), h. 66. 
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4. Menghitung nilai koefisien determinasi (KD) 

 Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat 

pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dalam 

bentuk persen (%). Adapun rumus menentukan nilai koefisien 

determinasiyaitu: 

  KD = 𝑟2x100% 23 

 
23Sugiyono, Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan 

R&D(Bandung, Alfabeta , 2017) h. 209 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum untuk 

setiap variabel yang menjadi fokus penelitian yang diperoleh dengan 

penyebaran angket yang menunjukkan pernyataan sikap responden. 

1. Analisis Deskriptif 

a. Kompensasi Pegawai Rektorat UIN Alauddin Makassar 

Kompensasi mengacu pada indikator yang terdiridari 1) Gaji 2) Insentif 3) 

Tunjangan 4) Fasilitas. Memulai instrumen penelitian dalam angket 35 

responden maka peneliti dapat mengumpulkan data melalui angket yang telah 

diisi oleh pegawai yang berjumlah 19 pernyataan. Kemudian diberi skor pada 

masing-masing item maka diperoleh data sebagai hasil penelitian yang 

disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. 

Tabel 4. 1 Statistic Deskriptif Statistic 

Statistics 

Kompensasi 

N Valid 35 

Missing 0 

Mean 58.37 

Median 57.00 

Std. Deviation 7.264 

Variance 52.770 

Skewness .540 

Std. Error of Skewness .398 

Kurtosis -.207 

Std. Error of Kurtosis .778 

Range 29 



 
 

 
 

72 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diperoleh hasil bahwa skor maksimum untuk 

kompensasi adalah 74dan skor minimum yaitu 45 dengan rata-rata 57 dan 

standar deviasi 7,26artinya data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi 

lebih kecil daripada mean. Kemudian nilai yang diperolehvarians 52, 770 dan 

range sebesar 29artinya selisih antara skor maksimum dan minumum yaitu 

sebesar 29. Nilai skewness sebesar 540yaitu distribusi data lebih condong ke 

kanan artinya sebagian besar distribusi berada di nilai rendah. Sedangkan nilai 

kurtosissebesar -207 yaitu datanya tumpul atau cenderung melebar ke 

bawahartinya jawaban responden cenderung beragam.Selanjutnya analisis 

kategorisasi kompensasi disajikan dalam bentuk tabel berikut ini 

Tabel 4. 2 Kategori Skor Responden Kompensasi Pegawai 

No Keterangan Interval Frekuensi Persentase Kategorisasi 

1 x < (µ-1,0σ) x< 51 4 11,4% Rendah 

2 (µ-1,0σ) ≤ x 

< (µ +1,0σ) 

51 ≤ x< 65 25 71,4% Sedang 

3 (µ + 1,0 σ) 

≤ x 

65≤ x 6 17,2% Tinggi 

Data pada tabel 4.2 menunjukkam bahwa hasil penelitian diperoleh 4 

responden yang menilai rendah dengan persentase 11,4%, 25 responden yang 

menilai sendang dengan persentase 71,4% dan 6 responden menilai tinggi 

dengan persentase 17,2 %. Berdasarkan nilai rata-rata (lihat tabel 4.1) 

diperoleh bahwa kompensasi pegawai honorerpada Rektorat Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar sebesar 71,4% berada kategori sedang. Hal 

Minimum 45 

Maximum 74 

Sum 2043 
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ini menunjukkan bahwa ada beberapa item yang belum maksimal dalam 

kompensasi. Pegawai honorer masih perlu diperhatikan dalam hal pemberian 

kompensasi. 

 

b. Motivasi Kerja Pegawai Rektorat UIN Alauddin Makassar 

Motivasi Kerja mengacu pada beberapa indikator yang terdiri dari 1) 

tanggungjawab 2) Prestasi kerja 3) penghargaan. Memulai instrument 

penelitian dalam angket 35 respon maka peneliti dapat mengumpulkan data 

melalui angket yang telah diisi oleh pegawai honorer yang berjumlah 19 

pernyataan. Kemudian diberi skor pada masing-masing item maka diperoleh 

data sebagai hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. 

Tabel 4. 3 Statistic Deskriptif Statistic 

Statistics 

Motivasi Kerja   

N Valid 35 

Missing 0 

Mean 61.26 

Median 61.00 

Std. Deviation 7.762 

Variance 60.255 

Skewness .267 

Std. Error of Skewness .398 

Kurtosis -.604 

Std. Error of Kurtosis .778 

Range 29 

Minimum 46 

Maximum 75 

Sum 2144 
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh hasil bahwa skor maksimum 

untuk motivasi kerja adalah 75 dan skor minimum yaitu 46 dengan rata-rata 

61 dan standar deviasi 7,76artinya data kurang bervariasi karena nilai standar 

deviasi lebih kecil daripada mean. Kemudian nilai yang diperoleh varians 

56,61 dan range sebesar 36artinya selisih antara skor maksimum dan 

minumum yaitu sebesar 36.Nilai skewness sebesar 267 yaitu distribusi data 

lebih condong ke kanan artinya sebagian besar distribusi berada di nilai 

rendah. Sedangkan nilai kurtosis sebesar -604 yaitu datanya tumpul atau 

cenderung melebar ke bawah artinya jawaban responden cenderung beragam. 

