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menuntut ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang dikehendaki serta diridhoi oleh Allah 

Swt. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif a tidak dilambangkan ا

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha k ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra  r  Er ز

 Zai z Zet ش

 Sin s Es س

 Syin s es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em و

ٌ Nun n En 

 Wau w We و

 Ha y Ha ھ

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya y Ye ى

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ا َ

 Kasrah i i ا َ

 ḍammah u u ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u وَ 

Contoh : 

 kaifa : ك يْفَ  

 haula : ھ وْلَ  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 ... ا|ََ ى...
fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas 

 ى
kasrah dan ya’ I i dan garis di atas 

 وَ 
dammah dan wau U u dan garis di atas 

 

Contoh : 

اتَ    mata : ي 

يَ ي  ز  : rama 

ل يْمََْ : qila 
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وْتَ َ  ً ي  : yamutu    

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟marbūṫah yang hidup 

Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 

dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 

"h".  

Contoh :  

َلَ َ الْأ طْف  ةَ  ض  و  ز  : raudal al-at fal 

ه ة ََ انْف اَض  َيُْ ةَ  د   ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ة  ً كْ  al-hikmah :            ا نْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah tersebut. 

Contoh:  

بَُّ ا  rabbana : ز 

يُْ ا  najjainah : َ جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  

  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 
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 al-falsafah : ا نْف هْس ف ة َ

 al-biladu :   ا نْب لا د َ

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah  

dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

1. Hamzah di awal 

سْتَ َ أ ي  : umirtu 

2. Hamzah tengah 

 ٌَ وْ س   ta’ muruna : ج أيْ 

3. Hamzah akhir 

 syai’un : ش يْءَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah ( الَّه ) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ََ َالََّّ  ٍ يْ د  Dinullah 

Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ََ ة َالََّّ  ً حْ  Hum fi rahmatillah ھ ى  ف يَْز 

10. Huruf Kapital     

Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 

berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  

ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 

huruf awal dari kata sandang. 

Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

     Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 
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M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Dina Novianti 

Nim : 80500221046 

Judul : Pengaruh Emotional Intelligence, Cyberloafing dan Islamic Work Ethic 

Terhadap Kinerja Guru Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel 

Moderating Pada Madrasah Di Kota Makassar 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pengaruh emotional 

intelligence, cyberloafing dan islamic work ethic terhadap  kinerja guru dengan 

komitmen organisasi sebagai variabel moderating pada madrasah di kota Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah guru sekolah Man 1 dan MAN 2 Kota Makassar, 

dengan teknik penarikan sampel menggunakan sampling jenuh (total sampling). 

jumlah sampel yang memenuhi kriteria pada penelitian ini sebanyak 158 responden. 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. Teknik analisis data dilakukan dengan SEM-PLS (Structural Equation 

Modelling-Partial Least Square). 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Emotional Intelligence berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja guru. 2) Cyberloafing berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. 3) Islamic Work Ethic berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. 4) komitmen organisasi memperkuat pengaruh 

emotional intelligence terhadap kinerja guru. 5) komitmen organisasi tidak mampu 

memoderasi pengaruh cyberloafing terhadap kinerja guru. 6) komitmen organisasi 

memperkuat pengaruh islamic work ethic terhadap kinerja guru.  

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Bagi pihak Madrasah atau atasan yang 

terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

regulasi kebijakan terhadap perilaku Cyberloafing pada para guru-guru di Madrasah. 

2) Bagi Guru Madrasah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan evaluasi 

diri guna memberikan gambaran mengenai emotional intelligence, perilaku 

Cyberloafing dan Islamic work ethic yang mereka lakukan sehingga dapat membantu 

mereka dalam meningkatkan kontrol diri dan kinerja kerjanya. 3) Bagi Peneliti 

selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau 

perbandingan dalam penelitian selanjutnya, serta dapat memperkaya penelitian 

sejenis dengan menambahkan beberapa variabel diluar penelitian ini. Juga diharapkan 

untuk mengkaji lebih banyak sumber ataupun referensi terkait dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Emotional Intelligence, Cyberloafing, Islamic Work Ethic, Kinerja 

Guru dan Komitmen Organisasi 
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ABSTRACT 

Name   : Dina Novianti 

Reg No.: 80500221046 

Title  : The Influence of Emotional Intelligence, Cyberloafing and Islamic 

Work Ethic on the Teaher Performance with Organizational 

Commitment as Madrasah Moderating Variable in Makassar City 

  
 This research aims to examine and analyze the influence of emotional 

intelligence, cyberloafing, and Islamic work ethics on teacher performances with 

organizational commitment as the moderating variable in Madrasah in Makassar City. 

 The type of research is descriptive quantitative. The data used are primary and 

secondary. The population in this study were the teachers of MAN 1 and MAN 2 in 

Makassar City, with a sampling technique using saturated sampling (total sampling). 

The number of samples that met the criteria in this study were 158 respondents. The 

instruments in this research were questionnaires distributed to respondents. The data 

analysis technique was carried out using SEM-PLS (Structural Equation Modeling-

Partial Least Square). 

 The results of the research showed that: 1). Emotional intelligence had a 

positive and significant effect on teacher performances, 2). Cyberloafing had a 

positive and significant effect on teacher performances, 3). Islamic Work Ethic had a 

positive and significant effect on teacher performances, 4). Organizational 

commitment strengthens the influence of emotional intelligence on teacher 

performances, 5). Organizational commitment was unable to moderate the influence 

of cyberloafing on teacher performances, and 6). Organizational commitment 

strengthens the influence of Islamic work ethics on teacher performances. 

 The implications of this research are: 1). For the Madrasah, it is hoped that the 

results of this research can be used as material for consideration in making policy 

regulations regarding cyberloafing behavior among teachers in Madrasas, 2). For 

Madrasas teachers, the results of this research can be used as self-evaluation materials 

to provide an overview of the emotional intelligence, cyberloafing behavior, and 

Islamic work ethics that they carry out so that it can help them to improve their self-

control, and work performance, 3). For future researchers, it is hoped that the results 

of this research can be used as references or comparisons in future research, and can 

enrich similar research by adding several variables outside this research. It is also 

expected to examine more sources or references related to this research. 

 

Key Words : Emotional Intelligence, Cyberloafing, Islamic Work Ethic, Teacher 

Performance and Organisational commitment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan suatu hal pokok yang harus dimiliki oleh 

organisasi. Tujuan atau eksistensi organisasi dapat terwujud jika sumber daya 

manusia yang ada terkelola dengan baik, tidak terkecuali pada lembaga pendidikan. 

Sekolah menjadi institusi pelayanan pendidikan diharapkan mampu mengelola secara 

efektif dan efisien sumber daya manusia yang ada, guna tercapainya tujuan. Sekolah 

memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan salah satunya adalah 

guru, yang memiliki peran fundamental dalam pencapaian tujuan. Prasarana 

pendidikan yang memadai, serta kurikulum yang baik, tidak akan memiliki arti yang 

lebih jika tidak dibarengi dengan komitmen guru. 

Pendidikan Menurut UU No. 20 Tahun 2003: adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peran guru 

dalam pembelajaran, pada UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yaitu 

bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk 

menciptakan peserta didik yang berkualitas, guru harus menguasai 4 kompetensi 

(Permendiknas No.16 Tahun 2007). Keempat kompetensi yang harus dikuasai guru 

untuk meningkatkan kualitasnya tersebut adalah kompetensi pedagogik, profesional, 
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sosial, dan kepribadian. Guru harus sungguh-sungguh dan baik dalam menguasai 4 

kompetensi tersebut agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugasnya berarti pula keberhasilan lembaga tersebut dalam 

menyelenggarakan pendidikan.
1
 

Kinerja guru dapat diukur dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab   yang 

diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Secara 

administratif, guru bertanggung jawab kepada sekolah dan mempunyai tugas   

melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Secara moral, guru 

bertanggungjawab terhadap Allah Yang Maha Esa, karena  merupakan wakil Allah 

dimuka bumi  QS Al  Baqarah  (2:30). Selain itu,  guru yang  dianugerahi  sejumlah 

ilmu pengetahuan memiliki kewajiban untuk mengamalkan dan  mengajarkannya 

kepada orang lain. sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl 16:43. 
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Terjemahnya : 

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang 

Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada  orang yang 

mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahu.”
2
 

Tafsiran ayat diatas dan tidaklah kami mengutus di tengah orang-orang 

terdahulu sebelum (wahai rasul), kecuali utusan-utusan dari kaun lelaki bangsa 

manusia, bukan dari kalangan malaikat, yang kami berikan wahyu kepada mereka. 

Dan bila kalian (wahai kaum musyrikin quraisy), tidak mengimaninya, maka 

                                                           
1
Yamin,   Martinis.   (2013). Profesionalisasi   Guru   &   Implementasi KTSP. Jakarta: 

Referensi. h. 193-245 

2
Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur‟an dan Terjemahnya: h. 272 
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tanyakanlah kepada umat-umat terdahulu yang diberi kitab suci, supaya mereka 

mengabarkan kepada kalian bahwa sesungguhnya nabi-nabi terdahulu berwujud 

manusia-manusia biasa juga, jika kalian tidak mengetahui bahwanya mereka itu 

manusia. Ayat  ini bersifat umun pada setiap masalah-masalah agma, jika seorang 

manusia tidak memiliki pengetahuan tentangnya, hendaknya ia bertanya kepada 

orang yang mengetahuinnya dari ulama-ulama yanh berilmu mendalam.
3
 

Dalam hal tanggung  jawab sebagai pendidik yang  dibebankan  kepadanya, 

seorang guru dituntut untuk melaksanakannya dengan baik, sehingga akan diperoleh 

suatu kinerja yang memberikan rasa puas terhadap  dirinya sendiri dan akan 

menambah  semangat untuk  lebih  maju serta meningkatkan diri lebih baik lagi. Hal 

ini juga akan berdampak pada penampilan dan kemajuan sekolah, bahkan untuk 

kebaikan umat. 

Perilaku kurang disiplin guru terhadap kehadiran di sekolah, perizinan Guru 

yang mendadak, keterlambatan Guru dalam memberikan tugas kepada siswa apabila 

berhalangan hadir. Adapun guru yang banyak main hp buka sosmed saat masih dalam 

proses mengajar serta gaji yang tidak sesuai, sehingga banyak guru yang malas-

malasan. Dengan kurangnya pengelolaan atau manajemen dalam pembelajaran seperti 

minimnya penguasaan tekhnologi.  

Emotional Intelligeneral (kecerdasan emosional) adalah kemampuan diri 

untuk menerima emosi yang menjadikannya sebuah informasi penting tujuannya 

untuk memahami keadaan diri sendiri dan orang lain agar mencapai tujuan bersama.
4
 

Hal-hal tersebut yaitu tindakan dimana seseorang dapat mengendalikan dan 

                                                           
3
Aid al-Qarni, Al-Tafsir Al-Muyyassar (Jakarta :Qisthi Press, 2008). 

4
Maryana Kuswandi Jaya & dkk. (2012). “Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang,” Jurnal Manajemen 10, no.1. 
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mengontrol emosinya, dapat disebut dengan kecerdasan emosional. Rendahnya 

kecerdasan emosional terjadi ketika karyawan tidak dapat memotivasi dirinya sendiri 

sehingga mengakibatkan kinerja yang kurang dan akan menjadikan seseorang malas 

bekerja dan berkurangnya rasa empati dengan sesama rekan kerja, sehingga dapat 

menimbulkan konflik. Namun sebaliknya apabila seseorang dapat mengendalikan 

emosinya atau memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, seseorang akan lebih mudah 

mengendalikan emosinya dan dapat memahami emosi orang lain, atau memiliki rasa 

berempati. Kecerdasan emosional akan berpengaruh kepada bagaiman kita beretika, 

baik dengan sesama rekan kerja maupun orang sekitar.  

Cyberloafing adalah penggunaan internet pada saat jam kerja dengan 

menggunakan internet organisasi.
5
 Namun cyberloafing tidak hanya menggunakan 

internet milik organisasi namun juga milik pribadi. Seperti yang dikemukakan oleh 

Henle dan Kedharnath yaitu penggunaan teknologi internet selama jam kerja untuk 

tujuan personal. Teknologi yang dimaksud bisa teknologi yang disediakan perusahaan 

dan juga milik pribadi yang dibawa karyawan selama bekerja (misalnya, smartphone, 

iPad). Perilaku Cyberloafing merupakan perilaku seseorang yang sengaja 

menggunakan teknologi informasi dan akses internet yang bersifat pribadi pada saat 

jam kerja yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang seharusnya di 

selesaikan dengan tepat waktu dan dapat merugikan organisasi atau instansi terkait, 

sehingga dampaknya pada produktivitas pekerja.
6
 

                                                           
5
 Herdiati & dkk. (2015). Pengaruh Stressor Kerja dan Persepsi Sanksi Organisasi terhadap 

Cyberloafing di Universitas Jember. eJurnal Pustaka Kesehatan. 3(1): 179-185 

6
Henle& Kedharnath. (2012). Cyberloafing in workplace. In Encyclopedia of Research on 

Cyber Behaviour (pp. 560-573). https://doi.org/10.4018/978-1-4666-0315-8.ch048 
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Islamic work ethic memandang kerja sebagai sarana untuk meningkatkan 

kepetingan diri secara ekonomi, sosial dan psikologis, untuk mempertahankan 

prestise sosial, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menegaskan kembali 

iman.
7
 Islamic work ethic memuat nilai-nilaiislam yang berkaitan dengan perilaku 

seseorang di lingkungan kerjanya yang di dalamnya terdapat usaha, dedikasi, kerja 

sama, tanggung jawab, hubungan sosial, dan kreativitas.
8
 Islamic work ethic (Etika 

kerja Islami) adalah orientasi yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap umat Islam 

dan organisasinya. Ini menyiratkan bahwa pekerjaan yang baik adalah suatu 

kebajikan dan merupakan kebutuhan untuk membangun keadaan yang stabil dalam 

kehidupan individu dan sosial seseorang.
9
 

Kemudian kurangnya kesadaran akan etika kerja dan kurangnya komitmen 

organisasi pada guru-guru madrasah. Guru yang memiliki organisasi akan menjaga 

nama baik sekolah. Ketika guru memiliki keasadaran terhadap etika kerja khususnya 

etika kerja Islam, perilakunya akan menampilkan sikap amanah, keterbukaan, 

kejujuran dan pelayanan yang optimal dalam segala hal. 

Guru yang berkualitas serta memiliki rasa profesionalisme yang tinggi, akan 

berkomitmen pada organisasi, yaitu dengan menjunjung nama baik sekolah dan juga 

berjanji kepada dirinya sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk tercapainya 

sebuah tujuan bersama dengan kinerja yang optimal sehingga siap untuk bersaing 

dengan sekolah lain. Dengan kata lain komitmen organisasi yaitu ketika guru telah 

                                                           
7
Abbas J. Ali dan Al Owaihan. “Islamic Work Ethic: A Critical Review”.h. 10 

8
Keumala & Indra. (2012).”Islami Work erhic: The Role Of Intrinsic Motivation, job 

Satisfaction Commitment and Job Performace”. Procedia Social and Behavioral Sciences 64. h. 272   

9
Khodijah Muhammad Ali  & dkk. (2019). “Pengaruh Etika Kerja Islam dan Komitmen 

Organisasi Terdahap Kinerja Guru SMP IT di Kota Tasikmalaya. Jurnal Akuntabilitas Manajemen 

Pendidikan 7. no. 2. h. 148-159.  
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percaya seutuhnya kepada sekolah tesebut dan akan tetap bersama dan tidak 

meninggalkan sekolah atau organisasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. 

Komitmen adalah sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh- 

sungguh guna kepentingan organisasi dan sebuah keinginan untuk memelihara 

keanggotaan dalam sebuah organisasi (Tranggono dan Kartika, 2008). Komitmen 

organisasional (organizational commitment) adalah tingkat sampai mana seseorang 

karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Jex, 2002). Komitmen 

organisasi dalam tujuan kita adalah sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu 

dan keterlibatan dengan organisasi (Robbins, 2012). Karyawan dengan komitmen 

yang tinggi akan bersedia melanjutkan hubungan mereka dengan organisasi dan 

melakukan upaya yang cukup untuk mencapai hasil organisasi yang menguntungkan 

pada seluruh sektor (Anggaraeni dan Rasto, 2016). Komitmen organisasi dapat 

dianggap sebagai sejauh mana karyawan berdedikasi untuk organisasi yang 

mempekerjakan mereka dan bersedia untuk bekerja atas namanya dan kemungkinan 

mereka akan mempertahankan keanggotaan sebagai keinginan untuk tetap menjadi 

anggota organisasi.
10

 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunaka dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan 

penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis 

mengangkat beberapa penilitian sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian 

                                                           
10

Abdul Kholik Amurollah Zein & dkk. (2018). Pengaruh komitmen organisasi dan motivasi 

kerja terhadap kinerja guru di SMK Pasundan 1 Cimahi.  Jurnal pendidikan manajemen perkantoran 

3. no. 2. h. 199-205 
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pada penelitian penulis. Menurut Adi Putra & dkk (2020) dengan judul pengaruh 

kecerdasan emosional dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan 

sebagai busana roxy square mall jember dengan organization citizenship behavior 

(OCB) sebagai variabel intervening. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kecerdasan emosional dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). Kecerdasan emosional, komitmen 

organisasi dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Kecerdasan emosional dan komitmen organisasi 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). Jika dianalisis lebih lanjut, persentase pengaruh 

langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa 

variabel mediasi Organizational Citizenship Behavior (OCB) kurang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan.
11

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul “Pengaruh emotional intelligence, cyberloafing dan islamic work ethic 

terhadap kinerja guru dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating 

Pada sekolah madrasah di Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengaruh emotional intelligence Terhadap Kinerja Guru pada 

Madrasah di kota Makassar ? 

                                                           
11

Adi Putra & dkk. pengaruh kecerdasan emosional dan komitmen organisasional terhadap 

kinerja karyawan sebagai busana roxy square mall jember dengan organization citizenship behavior 

(OCB) sebagai variabel intervening. JEAM 19. no. 1 .(2020). h. 15-29 
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2. Bagaimana Pengaruh Cyberloafing Terhadap Kinerja Guru pada Madrasah di 

kota Makassar ? 

3. Bagaimana Pengaruh Islamic Work Ethic Terhadap Kinerja Guru pada 

Madrasah di kota Makassar ? 