Selanjutnya analisis kategorisasi motivasi kerja disajikan dalam bentuk tabel 

berikut ini: 

Tabel 4. 4 Kategori Skor Responden Motivasi Kerja Pegawai 

No Keterangan Interval Frekuensi Persentase Kategorisasi 

1 x < (µ-1,0σ) x<54 8 23% Rendah 

2 
(µ-1,0σ) ≤ x < 

(µ +1,0σ) 

54≤ x68 22 63% Sedang 

3 (µ + 1,0 σ) ≤ x 68≤ x 5 14% Tinggi 

Data pada tabel 4.4 menunjukkam bahwa hasil penelitian diperoleh 8 

responden yang menilai rendah dengan persentase 23%, 22 responden 

yang menilai sendang dengan persentase 63% dan 5 responden menilai 

tinggi dengan persentase 14%. Berdasarkan nilai rata-rata (lihat tabel 4.3) 

diperoleh bahwa motivasi kerja pegawai honorerpada Rektorat Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar sebesar 63% berada kategori sedang. Hal 

ini menunjukkan bahwa ada beberapa item yang belum maksimal dalam 
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motivasi kerja. Pegawai honorer masih membutuhkan dorongan 

berkelanjutan untuk meningkatkan motivasi kerja. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada 

Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

a) Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel kompensasi (X) dan motivasi 

kerja pegawai (Y) berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi 

normal apabila sig >a = 0,05 dan sebaliknya data dikatakan tidak 

berdistribusi normal apabila sig 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas 

 

Unstandardize

d Residual 

N 35 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 6.22408364 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .126 

Positive .126 

Negative -.071 

Test Statistic .126 

Asymp. Sig. (2-tailed) .177c 

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, dapat diketahui bahwa 

signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai sebesar 0,177 yang 

menunjukkan lebih besar dari 0,05 selanjutnya memberikan asumsi bahwa 

data tersebut berdistribusi normal karena sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test yang 
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menyatakan bahwa jika nilai signifikansi (Sig). lebih besar dari 0,05 maka 

data penelitian berdistribusi normal. Dengan demikian, data yang 

diperoleh dari tanggapan responden di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

b) Uji Linearitas 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas digunakan 

untuk mengetahui hubungan yang terbentuk antara varibel indenpenden 

dan variabel dependen secara parsial dan linear. Uji linearitas betujuan 

untuk mengetahui apakah data sesuai denga garis linear atau tidak. Uji 

linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan kompensasi (X) terhadap 

motivasi kerja pegawai (Y) linear atau tidak. Pengujian linearitas 

dilakukan dengan bantuan SPSS versi 24 for windows, yaitu jika nilai sig 

deviation from linearity>a maka terdapat hubungan yang linear dan jika 

nilai sig deviation from linearity< a maka tidak terdapat hubungan yang 

linear. Hasil uji linearitas untuk kompensasi dan motivasi pegawai 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Motivasi 

Kerja * 

Kompensasi 

Between 

Groups 

(Combined) 1371.736 16 85.733 2.280 .047 

Linearity 731.552 1 731.55

2 

19.45

2 

.000 

Deviation 

from 

Linearity 

640.183 15 42.679 1.135 .395 

Within Groups 676.950 18 37.608   

Total 2048.686 34    
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Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, dapat dilihat nilai signifikansi 

(Sig.) yang diperoleh dari deviation from linearity adalah 0,960 > 0,395 

jadi signifikansi hasil tersebut memberikan asumsi bahwa data tersebut 

memiliki hubungan yang linear karena sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan dalam uji linearitas yang menyatakan jika nilai signifikansi 

(Sig.) deviation from linearty lebih besar dari 0,05 maka terdapat 

hubungan yang linear secara signifikan antara variabel. Dengan demikian, 

data yang terkait hubungan antara variabel kompensasi terhadap motivasi 

kerja pegawai honorer pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dapat dikatakan memiliki hubungan yang linear. 

3. Uji Hipotesis 

a) Uji Korelasi Product Moment 

Korelasi antara kompensasi (X) terhadap motivasi kerja pegawai (Y) Pada 

Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk menguji 

hipotesis statistik. Tujuan menguji hipotesis statistik untuk mengetahui 

apakah terdapat korelasi atau tidak. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini:  

Tabel 4. 7 Hasil Uji Korelasi Produc Moment (X-Y) 

 

 

 

 

 

Correlations 

 Kompensasi Motivasi 

Kompensasi Pearson Correlation 1 .598** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 35 35 

Motivasi Pearson Correlation .598** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 35 35 
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Dari output SPSS di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel 

kompensasi terhadap motivasi kerja pegawai (X-Y) sebesar 0, 598. Ini 

menandakan bahwa korelasi antar variabel positif karena 0,598 > 0,00. 

Jika dilihat dari pearson correlationterdapat nilai sebesar 0,598 berada 

pada interval 0,40-0,599 dengan tingkat korelasi sedang. 

b) Uji Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear sederhana digunakan untuk meguji apakah terdapat 

pengaruh atau tidak antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun hasil uji regresi linear sederhana antara kompensasi terhadap 

motivasi kerja pegawai honorer Pada Rektorat Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar sebagai berikut: 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.984 8.771  2.734 .010 

Kompensasi .639 .149 .598 4.281 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi Kerja 

 

Tingkat signifikansi koefisien pengaruh dapat diketahui dengan 

pengujian secara keseluruhan dengan hipotesis sebagai berikut: 

 

 

 

Jika sig<a (0,05), maka Ho ditolak 

Jika sig<a (0,05), maka Ha diterima 

Jika sig >a (0,05), maka Ho 

diterima, Ha ditolak 
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Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh nilai sig. 0,00. Nilai sig. f change 

= 0,00< 0,05 menandakan bahwa Ho ditolak, Ha diterima artinya pegaruh 

kedua variabel tersebut signifikan. Persamaan regresi variabel tersebut 

adalah Y = 23,98 + 6,3 X. Sehingga diketahui kenaikan setiap Y sebesar 

6,3, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh kompensasi 

terhadap motivasi kerja pegawai. 

4. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4. 9 Hasil Uji Determinasi 

 

 

Koefisien determinasi pengaruh kompensasi terhadap motivasi 

kerja pegawai adalah sebesar 0,357 atau memiliki pengaruh sebesar 

0,36%. 

B. Pembahasan 

1. Kompensasi Pegawai Pada Rektorat Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar 

Berdasarkan data pada tabel 4.2 menunjukkam bahwa hasil 

penelitian diperoleh 4 responden yang menilai rendah dengan persentase 

11,4%, 25 responden yang menilai sendang dengan persentase 71,4% dan 

6 responden menilai tinggi dengan persentase 17,2 %. Berdasarkan nilai 

rata-rata (lihat tabel 4.1) diperoleh bahwa kompensasi pegawai 

honorerpada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

sebesar 71,4% berada kategori sedang.  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .598a .357 .338 6.318 

a. Predictors: (Constant), Kompensasi 
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Dari hasil data diatas, dapat disimpulakan bahwa kompensasi 

pegawai honorer pada rektorat UIN Alauddin Makassar secara umum 

berada dalam kategori sedang yang berarti kompensasi yang diberikan 

kepada pegawai honorer masih belum terlalu maksimal sehingga masih 

perlu adanya perhatian serta peninjauan pemberian kompensasi sebagai 

bentuk penghargaan maupun penjaminan keadilan dalam pemenuhan 

kebutuhan pegawai. Seperti halnya bahwa sebagian responden merasa 

bahwa pemberian kompensasi masih belum sesuai dengan standar yang 

berlaku dan belum cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup pegawai 

sehingga masih ada pihak merasa jika upah yang diberikan belum sesuai. 

Kompensasi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup pegawai merupakan 

salah satu tujuan pemberian kompensasi yang dijelaskan samsuddin yang 

menyatakan bahwa penerimaan kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk 

lainnya yaitu untuk mencukupi keperluan hidupnya atau lebih umum 

dikenal untuk kebutuhan ekonominya.1Hal serupa juga dijelaskan fakhri 

akbar yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi dapat menjadi 

jaminan untuk pegawai memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan 

ekonomi.2Salah satupendukung pemberian kompensasi dikatakan sedang 

yaitu dilihat dari pemberian insentif kepada pegawai honorer sudah sesuai 

dengan usaha yang dikerjakan dan kinerjanya sesuai dengan harapan 

instansi. Serta tunjangan yang diberikan sudah sesuai dengan jabatan atau 

tanggungjawab pekerjaan pegawai honoreryaitu tunjangan hari raya 

(THR). 

 
1Salidi Samsuddin, Manajemen Sumber daya Manusia. h. 188. 
2Mada Faisal Akbar, Manajemen sumber Daya Manusia, h. 127. 
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Hal diatas menunjukkan bahwa pemberian kompensasi pegawai 

honorer rektorat UIN Alauddin Makassar sudah sesuai dengan indikator 

kompensasi yang dimana dijelaskan oleh Badriyah, pemberian kompensasi 

terdiri dari 4 indikator yaitu a) gaji yakni balas jasa yang dibayar secara 

periodik kepada pegawai yang tetap serta mempunyai jaminan yang pasti, 

b) insentif yaitu balas jasa yang diberikan kepada pegawai tertentu dengan 

prestasinya diatas prestasi standar dan dimaksudkan untuk memotivasi 

pegawai agar lebih bersemangat, c) tunjangan yaitu pemberian kompensasi 

guna menciptakan rasa nyaman dan aman kepada pegawai dalam bekerja, 

d) fasilitas, program pelayanan pegawai berupa fasilitas guna 

memudahkan dalam bekerja.3 

Fasilitas kerja merupakansegala sesuatu yang digunakan, 

dipakai,ditempati, dan dinikmati oleh pegawai baik dalam hubungan 

langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan.4Dalam 

hal ini, fasilitas kerja yang dimaksud responden sudah memenuhi 

kebutuhan pegawai dalam mendukung penyelesaian tugas dan membantu 

terciptanya kondisi maupun lingkungan kondusif sehingga pegawai 

honorer bisa merasa nyaman dalam bekerja. 

Walaupun dalam sistem pemberian kompensasi yang diterapkan 

masih perlu adanya perbaikan, namun instansisudahmemberikan 

kompensasi sesuai dengan kinerja pegawai sehingga kinerja yang 

dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan instansi. Maka, hal ini yang 

perlu ditingkatkan agar pengalokasian sumber daya manusia bisa terbentuk 

lebih efisien seperti yang dijelaskan Martoyobahwa pemberian kompensasi 

 
3Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 164 
4Isnan Munawirsyah, Pengaruh Kepuasan Kerja dan Fasilitas Kerja terhadap Motivasi 

Kerja dan Dampaknya kepada Kinerja Pegawai Non Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Subulussalam. Jurnal Bisnis Administrasi. Vol. 6, No.1, 2014. h. 44-51. 
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yang cukup baik pada pegawai yang berprestasi baik akan mendorong para 

pegawai untuk bekerja lebih baik kearah pekerjaan yang lebih produktif.5 

2. Motivasi Kerja Pegawai pada Rektorat UIN Alauddin Makassar  

Berdasarkan data pada tabel 4.4 menunjukkam bahwa hasil penelitian 

diperoleh 8 responden yang menilai rendah dengan persentase 23%, 22 

responden yang menilai sendang dengan persentase 63% dan 5 responden 

menilai tinggi dengan persentase 14 %. Berdasarkan nilai rata-rata (lihat 

tabel 4.3) diperoleh bahwa motivasi kerja pegawai honorerpada Rektorat 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebesar 63% berada kategori 

sedang. 

Dari hasil data di atas, dapat disimpulakan bahwa motivasi kerja 

pegawai honorer sudah cukup baik hanya saja masih perlu adanya 

perbaikan serta peningkatan terhadap motivasi kerja pegawai pada rektorat 

UIN Alauddin Makassar. Seperti halnya bahwa masih ada beberapa 

pegawai honorer yang kurang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, masih kurangnya keterampilan yang dimiliki pegawai honorer 

sehingga pekerjaan yang dihasilkan tidak optimal.Hal tersebut termasuk 

dalam kebutuhan aktualisasi diri yang merupakan teori kebutuhan 

Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri secara menyeluruh, 

meningkatkan kemampuan diri, dan menjadi orang yang lebih baik.6Maka, 

kebutuhan aktualisasi diri yang perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh 

pegawaidalam sebuah organisasi agar kompetensi dan keterampilan yang 

 
5Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: BPFE, 

2015), h. 128 
6Iskandar, Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow terhadap 

PeningkatanKinerjaPustakawan, Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan 

Kearsipan, Vol. 4, No. 1, 24-34, 2016. 
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dimiliki dapat dikembangkan. Selain itu pemicu rendahnya motivasi 

pegawai honorer juga terlihat dari kurangnya dorongan dari instansi 

sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai yang kinerjanya sudah bagus, 

seperti halnya pegawai yang berprestasi tidak mendapat pujian atas 

kinerjanya yang memuaskan.Bentuk pemberian penghargaan merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi kerja maka dari itu hal ini 

juga perlu diperhatikan oleh organisasi terhadap pegawainya, Moekijat 

menyatakan bahwa pegawai yang berprestasi dalam bekerja, perlu 

diberikan perhatian berbentuk penghargaan.7Disisi lain, ada juga sebagian 

pegawai honorer yang sudah dikatakan memiliki motivasi kerja yang baik 

hal tersebut dapat dilihat dari ketepatan waktu pegawai dalam 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu 

memberikan suatu hasil kerja yang memuaskan.Hal ini searah dengan 

prinsip motivasi kerja yang dijelaskan Ella yang menyatakan bahwa terkait 

tingkat usaha pegawai untuk bekerja sesuai dengan perilaku yang sudah 

dipilih, melalui keseriusan saat bekerja dan niat untuk menjadi lebih baik.8 

Hasil data diatas menunjukkan bahwa teori motivasi yang diterapkan 

yaitu teori dari Abraham Maslow yang lebih dikenal teori kebutuhan. 

Teori ini menyatakan bahwa manusia termotivasi oleh berbagai kebutuhan 

dan keinginan ini muncul dari dalam urutan hirarki. Adapaun kebutuhan 

tersebut yaitu: a) kebutuhan fisiologis, b) kebutuhan keamanan dan 

keselamatan, c) kebutuhan sosial, d) kebutuhan penghargaan, e) kebutuhan 

aktualisasi diri.9 

 
7Moekijat, Manajemen Sumber Daya Manusia. h. 133 
8Ella, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. h. 9 
9Tri Andjarwati, Motivasi dari sudut pandang teori hirarki kebutuhan Malow, teori dua 

factor Herzberg, teori Mc Gregor dan teori motivasi prestasi Mc Clelland, Jurnal Ilmu Ekonomi 

dan Manajemen, Vol. 2 No. 1, 2016. 
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Oleh sebab itu, dengan menghubungkan hasil pengolahan data dengan 

kajian teoritis maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan 

motivasi kerja pegawai perlu diperhatikan dari segi kebutuhan 

penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan penghargaan agar 

organisasi utamanya pemimpin bisa lebih menghargai dan memberi pujian 

atas hasil kerja positif yang telah diberikan oleh pegawainya dan 

kebutuhan aktualisasi diri agar pegawai bisa lebih mengembangkan 

dirinya baik dari segi kemampuan maupun keterampilannya dalam 

bekerja. Namun hal lain yang harus dipertahankan yaitu tanggungjawab 

pegawai dalam bekerja yang sudah baik diterapkan pada instansi. 

3. Pengaruh Kompensasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada 

Rektorat UIN Alauddin Makassar 

Hasil uji normalitas berdistribusi normal dengan taraf nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 (lihat hal.74). Uji linearitas membuktikan 

hubungan antara variabel komppensasi (X) terhadap motivasi kerja (Y) 

memiliki hubungan yang linear (lihat hal. 75). pengujian regresi linier 

sederhana menunjukkan bahwahasil thitung = 4,281 dan ttabel = 2,734 dengan 

db = 33. Hal tersebut menunjukkan bahwa thitung> ttabel. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis Alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis 

Nihil (Ho) ditolak.Maka dapat dikatakan kompensasi memiliki pengaruh 

yang signifikan dengan motivasi kerja pegawai honorerpada Rektorat  

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Berdasarkan hasil analisis data diatas berarti pemberian 

kompensasimempunyai peran penting dalam motivasi kerja pegawai 

honorer.Kompensasi dan motivasi mempunyai keterkaitan erat yang mana 

dengan adanya kompensasi yang baik dari organisasi maka akan 



 
 

 
 