4. Bagaimana Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Emotional 

Intelligence Terhadap Kinerja  Guru pada Madrasah di Kota Makassar ? 

5. Bagaimana Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Cyberloafing 

Terhadap Kinerja guru pada Madrasah di Kota Makassar ? 

6. Bagaimana Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Islamic Work Ethic 

Terhadap Kinerja pada Madrasah di Kota Makassar ? 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh Emotional Intelligence terhadap kinerja guru 

Emotional Intelligence  atau biasa disebut dengan kecerdasan emosional 

seorang guru berpengaruh terhadap kinerja guru itu sendiri. Hal ini dikarenakan, 

ketika seorang guru mengajar tentu dipengaruhi oleh pengelolaan emosi dari dalam 

guru itu sendiri. Semakin baik seorang guru mengelola emosi dalam dirinya, maka 

semakin baik pula kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang 

pendidik.  

Hasil penelitian yang mendukung penelitian dilakukan oleh Gandung 

Satriyono, hasil penelitian yang didapatkan bahwa kecerdasan emosi dan kinerja 
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kontekstual guru cukup baik dan sangat baik serta variabel kecerdasan emosional 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja kontekstual guru.
12

 

Dengan demikian, penelitian kemudian merumuskan hipotesis sebagai berikut 

H1 : Diduga emotional intelligence berpengaruh terhadap Kinerja guru pada 

Madrasah di kota Makassar. 

2. Pengaruh Cyberloafing terhadap kinerja guru 

Cyberloafing merupakan Tindakan yang dilakukan oleh karyawan dengan 

menggunakan akses internet yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan secara 

sengaja untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan saat jam kerja. 

Cyberloafing ditandai dengan adanya akses terhadap situs-situs hiburan seperti 

Youtube, Netflix, Facebook, email personal, situs belanja online dan lain sebagainya 

pada saat jam produktif kerja dengan menggunakan akses internet yang seharusnya 

digunakan untuk kepentingan perusahaan.
13

 

Hasil penelitian yang mendukung penelitian dilakukan oleh Jiang dan Kiran & 

Dayma mengemukakan bahwa perilaku cyberloafing berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja.Hal ini menunjukkan perilaku cyberloafing yang tinggi 

menyebabkan menurunnya kinerja pegawai, sebaliknya perilaku cyberloafing yang 

rendah, menyebabkan meningkatnya kinerja pegawai.
14

 Sehingga dari penjelasan dan 

hasil penelitian sebelumnya didapatkan hipotesis sebagai berikut: 

                                                           
12

Gandung Satriyono dan Pamadya Vitasmoro, "Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap 

Kinerja Guru di SMP Negeri 4 Kediri", EkoNiKa Vol. 3. No. 1, April 2018, 31-46. 

13
Moffan, M. D. B., & Handoyo, S. (2020). Pengaruh Stres Kerja terhadap Cyberloafing 

dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderator pada Karyawan di Surabaya. Analitika, 12(1), 

6472 

14
Jiang, H. (2020). Understanding the impact of cyberloafing-related internet monitoring on 

employee job performance: A field experiment. 40th International Conference on Information 

Systems, ICIS 2019. 
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H2 : Diduga Cyberloafing berpengaruh terhadap Kinerja guru pada sekolah madrasah 

di kota Makassar. 

3. Pengaruh Islamic Work Ethic terhadap kinerja guru 

Individu yang sangat sadar akan etika kerja Islami bersedia bekerja keras 

untuk mencapai tujuan organisasi dan melebihi tuntutan beban kerja dasar individu. 

Etika kerja islam mampu memberikan dampak besar terhadap individu dalam 

melakukan pekerjaan. Bekerja tidak hanya sekedar melaksanakan sebuah kewajiban 

ataupun gaji yang tinggi akan tapi lebih dari itu, bekerja adalah ibadah kepada Allah 

SWT dan juga amanah. Nilai-nilai ini akan membantu meningkatkan kinerja individu 

dalam melaksanakan aktifitas dan tugasnya. 

Hasil penelitian yang mendukung penelitian dilakukan oleh Maaz Ud Din dalam 

penelitiannya mengemukakan bahwa ditemukan adanya hubungan antara Islamic 

work ethics dengan kinerja karyawan. Berdasarkan teori of performance tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Douri.
15

 dan Hamzah & dkk 

menunjukkan bahwa Islamic work ethics memengaruhi secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini adalah 

H3 : Diduga Islamic work ethic berpengaruh terhadap Kinerja guru pada sekolah 

madrasah di kota Makassar. 

 

 

                                                           
15

R. A. A. Al-Dour  & dkk. The Impact of Islamic Work Ethics on Job Performance with 

Mediating Role of Intrinsic Motivation‟, 19.2 (2020), 1–11 
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4. komitmen organisasi memoderasi emotional intelligence berpengaruh 

terhadap kinerja guru pada sekolah madrasah di kota Makassar 

Dalam upaya peningkatan kualitas dan profesionalnya, guru harus  memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya. 

Komitmen yang tinggi dengan memiliki  loyalitas  dan  kemauan  kerja yang kuat 

untuk bekerja serta berperan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah 

maka guru akan lebih disiplin dengan kinerja yang  baik dalam  bekerja  maka kinerja 

guru juga akan meningkat.
16

 

Peningkatan kualitas dan profesionalnya, guru harus memiliki  komitmen yang tinggi 

terhada pekerjaan yang  menjadi  tanggung  jawabnya. Komitmen yang tinggi  

dengan memiliki loyalitas  dan kemauan  kerja yang kuat untuk bekerja serta berperan 

aktif dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah maka guru akan lebih disiplin 

dan ditunjang dengan lingkungan kerja yang baik dalam  bekerja  maka kinerja guru 

juga akan meningkat saha  peningkatan  kinerja guru adalah faktor kecerdasan 

emosional, lingkungan kerja dan disiplin. Bila guru mempunyai kecerdasan emosi 

tinggi, dapat hidup lebih baik dan sukses karena percaya diri serta mampu menguasai 

emosinya diharapkan nantinya akan meningkatkan kinerja, namun bila  kecerdasan 

emosi tinggi namun guru tidak memiliki komitmen  yang  baik  terhadap  sekolah 

akan menyebabkan kinerja guru rendah. . Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang 

diajukan pada penelitian ini adalah 

H4 : Diduga komitmen organisasi memoderasi emorional intelligence berpengaruh 

terhadap kinerja  pada sekolah madrasah di kota makassar ? 

                                                           
16

Muhammad   Nur   Jhamaluddin   & dkk,   2011,   Pengaruh Kompensasi   dan   Kepuasan   

Kerja   terhadap   Kinerja   Guru   dengan   Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening, Jurnal 

Manajemen Sumberdaya Manusia .  no. 1 
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5. komitmen organisasi memoderasi Cyberloafing berpengaruh terhadap kinerja 

guru pada sekolah madrasah di kota Makassar 

Faktor lain yang mempengaruhi cyberloafing adalah faktor organisasi. Faktor 

organisasi memiliki beberapa faktor dimana salah satunya adalah komitmen 

organisasional. Komitmen organisasional merupakan suatu perasaan dari individu 

terhadap tujuan dan nilai suatu organisasi, dalam hubungannya dengan peran individu 

tersebut terhadap upaya pencapaian tujuan serta nilai-nilai organisasi. Hal tersebut 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang aktif antara karyawan dengan organisasi, 

sehingga penting bagi karyawan untuk memiliki komitmen terhadap organasisai 

(Allen & Meyer, 1990). 

Hasil penelitian yang mendukung penelitian dilakukan oleh Bayu Sulistiyanto 

da Majang Palupi dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat pengaruh 

negative job burnout terhadap kinerja karyawan; terdapat pengaruh positif komitmen 

organisasi terhadap kinerja karyawan; terdapat pengaruh positif job burnout terhadap 

Cyberloafing; terdapat pengaruh negative Komitmen Organisasi terhadap 

Cyberloafing; terdapat pengaruh positif cyberloafing terhadap kinerja karyawan; 

cyberloafing tidak memediasi pengaruh job burnout terhadap kinerja karyawan; 

Cyberloafing tidak memediasi pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja 

karyawan; Work generation tidak memoderasi hubungan antara job burnout dan 

cyberloafing; Work generation memoderasi hubungan antara komitmen 

organisasional dan cyberloafing.
17

 Sesuai uraian diatas, hipotesis yang dapat diajukan 

pada penelitian ini adalah: 

                                                           
17

Bayu Sulistiyanto & dkk. Peran work generation sebagai variabel moderator hubungan 

antara job burnout dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan. Jurnal Ekonomi, 

Manajemen dan Akuntansi 24. (2022) 
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H5 : Diduga komitmen organisasi memoderasi Cyberloafing berpengaruh terhadap 

kinerja guru pada sekolah madrasah di kota Makassar ? 

6. komitmen organisasi memoderasi Islamic work ethic berpengaruh terhadap 

kinerja pada sekolah madrasah di kota Makassar 

Seseorang dengan komitmen tinggi terhadap organisasi dan pekerjaan terbukti 

menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komitmen yang rendah.
18

 

Seseorang yang berkomitmen terhadap organisasinya akan melakukan pekerjaan 

dengan sepenuh hati dan bersedia tetap bekerja pada organisasi tersebut dalam situasi 

apapun. Dengan demikian, kinerja guru tidak hanya ditentukan oleh etos kerja Islami 

yang senantiasa dikedepankan, tetapi juga tergantung seberapa kuat guru tersebut 

memiliki loyalitas dan komitmen terhadap organisasinya. Etika kerja Islami 

merupakan akhlak dalam bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seorang guru yang 

memiliki etika kerja Islami akan melaksanakan tugasnya dengan itqan (profesional) 

karena menyadari bahwa bekerja profesional adalah bagian dari ibadah. Etika kerja 

Islami diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas 

seorang guru. 

 Hasil penelitian ini Amirul Syah yang menyatakan bahwa etika kerja Islami 

terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja.
19

 Senada 

dengan penelitian sebelumnya, Indriani dalam penelitiannya bahwa etos kerja Islami 

berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja. Guru dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya selalu menekankan kejujuran, kerja keras, tidak membuang-

                                                           
18

 Aranya, N., dan Ferris, K.R., A Re-examination of Accountans OrganizationalProfessional 

Conflict. The Accounting Review, 59, (1984), hlm. 1-15. 

19
Indriani, W. Kontribusi Etos Kerja Islami Terhadap Kinerja Dosen. El-Idare: Jurnal 

Manajemen Pendidikan Islam; Vol 1 No 2 (2015) 
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buang waktu dan menganggap apa yang dikerjakan adalah bermanfaat. Hal ini 

mencerminkan bahwa etika kerja Islami memberikan pengaruh yang signifikan. 

Selain etika kerja Islami, komitmen organisasional juga berperan penting terhadap 

kinerja seseorang. Seseorang dengan komitmen tinggi terhadap organisasi dan 

pekerjaan terbukti menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 

komitmen yang rendah.
20

  

 Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini 

adalah 

H6 : Diduga komitmen organisasi memoderasi Islamic work ethic berpengaruh 

terhadap kinerja pada sekolah madrasah di kota Makassar. 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah batasan atau spesifikasi dari variabel-

variabel penelitian yang secara konkret berhubungan dengan realitas yang akan 

diukur dan merupakan manifestari dari hal-hal yang akan diamati peneliti 

berdasarkan sifat yang didifinisikan dan diamati sehingga terbuka untuk diuji kembali 

oleh penliti lain. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen atau juga disebut dengan variabel bebas adalah variabel 

nilainya tidak dipengaruhi oleh apapun.
21

 Variabel independen atau variabel bebas 

dalam penelitian ini yaitu : 

                                                           
20

 Aranya, N., dan Ferris, K.R., A Re-examination of Accountans OrganizationalProfessional 

Conflict. The Accounting Review, 59, (1984), hlm. 1-15. 

21
Sarwono, J. Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis dengan SPSS (Yogyakarta: Andi Pers, 2010), 

h. 17 
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a. Emotional Intelligence (X1) 

kemampuan seseorang dalam menggunakan serta mengelola emosiyang 

berawal dari mengendalikan emosi pada diri sendiri dan ketika berhadapan dengan 

orang lain, dan menggunakannya secara efektif untuk memotivasi diri dan bertahan 

pada tekanan, serta mengendalikan diri untuk mencapai hubungan yang produktif. 

Adapun indicator Emotional Intelligence dalam penelitian ini adalah:
22

 

1) Kedasaran diri 

2) Pengaturan diri 

3) Motivasi diri 

4) Empati 

5) Keterampilan sosial 

b. Cyberloafing (X2) 

Cyberloafing merupakan perilaku seseorang yang sengaja menggunakan 

teknologi informasi dan akses internet yang bersifat pribadi pada saat jam kerja yang 

tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang seharusnya di selesaikan dengan tepat 

waktu dan dapat merugikan organisasi atau instansi terkait, sehingga dampaknya pada 

produktivitas pekerja. 

Adapun indicator cyberloafing dalam penelitian ini adalah:
 23

 

1) Sring Sring menggunakan wifi kantor diluar kepentingan pekerjaan 

selama jam kerja 

                                                           
22

 Cahyo Tri Wibowo, “Analisis Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan 

Spiritual (SQ) Pada Kinerja Karyawan.”Jurnal Bisnis & Manajemen 15, no. 1 (2015) 
 

23
Mochammad Zainul Arifin. Pengaruh Lingkungan Kerja, Stres Kerja Dan Beban Kerja 

Terhadap Perilaku Cyberloafing Pada Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam Surya 

Sembada) Kota Surabaya. 
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2) Menggunakan handphone diluar kepentingan pekerjaan pada jam kerja 

3) Mengakses sosial media pada jam kerja 

4) Mengirim email dan menerima email diluar kepentingan pekerjaan pada 

jam kerja 

5) Aktifitas browsing diluar kepentingan pekerjaan pada jam kerja 

c. Islamic Work Ethic (X3) 

Etika bekerja dalam Islam berarti melaksanakan pekerjaannya sesuai aturan 

halal dan haram, apabila telah berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan hanya 

mengharap ridha Allah SWT, maka tidak perlu ada kekhawatiran. 

Adapun indicator Islamic Work Ethic dalam penelitian ini adalah:
 24

 

1) Niat Niat melakukan pekerjaan 

2) Kepercayaan  

3) Jenis pekerjaan 

4) Keadilan 

2. Variabel Moderating (M) 

Variabel moderating adalah variabel yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Dalam penelitian ini, variabel moderating yang digunakan adalah komitmen 

organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkatan dimana pegawai mampu 

mengenali organsiasinya dan terikat pada tujuan-tujuan organisasi tersebut. Ini adalah 

sikap kerja yang penting karena orang-orang yang memiliki komitmen diharapkan 

                                                           
24

Zumrotul Riza Muthoharoh, Peran Mediasi Kepuasan Kerja Atas Hubungan Etika Kerja 

Islam dan Kinerja Karyawan Pada RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Journal Of Management and 

Bussines 1, no. 1 (2018). h. 38 
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bisa menunjukkan kesediaan untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan 

organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap bekerja di suatu 

organisasi. 

Adapun indicator kinerja guru dalam penelitian ini adalah:
 25

 

1) Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar. 

2) Penguasaan materi yang akan di ajarkan kepada peserta didik. 

3) Penguasaan model dan strategi. 

4) Pemberian tugas-tugas kepada peserta didik. 

5) Kemampuan mengelola kelas 

6) Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi. 

3. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang memberikan 

reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel terikat adalah 

variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh 

variabel bebas.
26

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja guru. Kinerja 

guru merupakan prestasi seorang guru yang diukur melalui standar yang telah 

ditentukan dan telah disepakati bersama ataupun kemungkinan-kemungkinan lain 

dalam suatu rencana pembelajaran yang sudah distandarisasikan melalui silabus 

berdasrkan ketetapan yang baku 

 

                                                           
25

Eti Hadiati, Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Mts Se- Kota Bandar 

Lampung, Jurnal Kependidikan Islam VIII. no. 1 (2018). h.57-58 

26
 Sarwono, J. Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis dengan SPSS (Yogyakarta: Andi Pers, 2010), 

h. 17 
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Adapun indicator komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah:
 27

 

1) Disiplin 

2) Kehadiran  

3) Kerjasama 

4) kepuasan 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh peneliti debelumnya sebagai dan perbandingan dan gambaran yang 

dapat medukung kegiatan penelitian berikutnya. 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Khairunnisa 

Muhammad 

Yafiz (2023) 

Jurnal Ilmiah 

Indonesia 8. no. 

1, h. 1-14 

 

 

Pengaruh 

Organizational 

Citizenship Behavior 

Dan Self Efficacy 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan 

Islamic Work Ethics 

Sebagai Variabel 

Moderasi Pada Bsi Kc 

Variabel Organizational 

Citizenship Behavior tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Variabel Self 

Efficacy berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Variabel 

Organizational Citizenship 

Behavior dan Self Efficacy 

berpengaruh secara simultan 

                                                           
27

Eri Pranata & dkk, Pengaruh Kompensasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Pt. Nicepro Megatama. 1. no. 4 (2020). h. 105-106 
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Lubuk Pakam 

 

 

terhadap kinerja karyawan. 

Pola hubungan variabel Islamic 

Work Ethics tidak memoderasi 

pengaruh Organizational 

Citizenship Behavior terhadap 

kinerja karyawan. Pola 

hubungan variabel Islamic 

Work Ethics tidak memoderasi 

pengaruh Self Efficacy 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Nyoto, Sudarno, 

Priyono, 

Surikin, 

Nicholas 

Renaldo. 

(2023). Jurnal 

Of Applied 

Business And 

Technology 4. 

No.2, h. 134-

143 

 

 

Emotional Intelligence, 

Workload, and 

Cyberloafing on 

Organizational 

Commitment and 

Performance of 

Teachers at the 

Pelalawan High School 

Level 

 

 

 

 

The results of this study 

indicate that emotional 

intelligence is positively 

significant to organizational 

commitment, but not 

significant to teacher 

performance. The negative 

workload variable is not 

significant to organizational 

commitment but the positive is 

not significant to teacher 

performance. The cyberloafing 

variable is significantly 

positive on organizational 
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commitment and not 

significantly negative on 

teacher performance. 

3 Cyntia Novri 

Handayani, 

Mega Asri Zona 

(2021) Jurnal 

Of Economics 

and Business02. 

no. 01, h. 86-97 

 

 

 

Burnout, Emotional 

Intelligence, Dan Work 

- Life Balance Pada 

Karyawan Perusahaan 

Tekstil Di Sumatera 

Barat 

 

 

 

 

The results of this study 

indicate that: (1) emotional 

intelligence has a negative and 

significant effect on burnout 

employees of manufacture 

textiles company at West 

Sumatera. (2) Positive and 

significant emotional 

intelligence on work life 

balance of manufacture textiles 

company at West Sumatera. (3) 

Negative and significant work 

life balance on the burnout 

employees of manufacture 

textiles company at West 

Sumatera. (4) Emotional 

intelligence is to be significant 

towards the burnout employees 

of manufacture textiles 

company at West Sumatera 

with work life balance as a 
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mediating variable 

4.  Renita angraini, 

Anwar 

Parawangi, 

Nurranti 

Mustari (2021) 

 

 

 

engaruh Komitmen 

Organisasi Terhadap 

Kinerja Pegawai Di 

Badan Kepegawaian 

Dan Diklat Daerah 

Kabupaten Enrekang 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh 

komitmen organisasi terhadap 

kinerja pegawai di Badan 

Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Enrekang 

yang saangat signifikan. Oleh 

karena itu, hipotesis dalam 

penelitian diterima karena 

didukung oleh nilai 

signifikansi. Maka dengan kata 

lain variabel independen 

komitmen organisasi mampu 

menjelaskan besarnsya variabel 

dependen kinerja pegawai, 

Kinerja pegawai dapat dilihat 

pada tabel 4.61 yang 

menunjukkan bahwa kinerja 

pegawai berada dalam kategori 

baik yaitu sebesar 78,6% hasil 

diperoleh dari perhitungan rata-

rata kuesioner peneliti. 

5.  Catarina Cori Pengaruh Cyberloafing Hasil penelitian ini 
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Paramitha, Ira 

Wahyuni (2021 

 

 

 

 

 

Dan Komitmen 

Organisasional 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Dengan Self 

Control Sebagai 

Variabel Moderating 

 

 

 

 

 

menunjukkan bahwa pengaruh 

cyberlofing berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

pegawai , komitmen organisasi 

tidak mampu menjadi faktor 

kinerja pegawai , perubahan 

self control berpengaruh positif 

atau signifikan terhadap kinerja 

pegawai , moderasi perubahan 

perilaku cyberloafing mampu 

memperlemah dan berpengaruh 

negatif self control terhadap 

kinerja pegawai , moderasi 

perubahan self control mampu 

memperkuat dan signifikan 

pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja pegawai . Kata 

kunci : Cyberloafing , 

Komitmen Organisasional , 

Kinerja pegawai , Self Control 

6.  Inge Monica, 

Anita Maharani 

(2020) Jurnal 

Ilmiah   

The Effect Of 

Cyberloafing On 

Employee Performance  

Through  

Penelitian  ini  dapat  

bermanfaat  bagi  

pengembangan  industri  ilmu  

psikologi,  untuk  perilaku  
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Manajemen 8, 

no. 4, h. 491-

502 

 

Job  

Satisfaction And Work 

Commitment 

 

kerja didalam organisasi  

sekaligus bermanfaat untuk 

mencari informasi untuk 

memperluas pengetahuan. 

Teknik pengambilan  sampel  

menggunakan  teknik  

random  sampling Setelah  

melakukan  pengumpulan  data,  

maka dilakukan  olah  data  

menggunakan  Smart 

PLS.  Maka  hasil  yang  

didapat menunjukan  bahwa 

Cyberloafing tidak 

memberikan dampak terhadap 

Kinerja Karyawan 

7.  Rika Wahyuni, 

Hadi Irfani, 

Rina Mariana 

(2020) Psyche 

165 Journal 13. 

no. 10, h. 240-

245 

Kinerja Pegawai 

Ditinjau Dari Perilaku 

CyberloafingDan 

Komitmen Organisasi 

 

 

Hasil   penelitian   menemukan:   

(1)   perilaku 

cyberloafingberpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai, (2)  komitmen 

organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan  terhadap  

kinerja  pegawai  dan  (3)  

perilaku cyberloafingdan  
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komitmen  organisasi  secara  

simultan berpengaruh  

signifikan  terhadap  kinerja  

pegawai. Kontribusi  perilaku 

cyberloafingdan  komitmen  

organisasi terhadap  kinerja  

pegawai sebesar 65,2%.  

Sedangkan  sisanya 34,8%  

dijelaskan  oleh  variabel  lain  

yang  tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

8.  Khodijah 

Muhammad 

Ali, Matin, 

Nurhatatti Fuad 

(2019) Jurnal 

Akuntabilitas 

Manajemen 

Pendidikan 7. 

no. 2, h. 148-

159 

 

 

 

Pengaruh Etika Kerja 

Islam dan Komitmen 

Organisasi terhadap 

Kinerja Guru SMP IT 

di Kota Tasikmalaya 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: pertama, terdapat 

pengaruh positif secara 

langsung dalam etika kerja 

Islam terhadap kinerja. Kedua, 

terdapat pengaruh positif secara 

langsung dalam komitmen 

organisasi terhadap kinerja. 

Ketiga, terdapat pengaruh 

positif secara langsung dalam 

etika kerja Islam terhadap 

komitmen organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian 



25 

 

 
 

dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan kinerja guru 

SMPIT di Kota Tasikmalaya, 

upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan meningkatkan 

kesadaran akan etika kerja 

Islam dan komitmen 

organisasi. Kata kunci: Etika 

Kerja Islam, Komitmen 

Organisasi, Kinerja. 

9 Tiara 

Rachmawati & 

Ketut Sudarma 

(2016) 

Management 

Analysis 

Journal5. no. 3, 

h. 269-280 

Pengaruh Etika Kerja 

Islami Dan Kepuasan 

Kerja Pada Komitmen 

Organisasional Dengan 

Motivasi Intrinsik 

Sebagai Variabel 

Pemediasi 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara etika kerja 

Islami pada komitmen 

organisasional. Hasil juga 

menunjukkan terdapat 

pengaruh pengaruh positif 

antara kepuasan kerja pada 

komitmen organisasional. 

Motivasi intrinsik terbukti 

memediasi hubungan etika 

kerja Islami dan kepuasan kerja 

pada komitmen organisasional. 

Simpulan dari penelitian ini 
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adalah motivasi intrinsik sangat 

berperan penting dalam 

timbulnya komitmen 

organisasional. Etika kerja 

Islami signifikan 

mempengaruhi motivasi 

intrinsik terhadap komitmen 

organisasional, dan kepuasan 

kerja signifikan mempengaruhi 

motivasi intrinsik terhadap 

komitmen organisasional, yang 

berarti komitmen 

organisasional dapat 

dipengaruhi oleh faktor seperti 

penerapan etika kerja Islami 

dan kepuasan kerja karyawan 

10 Cahyono Tri 

Wibowo (2015) 

Jurnal Bisnis & 

manajemen 15, 

no. 1. h. 1-16 

Analisis Pengaruh 

Kecerdasan Emosional 

(Eq) Dan Kecerdasan 

Spiritual (Sq) Pada 

Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian ini diperoleh 

simpulan bahwa kecerdasan 

emosional dan kecerdasan 

spiritual berpengaruh pada 

kinerja karyawan PT. Bank 

Negara Indonesia, (Persero), 

Tbk Wilayah Operasional 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
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dan Surakarta. 

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui Pengaruh emotional intelligence Terhadap Kinerja guru pada 

Madrasah di kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui Pengaruh Cyberloafing Terhadap Kinerja guru pada madrasah 

di kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui Pengaruh Islamic work ethic Terhadap Kinerja guru pada 

madrasah di kota Makassar. 

d. Untuk mengetahui komitmen organisasi memoderasi pengaruh emotional 

intelligence terhadap kinerja guru  pada madrasah di kota Makassar. 

e. Untuk mengetahui komitmen organisasi memoderasi pengaruh Cyberloafing 

terhadap kinerja guru pada madrasah di kota Makassar. 

f.   Untuk mengetahui komitmen organisasi memoderasi pengaruh Islamic work ethic 

terhadap kinerja guru pada  madrasah di kota makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini berguna kepada pihak-pihak akademis yang akan meneliti lebih 

lanjut berkaitan dengan pengaruh emotional intelligence, cyberloafing, Islamic work 

ethic terhadap kinerja guru dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating 

yang merupakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab   yang diberikan kepadanya 
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sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kajian ini dapat digunakan sebagai 

bahan referensi untuk penelitian lain dengan mengambil variabel dam indicator serta 

lokasi penelitian yang lebih luas lagi. 

b. Secara Praktis 

Pemikiran yang terkandung di dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pengambilan kebijakan yang berdasarkan tentang pengaruh emotional intelligence, 

cyberloafing, Islamic work ethic terhadap kinerja guru dengan komitmen organisasi 

sebagai variabel moderating yang harus tepat pada obyek penelitian yaitu pada 

sekolah madrasah di Makassar. Kebijakan-kebijakan yang diambil dapat diperoleh 

melalui pengamatan, observasi, dan kajian yang tercantum dari hasil penelitian ini. 

Sehingga para praktisi akan lebih mudah menentukan kebijakan yang diharapkan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Affective Events Theory  

  Teori peristiwa efektif adalah model teori yang sering digunakan psikologi 

industry dan organisasi yang dikembangkan oleh Howard M. Weiss dan Russel 

Cropanzano pada tahun 1996 untuk menjelaskan apapun yang mempengaruhi emosi 

dan suasana hati karyawan di lingkungan kerja akan mempengaruhi emosi dan 

suasana hati karyawan di lingkungan kerja akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan 

kerjanya. Model ini menyatakan bahwa ada hubungan antara pengaruh internal 

karyawan, seperti (kognisi, emosi, kondisi mental) dan reaksi mereka terhadap 

insiden yang terjadi di lingkungan kerja mereka yang mempengaruhi kinerja, 

komitmen organisasi, dan kinerja jangka panjang mereka. Teori tersebut menjelaskan 

bahwa ada kejadian posistif dan negative selama di lingkungan kerja yang dapat 

mempengaruhi emosi. Ada banyak bagian pekerjaan yang dapat memengaruhi emosi 

seperti tekanan pekerjaan, tugas, gaya manajemen, tingkat ekonomi dan tindakan 

rekan kerja.  

  Affective Events Theorya dalah tentang bagaimana lingkungan kerja 

mempengaruhi pekerja secara emosional dan tidak memperhitungkan pengaruh luar. 

Situasi positif dan negative di tempat kerja menciptakan respon emosional jangka 

panjang dan memiliki dampak psikologis  yang signifikan yang dapat memengaruhi 

kinerja, kepuasaan, pengembangan, dan komitmen kerja. Dalam Affective Events 

Theory oleh Robbins dan Judge menjelaskan bahwa emosi dapat merespon pada 

kejadian dalam lingkungan kerja yang kemudian lingkungan kerja tersebut 

menciptakan kejadian kerja yang memicu reaksi emosional positif ataupun negatif 
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dimana orang yang mempunyai stabilitas emosi yang rendah lebih mungkin bereaksi 

negatif yang pada akhirnya emosi dapat mempengaruhi kinerja maupun sejumlah 

variabel kinerja seperti organizational citizenship behavior, komitmen organisasional, 

tingkat usaha, keinginan untuk keluar, dan penyimpangan di tempat kerja.
28

 

B. Theory of Performance 

Theory of Performance adalah teori yang mengembangkan dan 

menghubungkan enam konsep dasar untuk membentuk kerangka kerja yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan kinerja serta peningkatan kinerja untuk mendapatkan 

hasil yang dihargai.  Ada enam konsep dasar tersebut meliputi : konteks, tingkat 

pengetahuan, tingkat keterampilan, tingkat identitas, faktor pribadi, dan faktor tetap. 

Yang dimaksud disini adalah jika karyawan mempunyai performance yang bagus 

dalam bekerja. Maka karyawan tersebut akan menjadi sorotan perusahaan karena 

memberikan dampak yang baik untuk kemajuan perusahaan. (Mangkunegara,) 

menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakasanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut (Henry 

Simamora, 1995) kinerja karyawan merupakan tingkat terhadap mana para karyawan 

mencapai persyaratanpersyaratan pekerjaan 

Menurut Moorhead dan Chung/Megginson (2009) kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
29

 

                                                           
28

Robbins, Stephen P. and Timothy A. Judge. 2011. Organizational Behavior. New Jersey: 

Pearson Education, Inc 

29
Riris Rotua Sitorus & dkk. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Cyberloafing Terhadap 

Kinerja Karyawan Yang Dimoderasi Oleh Prosedur Kerja (Sop). Jurnal Online Internasional & 

Nasional 7. no. 2 (2019). h. 20-21 



31 

 

 
 

a. Kualitas Pekerjaan (Quality of Work) merupakan tingkat baik atau buruknya 

sesuatu pekerjaan yang diterima bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari 

segi ketelitian dan kerapihan kerja, keterampilan dan kecakapan 

b. Kuantitas Pekerjaan (Quantity of Work) merupakan seberapa besarnya beban 

kerja atau sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai. 

Diukur dari kemampuan secara kuantitatif didalam mencapai target atau hasil 

kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru 

c. Pengetahuan Pekerjaan (Job Knowledge) merupakan proses penempatan seorang 

pegawai yang sesuai dengan background pendidikan atau keahlian dalam suatu 

pekerjaan. Hal ini ditinjau dari kemampuan pegawai dalam memahami hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan. 

d. Kerjasama Tim (Teamwork) Melihat bagaimana seorang pegawai bekerja dengan 

orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kerjasama tidak hanya sebatas 

secara vertikal ataupun kerjasama antar pegawai, tetapi kerjasama secara 

horizontal merupakan faktor penting dalam suatu kehidupan organisasi yaitu 

dimana antar pimpinan organisasi dengan para pegawainya terjalin suatu 

hubungan yang kondusif dan timbal balik yang saling menguntungkan. 

e. Kreatifitas (Creativity) merupakan kemampuan seorang pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dengan cara atau inisiatif sendiri yang dianggap 

mampu secara efektif dan efisien serta mampu menciptakan perubahan-

perubahan baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi. 

f. Inovasi (Inovation) merupakan kemampuan menciptakan perubahanperubahan 

baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi.Hal ini ditinjau dari ide-ide 

cemerlang dalam mengatasi permasalahan organisasi. 
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g. Inisiatif (initiative) melingkupi beberapa aspek seperti kemampuan untuk 

mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi kesulitan, kemampuan untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan tanpa bantuan, kemampuan untuk mengambil 

tahapan pertama dalam kegiatan. 

C.  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu modal dasar yang paling 

utama dalam setiap organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia, dapat dipastikan 

roda organisasi tidak akan bergerak. Pentingnya sumber daya manusia bukanlah hal 

yang menjadi kesadaran baru dari manusia. Pengelolaan sumber daya manusia harus 

dilaksanakann secara professional, sehingga SDM yang dimiliki oleh perusahaan 

dapat bekerja secara efektif. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga 

kerja yang berada diperusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari MSDM.
30

 

Manajemen SDM dapat didefinisikan sebagai suatu pengelolaan dan 

pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Selanjutnya, dikemukakan 

bahwa MSDM Merupakan suatu suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pengoordanisian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, 

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

dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
31

 Secara umum manajemen manajemen 

sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu aktifitas pengelolaan dan 

pengoptimalan potensi diri yang terdapat pada tiap individu di suatu organisasi untu k 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan secara etis dan social dapat dipertanggung 
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jawabkan. Tujuan manajemen sumber daya manusia ialah meningkatkan kontribusi 

produktif individu yamg terdapat di dalam suatu organisasi melalui sejumlah cara 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara stratregis, etis, dan sosial. Perspektif Islam 

Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. Firman Allah dalam Q.S Ar-Rum (30): 

30. 

يْىَاۗ 
َ
تِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَل

َّ
ِ ال يْنِ حَنِيْفًاۗ فِطْرَتَ اللّٰه كِمْ وَجْىَكَ لِلد ِ

َ
  فَا

َ
ا حَتْدِيْل

َ
ل

مُُيْنَ  
َ
ا يَعْل

َ
ثَرَ النَّاسِ ل

ْ
ك

َ
كِنَّ ا

ٰ
مُ  وَل لَي ِ

ْ
ينُْ ال ۗ ذٰلِكَ الد ِ ِ قِ اللّٰه

ْ
ل  ٣٠لِخَ

Terjemahnya : 

 “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah mencptakan manusia menurut fitrah itu, tidak 

ada perubahan dalam fitrah Allah, (itulah) agama yang lurus, tetapi 

kebanykan manusia tidak mengetahui”.
32

 

Tafsir ayat di atas adalah Maha Agung lagi Maha Tinggi dan kebaikan-Nya 

yang menyeluruh. Di antara keagungan-Nya adalah kerajaan alam langit dan bumi 

berada di Tangan-Nya. Dia-lah yang menciptakannya dan mengatur sekehendak-Nya 

dengan menerapkan hukum takdir dan hukum agama berdasarkan kebijaksanaan-Nya. 

Di antara keagungan-Nya adalah kuasa-Nya yang sempurna atas segala sesuatu 

Dengan Kuasa-Nya, Allah menciptakan seluruh mahluk-mahluk besar yang ada, 

seperti langit dan bumi.
33

 

Allah menakdirkan hidup dan mati untuk hamba-hamba-Nya, yakni siapa 

yang amalannya paling ikhlas dan paling benar. Allah menciptakan para hamba-Nya 

dan dimunculkan di alam dunia ini. Mereka diberitahu akan dipindahkan dari alam 

                                                           
32

 Kementrian Agama. RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung. Cordoba, 2013), h. 407 

33
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di , Tafsir Al-Qur‟an, (Jakarta: Darul Maq , 2015), h. 

302 



34 

 

 
 

ini. Allah memberlakukan berbagai perintah dan larangan untuk mereka dan diuji 

dengan berbagai keinginan hawa nafsu yang memalingkan mereka dari perintahnya. 

D. Emotional Intelligence (Kecerdasan Emosional) 

1. Defenisi Emotional Intelligence 

Kecerdasan merupakan pemahaman dan kesadaran seseorang terhadap hal 

yang dialaminya atau sesuatu yang ada di dalam pikiran seseorang. Emosi merupakan 

jembatan bagi kesadaran diri dalam berhubungan, dalam aspek personal maupun 

dengan orang lain dan alam.
34

  Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang 

mengelola perasaan dirinya agar lebih baik dan kemampuan dalam membina 

hubungan sosialnya. 

Kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan individu dalam mengenal 

arti emosional dan hubungannya serta mencari alasan yang tepat dalam 

menyelesaikan sebuah permasalahan.
35

 Kecerdasan emosional dipopulerkan oleh 

Daniel Goleman pada pertengahan tahun 1990an dengan menunjukkan bukti empiris 

bahwa seseorang yang memiliki IQ tinggi tidak menjamin kesuksesannya. Beliau 

mengatakan perbedaan ini sering kali terletak pada kemampuan lain seperti 

kecerdasan emosional. Allah swt berfirman dalam Q.S Asy-Syura/42:48 

 

غُۗ وَاِنَّآ اِذَآ 
ٰ
تَل

ْ
ا ال

َّ
يْكَ اِل

َ
يْىِمْ حَفِيْظًاۗ اِنْ عَل

َ
نٰكَ عَل

ْ
رْسَل

َ
عْرَضُيْا فَمَُآ ا

َ
فَاِنْ ا

يْدِيْهِمْ 
َ
مَجْ ا ئَثٌۢ ةِمَُا كَدَّ ِ

سَانَ مِنَّا رَحْمَثً فَرحَِ ةِىَاۚ وَاِنْ حُصِتْىُمْ سَي 
ْ
اِن

ْ
ذَكْنَا ال

َ
ا

فُيْرٌ 
َ
سَانَ ك

ْ
اِن

ْ
  ٤٨فَاِنَّ ال
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Terjemahnya:  

“Jika mereka berpaling, maka (ingatlah) Kami tidak mengutus engkau 

sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah 

menyampaikan (risalah). Dan sungguh, apabila Kami merasakan kepada 

manusia suatu rahmat dari Kami, dia menyambutnya dengan gembira; 

tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka 

sendiri (niscaya mereka ingkar), sungguh, manusia itu sangat ingkar 

(kepada nikmat)”.
36

 

Tafsir ayat di atas adalah Allah menjelaskan kondisi manusia, yaitu bahwa 

apabila ia dirasakan (diberi) oleh Allah suatu rahmat berupa kesehatan badan, rizki 

yang berlimpah, kedudukan atau lainnya ia bergembira dengan kegembiraan yang 

hanya terbatas pada rahmat itu dan tidak melebihinya, dan termasuk konsekuensinya 

adalah merasa tenang karenanya dan berpaling dari sang pemberi karunia.
37

 Maksud 

dari tafsir di atas adalah kita sebagai hamba Allah harus selalu mensyukuri atas apa 

yang telah diberikan. Jangan pada saat di beri rezeki yang berlebih atau kedudukan 

yang tinggi lantas melupakan bahwa apa yang telah didapat merupakan hasil jerih 

payahnya sendiri tanpa melibatkan bahwa ada campur tangan Allah disitu. 

2. Aspek Emotional Intelligence 

Terdapat 5 aspek utama di dalam kecerdasan emosional, yaitu: 

a. Kesadaran diri (self-awarness) adalah kemampuan individu untuk menyadari serta 

memahami seluruh proses yang terjadi di dalam diri, perasaan, pikiran, dan latar 

belakang tindakan seseorang. 
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b. Kemampuan mengelola emosi (managing emotions) yaitu kemampuan individu 

untuk mengelola dan menyeimbangkan emosi-emosi yang dialami, mencakup 

emosi positif maupun emosi negative. 

c. Optimisme (motivating oneself) merupakan kemampuan individu untuk 

memotivasi diri mereka ketika dalam keadaan putus asa. 

d. Empati (empaty) adalah kemampuan individu untuk memahami perasaan, pikiran, 

dan tindakan berdasarkan sudut pandang individu tersebut. 

e. Keterampilan sosial (social skill) yaitu kemampuan individu untuk membangun 

hubungan secara efektif dengan orang lain, dan mampu mempertahankan 

hubungan sosial individu tersebut. 

3. Ciri-ciri Emotional Intelligence 

a. Kemampuan memotivasi diri sendiri bisa diartikan berupa kekuatan yang 

mendorong individu untuk menggerakkan potensi-potensi fisik dan psikologis 

dalam melakukan kegiatan tertentu sehingga mampu mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

b. Ketahanan menghadapi frustasi, Dengan kemampuan di atas, individu diharapkan 

dapat mengendalikan diri, dan menata emosinya agar tidak melakukan tindakan-

tindakan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kemampuan 

tersebut bisa mendorong individu untuk memiliki daya tahan yang lebih tinggi 

apabila nanti dihadapkan dengan persoalan yang lebih rumit. 

c. Kemampuan mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan 

kesenangan, Salah satu ciri dari kecerdasan emosional ialah kemampuan 

mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan. 
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Kematangan berpikir karyawan, tidak hanya ditunjukkan oleh kemampuan nalar 

saja, akan tetapi dapat ditunjukkan melalui isyarat-isyarat emosional. 

d. Kemampuan menjaga suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak 

melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati, dan berdo‟a, Kemampuan ini 

berkaitan dengan kemampuan mengatasi masalah. Misalnya duka yang sangat 

mendalam, dan kekecewaan yang secara tidak sadar emosinya dapat mengalahkan 

nalar. Apabila hal tersebut terjadi, sangat mungkin individu melakukan tindakan 

diluar kontrol nalarnya yang mungkin dapat mengancam keselamatannya.
38

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Emotional Intelligence  

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional:
39

 

a. Faktor Internal. 

Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi 

kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki dua sumber yaitu segi jasmani dan 

segi psikologis. Segi jasmani adalah faktor fisik dan kesehatan individu, apabila fisik 

dan kesehatan seseorang dapat terganggu dapat mempengaruhi proses kecerdasan 

emosinya. Segi psikologis mencakup pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir dan 

motivasi. 

b. Faktor Eksternal. 

 Faktor eksternal, merupakan faktor yang datang dari luar individu dan 

mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar yang bersifat individu dapat 
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secara perorangan, secara kelompok, antara individu dipengaruhi kelompok atau 

sebaliknya, juga dapat bersifat tidak langsung. Faktor eksternal meliputi stimulus itu 

sendiri. Kejenuhan stimulus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan seseorang dalam memperlakukan kecerdasan emosi tanpa distorsi. 

Selain itu, lingkungan atau situasi khususnya yang melatarbelakangi proses 

kecerdasan emosional. Objek lingkungan yang melatarbelakangi merupakan hal yang 

sangat sulit dipisahkan dengan kecerdasan emosional. 

5. Indikator Emotional Intelligence 

Indikator-indikator dari variabel kecerdasan emosional ialah sebagai berikut.
40

 

a. Kesadaran diri (self awareness), adalah kemampuan dalam mengetahui apa yang 

dirasakan dalam dirinya dan menggunakannya untuk memandu pengambilan 

keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri 

sendiri dan kepercayaan diri yang kuat. Contohnya ialah driver Gojek mampu 

mengenali emosi, potensi, perasaan, dan perilaku diri sendiri. 

b. Pengaturan diri (self regulation), adalah kemampuan dalam mengatur dan 

mengelola emosi pribadi. Contohnya ialah driver Gojek mampu mengontrol diri 

sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

c. Motivasi diri (self motivation), merupakan kemampuan individu untuk 

memotivasi diri sendiri dalam melakukan atau mencapai tujuan tertentu. 

Contohnya ialah driver Gojek ketika mengalami kesulitan dan menghadapi 
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permasalahan tertentu, selalu memotivasi diri sendiri untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

d. Empati (empathy), Empati merupakan kemampuan individu dalam mengenali 

dan memahami emosi orang lain dengan perspektif yang beragam. Contohnya 

ialah driver Gojek merasa prihatin ketika rekannya terkena musibah dan ketika 

menghadapi suatu masalah. 

e. Keterampilan sosial (social skills), Keterampilan sosial merupakan kemampuan 

individu untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif dengan orang 

lain. Contohnya ialah driver Gojek mampu mengelola emosi dan beradaptasi 

dengan lingkungan kerja ketika menerima kritik yang membangun. 

E. Cyberloafing 

1. Pengertian Cyberloafing 

Cyberloafing masih merupakan topik baru dalam literatur ilmiah. Berbagai 

definisi digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Selain cyberloafing, terdapat 

beberapa terminologi yang memiliki pengertian teoritikal yang sama seperti 

cyberdeviance, cyberslacking, dan cyberslouching. 

Cyberloafing merupakan karyawan yang melaksanakan aktifitas internet non-

business di jam kantor menggunakan sumber daya perusahaan.
41

 Pengunaan internet 

selama bekerja untuk kepentingan pribadi disebut sebagai non-work related 

computing (NWRC). NWRC merupakan istilah kolektif dan berisi junk computing 

dan cyberloafing. Junk computing adalah penggunaan internet servis organisasi yang 

dilakukan oleh karyawan untuk kepentingan pribadi dan tidak berhubungan dengan 
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dengan tujuan organisasi.
42

 Baik junk computing maupun cyberloafing merupakan 

penggunaan sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi, namun cyberloafing 

bertujuan untuk pengunaan internet pribadi sedangkan junk computing merupakan 

penggunaan pribadi offline melalui sumber daya organisasi dan tidak relevan dengan 

penelitian ini. 

Pertama yang harus kita garis bawahi adalah bahwa Islam sangat menghargai 

waktu, karena waktu adalah sangat bernilai. Dalam al-Qur`an, Allah swt pernah 

bersumpah dengan waktu, misalnya, dalam Q.s. al-Ashr/ 103:1-3 

 

َ انْع صْس ِۙ ١ََو  سْس ِۙ َن ف يَْخ   ٌ ا َْس  َالْْ  ٌَّ وْا٢ََا  اص  ج و  َو  ه حٰث  ه واَانصّٰ  ً ع  ُ وْاَو  َاٰي   ٍ يْ َانَّر  ا لَّْ

َ بْس  وْاَب انصَّ اص  ج و  َەَِۙو  ك   ٣َࣖب انْح   

Terjemahnya: 

“Demi masa (waktu), sesungguhnya manusia benarbenar dalam 

kerugian;Kecuali orang-orang yang beriman; Beramal saleh (mengerjakan 

kebajikan),Saling berwasiat dengan kebenaran,Dan saling berwasiat dengan 

kesabaran”
43

 

Tafsir ayat diatas adalah Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah 

mengemukakan tema utama surat ini mengenai pemanfaatan waktu dengan baik. 

Yang mana manusia hendaklah mengisi waktu dengan kegiatan yang berguna bagi 

diri sendiri maupun orang lain. Sebab jika tidak, maka mereka kelak akan merugi dan 

celaka. Lantaran waktu adalah hal berharga, dalam Surat Al-Asr ini Allah SWT 

mengabarkan para hamba bagaimana seharusnya waktu diisi. Apabila waktu tidak 
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dimanfaatkan dengan baik maka akan berlalu begitu saja, juga tak akan bisa diulang. 

Mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib dalam Tafsir Al-Mishbah Jilid 15, "Rezeki 

yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu diperoleh esok, 

tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan kembali esok. 

Apabila waktu digunakan dengan hal negatif, maka Allah SWT nyatakan bahwa 

manusia akan diliputi kesengsaraan dan celaka nantinya. Ada sebuah nasihat yang 

memperingatkan tiap insan untuk memanfaatkan waktu, yakni "Dua nikmat yang 

sering dilupakan (disia-siakan) banyak manusia, kesehatan dan waktu." Pada ayat 3, 

Allah SWT mengecualikan para hamba yang mengiisi waktunya dengan empat 

aktivitas utama dari kemalangan, yakni; 1) mereka yang beriman, 2) melaksanakan 

amal sholeh yang berfaedah, 3) saling mengingatkan manusia dalam kebenaran, 4) 

mengingatkan untuk tetap sabar dan tabah.
44

 

Dari ayat diatas Allah bersumpah dengan media “waktu” atau “masa”.Di sini, 

kita bisa menyimpulkan bahwa waktu begitu berharga, karena tidak mungkin Tuhan 

menggunakannya sebagai sarana/ media sumpah jika tidak bernilai, atau tidak 

penting. Waktu adalah sesuatu yang berharga, bernilai, dan penting. Waktu seperti 

pedang, jika tak ditaklukkan dengan baik, maka benda itulah yang justru akan 

menebas pemiliknya. Sejatinya, waktu adalah makna dari hidup itu sendiri Karena 

pada akhirnya, semua yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban. 

Tanggung jawab adalah perbuatan dimana seseorang berani menanggung apa yang 

telah diucapkan dan dilakukan. Sikap tanggung jawab ini tentunya sangat penting 

bagi kehidupan di dunia, baik dalam hal beribadah ataupun hubungan sosial. Tanpa 

adanya rasa tanggung jawab maka sudah pasti kehidupan akan berantakan. 
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Berdasarkan penjelasan definisi perilaku cyberloafing yang telah dijelaskan di 

atas, perilaku cyberloafing yang akan menjadi fokus penelitian adalah perilaku 

karyawan menggunakan akses internet kantor untuk keperluan pribadi dan di luar 

pekerjaan seperti mengecek dan membalas email personal, membuka jejaring sosial 

seperti Facebook, Twitter, Youtube, Blog, Tumblr, bermain game online, berbelanja 

online, mencari berita atau entertainment dan mengunduh data yang tidak 

berhubungan dengan kerja. 

2. Jenis-Jenis Cyberloafing 

Jenis-jenis perilaku cyberloafing dibagi menjadi empat, yaitu:
45

 

a. Aktifitas sosial yaitu penggunaan internet untuk berkomunikasi dengan teman. 

b. Aktifitas sosial yang melibatkan pengekspresian diri (facebook, twitter, dll) atau 

berbagi informasi via blog (blogger). 

c. Aktifitas informasi yaitu menggunakan internet untuk mendapatkan informasi. 

d. Aktifitas informasional yang terdiri dari pencarian informasi seperti site berita 

(CNN). 

e. Aktifitas kenikmatan yaitu internet untuk menghibur. Aktifitas kesenangan yang 

terdiri dari aktifitas bermain permainan online atau mengunduh musik (youtube) 

atau software (Torrent-site) untuk tujuan kesenangan. 

f. Aktifitas emosi virtual yaitu sisa dari aktifitas online internet lainnya seperti 

berjudi atau berkencan. Aktifitas emosi virtual mendeskripsikan aktifitas online 

yang tidak dapat dikategorisasikan dengan aktifitas lainnya seperti berbelanja 

online atau mencari pasar online. 
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Perilaku cyberloafing menjadi dua kategori utama yaitu aktifitas browsing dan 

emailing. Aktifitas browsing adalah aktifitas menggunakan internet perusahaan untuk 

melihat hal-hal yang tidak berhubungan dengan kerja di situs internet saat bekerja. 

Aktifitas emailing merupakan aktifitas mengirim, menerima, dan memeriksa email 

yang tidak berhubungan dengan pekerjaan saat bekerja.
 46

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cyberloafing 

a. Faktor individual, terdiri dari persepsi dan sikap, personal trait, kebiasaan dan 

kecanduan internet, serta demografi. 

b. Faktor situasi, Perilaku kecenderungan cyberloafing biasanya berhubungan dengan 

individu ketika adanya akses internet saat bekerja dan hal tersebut menjadi situasi 

yang menstimulus, atau efek konteks yang memediasi perilaku dan akibat. Situasi 

yang dimaksud adalah adanya akses internet, kehadiran atasan secara fisik, serta 

kebijakan formal dan sanksi organisasi bagi siapa saja yang terlibat perilaku 

cyberloafing. 

c. Faktor organisasi, Ada beberapa faktor organisasi yang dapat mempengaruhi 

kecenderungan karyawan untuk melakukan cyberloafing. Faktor organisasi terdiri 

dari pembatasan penggunaan internet, merasakan akibat, managerial support, 

norma perilaku cyberloafing rekan kerja, sikap kerja karyawan, ketidakadilan, 

komitmen pekerjaan, dan karakteristik pekerjaan.
47
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4. Indikator Cyberloafing 

a. Sring menggunakan wifi kantor diluar kepentingan pekerjaan selama jam kerja 

b. Menggunakan handphone diluar kepentingan pekerjaan pada jam kerja 

c. Mengakses sosial media pada jam kerja 

d. Mengirim email dan menerima email diluar kepentingan pekerjaan pada jam kerja 

e. Aktifitas browsing diluar kepentingan pekerjaan pada jam kerja
48

 

F. Islamic Work Ethic (Etika Kerja Islam) 

1. Pengertian Islamic Work Ethic 

Etika kerja yang Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai 

bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa), namun 

dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal 

dan haram.
49

 Etika kerja dalam Syari‟at Islam adalah akhlak dalam menjalankan 

bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak 

perlu ada kehawatiran, sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.
50

 

Etika bekerja dalam Islam berarti melaksanakan pekerjaannya sesuai aturan 

halal dan haram, apabila telah berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan hanya 

mengharap ridha Allah SWT, maka tidak perlu ada kekhawatiran. Selain landasan 
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yang menjadi dasar etika dalam bekerja, ada sejumlah parameter kunci sistem etika 

Islam, yang telah dirangkum oleh Beekum , sebagai berikut:
51

 

a. Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu 

yang melakukannya. Allah Maha Kuasa dan Mengetahui apapun niat seseorang 

sepenuhnya dan secara sempurna. 

b. Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat 

yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal. 

c. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak 

berdasarkan apapun keinginanya, namun tidak dalam hal tanggung jawab dan 

keadilan 

d. Percaya kepada Allah SWT member individu kebebasan sepenuhnya dari hal 

apapun atau siapa pun kecuali Allah. 

e. Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak 

secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya. Etika bukanlah permainan 

mengenai jumlah 

f. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem 

yang tertutup, dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat 

dalam ajaran Islam. 

g. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara 

Al-Qur‟an dan alam semesta. 

h. Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong 

umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam 
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kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, 

kaum Muslim harus mampu membuktikan ketaatan kepada Allah SWT 

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa etika kerja Islam 

merupakan cara pandang seseorang dalam menyikapi, melakukan dan bertindak 

dalam bekerja, melalui aturan atau kemauan organisasi, instansi, maupun perusahaan 

yang sesuai dengan prinsip syariat Islam dan perintah Allah SWT, sehingga pekerjaan 

pun dapat dilaksanakan dengan baik. Sikap mental seseorang atau kelompok orang 

dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan diwujudkan sebagai perilaku kerja antara 

lain disiplin, tanggung jawab, kerja keras, ikhlas dalam bekerja, dan jujur. 