85 

berdampak baik pula bagi motivasi kerja pegawai pada organiasi 

tersebut.10Instansi sudah memberikan kompensasi sesuai dengan kategori 

yang berlaku seperti gaji, insentif, tunjangan maupun fasilitas, dengan hal 

ini pegawai merasa bahwa haknya atas bekerja sudah didapatkan melalui 

pemberian kompensasi, sehingga responden menyatakan setuju dalam satu 

item pertanyaan pada indikator gaji yaitu pegawai merasa semangat 

bekerja ketika mendapatkan kompensasi, dengan begitu pegawaihonorer 

dapat menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu.Setiap pegawai akan 

merasa bangga ketika pengorbanan waktu, tenaga, fikiran dan 

kesukarelaannya mendapat penghargaan kriteria ukuran individu yang 

diberikan penghargaan diantaranya, tingkat kesesuaian penghargaan 

dengan tanggungjawab.11Pegawai honorer yang mendapatkan penghargaan 

sudah sesuai dengan tingkat kualitas tanggungjawabnya dalam bekerja 

ataukinerja yang dihasilkan baik, dalam hal ini penghargaan yang 

dimaksud adalah financial reward seperti bonus, insentif, tunjangan dan 

lainnya walaupun dalam bentuk inherent reward pegawai honorer merasa 

masih kurang diterapkan oleh instansi. 

Pembayaran kompensasi yang adil dan tepat kepada pekerja dapat 

memotivasi pekerja untuk bekerja semaksimal mungkin sehingga dapat 

memberi keuntungan kepada kedua belah pihak. Pekerja akan memperoleh 

motivasi kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan motivasinya dalam 

bekerja sedangkan instansi dapat mencapai tujuan dan rencana yang telah 

 
10Natalia Buntu Sarira, Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT. 

Insani Bara Perkasa Di Samarinda, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 3 No. 4, 2015, h. 951-

965. 
11Sedarmayanti, Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan 

Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja, h. 63. 
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ditetapkan sebelumnya.12 Olehnya pegawai honorer memperoleh insentif 

berdasarkan hasil kerja yang telah didapatkan dan yang diharapkan oleh 

instansi yaitu sesuai dengan tujuan dan target yang sudah ditentukan 

sebelumnya. 

Sebagian responden juga merasa bahwa fasilitas yang disediakan 

instansi sudah dapat dikatakan mendukung dan mendorong gairah pegawai 

agar lebih nyaman dalam menyelesaikan pekerjaan masing-masing.Dalam 

melaksanakan tugas, sebaik apapun kemampuan pegawai tanpa 

didukungdengan ketersediaan fasilitas kerja akan berdampak negatif pada 

semangat kerja pegawai yangpada akhirnya akan berdampak pada 

hasilkerja yang kurang maksimal.Fasilitas kerja yang memadai akan 

memberikan dorongan pegawai dalam bekerja dan pegawai dapat dengan 

cepat menyelesaikan pekerjaan.13 

Besar pengaruh kompensasi terhadap peningkatan motivasi kerja 

pegawai sebesar 36%, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang bukan 

menjadi fokus penelitian peneliti. Faktor lain yang dimaksud disini yaitu 

faktor beban kerja dantanggungjawab, faktor kinerja, serta faktor 

posisi/jabatan pegawai. 

Hal ini relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Kasmir, yang 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang memperngaruhi pemberian 

kompensasi adalah sebagai berikut: 1) beban kerja dan tanggungjawab, 

pegawai yang memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang lebih besar 

akan dipertimbangkan mendapat kompensasi yang lebih besar, 2) kinerja, 

 
12Kurniawan, M., Adistya Dwi., Djambur Hamid., dan Hamidah Nayati Utami. Pengaruh 

Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan Studi pada PT Prudential Life 

Assurance. Jurnal Administrasi Bisnis, 16(1) 2014 : 1-8. 
13Sri Wahyuni, Pengaruh Motivasi, Pelatihan dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Vol. 2 No. 1, 2014, h. 124-134. 
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kinerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan organisasi maka, kompensasi yang akan diterima juga semakin 

besar, 3) posisi/jabatan, Pegawai yang mendapatkan kompensasi yang 

besar tentu dengan menduduki jabatan yang tinggi.14 Pendapat tersebut 

menunjukkan bahwa besar kecilnya pemberian kompensasi dapat juga 

dilihat dari proses sistem kerja pegawai selama mengemban tugas pada 

organisasi tersebut, seperti halnya beban dan tanggungjawab hingga 

tingkat posisi ataupun jabatan pegawai tersebut. 

Pegawai juga merasa termotivasi saat kesejahteraan sudah 

didapatkan, kesejahteraan menjadi sebuah usaha instansi dalam 

memberikan balasan atas usaha kerja pegawai sehingga menjadi salah satu 

faktor yang dapat memicu semangat pegawai untuk lebih mengembangkan 

potensi diri dan keterampilan dalam bekerja. Selain itu, pegawai honorer 

juga menyadari bahwa ada tanggungjawab dan beban kerja yang harus 

diselesaikan dengan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, hal inilah 

akan menjadi dorongan internal dari diri pegawai honorer ketika 

melaksanakan pekerjaan yang diberikan instansi. 

Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Laminingrum(2016), yang menyatakan bahwa 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja 

pegawai. Penelitian ini berkesimpulan bahwa selain memberikan 

kompensasi, hendaknya kinerja pegawai diberikan apresiasi dari pemimpin 

instansi sehingga pegawai dapat termotivasi untuk meningkatkan dan 

berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja termotivasi.Dan ketika 

instansi telah memberikan kompensasi pegawaidapat meningkatkan 

 
14Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori Dan Praktik) . h. 251. 
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motivasi kerja, karena jika kinerja pegawai baik maka kinerja instnnasi 

juga akan meningkat.15 

 Penelitian yang juga dilakukan oleh Andriani (2021) yang 

menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi pegawai. Artinya kompensasi yang terdiri dari gaji, insentif dan 

tunjangan secara statistik berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai 

yang terdiri dari kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan 

sosial penghargaan dan aktualisasi diri. Sehingga semakin baik 

kompensasi maka semakin meningkat motivasi kerja pegawai. Sebaliknya, 

semakin buruk kompensasi maka motivasi pegawai akan menurun.16 

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Rian Ardiansyah dan Hasmawaty (2021) yang mengatakan 

bahwa ada pengaruh positif kompensasi terhadap motivasi kerja. 

Penelitian ini berkesimpulan bahwa kompensasi yang diberikan oleh 

organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dan bahkan lebih menarik 

dapat menjadikan seorang pegawai merasa bersemangat, lebih nyaman dan 

aman dalam bekerja karena kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya merasa 

terjamin dan tercukupi. Kondisi ini dapat meningkatkan motivasi dan 

termotivasinya pegawai sehingga hal ini juga dapat meningkatkan kinerja 

pegawai pada saatpandemi Covid-19.17 

 
15Anny Kusumo Laminingrum, Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Pada 

Karyawan Biro Pelayanan Sosial Dasar Di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Jurnal E-

Proceedings Of Management,  3 (2), 1871, 2016. 
16Hertia Andriani, Pengaruh Kompensasi dan Iklim Organisasi terhadap terhadap 

Motivasi Kerja Pegawai Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung, 

Jurnal Ilmiah Gema Ekonomi, Vol. 11 No. 1, 1824-1839, 2021. 
17Rian Ardiansyah, Hasmawaty, Pengaruh Sistem Penilaian dan Kompensasi terhadap 

Motivasi Berdampak pada Kinerja Pegawai di Masa Covid-19, Jurnal Nasional Manajemen 

Pemasaran & SDM 2 (4), 192-208, 2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pengaruh 

Kompensasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Rektorat Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. Maka, diperoleh kesimpulan penelitian 

yaitu: 

1. Kompensasi pegawai Pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar berada dalam kategori sedang.Hal tersebut dibuktikan 

denganpemberian kompensasi masih belum sesuai dengan standar yang 

berlaku dan belum cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup pegawai,dari 

segi pemberian insentif yang diberikan kepada pegawai honorer sudah 

sesuai dengan usaha yang telah dikerjakan dan kinerja yang dihasilkan 

sesuai dengan yang diharapkan instansi.  

2. Motivasi kerja Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai berada dalam kategori 

sedang. Hal tersebut dibuktikan dengankurangnya dorongan dari instansi 

terkait sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai yang kinerjanya sudah 

bagus, seperti halnya pegawai yang berprestasi tidak mendapat pujian atas 

kinerjanya yang memuaskan. Namun hal baik dapat dilihat dari waktu 

yang dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai secara maksimal dalam 

menyelesaikan tugas yang telah diberikan.  

3. Terdapat pengaruh antara Kompensasi terhadap Peningkatan Motivasi 

Kerja Pegawai Pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Hal tersebut dibuktikan dengan Uji Analisis data yang 
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dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa data yang dihasilkan 

diperolah thitung = 5,328>ttabel = 1.692 dengan db = 33.Artinya Hipotesis 

Alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis Nihil (Ho) ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh antara Kompensasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai 

Pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hal tersebut 

dibuktikan dengan lemahnya kompensasi yang diberikan kepada pegawai 

maka motivasi kerja pegawai pun akan menurun, namun apabila 

kompensasi yang diberikan sudah sesuai maka motivasi kerja pegawai 

juga akan sesaui dengan yang diharapkan. Dimana pemberiankompensasi 

sangat dibutuhkan dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai yang dapat 

dikatakan sebagai bentuk dukungan atau dorongan dari luar diri pegawai, 

olenya kedua variabel ini memiliki keterkaitan yang erat. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh implikasi yang menunjukkan 

kompensasi dan motivasi kerja sangat berperan dalam meningkatkan kinerja 

pada pegawai adalah pemberian bonus/komisi kepada pegawai yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka dan juga organisasi harus memperhatikan dalam 

memberikan dorongan, semangat, dan inspirasi kepada pegawai dalam 

meningkatkan motivasi kerja mereka sehingga pegawai bekerja dengan 

semangat dan memberikan seluruh kemampuan terbaik mereka dalam 

bekerja. Dengan begitu organisasi juga telah mempertahankan pegawai yang 

berqualified dan memberdayakan sumber daya manusia seefektif dan 

seefiesien mungkin yang kedepannya akan menguntungkan organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 
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Lampiran 1: Skor Responden 

Skor Responden Kompensasi Pegawai Rektorat UIN Alauddin Makassar 

No Responden Skor 

1 Responden 1 58 

2 Responden 2 62 

3 Responden 3 63 

4 Responden 4 57 

5 Responden 5 65 

6 Responden 6 58 

7 Responden 7 52 

8 Responden 8 63 

9 Responden 9 53 

10 Responden 10 57 

11 Responden 11 53 

12 Responden 12 52 

13 Responden 13 74 

14 Responden 14 55 

15 Responden 15 63 

16 Responden 16 63 

17 Responden 17 57 

18 Responden 18 71 

19 Responden 19 45 

20 Responden 20 52 

21 Responden 21 74 

22 Responden 22 58 

23 Responden 23 65 

24 Responden 24 52 

25 Responden 25 71 

26 Responden 26 48 

27 Responden 27 55 

28 Responden 28 51 

29 Responden 29 60 

30 Responden 30 58 

31 Responden 31 54 

32 Responden 32 57 

33 Responden 33 52 

34 Responden 34 49 

35 Responden 35 66 
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Skor Responden Motivasi Kerja Pegawai Rektorat UIN Alauddin Makassar 

No Responden Skor 

1 Responden 1 67 

2 Responden 2 58 

3 Responden 3 56 

4 Responden 4 51 

5 Responden 5 70 

6 Responden 6 67 

7 Responden 7 61 

8 Responden 8 75 

9 Responden 9 64 

10 Responden 10 56 

11 Responden 11 46 

12 Responden 12 52 

13 Responden 13 74 

14 Responden 14 61 

15 Responden 15 64 

16 Responden 16 61 

17 Responden 17 57 

18 Responden 18 61 

19 Responden 19 66 

20 Responden 20 51 

21 Responden 21 74 

22 Responden 22 61 

23 Responden 23 67 

24 Responden 24 51 

25 Responden 25 75 

26 Responden 26 59 

27 Responden 27 54 

28 Responden 28 66 

29 Responden 29 60 

30 Responden 30 57 

31 Responden 31 54 

32 Responden 32 61 

33 Responden 33 53 

34 Responden 34 59 

35 Responden 35 75 
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Angket Responden 

KUESIONER PENELITIAN 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Perkenalkan saya Amaliah Darmayanti mahasiswa dari Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar program studi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 

2021 saat ini sedang melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kompensasi 

terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada Rektorat Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar”. Oleh, karena itu, diharapkan pegawai Rektorat Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar  mohon kesediaanya untuk mengisi dan 

menjawab pertanyaan kuesioner dari penelitian ini, jawaban saudara/i sangat 

penelitian butuhkan agar dapat menyelesaikan tesis yang menjadi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar magister. Terima kasih atas 

pastisipasinya.Wassalamualaikum Wr. Wb. 

DAFTAR KUESIONER 

I. Identitas Responden 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Pekerjaan   : 

4. Jenis Kelamin  : 

5. Pendidikan Terakhir : 

II. Daftar Pernyataan 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Isilah kuesioner dibawah ini dengan memberi tanda checlist ( √ ) pada 

jawaban yang anda pilih.  

Keterangan 

TS  = Tidak Setuju 

KS = Kurang Setuju 

S    = Setuju 

SS  = Sangat Setuju 
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A. Kuesioner Kompensasi 

NO PERNYATAAN SS S KS TS 

Gaji 

1 

Saya selalu menerima gaji tepat waktu 

sesuai dengan kesepakatan yang ada     

2 

Saya menerima gaji sudah sesuai dengan 

standar yang berlaku     

3 

Gaji saya sesuai dengan beban kerja yang 

saya terima     

4 

Saya merasa gaji yang terima sudah sesuai 

dengan kebutuhan hidup saya     

5 

Besaran gaji yang saya dapatkan belum  

sesuai dengan penilaian secara obyektif      

Insentif 

6 

Saya menerima insentif sesuai dengan 

usaha yang sudah saya kerjakan     

7 

Saya hanya mendapatkan insentif apabila 

ditugaskan menjadi panitia kegiatan     

8 

Insentif yang diterima pegawai sesuai 

dengan pencapaian kerja yang didapatkan 

instansi     

9 Saya puas dengan insentif yang diberikan     

10 

Pemberian insentif dilakukan jika pegawai 

mencapai kinerja yang diharapkan     

Tunjangan 

11 

Tunjangan yang saya dapat sesuai dengan 

tanggung jawab yang saya emban     

12 

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai 

bukan berdasarkan lama pegawai bekerja     

13 

Saya mendapatkan Tunjangan Hari Raya 

(THR) setiap tahun     

14 

Tunjangan yang saya dapat diluar gaji 

pokok sesuai aturan kementerian      

15 

Pemberian tunjangan diberikan sesuai 

dengan jabatan yang diemban     

Fasilitas 

16 

Fasilitas kerja sangat berpengaruh 

terhadap suasana/lingkungan kerja yang 

kondusif     

17 

Fasilitas kerja yang ada memudahkan saya 

dalam bekerja dengan baik     

18 

Fasilitas yang disediakan masih kurang 

canggih     
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19 

Fasilitas yang diberikan sudah sesuai 

kebutuhan pegawai dalam bekerja     

 

B. Kuesioner Motivasi Kerja 

NO PERNYATAAN SS S KS TS 

Tanggungjawab 

1 

Saya mampu bekerja dengan baik sesuai 

dengan kompetensi saya     

2 

Saya bersemangat bekerja karena diberikan 

kompensasi     

3 

Saya bekerja dengan baik karena sebuah 

amanah yang diberikan oleh pemimpin     

4 

Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan     

5 

Saya bertanggungjawab atas pekerjaan yang 

telah diberikan     

6 

Saya melaksanakan tugas dengan 

bantuandari rekan kerja atau pihak lain     

Prestasi Kerja 

7 

Saya selalu mengutamakan ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan     

8 

Saya bisa menyelesaikan tugas karena 

memiliki keterampilan yang baik     

9 

Saya selalu mengutamakan kualitas hasil 

pekerjaan yang menjadi tanggungjawab 

saya     

10 

Saya menyelesaikan tugas dengan baik 

karena sesuai dengan kemampuan saya     

11 

Penilaian prestasi yang dilakukan tidak 

sepenuhnyadibuat secara objektif     

12 

Uraian kerja yang jelas akan meningkatkan 

prestasi kerja     

Penghargaan 

13 

Penghargaan yang diberikan dapat 

meningkatkan motivasi  dalam bekerja     

14 

Tidak  semua pegawai mendapatkan 

kesempatan dalam mengembangkan karir     

15 

Pegawai yang berprestasi berpeluang 

mendapatkan promosi     

16 

Sekecil apapun pujian dari atasan dapat 

menambah semangat kerja saya     

17 

Pelatihan yang diberikan membuat saya 

lebih cepat mengembangkan karir     
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18 