Prinsip etika Islam meliputi ekonomi, psikologis dan dimensi sosial. Ahmad 

menyatakan bahwa pekerjaan secara umum harus bermakna untuk individu dan 

masyarakat. Hal ini karena dalam Islam, pekerjaan dianggap sebagai hal yang tak 

terhindarkan dan diperlukan suatu kegiatan dan kebajikan yang merupakan sumber 

signifikan dari independensi individu yang menumbuhkan pertumbuhan pribadi, 

harga diri, kepuasan dan aktualisasi diri.
52

 Islamic Work Ethic menekankan kerja 

sama dalam pekerjaan, dan konsultasi dipandang sebagai cara mengatasi hambatan 

dan menghindari kesalahan. IWE menekankan kerja kreatif sebagai sumber 

kebahagiaan dan prestasi. Kerja keras dipandang sebagai kebajikan, dan mereka yang 

bekerja keras lebih cenderung maju dalam hidup. Sebaliknya, yang tidak bekerja 

keras akan menyebabkan kegagalan dalam hidup.
53

 Konsep awalnya yaitu berasal 

dari Al-Quran dan Sunnah atau perkataan Nabi Muhammad salah satunya terdapat 

pada Q.S.Al An‟am 135. 
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هٗ عَاكِتَثُ 
َ
يْنُ ل

ُ
مُُيْنَ  مَنْ حَك

َ
ۚ فَسَيْفَ حَعْل

ٌ
يْ عَامِل ِ

مْ اِن 
ُ
ى مَكَانَخِك

ٰ
يْا عَل

ُ
 يٰلَيْمِ اعْمَُل

ْ
كُل

لِمُُيْنَ  ا يُفْلِحُ الظه
َ
ارِۗ اِنَّهٗ ل  ١٣٥الدَّ

Terjemahnya : 

 “(Katakanlah:"Haikaumku,berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya 

akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) 

yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang 

yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan).
54

 

Tafsiran ayat di atas adalah Katakanlah kepada kaummu, wahai Nabi 

Muhammad sebagai ancaman kepada mereka, "Wahai kaumku! Jika kalian 

menganggap bahwa kalian berada di atas petunjuk maka berbuatlah menurut 

kedudukanmu, dan tetaplah berada di atas jalan kalian yang penuh kekufuran dan 

kesyirikan itu. Aku pun berbuat demikian, yaitu berada di atas jalanku yang penuh 

dengan bimbingan Allah. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh 

tempat terbaik di akhirat nanti, apakah kalian yang senantiasa berbuat kekufuran 

ataukah aku dan kaumku yang beriman dan tunduk kepada ajaran Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, yang senantiasa berbuat kesyirikan 

kepada Allah, tidak akan beruntung. Jika pada ayat-ayat yang lalu diterangkan 

berbagai kesesatan kaum musyrik dan para pengikut mereka yang memberikan 

alasan-alasan tentang kepercayaan yang mereka anut, padahal tidak berdasarkan 

kebenaran dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Maka pada ayat berikut ini 

diterangkan sebagian dari cara-cara mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah 

melalui berhala-berhala yang mereka anggap sebagai sekutu-Nya.
55
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Dari ayat ini sudah jelas bahwa kita sebagai seorang muslim diperintahkan 

untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Artinya kita harus serius, bekerja keras, kaffah (tidak setengah-setengah) dengan niat 

mencari ridho Allah SWT, sehingga tidak ada sikap malas dalam bekerja. Insyaallah 

ketika itu semua diimplementasikan dalam setiap pekerjaan kita maka janji Allah 

SWT akan memberikan hasil yang terbaik kepada kita. Maka sebisa mungkin kita 

tanamkan nilai etika kerja yang telah diajarkan oleh islam dalam diri kita. 

2. Aspek-aspek Islamic Work Ethic 

Islamic work ethic seseorang dapat dilihat dari cara individu tersebut 

berusaha, bersaing secara baik, bersikap tanggung jawab, dan bersikap transparan. 

Sejalan dengan aspek-aspek Islamic work ethic terdapat lima pilar dalam etika kerja 

Islam, yaitu:
56

 

a. Karyawan harus memenuhi pekerjaan mereka untuk kewajiban sosial dengan 

tujuan untuk mencari ridha Allah. 

b. Kepercayaan sebagai khalifah Allah yang memahami semua aspek kehidupan 

sebagai manusia. 

c. Muslim harus melakukan tugasnya sebagai kewajiban agama serta 

mengimplementasikan semua kewajiban ritual. 

d. Pahala motivasi tidak hanya terkait dengan pahala duniawi tetapi juga diberikan di 

akhirat 

e. Mematuhi ketekunan dan efisiensi serta keadilan dalam melestarikan kepentingan 

umum. 
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f. Hubungan atasan dan bawahan didasarkan pada nilai manusia yang berada di luar 

ras, warna kulit, bahasa dan warisan. 

3. Membangun Islamic Work Ethic (Etika Kerja Islam) 

Ada perbedaan yang sangat mencolok antara pekerja yang beragama dengan 

yang tidak beragama, atau beragama sekedar hanya simbol. Pekerja yang beragama 

menjadikan agamanya sebagai bimbingan dan pedoman dalam bekerja sehingga dia 

terbebaskan dari apa yang disebut “al-ghayah tubarriru al-washilah” (tujuan 

menghalalkan segala cara). Baginya, agama adalah persyaratan yang tidak bisa 

dipisahkan sama sekali dari pekerjaan yang ditekuni. Agama adalah guiding principle 

„prinsip yang membimbing‟ setiap perilaku dalam bekerja.
57

 

Lain halnya dengan orang-orang yang tidak beragama atau beragama sekadar 

hanya hiasan bibir. Mereka memberlakukan prinsip Karl Marx, yaitu mencapai tujuan 

dengan menghalalkan segala cara (the aim justify the ways). Mereka membabi buta 

mengejar keuntungan dengan jalan menipu, membunuh, dan memeras sesama. 

Mereka tega mengeksploitir para pekerja untuk kepentingan mereka, tanpa mengenal 

sedikit pun rasa perikemanusiaan. Mereka ingin bersenang-senang di atas penderitaan 

orang lain. Dengan berbagai dalih dan dalil, mereka ingin sebebas-bebasnya menipu 

dan merampas hak orang lain. Bagi mereka, menari di atas penderitaan orang lain 

adalah hal yang lumrah. Perbuatan mereka lebih kejam dan sadis, bahkan lebih sesat 

dari binatang. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak pandai meminta fatwa, 

mempunyai telinga, tetapi tidak pandai mendengar, dan mempunyai mata, tetapi tidak 

pandai melihat. 
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Dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih banyak membuat mafsadah 

(bencana) dari pada maslahah (kebajikan). Pola tingkah lakunya bagaikan homo 

homini lupus (bagaikan serigala bagi manusia lain). Mereka telah mewariskan ajaran 

Karl Marx (1818-1883) yang memperlihatkan agama sebagai candu masyarakat 

(religion is the opium of the people). 

Keadaan tersebut merupakan akibat hilangnya “moral agama” yang disebut 

sebagai fundamental values (nilai yang teramat mendasar). Moralitas atau etika 

bekerja sangat perlu dibangun kembali agar kinerja para pekerja menjadi lebih baik 

dan dapat memberikan kesejahteraan bagi dirinya dan sesama. Ada beberapa 

pertimbangan etika bekerja yang harus dibangun meliputi: 

a. Membangun budaya kerja yang bermoral positif untuk menyelamatkan aset 

perusahaan di mana seseorang bekerja. 

b. Mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan aset 

perusahaan supaya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar 

c. Pimpinan dan karyawan harus mengedepankan keteladanan dan disiplin kerja. 

d. Pimpinan dan karyawan harus mengedepankan keteladanan dan disiplin kerja. 

e. Mempunyai moral yang terpuji dan tangguh dalam mengambil kebijakan yang 

menyangkut nasib perusahaan. 

f. Mampu berkomunikasi secara sehat antara sesama pekerja dan pimpinan-

pimpinannya 

g. Sopan santun terhadap lingkungan sekitar, terutama sesama mitra kerja dan 

masyarakat secara luas. 

h. Bertakwa kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah dan menjauhi 

larangan-Nya. 
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4. Indikator Islamic Work Ethic 

Adapun indikator Islamic work ethic menurut Tiara Rachmawati (2016) 

adalah sabagai berikut : 

a. Niat melakukan pekerjaan 

Merupakan suatu pekerjaan yang harus disertau niat dan kehadiran hati 

sehingga dalam pekerjannya dapat total serta fokus dan selalu di beri kemudahan 

oleh Allah SWT. 

b. Kepercayaan (Amanah) 

Merupakan anjuran bagi umat muslim agar memiliki modal sosial yng besar 

bagi kehidupan. 

c. Jenis pekerjaan 

Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada 

seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. 

d. Keadilan 

Dalam ekonomi islam kebenaran dan keadilan akan memberikan 

kesejahteraan bagi seluruh umat melalui jalan yang baik dan meninggalkan yang 

haram.
58

 

G. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja Guru 

Kinerja pada dasarnya merupakan perilaku nyata yang dihasilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh guru sesuai dengan perannya dalam 
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sekolah. Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari seorang guru pada sebuah 

organisasi harus dapat memberikan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam 

penyelesaian pekerjaan. Istilah kinerja sendiri merupakan tujuan dari kata Job 

Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang).
59

 Menurut Armstrong juga memperbarui perumusannya 

dengan menyatakan bahwa Manajemen Kinerja adalah proses sistematis untuk 

memperbaiki kinerja organisasional dengan mengembangkan kinerja individual dan 

tim. Menurut Mangkunegara Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang di capai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan. 

Selain itu juga “Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab 

terhadap pendidikan murid-murid, baik secara indiviual ataupun klasikal, baik di 

sekolah maupun di luar sekolah”.
60

 Dapat dipahami bahwa guru adalah seseorang 

yang memberikan ilmu kepada siswa melalui pendidikan. Sedangkan pengertian 

kinerja guru menurut beberapa para ahli “kinerja guru adalah kemampuan yang 

ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.
61

 Dengan 

adanya kinerja guru yang baik maka proses pembelajaran akan menjadi maksimal. 

“Kinerja guru adalah segala sesuatu dalam melakukan proses belajar mengajar.  
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Kinerja dalam pandangan Islam adalah orang yang bekerja yang 

menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan 

instansi/perusahaan. Disebutkan dalam QS Al-An‟am /6:135 sebagai berikut : 

ارِۗ  هٗ عَاكِتَثُ الدَّ
َ
يْنُ ل

ُ
مُُيْنَ  مَنْ حَك

َ
ۚ فَسَيْفَ حَعْل

ٌ
يْ عَامِل ِ

مْ اِن 
ُ
ى مَكَانَخِك

ٰ
يْا عَل

ُ
 يٰلَيْمِ اعْمَُل

ْ
كُل

لِمُُيْنَ  ا يُفْلِحُ الظه
َ
 ١٣٥اِنَّهٗ ل

Terjemahnya : 

“Katakanlah: Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu Sesungguhn 

ya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara 

kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya 

orangorang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.”
62

 

Dalam Islam, orang bekerja bukan untuk mencari pengakuan dari orang lain 

terhadap prestasi yang dibuatnya, tetapi yang dicari dalam bekerja adalah pengakuan 

dari Allah Swt. Hal ini telah dijelaskan dalam Qur‟an Surah Al-Insyirah /94:7-8 

sebagai berikut : 

كَ فَارْػَبْ  ٧ ۙ  فَاِذَا فَرَػْجَ فَانْصَبْ  ِ
ى رَة 

ٰ
 ٨ ࣖوَاِل

Terjemahnya : 

“Maka, apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 

untuk (urusan-urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau 

berharap”
63

 

Tafsiran ayat diatas adalah Bila kamu telah menyelesaikan urusan dan 

kepentingan dunia,maka bersungguh sungguhlah dalam beribadah. Dan hanya kepada 

tuhanmu semata,berharaplah apa yang ada di sisi-Nya
64

. Ayat di atas mengandung 
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arti bahwa seseorang harus terus bekerja dengan kesungguhan hati untuk 

meningkatkan prestasi. Bekerja tidak hanya sebagai suatu beban, namun setelah 

bekerja keras harus menikmati hasilnya dengan bergembira dan bersyukur atas 

pemberian Allah. Dalam bekerja, seorang Muslim harus mengharapkan pengakuan 

dari Allah bukan pengakuan dari sesama manusia. Bekerja karena Allah dapat 

melahirkan kepuasan jiwa. Seseorang dapat menikmati pekerjaannya serta melakukan 

pekerjaan dengan kesungguhan hati. Selain itu, seseorang dapat terhindar dari 

dampak negatif apabila bekerja hanya mengejar materi saja atau duniawi saja. 

Bekerja karena Allah dapat menunjukan adanya kinerja secara spiritual. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapay mempengaruhi kinerja dari 

pegawai didalam suatu organisasi atau perusahaan. Yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari : 

1) Kemampuan potensi (IQ) 

2) Kemampuan reality (knowledge+skill) 

maksud adalah pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 

110-120) apalagi IQ superior, very suoerior, gifted dan genius dengan pendidikan 

yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam pekerjaan sehari-hari, maka akan 

lebih mudah dalam mencapai kinerja maksimal. 

b. Faktor motivasi (motivation) 

Motivasi adalah sebagai suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan. 

Terhadap situasi di lingkungan organisasi. Mereka yang bersikap positif (pro) 

terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebalinya jika 
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mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi 

kerja yang rendah. Situasi kerja adalah menxakuo antara lain hubungan kerja, fasilitas 

kerja, iklim kerja, kebujakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 

Hal ini dijelaskan pula dalam islam yang tertuang dalam Al-Quran yaitu Surah At- 

Taubah/9:105 sebagai berikut. 

ؼَيْبِ 
ْ
ى عٰلِمِ ال

ٰ
وْنَ اِل ۗ وَسَتُرَدُّ مُُؤْمِنُيْنَ

ْ
هٗ وَال

ُ
مْ وَرَسُيْل

ُ
ك
َ
ُ عَمَُل يْا فَسَيَرَى اللّٰه

ُ
وَكُلِ اعْمَُل

يْنَۚ 
ُ
نْخُمْ حَعْمَُل

ُ
مْ ةِمَُا ك

ُ
ئُك ِ ىَادَةِ فَيُنَت 

 ١٠٥وَالشَّ
 

Terjemahnya : 

Dan katakalah: ” Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-

orang mukmim akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
 65

 

Tafsir dari ayat diatas adalah Allah Swt dan Rasulullah serta orang-orang 

mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang-orang semasa 

menjalani hidup di dunia. Mereka akan menimbangnya dengan timbangan keimanan 

dan bersaksi atas segala perbuatan itu. Setelah mati, semua akan dikembalikan kepada 

Yang Maha Mengetahui lahir dan batin. Semua akan diberikan ganjaran atas 

perbuatan. Allah Swt memberi tahu segala hal yang kecil dan besar dari seluruh 

perbuatan selama di dunia.Ayat ini berisikan perintah untuk beramal saleh. Walaupun 

tobat telah diperoleh tetapi waktu yang telah diisi dengan kedurhakaan tidak mungkin 

kembali lagi. Manusia telah mengalami kerugian atas waktu yang telah berlalu tanpa 

diisi oleh kebajikan. Itu itu perlu giat melakukan kebajikan agar kerugian tidak terlalu 

besar. Quraish Shihab lebih lanjut dalam tafsir Al Mishbah juga menjelaskan para 
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Thabathaba'i berpendapat bahwa seseorang akan mengetahui hakikat amal mereka 

kelak di hari kemudian. Seseorang yang menjadi saksi adalah kaum mukminin yang 

menjadi syuhada (saksi-saksi amal). Hal inilah yang kemudian mendorong manusia 

untuk mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka. Serta senantiasa untuk 

mengingat bahwa setiap amal yang baik dan buruk tidak dapat disembunyikan.
66

 

(Tafsir Al Mishbah)  

Maksud dari penjelasan diatas yaitu berapa penting usaha yang berasal dari 

jerih payahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwaa keduanya saling berkaitan 

dalam mencapai hasil yang terbaik dalam melakukan usaha. Untuk itu dibutuhankan 

sebuah keterampilam dan pikira yang kreatif dan inovatif dalam menjalankan 

kinerjanya sebagai seorang karyawan. 

3. Karakteristik Kinerja Guru 

Karakteristik orang yang mmpunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut:
67

 

a. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

b. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. 

c. Memiliki tujuan yang realistis. 

d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuannya. 

e. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja 

yang dilakukan. 

f. Mencari kesempatan untuk menghasilkan rencana yang telah diprogramkan. 
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4. Indikator Kinerja Guru 

a. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar. 

b. Penguasaan materi yang akan di ajarkan kepada peserta didik. 

c. Penguasaan model dan strategi. 

d. Pemberian tugas-tugas kepada peserta didik. 

e. Kemampuan mengelola kelas 

f. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.
68

 

H. Komitmen Organisasi 

1. Pengertian Komitmen Organisasi 

Setiap organisasi memerlukan keberadaan karyawan karena mereka 

merupakan salah satu modal yang sangat berperan dalam pelaksaan aktivitas sehari-

hari. Komitmen individu dalam organisasi sangatlah diperlukan demi kelangsungan 

keberadaan organisasi yang bersangkutan. Organisasi memungkinkan orang-orang 

untuk berkomunikasi dan bekerja bersama-sama meskipun terpisah jarak jauh.
69

  

Komitmen organisasi menurut Allendan Meyer merupakan suatu keadaan 

psikologis yang memperlihatkan hubungan karyawan dengan organisasi dan 

berpengaruh kepada keputusan karyawan untuk melanjutkan keanggotaannya di 

dalam organisasi. Komitmen organisasi dalam suatu perusahaan menjadi sangat 

penting karena menurut Greenberg dan Baron, karyawan yang memiliki komitmen ke 

organisasian yang tinggi adalah karyawan yang lebih stabil dan lebih produktif 

sehingga pada akhirnya juga lebih menguntungkan bagi organisasi.
70
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Bukan hanya duniawi semata dalam islam dalam kehidupan berorganisasi 

setiap muslim dituntut untuk berkomitmen terhadap organisasi di dunia dengan satu 

tuntutan bahwa segala bentuk pertumbuhan dan perkembangan materi harus 

ditunjukkan demi keadilan, kebenaran dan peningkatan ketakwaan spiritual baik bagi 

organisasi maupun dirinya sendiri sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai 

khalifah di bumi. Dalam QS. al-Kahfi/18 : 110. 

انَ يَرْجُيْا لِلَاۤ
َ
ۚ فَمَُنْ ك احِدٌ هٌ وَّ

ٰ
مْ اِل

ُ
ىُك

ٰ
نَّمَُآ اِل

َ
يَّ ا

َ
ى اِل مْ يُيْحٰٓ

ُ
ك

ُ
ثْل  بَشَرٌ م ِ

۠
نَا
َ
 اِنَّمَُآ ا

ْ
هٖ كُل ِ

ءَ رَة 
حَدًا 

َ
هٖٓ ا ِ

ا يشُْرِكْ ةِعِتَادَةِ رَة 
َ
ل ا صَالِحًا وَّ

ً
 عَمَُل

ْ
يَعْمَُل

ْ
 ١١٠ࣖ فَل

Terjemahnya : 

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang 

diwahyukan kepadaku:"Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah 

Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, 

Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 

mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya"
71

 

Tafsir ayat diatas adalah (Katakanlah, "Sesungguhnya aku ini hanyalah 

seorang manusia) anak Adam (seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku, 'Bahwa 

sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Tuhan Yang Esa.') huruf Anna di sini Maktufah 

atau dicegah untuk beramal oleh sebab adanya Ma, sedangkan huruf Ma masih tetap 

status Mashdarnya. Maksudnya; yang diwahyukan kepadaku mengenai keesaan 

Tuhan (Barang siapa mengharap) bercita-cita (perjumpaan dengan Rabbnya) setelah 

dibangkitkan dan menerima pembalasan (maka hendaklah ia mengerjakan amal yang 

saleh dan janganlah ia mempersekutukan di dalam beribadah kepada Rabbnya) yakni 

sewaktu ia beribadah kepada-Nya, seumpamanya ia hanya ingin pamer dengan 

seorang pun". 
72

(Tafsir Jalalain) 
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Maksud dari ayat diatas mengerjakan amal shaleh dalam ayat di atas adalah 

bekerja dengan baik (bermutu), sedangkan kata janganlah ia mempersekutukan 

seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya berarti tidak mengalihkan tujuan 

pekerjaan selain kepada Tuhan (al Haq), yang menjadi sumber nilai instrinsik 

pekerjaan manusia. Tidak hanya komitmen di dalam suatu organisasi yang 

dibutuhkan, tetapi juga dalam kehidupan beragama. Sebagai seorang muslim juga 

harus ber komitmen pada diri sendiri untuk selalu menjalankan segala perintah Allah 

dan menjauhi segala larangannya sehingga untuk dapat menjalankan segala 

laranganNya, maka kita harus istiqomah dalam menjalaninya 

2. Aspek-Aspek Komitmen Organisasi 

Menurut Robbins dan Judge tiga jenis komitmen organisasi, yaitu: 

a. Komitmen afektif yaitu perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam 

nilai-nilai yang untuk tetap bertahan di dalam organisasi. 

b. Komitmen berkelanjutan adalah nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam 

suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. 

c. Komitmen normaif adalah kewajiban untuk bertahan dalam orgnisasi untuk 

alasan-alasan moral atau etis. 

3. Faktor-faktor Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi tentunya juga tidak serta merta terjadi begitu saja. 

Komitmen organisasi disini juga dipengaruhi beberapa factor, Steers dan Porter 

mengemukakan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi komitmen pegawai pada 

organisasi, yaitu:
73
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a. Faktor personal yang meliputi job expectations, psychological contract, job choice 

faktor,karakteristik personal. Keseluruhan faktor ini akan membentuk komitmen 

awal. 

b. Faktor organisasi, meliputi initial works experiences, job scope, supervision, goal 

consistency organizational. Semua faktor itu akan membentuk atau memunculkan 

tanggung jawab. 

c. Non-organizational faktor, yang meliputi availability of alternative jobs. Faktor 

yang bukan berasal dari dalam organisasi, misalnya ada tidaknya alternatif 

pekerjaan lain. Jika ada dan lebih baik, tentu pegawaiakan meninggalkannya. 

4. Indikator Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan dimensi perilaku penting yang dapat 

digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota 

organisasi. indicator yang digunaka dalam pengukuran sebagai berikut  

a. Disiplin 

b. Kehadiran  

c. Kerjasama 

d. kepuasan
74

 

I. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel bebas yaitu 

emotional intelligence (X1), cyberloafing (X2), islamic work ethic, sedangkan 

variabel terikat yaitu kinerja guru (Y) dan variabel moderating komitmen organisasi 

(Z). Kerangka konseptual yang dimaksud yaitu sebagai proses pemikiran deduktif 
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berdasarkan telaah teori yang relevan dan terdapat hasil riset yang ada sebelumnya. 

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh dari 

masing-masing variabel, maka tersusunlah kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

Emotional Intelligence 

(X1) 

Cyberloafing 

(X2) 

Islamic Work Ethic 

(X3) 

Kinerja 

(Y) 

Komitmen Organisasi 

(M) 



 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. 

Metode kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan 

bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan tehnik 

perhitungan matematika atau statistik.
75

 Oleh karena itu penelitian ingin mengetahui 

bagaimana pengaruh emotional intelligence (X1), cyberloafing (X2), dan islamic 

work ethic (X3), terhadap kinerja guru (Y) pada Sekolah Madrasah di Kota Makassar 

dengan komitmen organisasi (Z) sebagai variabel moderating. 

2.  Lokasi Penelitian  

Lokasi dalam penelitian ini adalah Guru Madrasah di Kota Makassar. Dengan 

objek penelitian adalah Man 1 Kota dan Man 2 Kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan analisis deskripsif dengan pendekatan kuantitatif. 

Analisis deskriptif adalah memeparkan/mendeskripsikan hasil temuan dioalah secara 

jelas dan sesuai dengan hasil penelitian tersebut. Mendeskripsikan hasil penelitian itu 

memberikan gambaran bagi pembaca agar mudah mencerna/menerima tanpa 

menelaah lebih dalam lagi. Sedangkan analisis kuantitatif itu lebih pada penyajian 

angka berupa statistic dari data penelitian yang di olah menjadi sebuah hasil 

penelitian yang relevan. Statistic deskripsi dan diinferensial/induktif dapat 
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menjayikan hasil penelitian berupa statistic parametric dan statistic non parametric. 

Analisis kuantitatif berguna untuk menjabarkan hasil penelitian dari 

bentukangka/statistic kedalam interpretasi yang menjelaskan secara menyeluruh dari 

hasil pengolahan data-data tersebut.
76

  

C. Tehnik Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang berdiri atas objek/subjek yang 

mempinyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
77

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah Guru Madrasah di Sekolah Man 1 dan Man 2 Kota Makasar. 

2. Sampel 

Metode pengumpulan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik sampling jenuh (Total Sampling). Sampling jenuh (Total Sampling) adalah 

teknik peentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

dikarenakan jumlah populasi relative kecil dan penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.
78

 Total Sampling digunakan pada 

penelitian ini karena penyebaran jumlah responden di populasi yang tidak merata dan 

cakupan wilayah yang tidak terlalu luas sehingga tidak menyulitkan peneliti untuk 

mengambil data dari semua sampel. Teknik ini juga digunakan untuk mengurangi 

kemungkinan terjadi biasa, karena dengan teknik ini data diambil dari semua sampel 
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yang memenuhi kriteria. Maka peneliti mengambil 100% jumlah populasi yang 

didapatkan dari hasil wawancara Guru MAN 1 dan MAN 2 Kota  Makassar yaitu 158 

orang responden. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah tehnik atau cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulakan data.pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

1. Data Primer 

Data primer atau sering disebut data lapangan diperoleh melalui 

wawancara,observasi, dan penyebaran angket/kuesioner. Data primer pada penelitian 

ini diperoleh melalui angket yang disebarkan kepada responden Guru di Sekolah 

Madrasah di Kota Makassar 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari pengumpulan dan pengolahan 

pihak lain yang sudah selesai, biasanya sudah dipublikasikan. Data sekunder yang 

digunakan dari rujukan buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, dan tulisan lain yang 

terkait dengan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk 

memperoleh, dan menginterprestasikan informasi yang diperoleh dari para responden 

yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama.
79

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau angket. 

Dimana berisi pernyataan-pernyataan yang memuat tentang emotional intelligene, 
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cyberloafing dan Islamic work ethic terhadap kinerja guru dengan komitmen 

organisasi pada guru Sekolah Madrasah Di Makassar. Skala pengukuran yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Dengan skala Likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan.
80

 

Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

No. Variabel Indikator 

Pengumpulan 

Data 
Skala 

1 

Emotional 

Intelligence 

(X2) 

a. a. Kesadaran diri 

b. b. Pengaturan diri 

c. c. Motivasi 

d. d. Empati 

e. e. Keterampilam Sosial
81

 

Kuesioner Likert 

2 

Cyberloafing a. Sring menggunakan wifi 

kantor diluar kepentingan 

pekerjaan selama jam kerja 

b. Menggunakan handphone 

diluar kepetingan pekerjaan 

Kuesioner Likert 
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pada jam kerja 

c. Mangakses sosial media pada 

jam kerja. 

d. Mengirim email dan 

menerima email diluar 

kepetingan pekerjaan pada 

jam kerja. 

e. Aktifitas browsing diluar 

kepentingan pekerjaan pada 

jam kerja.
82

 

3 

Islamic Work 

Ethic 

a. Niat melakukan pekerjaan. 

b. Kepercayaan 

c. Jenis pekerjaan 

d. Keadilan
83

  

Kuesioner Likert 

4 

Kinerja Guru a. Kemampuan membuat 

perencanaan dan persiapan 

mengajar. 

b. Penguasaan materi yang akan 

di ajarkan kepada peserta 

didik. 

Kuesioner Likert 
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c. Penguasaan model dan 

strategi. 

d. Pemberian tugas-tugas 

kepada peserta didik. 

e. Kemampuan mengelola kelas 

f. Kemampuan melakukan 

penilaian dan evaluasi.
84

 

5.  

Komitmen 

organisasi 

a. Disiplin 

b. Kehadiran  

c. Kerjasama 

d. kepuasan
85

 

Kuesioner  Likert 

 Skala yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah 

skala ordinal. Pada skala ordinal variabel mempunyai perbedaan nilai data ringkatan 

data (lebih tinggi atau rendah), tetapi belum diketahui besar perbedaan antara 

keduanya. Dengan demikian skala ordinal mempunyai sifat membedakan dan 

mencerminkan adanya tingkatan dari tinggi kerendah.
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Tabel 3.2 

Skala Likert 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

F. Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui indicator pertanyaan yang 

disampaikan sesuai dengan keadaan umumnya atau tidak. Dengan Kriteria nilai faktor 

loading setiap butir indicator nilainya > 0,5.
87

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu 

pengukuran. Artinya, jawaban tersebut tidak mengandung perbedaan signifikam antar 

responden satu dengan lainnya. Dengan nilai Cronbach Alpha > 0,7.
88

 

G. Tehnik  Pengolahan dan Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan 

Structural Equation Modeling atau sering disebut SEM.
89

 SEM ini mampu menguji 
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banyak variabel secara bersamaan. Dengan Teknik analisis SEM ini, peneliti akan 

melakukan uji validitas atau reliabilitas, menguji model hubungan antar variabel, dan 

manfaat model untuk prediksi.
90

 Peneliti menggunakan SEM berbasis variabel 

dengan pendekatan Partial Least Square dan Software yang digunakan adalah PLS 

versi 3.0. Model PLS tersebut adalah model analisis yang baik dan kuat karena tidak 

berdasar pada banyak asumsi. 

Menurut Fornell dan Bookstein dalam Ghozali & Latan (2015) terdapat dua 

jenis SEM, yaitu Covariance-Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) dan 

Partial Least Squares Path Modeling (PLS-SEM). CB-SEM bertujuan untuk 

mengestimasi model struktural berdasarkan telaah teoritis yang kuat untuk menguji 

hubungan kausalitas antar konstruk serta mengukur kelayakan model dan 

mengkonfirmainya sesuai dengan data empirisnya. Sedangkan PLS-SEM bertujuan 

untuk menguji hubungan p-rediktif antar konstruk dengan melihat apakah ada 

hubungan atau pengaruh antar konstruk tersebut.
91

 

Dalam metode PLS (Partial Least Square) teknik analisis yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisa Outer Model 

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement 

yangdigunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliable). Dalam analisa 
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model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikator. 

Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:
92

 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen penelitian 

(pernyataan dalam kuesioner) dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Sugiyono, 2017). Semakin tinggi nilai validitas maka semakin valid sebuah 

penelitian. Ukuran yang digunakan untuk uji validitas menggunakan software Smart-

PLS 3 adalah: 

1). Convergent Validity 

Convergent Validity adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi anatar 

iyem score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari 

standardized loading factorandardized loading factor yang mana menggambarkan 

besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. 

Ukuran refleksi individual dikatakan tinggi jika berkorelaso > 0.7 dengan konstruk 

yang ingin diukur, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup. 

a) Loading Factor 

Loading factor adalah besaran korelasi antara variabel (indikator) 

dengan konstruk latennya (factor). Nilai loading factor harus lebih dari 0,7 untuk 

penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai loading factor antara 0,6-0,7 untuk 

penelitian yang bersifat explanatory masih dapat diterima dan dikatakan sudah cukup 

memenuhi validitas konvergent.
93
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b) Average Variance Extracted (AVE) > 0.50. 

2). Discriminant Validity 

Discriminant Validity merupakan model pengukuran dengan refleksif 

indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi 

konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya, 

maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok 

lainnya, sedangkan menurut metode lain untuk menilai discriminant validity dengan 

membandingkan nilai squareroot of average variance extracted  (AVE). 

a). Cross Loading 

Cara untuk menguji validitas discriminant dengan indikator refleksif yaitu 

dengan melihat nilai cross loading untuk setiap variabel harus > 0,70. Cara lain yang 

dapat digunakan untuk menguji validitas discriminant adalah dengan membandingkan 

akar kuadrat dari AVE untuk setiap kontsruk dengan nilai korelasi antara konstruk 

dalam model. Validitas discriminant yang ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk 

setiap kontruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model.
94

  

b). Fornell Larcker 

     Uji validitas juga dapat dilihat dari uji discriminant validitas yaitu 

membandingkan masing-masing nilai akar kuadrat AVE terhadap nilai korelasi antara 

konstruk. Jika nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antara 

konstruk, maka dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria discriminant validity. 
95
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b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan 

instrumen dalam mengukur konstruk (Ghozali, 2021). Mengukur reliabilitas dalam 

PLS-SEM menggunakan software SmartPLS 3 dapat dilakukan dengan melihat: 

1). Composite Reliability 

Composite Reliability merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk 

yang dapat dilahat pada view latent variable coefficients. Untuk mengevaluasi 

composite reliability composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal 

consistency dan cronbach’s alpha. Dalam pengukuran tersebut apabila nilai yang 

dicapai adalah > 0,7 maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki 

reliabilitas yang tinggi. 

2). Cronbach’s Alfa 

Cronbach’s Alfa digunakan untuk diagnosis konsistensi dari seluruh skala 

dengan melihat koefisien reliabilitas. Nilai Cronbach‟s Alfa > 0.60. 

2. Analisis Inner Model (Model Struktural) 

Analisis inner model biasanya juga disebut dengan (inner relation structural 

model dan substantive theory) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel 

laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat dievaluasi yaitu 

dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square 

test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter 

jalur structural. Dalam pengevaluasian inner model dengan PLS (Partial Least 

Square). Suatu model mempunyai nilai predictive relevance jika nilai Q-square > 0, 

sedangkan suatu model kurang memiliki predictive relevance jika nilai q-square <0. 
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a. R-Squares (R2) 

Dalam menilai model struktural dengan PLS, diawali dengan melihat nilai R-

Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model 

struktural. Perubaha nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh 

variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen apakah mempunyai 

pengaruh yang substantif. Nilai R-Squares adalah 0,75 (kuat). 0,50 (moderat), dan 

0,25 (lemah).
96

 Ini berarti bahwa semakin tinggi nilai R- Square maka semakin baik 

modelprediksi dan model penelitian yang diajukan. 

3. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan 

metode bootstrapping yang sejalan dengan model structural (inner model). Kriteria 

pengambilan keputusan menurut Ghozali adalah: 

a. Ho diterima jika nilai p-values ≥ 0,05 (tingkat signifikansi) atau nilai t-statistics ≤ 

1,96 (rule of thumb). 

b. Ho ditolak (H1 diterima) jika nilai p-values < 0,05 (tingkat signifikansi) atau nilai 

t-statistics > 1,96 (rule of thumb).
97
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Man 1 Kota Makassar 

a. Profil 

Nama sekolah MAN 1 Kota Makassar dengan nomor NSM & NPSN yaitu 

1311731710026/40320479. Alamat sekolah Jl. Talasalapang No. 46 Kec. Rappocini 

Kel. Gunung Sari Kab/Kota Makassar. Email yang dapat ditelusuri (0411) 

864905/man_ujungpandang@yahoo.co.id. Sekolah berstatus negeri dengan SK 

Penegrian nomor 877 Tahun 2016. Serta sekolah ini telah terakreditasi A.
98

 

b. Sejarah Berdirinya MAN 1 Kota Makassar 

Man 1 Kota Makassar ialah Madrsah Aliyah Negeri pertama di Kota 

Makassar, dahulu sekolah ini bernama Madrsah Aliyah Negeri Ujung Pandang. 

Sejarah Singkat berdirnya MAN 1 Makassar, bermula sejak dikeluarkannya SKB 3 

Menteri. Menteri Agama, No. 6, Th 1975, Menteri Pendidikan & kebudayaan, No. 

37/U/1975 dan Menteri Dalam Negeri No. 36. Th 1975 tanggal 24 Maret 1975.
99

 

Pada awal pendiriannya, MAN Ujung Pandang, berstatus sebagai pusat rayon 

penyelenggara Ujian Negara dengan mewilayani beberapa Madrasah di 11 

kabupateen antara lain, kota Ujung Pandang, Kabupaten Takalar, Kabupaten 

Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, 

Kabupaten Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, dan 

Kabupaten Gowa. Dengan 3 jurusan yaitu MIPA, IPS,dan Agama. Dalam 
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perkembangannya di beberapa kabupaten, beberapa Madrasah Aliyah telah terbentuk 

dan mampu melaksanakan Ujian Negara Sendiri, maka pada tahun ajaran 1981/1982, 

MAN Ujung Pandang sebagai pusat rayon penyelenggara tinggal 59 hanya 

mewilayahi 6 Kabupaten yaitu Kota Madya Ujung Pandang, Kabupaten Gowa, 

Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten 

Maros. Pada tahun ajaran 1982/1983. MAN 1 Ujung Pandang, tidak lagi menjadi 

pusat Rayon dalam penyelanggaraan Ujian Negara (UN), tapi menjadi penyelenggara 

Ujian Negara yang Mengkoordinir Madrasah Aliyah Swasta yang ada di Kota Madya 

Ujung Pandang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, 

Kabupaten Pangkep.
100

 

Dalam perjalanannya, kota Ujung Pandang yang merupakan kota tempat 

lembaga tersebut berada, Kota Ujung Pandang berubah nama menjadi kota Makassar 

dan SK Menteri Agama No. 16, tanggal 16 Maret 1978, tentang peralihan PGA 6 

tahun, menjadi Madrasah Aliyah, maka PGA 6 Tahun yang ada di Makassar menjadi 

MAN 2, dan MAN Ujung Pandang, berubah nama menjadi MAN 1 Makassar. 