Pendapat yang saya berikan dapat diterima 

dan dihargai oleh atasan dan rekan kerja     

19 

Saya menerima penghargaan atas prestasi 

kerja yang sudah saya kerjakan     
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Lampiran 2: Data Frekuensi Jawaban Variabel X (Kompensasi) 

 

 

responden x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 Jumlah

1 4 1 3 1 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 58

2 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 62

3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 63

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57

5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 65

6 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 58

7 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52

8 3 3 3 2 3 2 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63

9 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 53

12 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 52

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 74

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 55

15 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 63

16 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 63

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57

18 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 71

19 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 4 3 3 45

20 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 1 2 4 4 3 2 4 52

21 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74

22 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 58

23 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 65

24 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52

25 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 71

26 3 3 1 1 3 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 48

27 3 4 3 2 3 3 2 1 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 55

28 4 2 2 1 1 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 51

29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 60

30 4 1 3 1 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 58

31 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 54

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 57

33 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52

34 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 49

35 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 66

Jumlah 2043
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Lampiran 3: Data Frekuensi Jawaban Variabel Y (Motivasi Kerj) 

 

 

 

responden x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 Jumlah

1 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 67

2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 58

3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 1 3 4 4 3 3 56

4 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51

5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 70

6 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 67

7 3 3 4 1 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 61

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 75

9 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 64

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 56

11 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 46

12 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 52

13 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 74

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 61

15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 64

16 1 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 61

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 61

19 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 66

20 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 2 2 2 4 4 3 2 3 51

21 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74

22 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 61

23 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 67

24 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 75

26 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 59

27 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 4 3 3 54

28 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 66

29 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 60

30 4 1 3 1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 57

31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 54

32 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 61

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 53

34 1 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 59

35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 75

Jumlah 2144
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Lampiran 4: Validitas Instrumen dengan SPSS 

(Validasi Kompensasi) 
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(Validasi Motivasi Kerja) 
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Lampiran 4: Validitas Instrumen 

A. Validasikompensasi 

No  r Hitung r Tabel  Keterangan 

1 0.487418553 0.3338  Valid 

2 0.518567767 0.3338  Valid 

3 0.722904315 0.3338  Valid 

4 0.58637189 0.3338  Valid 

5 0.705507395 0.3338  Valid 

6 0.417874388 0.3338  Valid 

7 0.485669534 0.3338  Valid 

8 0.714252891 0.3338  Valid 

9 0.672841688 0.3338  Valid 

10 0.64056915 0.3338  Valid 

11 0.620877543 0.3338  Valid 

12 0.531293773 0.3338  Valid 

13 0.626265365 0.3338  Valid 

14 0.553801063 0.3338  Valid 

15 0.589952292 0.3338  Valid 

16 0.508898836 0.3338  Valid 

17 0.430231533 0.3338  Valid 

18 0.470115755 0.3338  Valid 

19 0.351292317 0.3338  Valid 

Hasil uji validitas pada tabel di atas yang terdiri dari 19 item 

pertanyaan yang memiliki nilai r Hitung lebih besar dari 0,3338 

Demikian disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk variable 

kompensasi dinyataan valid. 
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B. Validasi Motivasi kerja 

 

No  r Hitung r Tabel   Keterangan 

1 0.365241262 0.3338 valid  

2 0.5630479 0.3338 valid 

3 0.567276049 0.3338 valid 

4 0.375120484 0.3338 valid 

5 0.57082863 0.3338 valid 

6 0.502694523 0.3338 valid 

7 0.482401203 0.3338 valid 

8 0.550436027 0.3338 valid 

9 0.515270413 0.3338 valid 

10 0.570999937 0.3338 valid 

11 0.559410651 0.3338 valid 

12 0.649330773 0.3338 valid 

13 0.678160758 0.3338 valid 

14 0.352924265 0.3338 valid 

15 0.354384759 0.3338 valid 

16 0.353807192 0.3338 valid 

17 0.338178247 0.3338 valid 

18 0.334771126 0.3338 valid 

19 0.344050344 0.3338 valid 

Hasil uji validitas pada table di atas yang terdiri dari 19 item 

pertanyaan yang memiliki nilai r Hitung lebih besar dari 0,3338 

Demikian disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk variable 

motivasi kerja dinyatakan valid 
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Lampiran 5: Dokumentasi 
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Sumber: Dokumentasi Proses Pemberian dan Pengisian Angket/Kuesioner  

Kepada Pegawai Honorer Rektorat Universitas Islam Negeri 

AlauddinMakassar 
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SMAN8Bulukumba pada jurusan MIPA dan lulus tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti 

melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar, jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas tarbiyah dan Keguruan serta lulus tahun 2020. Selanjutnya 

peneliti di tahun 2021 melanjutkan pendidikan Magister di Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam.  

 Akhir kata, peneliti mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya atas 

keberhasilan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pengaruh Kompensasi 

terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar”. 

 

 

 