Selain telah mengantongi akreditasi A sekolah ini juga memiliki lokasi yang 

sangat strategis. Di sebelah Barat bersebelahan dengan kampus Universitas 

Muhammadiyah Makassar, bagian Timur dan Selatan Permukiman dan sebelah Utara 

adalah jalan raya utama. 

Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Kota Makassar. Terletak di Jalan 

Talasalapang No. 46, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 

Memiliki fasilitas yang cukup memadai. Jumlah peserta didik secara keseluruhan 
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sebanyak 1241 orang dan jumlah Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan secara 

keseluruhan sebanyak 73 orang. 

c. Visi, Misi dan Tujuan Man 1 Kota Makassar 

Visi: Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Makassar berikhtiar untuk dapat 

merespon perkembangan dan tantangan masa depan dalam era informasi dan 

globalisasi melalui filterisasi iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Makassar ingin mewujudkan harapan dan respon 

tersebut dalam misi berikut: 

1. Menjadikan MAN 1 Makassar sebagai salah satu madrasah unggulan. 

2. Meningkatkan prestasi di bidang akademik, olahraga dan seni. 

3. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan sesui 

dengan perkembangan dunia pendidikan 

4. Mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu menjalankan ajaran 

agama dengan baik. 

5. Menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengaktualisasikan nilai-

nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. 

Tujuan:  

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. 

2. Meningkatkan reputasi sekolah dalam berbagai kegiatan, baik akademik, seni, 

dan olahraga. 

3. Meningkatkan kualitas teanga pendidik untuk memberikan pelayanan 

pembelajaran secara efektif dan efisien, agar siswa dapat berkembang secara 

optimal. 
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4. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat 

dan bakat peserta didik. 

5. Membiasakan peserta didik dengan aktifitas keagamaan. 

6. Terjalinnya kerja sama antar warga/ keluarga besar Madrasah dan lingkungan 

sekitar.
101

 

2. MAN 2 Kota Makassar 

a. Sejarah Berdirinya MAN 2 Makassar 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar (disingkat; MAN 2 Model 

Makassar) terletak di jalan Sultan Alauddin, nomor 105, kelurahan Mannuruki, 

Kecamatan Tamalate Kota Madya Makassar. Madrasah Aliyah Negeri 2 Model 

Makassar dalam sejarah berdirinya berawal dari lembaga pendidikan khusus untuk 

guru agama yaitu pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 dan 6 tahun. PGAN 4 

tahun dan 6 tahun didirikan oleh pemerintah tahun 1958 dan berlokasi di tiga tempat 

yang berbeda, masing-masing Perguruan Islam di Jl. Datuk Museng, SPG 

Muhammadiyah di Jl. Ratulangi, dan Perguruan Muhammadiyah di Jl. 

Muhammadiyah.
102

 

Pada tahum 1961 sampai 1963 pemerintah RI membangun gedung baru 

dengan tujuan menyatukan ketiga tempat tersebut dalam satu lokasi di Jl. Sultan 

Alauddin. Tahun 1964 PGAN 4 tahun beralih menjadi MTsN dan PGAN 6 tahun 

beralih menjadi PGAN. Kemudian tahun 1992 PGAN beralih menjadi MAN 2 Ujung 

Pandang. Berselang 6 tahun kemudian, tepatnya tahun 1998, Madrasah Aliyah Negeri 
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2 Ujung Pandang beralih menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar dengan 

Surat Keputusan No: E. IV.PP.006/Kep/17-A/1998 tanggal 20 Februari 1998. 

Madrasah ini masuk dalam kategori madrasah unggulan di provinsi Sulawesi 

Selatan. Predikat unggulan yang dilekatkan padanya dibuktikan dengan Surat 

Keputusan Badan Akreditasi Nasional dengan nilai akteditasi A. indicator lainnya 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar dijadikan sebagai Madrasah percontohan 

pelaksanaan kurikulum 2013 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah 

Kementerian Agama RI. 

Penambahan kata “MODEL” yang menyertai nama madrsah tersebut 

merupakan satu upaya pemerintah RI untuk mensejajarkan madrsah dengan sekolah 

Menegah Atas (SMA) lainnya, yang tertinggi dalam kualitas hasil belajar.kata 

“MODEL” yang disematkan pada madrasah ini mewajibkan segenap sumber daya 

yang terhimpun didalamnya untuk bahu membahu meningkatkan kualitas dan mutu 

pendidikan yang diselnggarakannya demi mewujudkan madrasah unggulan. 

b. Visi, Misi dan Tujuan Man 2 Makassar 

Visi : Memberdayakan potensi kecakapan spiritual, intelektual dan emosional 

sehinga mampu menghasilkan lulusan yang dapat berkompetisi di tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi. 

Misi : 

1. Menjadi lembaga pendidikan berbasis dakwah 

2. Menjadi sekolah percontohan 

3. Mewujudkan pembentukan karakter islami uang mampu menguaktualisasikan 

diri dalam masyarakat 
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4. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dalam mencapau prestasi yang 

akademik dan non akademik 

5. Mendidik dan mengembangkan disiplin serta ketertiban 

6. Meningkatkan komitmen seluruh tenaga kependidikan terhadap tugas pokok 

dan fungsinya 

7. Menyelenggarakan tata kelola madrasah dan efisien  

8. Menyiapakan sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan yang 

berkualitas atau berprofesional 

9. Menjadikan sekolah sesuai sumber pendidikan dan pembelajaran dan 

lingkungan yang sehat dan ramah. 

Tujuan : 

1. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memilik kompetensi yang 

berkualitas professional. 

2. Peserta didik memenuhi standar kreteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

mampu bersaing dengan sekolah menengah. 

3. Proses pendidikan, pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan tuntunan 

zaman. 

4. Mewujudkan warga madrasah disiplin tinggi dan mampu mengamalkan nilai-

nilai keagamaan sesuai ajaran yang dianutnya. 

5. Mewujudkan lingkungan madrasah yang kondusif, nyaman dan ramah. 

6. Agar madrasah dapat ikut bertanggung jawab dan memiliki rasa kecintaan 

terhadap pemeliharaan lingkungan madrasah. 

7. Melatih peserta didik mengelolah sampai agar bernilai ekonomi, pendidikan, 

pengomposan, dan mendirikan bak sampah. 
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8. Menciptakan madrasah yang sehat dan nyaman. 

B. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada 158 responden 

pada guru di sekolah MAN 1 dan MAN 2 Kota Makassar yang sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. Karakteristik responden adalah bagian yang terpisah dari 

variabel-variabel penelitian. Sehingga dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

diketahui karakteristik responden sebagai berikut: 

1. Usia 

Berdasarkan karakteristik responden menurut usia dilakukan untuk 

mengetahui kelompok usia responden. Adapun rincian dari usia responden pada 

penelitian ini, sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan  Usia 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

> 40 Tahun 82 51,9 51,9 51,9 

20-25 Tahun 11 7,0 7,0 58,9 

26-30 Tahun 32 20,3 20,3 79,1 

31-40 Tahun 33 20,9 20,9 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

Sumber: Data diolah (2023) 

Dari Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden antara usia 20-25 

tahun sebanyak 11 orang (7,0%), usia 26-30 tahun sebanyak 32 orang (20,3%), usia 

31-40 tahun sebanyak 33 orang (20,9%), usia >40 tahun sebanyak 82 orang (51,9%). 

Hal ini menunjukkan bahwa usia responden yang terbanyak mengisi kuesioner adalah 

usia >40 tahun dengan jumlah persentase 51,9. Sedangkan usia responden paling 

sedikit mengisi kuesioner adalah usia 20-25 tahun dengan jumlah persentase 7,0.e 
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1. Pendidikan 

Berdasarkan karakteristik responden terhadap pendidikan, dimaksudkan untuk 

mengetahui komposisi pendidikan reponden. Adapun rincian dari pendidikan 

responden pada penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

S1 121 76,6 76,6 76,6 

S2 35 22,2 22,2 98,7 

S3 2 1,3 1,3 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

Sumber: Data diolah (2023) 

Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden antara pendidikan 

S1 sebanyak 121 orang (76.6%), pendidikan S2 sebanyak 35 orang (22,2%), 

pendidikan S3 sebanyak 2 orang (1,3%). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan 

responden yang terbanyak mengisi kuesioner adalah pendidikan S1 sebanyak 121 

orang (76.6%). Sedangkan pendidikan responden paling sedikit mengisi kuesioner 

adalah pendidikan S3 sebanyak 2 orang (1,3%). 

2. Jenis Kelamin 

Berdasarkan karakteristisk responden menurut jenis kelamin dilakukan untuk 

mengetahui proporsi jenis kelamin responden, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-Laki 65 41,1 41,1 41,1 

Perempuan 93 58,9 58,9 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

  Sumber: Data diolah (2023) 

  Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa pada penilitian ini didominasi oleh 

responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 65 orang dengan presentase 

(41,1%). Sedangkan pada responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 94 

orang dengan presentase (58,9%). Hal ini menunjukkan bahwa jenias kelamin 

perempuan sebagai proporsi yang lebih besar dibandingkan jenis kelamin laki-laki. 

C. Deskripsi Variabel Penelitian 

Analisi deskripif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil 

penelitian berdasarkan jawaban-jawaban responden pada setiap variabel laten 

penelitian. Variabel laten yang akan dideskripsikan variabel emotional intelligence, 

cyberloafing, Islamic work ethic, kinerja guru dan komitmen organisasi. Untuk 

menggambarkan deskripsi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini, maka 

digunakan analisis deskriptif dengan menginterpretasikan nilai rata-rata dari masing-

masing indikator pada variabel penelitian ini sehingga didapatkan gambaran terkait 

dengan indikator apa saja yang membangun konsep model penelitian secara 

keseluruhan. Dasar interpretasi nilai mean yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Dasar Interpretasi Skor Item dalam Variabel Penelitian 

No Nilai Skor Interpretasi 

1 1 - 0,8 Sangat tidak baik/sangat tidak setuju 

2 1,8 - 2,6 Tidak baik/tidak setuju 

3 2,6 - 3,4 Cukup/kurang setuju 

4 3,4 - 4,2 Baik/setuju 

5 4,2 – 5,0 Sangat baik/sangat setuju 

Sumber: Husein Umar 

Analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel dideskripsikan 

sebagai berikut: 

1. Deskrpsi Variabel emotional intelligence 

Tanggapan responden mengenai emotional intelligence dapat dilihat pada 

table 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa di antara 5 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan skla likert 1-5,  pada indicator X1.1 tanggapan 

responden paling tinggi yaitu jawaban sangat setuju (SS) sebanyak  82 orang, 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS KS S SS 

X1.1 0 2 6 68 82 4,46 

X1.2 0 1 9 101 47 4,23 

X1.3 0 2 4 91 61 4,34 

X1.4 0 2 7 85 64 4,34 

X1.5 0 1 6 132 19 4,07 

Mean 4,28 
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indicator X1.2 paling tinggi menjawab setuju (S) sebanyak  101 orang, indikator X1.3 

paling tinggi menjawab setuju (S) sebanyak 91 orang, indicator X1.4 jawaban yan 

paling tinggi yaitu setuju (S) sebanyak 85 orang, indicator X1.5 jawaban paling tinggi 

yaitu setuju (S) sebanyak 132 orang. Dari 5 item pernyataan yang disediakan, 

sebagian besar pilihan jawaban pada pernyataan emotional intelligence berada pada 

keputusan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden menanggapi dengan baik 

pernyataan mengenai variabel emotional intelligence. 

2. Deskripsi Variabel cyberloafing 

Tanggapan responden mengenai cyberloafing dapat dilihat pada table 4.5 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS KS S SS 

X2.1 3 17 53 72 13 3,47 

X2.2 5 24 69 52 8 3,22 

X2.3 6 27 71 38 16 3,20 

X2.4 6 35 60 49 8 3,11 

X2.5 6 49 68 28 7 2,88 

Mean 3,18 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa di antara 5 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan skla likert 1-5, pada indicator X2.1 tanggapan 

responden paling tinggi yaitu jawaban setuju (S) sebanyak 72 orang, indicator X2.2 

paling tinggi menjawab  kurang setuju (KS) sebanyak  69 orang, indikator X2.3 

paling tinggi menjawab kurang setuju (KS) sebanyak 71 orang, indicator X2.4 

jawaban yan paling tinggi yaitu kurang setuju (KS) sebanyak 60 orang, indicator 
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X2.5 jawaban paling tinggi yaitu kurang setuju (KS) sebanyak 68 orang. Dari 5 item 

pernyataan yang disediakan, sebagian besar pilihan jawaban pada pernyataan 

cyberloafing berada pada keputusan kurang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden menanggapi dengan baik pernyataan mengenai variabel cyberloafing. 

3. Deskripsi Variabel Islamic work ethic 

Tanggapan responden mengenai Islamic work ethic dapat dilihat pada tabel 

4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS KS S SS 

X3.1 0 2 5 26 125 4,73 

X3.2 1 1 3 59 94 4,54 

X3.3 1 0 10 57 90 4,49 

X3.4 0 1 8 62 87 4,49 

Mean 4,56 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa di antara 4 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan skla likert 1-5, pada indicator X3.1 tanggapan 

responden paling tinggi yaitu jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 125 orang, 

indicator X3.2 paling tinggi menjawab  kurang sangat setuju (SS) sebanyak 94 orang, 

indikator X3.3 paling tinggi menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 90 orang, 

indicator X3.4 jawaban yan paling tinggi yaitu sangat setuju (SS) sebanyak 87 orang, 

Dari 4 item pernyataan yang disediakan, sebagian besar pilihan jawaban pada 

pernyataan Islamic work ethic berada pada keputusan sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden menanggapi dengan baik pernyataan mengenai 

variabel Islamic work ethic. 
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4. Deskripsi Variabel Kinerja Guru 

Tanggapan responden mengenai kinerja guru dapat dilihat pada tabel 4.7 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS KS S SS 

Y1 0 0 5 45 108 4,65 

Y2 0 0 4 50 104 4,63 

Y3 0 0 4 68 86 4,52 

Y4 0 1 5 87 65 4,37 

Y5 0 1 6 84 67 4,37 

Y6 0 1 12 95 50 4,23 

Y7 0 0 11 95 52 4,26 

Y8 0 1 3 85 69 4,41 

Y9 0 0 5 64 89 4,53 

Y10 0 1 9 84 64 4,34 

Mean 4,43 

   Sumber: Data diolah (2023)  

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa di antara 10 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan skla likert 1-5,, pada indikator Y1 tanggapan 

responden paling tinggi yaitu jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 108 orang, 

indikator Y2 jawaban paling tinggi yaitu sangat setuju (SS) sebanyak 104 orang, 

indikator Y3 jawaban yang paling tinggi yaitu sangat setuju (SS) sebanyak 86 orang, 

indikator Y4 jawaban yang paling tinggi yaitu setuju (S) sebanyak 87 orang, indikator 

Y5 jawaban yang paling tinggi yaitu setuju (S) sebanyak 84 orang, indikator Y6 

jawaban yang paling tinggi yaitu setuju (S) sebanyak 95 orang, indikator Y7 jawaban 

yang paling tinggi yaitu setuju (S) sebanyak 95 orang, indikator Y8 jawaban yang 
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paling tinggi yaitu setuju (S) sebanyak 85 orang, indikator Y9 jawaban yang paling 

tinggi yaitu sangat setuju (SS) sebanyak 89 orang, sedangkan indikator Y10 jawaban 

yang paling tinggi yaitu setuju (S) sebanyak 84 orang. Dari 10 item pernyataan yang 

disediakan, sebagian besar pilihan jawaban pada pernyataan kinerja guru berada 

padakeputusan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden menanggapi dengan 

baik pernyataan mengenai variabel kinerja guru. 

5. Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi 

Tanggapan responden mengenai komitmen organisasi dapat dilihat pada tabel 

4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Tanggapan Responden 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS KS S SS 

M1 0 1 6 54 97 4,56 

M2 0 1 5 61 91 4,53 

M3 0 2 4 61 91 4,53 

M4 0 1 6 64 87 4,50 

M5 0 1 11 77 69 4,35 

Mean 4,49 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa di antara 5 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan skla likert 1-5,, pada indicator M1 tanggapan 

responden paling tinggi yaitu jawaban sangat setuju (SS) sebanyaK 97 orang, 

indicator M2 paling tinggi menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 91 orang, indikator 

M3 paling tinggi menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 91 orang, indicator M4 

jawaban yan paling tinggi yaitu sangat  setuju (SS) sebanyak 87 orang, indicator M5 

jawaban paling tinggi yaitu setuju (S) sebanyak 77 orang. Dari 5 item pernyataan 



88 
 

 
 

yang disediakan, sebagian besar pilihan jawaban pada pernyataan komitmen 

organisasi berada pada keputusan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden menanggapi dengan baik pernyataan mengenai variabel komitmen 

organisasi. 

D. Hasil Penelitian 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dianalis dengan 

menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis Partial 

Least Square (PLS) dengan menggunakan alat bantu Software SmartPLS (Partial 

Least Square). Analisis PLS-SEM pada umumnya memiliki dua tahap ketentuan 

dalam penelitian FIT model dalam penelitian ini. Adapun tahapannya sebagai berikut: 

1. Uji Outer Model (Model Pengukuran) 

Model evaluasi ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel laten 

dengan indikator-indikatornya. Penelitian ini menggunakan evaluasi outer model atau 

measurement model untuk menguji reliabilitas dan validitas model. Analisis data 

dengan menggunakan SEM-PLS untuk menilai outer model dengan tiga pengukuran 

itu adalah convergent validity, discriminant validity, dan composite realibility. 

a. Convergent Validity (Uji Validitas Konvergen) 

Convergent validity digunakan untuk menguji hubungan antara manifes 

variabel dalam sebuah konstruk. Evaluasi terhadap outer model dimulai dengan 

melihat hasil dari Convergent validity melalui loading faktor. Uji validitas konvergen 

bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan 

konstruk (konsep yang dapat diukur) atau variabel lainnya. Ukuran refleksif 

individual dikatakan tinggi jika berkorelasi > 0.7 dengan konstruk yang ingin diukur. 

Hair (2010) menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian, skala pengukuran 
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loading factor yaitu sebesar 0,7. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan 

batas loading factor sebesar 0,7. Apabila indikator yang memiliki nilai dibawah 0,7 

maka indikator tersebut akan di eliminasi. 

1) Loading Factor 

 

Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah (2023 

 

Berdasarkan  pada gambar 4.1 di atas, menunjukkan bahwa hasil dari outer 

loadings dengan menggunakan PLS untuk indicator variabel-varibel yang digunakan 

dalam penelitian ini. Tabel ini menunjukkan bahwa semua loading factor dari 

masing-masing indikator variabel memiliki nilai diatas 0,7, sehingga disimpulkan 

bahwa konstruk untuk semua variabel sudah memenuhi syarat. 
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Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan PLS untuk indicator-indikator 

dalam tabel 4.10 menunjukkan bahwa syang valid diperoleh nilai AVE seperti tabel 

berikut : 

2) Average Variance Extracted (AVE) 

Tabel 4.10 

Hasil Nilai Average Variance Extracted (AVE) 

 Average variance extracted (AVE) 

Komitmen Organisasi 0,771 

Emotional Intelligence 0,655 

Cyberloafing 0,735 

Islamic Work Ethic 0,743 

Kinerja Guru 0,557 

Sumber: Data diolah SmartPLS (2023) 

Berdasarkan pada tabel 4.10 di atas bahwa hasil dari AVE menunjukkan 

bahwa nilai AVE untuk semua variabel berada di atas 0,5. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel memenuhi validitas konvergen karena memiliki 

nilai loading factor > 0,7 dan nilai AVE > 0,5. 

b. Discriminant Validity 

Discriminant validity dilakukan untuk melihat sejauh mana konstruk yang 

satu dengan konstruk yang lainnya jauh berbeda dari standar empiris. Discriminant 

validity dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel atau indikator memiliki 

nilai nilai yang hanya terkait dengan variabel atau indikatornyasendiri dan bukan dari 

variabel atau indikator di luar yang direpresentasikan. 

Metode pertama yang dilakukan untuk melihat apakah model penelitian 

memiliki validitas yang baik yaitu hasil cross loading. Suatu indikator dinyatakan 

memenuhi discriminant validity apabila nilai cross loading indikator pada variabelnya 
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adalah yang terbesar dibanding dengan variabel lainnya. Adapun hasil cross loading 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Cross Loadings 

Variabel Indikator Loading Faktor Keterangan 

Komitmen Organisai 

M1 0,905 Valid 

M2 0,877 Valid 

M3 0,895 Valid 

M4 0,927 Valid 

M5 0,777 Valid 

Emotional 

Intelligence 

X1.1 0,798 Valid 

X1.2 0,819 Valid 

X1.3 0,803 Valid 

X1.4 0,881 Valid 

X1.5 0,738 Valid 

Cyberloafing 

X2.1 0,768 Valid 

X2.2 0,905 Valid 

X2.3 0,876 Valid 

X2.4 0,884 Valid 

X2.5 0,846 Valid 

Islamic Work Ethic 

X3.1 0,818 Valid 

X3.2 0,898 Valid 

X3.3 0,854 Valid 

X4.4 0,875 Valid 

Kinerja Guru 

Y1 0,709 Valid 

Y2 0,763 Valid 

Y3 0,707 Valid 

Y4 0,793 Valid 

Y5 0,700 Valid 

Y6 0,749 Valid 

Y7 0,747 Valid 

Y8 0,790 Valid 

Y9 0,719 Valid 

Y10 0,776 Valid 
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Sumber: Data diolah SmartPLS (2023) 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai loading factor untuk 

setiap indikator dari masing-masing variabel laten memiliki nilai loading factor dari 

konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan nilai loading konstruk yang lain jika 

dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti setiap variabel laten 

memiliki discriminant validity yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap 

konstruknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator konstruk lainnya. 

Metode kedua yaitu uji fornell larcker criterion. Untuk mendapatkan 

discriminant validity yang baik dari suatu model peneletian maka akar dari AVE pada 

konstruk harus lebih tinggi dibanding korelasi konstruk dengan variabel laten lainnya. 

Berikut hasil fornell larcker criterion yang diperolah dari hasil penelitian ini 

Tabel 4.12 

Fornell-Larcker Criterion 

 

Komitmen 

Organisasi 

(M) 

Emotional 

Intelligence 

(X1) 

Cyberloafing 

(X2) 

Islamic 

Work 

Ethic 

(X3) 

Kinerja 

Guru 

(Y) 

Komitmen 

Organisasi 
0,878 

    

Emotional 

Intelligence 
-0,133 0,809 

   

Cyberloafing -0,009 -0,152 0,857 
  

Islamic Work 

Ethic 
-0,070 0,492 -0,098 0,862 

 

Kinerja Guru -0,126 0,669 -0,268 0,483 0,746 

Sumber: Data diolah SmartPLS (2023) 

Berdasarkan hasil tabel 4.12 diatas, dapat dilihat bahwa terjadi discriminat 

validity yang baik karena nilai akar AVE pada setiap konstruk lebih besar dari 

korelasi antara konstruk. Nilai akar AVE dapat dilihat pada angka yang dicetak tebal. 
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Kemudian untuk nilai yang masing-masing berada di bawah nilai akar AVE tidak di 

cetak tebal merupakan nilai korelasi. Sebagai ilustrasi akar AVE variabel M memiliki 

nilai (0.878) yang tinggi di bandingkan korelasi M dengan X1 (-0,133), M dengan X2 

(-0,009), M dengan X3 (-0,070), M  dengan Y (-0,126). Begitupun dengan X1, X2, 

X3, dan Y yang masing-masing dapat dilihat nilai akar AVEnya lebih besae dari 

korelasi antara konstruk. Pengujian discriminan validity menggunakan metode fornell 

larcker dapat diterima karena telah memenuhi syarat. 

c. Composite Realibility (Uji Reliabilitas) 

Composite realibility  pada PLS digunakan untuk mengukur konsistensi 

internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu 

alat ukur dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dalam PLS dapat 

menggunakan dua metode: pertama, composite reliability digunakan untuk mengukur 

nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Composite reliability dinilai lebih baik 

dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Rule of thumb untuk 

composite reliability yakni > 0,7. Terakhir, cronbach‟s alpha digunakan untuk 

mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk dan memastikan nilai dari 

composite reliability. 
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Tabel 4.13 

Cronbach Alpha dan Composite Reliability 

 

Cronbach's 

alpha 

Composite 

reliability (rho_a) 

Composite 

reliability (rho_c) 

Komitmen Organisasi 0,925 0,952 0,944 

Emotional Intelligence 0,868 0,876 0,904 

Cyberloafing 0,909 0,913 0,932 

Islamic Work Ethic 0,885 0,893 0,920 

Kinerja Guru 0,911 0,915 0,926 

Sumber: Data diolah SmartPLS (2023) 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat dilihat bahwa semua konstruk dapat 

dikatakan reliable, baik Cronbach’s alpha maupun composite reliability karena 

memiliki nilai diatas 0.7. karena itu semua varibel pada penelitian ini memiliki 

internal composite reliability. Dari hasil data sebelumnya, maka penelitian ini 

memiliki convergent validity, discriminant validity dan internal consistency 

reliability yang baik. 

2. Model Struktural (Inner Model) 

Inner model (innerrelation, structural model dan substantive theory) 

menggambarkan pengaruh antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel laten 

dependen. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk 

setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. 

Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten 

independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh 

yang substantif (Ghozali, 2014). 
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Tabel 4.14 

R-Square 

 
R-square R-square adjusted 

Kinerja Guru 0,615 0,597 

Sumber: Data diolah SmartPLS (2023) 

Dari tabel  4.14 diatas, menunjukkan nilai r square untuk variabel kinerja guru 

sebesar 0.615. Hasil ini menunjukkan bahwa emotional intelligence, cyberloafing, 

islamic work ethic, dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi berpengaruh 

terhadap kinerja guru sebesar 61.5%, sisanya 38.5% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar model penelitian. 

3. Uji Hipotesis  

Dasar pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu menggunakan nilai yang 

terdapat output path coefficents. Menurut Ghozali, 2014 nilai statistic dengan 

pengujian hipotesis, untuk alpha 10% nilai statistic yang digunakan yaitu 1,96. Jadi 

kriteria penerimaan/penolakan hipotesis ialah apabila t-statistik yang digunakan 

>1,96 berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Penolakan/penerimaan hipotesis dengan 

probabilitas maka Ha diterima apabila nilai p < 0,05. Tabel output estimasi untuk 

pengujian model struktural dalam penelitian ini sebagai berikut. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Hipotesis 

 Original 

sample (O) 

Sample 

mean (M) 

Standard 

deviation 

(STDEV) 

T statistics 

(|O/STDEV|) 

P values 

Emotional 

Intelligence -> 

Kinerja Guru 

0,519 0,519 0,063 8,248 0,000 

Cyberloafing -> 

Kinerja Guru 

-0,145 -0,148 0,057 2,557 0,011 

Islamic Work Ethic -

> Kinerja Guru 

0,247 0,253 0,064 3,855 0,000 
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Komitmen 

Organisasi x 

Emotional 

Intelligence -> 

Kinerja Guru 

0,159 0,156 0,077 2,070 0,038 

Komitmen 

Organisasi x  

Cyberloafing -> 

Kinerja Guru 

-0,030 -0,034 0,061 0,488 0,626 

Komitmen 

Organisasi x Islamic 

Work Ethic -> 

Kinerja Guru 

0,202 0,179 0,096 2,106 0,035 

Sumber: Data diolah SmartPLS (2023) 

Di SmartPLS, Uji statistic dari setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan 

dengan menggunakan simulasi yang dihitung melalui bootstrap dari sampel. Uji ini 

dilakukan untuk meminimalisir masalah data penelitian yang tidak normal. Hasil dari 

uji boostsrapping  analisis PLS adalah sebagai berikut:  

1. Emotional intelligence berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja guru.  

Hipotesis (H1) hasil pengujian bahwa emotional intelligence berpengaruh 

terhadap kinerja guru. Hal ini dapat dilihat nilai koefisien jalur 0,519 dengan nilai t-

statistik (8,248 > 1.96), dan nilai p-value (0,000 < 0,05). Hipotesis diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa emotional intelligence berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru.  

2. Cyberloafing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja guru.  

Hipotesis (H2) hasil pengujian bahwa cyberloafing berpengaruh terhadap 

kinerja guru. Hal ini dapat dilihat nilai koefisien jalur -0,145 dengan nilai t-statistik 

(2,557 > 1,96), dan nilai p-value (0,011 < 0,05). Hipotesis ditolak, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa cyberloafing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

guru.  

3. Islamic work ethic berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru.  

Hipotesis (H3) hasil pengujian bahwa islamic work ethic berpengaruh 

terhadap kinerja guru. Hal ini dapat dilihat nilai koefisien jalur 0,247 dengan nilai t-

statistik (3,855 > 1,96), dan nilai p-value (0,000 < 0,05). Hipotesis diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa islamic work ethic berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru.  

4. Komitmen organisasi memperkuat pengaruh emotional intelligence 

terhadap kinerja guru 

Hipotesis (H4) hasil pengujian bahwa emotional intelligence berpengaruh 

terhadap kinerja guru dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Hal ini 

dapat dilihat nilai koefisien jalur 0,159 dengan nilai t-statistik (2,070 > 1,96), dan 

nilai p-value (0,038 < 0,05). Hipotesis moderasi diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh emotional intelligence terhadap 

kinerja guru.  

5. Komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh cyberloafing 

terhadap kinerja guru. 

Hipotesis (H5) hasil pengujian bahwa cyberloafing berpengaruh terhadap 

kinerja guru dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Hal ini dapat 

dilihat nilai koefisien jalur -0,030 dengan nilai t-statistik (0,488 < 1,96), dan nilai p-

value (0,626 > 0,05). Hipotesis moderasi ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh cyberloafing terhadap 

kinerja guru.  

6. Komitmen organisasi memperkuat pengaruh islamic work ethic terhadap 

kinerja guru.  

Hipotesis (H6) hasil pengujian islamic work ethic berpengaruh terhadap 

kinerja guru dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Hal ini dapat 

dilihat nilai koefisien jalur 0,202 dengan nilai t-statistik (2,106 > 1,96), dan nilai p-

value (0,035 < 0,05). Hipotesis moderasi diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

komitmen organisasi memperkuat pengaruh islamic work ethic terhadap kinerja guru.  

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis dan beberapa pengujian yang dilakukan pada 

penelitian ini, selanjutnya akan dilakukan pembahasan dari hasil penelitian tersebut 

sehingga dapat diberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh antara 

variabel satu dengan variabel lainnya yang terdapat pada penelitian ini. 

1. Pengaruh Emotional Intelligence Terhadap Kinerja Guru.  

Berdasarkan uji hipotesis emotionala intelligence berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini dimana guru-guru di MAN 1 dan MAN 2 

Kota Makassar memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tergolong baik. Namun 

sebaiknya tetap mengelola dan mengepresikan emosinya dengan baik melalui cara 

banyak berdiskusi sesame rekan kerja, memiliki kesabaran dalam menghadapi 

karakter peserta didik, serta tetap memupuk dan memelihara semangat yang tinggi 

dalam menghadapi setiap tantangan perubahan pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, 
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guru juga jarang dilibatkan dalam diskusi serta berani mengeluarkan pendapat ketika 

rapat. 
103

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini 

Rahayu, dkk, yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif 

serta signifikan terhadap kinerja guru, hal ini ditunjukkan kecerdasan emosional yang 

berkaitan dengan keterampilan sosial yang dimiliki guru SMA Negri 3 Ponorogo 

sudah cukup tinggi. Guru mampu mengelola emosi diri baik dalam suatu konflik 

maupun interaksi sosialnya, selain itu guru bisa menerima masukan dan kritik atas 

pekerjaannya pada rapat evaluasi rutin setiap bulannya secara positive dan open 

minded sehingga bisa meningkatkan kinerjanya
104

. Sedangkan penelitian oleh Devi, 

R,
105

 Fauzi, A,
106

  Firdaus, D, 
107

 Lisda, R,
108

 yang mana kesemuanya menyatakan 

kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Dimana 

jika guru mmpunyai tingkat kecerdasan emosional dengan baik, maka akan 

berdampak positif untuk meningkatkan kinerja guru, begitu juga sebaliknya jika guru 

kurang mampu menggunakan kecerdasan emosional dengan baik maka akan 
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berdampak pada penurunan kinerja guru. Adapun penelitian yang dilakukan Rani 

Setyaningrum & dkk, menyatakan bahwa kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, 

empati dan keterampilan sosial memiliki pengaruh signifikan secara parsial maupun 

simultan terhadap variabel kinerja karyawan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa variabel dominan yang memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan adalah 

variabel kesadaran diri.
109

 

Emotional Intelligence  atau biasa disebut dengan kecerdasan emosional 

seorang guru berpengaruh terhadap kinerja guru itu sendiri. Hal ini dikarenakan, 

ketika seorang guru mengajar tentu dipengaruhi oleh pengelolaan emosi dari dalam 

guru itu sendiri. Semakin baik seorang guru mengelola emosi dalam dirinya, maka 

semakin baik pula kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang 

pendidik.  

Pada umumnya sudah mampu mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. 

Namun, tentunya belum semua guru-guru memiliki hal yang demikian. Perlu 

dipikirkan cara untuk meningkatkan kecerrdasan emosional guru di sekolah madrasah 

kota Makassar melalui cara melatih kesabaran, banyak mendegarkan orang lain, 

melakukan meditasi, dan bahkan jika memungkinkan pihak sekolah dapat 

mengundang pakar atau ahli seperti motivator yang bisa membangkitkan semangat 

para guru dalam meningkatkan kinerjannya sekaligus meningkatkan kecerdasan 

emosionalnya.
110
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2. Pengaruh Cyberloafing terhadap kinerja guru.  

Berdasarkan uji hipotesis Cyberloafing berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kinerja guru. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan cyberloafing merupakan 

salah satu tindakan yang bernilai negative lebih banyak ketimbang dari segi 

positifnya. Cyberloafing dianggap mampu menurunkan hasil dari kinerja pada guru 

karena bersifat menganggu. 

Atasan memberikan akses internet kepada guru-guru sehingga dapat 

memanfaatkan internet untuk membantu proses kerja guru menjadi lebih cepat dalam 

memenuhi tugas dan fungsinya sebagai guru. Tingginya pemanfaatan internet untuk 

keperluan aplikasi atau mengakses informasi-informasi terkait kepentingan sekolah, 

tidak menutup kemungkinan guru memanfaatkannya untuk kegiatan yang tidak ada 

kaitannya dengan pekerjaan atau dikenal dengan istilah cyberloafing. Perilaku 

cyberloafing yang tinggi menyebabkan menurunnya kinerja guru, sebaliknya perilaku 

cyberloafing yang rendah menyebabkan meningkatnya kinerja guru. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus et 

al., (2019) menunjukkan bahwa cyberloafing tidak mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan.
111

 Cyberloafing digambarkan sebagai perilaku 

pegawai yang menggunakan akses internet di jam kerja untuk kegiatan yang tidak 

berhubungan dengan pekerajaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lim 

dan Chen (2012), menunjukkan bahwa Cyberloafing memiliki dampak positif pada 

kinerja pegawai karena memungkinkan pegawai untuk beristirahat dari pekerjaan. 

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para peniliti untuk memeriksa bagaimana dan 
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kapan cyberloafing dapat memiliki efek para positif pada pekerjaan sehingga potensi 

manfaatnya dapat digunakan dengan baik.
112

 Berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

penelitian ini di lakukan oleh Olajide & Maryam (2018) menunjukkan bahwa 

perilaku cyberloafing berpengaruh terhadap kinerja, penggunaan internet untuk 

aktivitas pribadi selama jam kerja merupakan penyimpangan kerja karyawan dan 

mengancam penurunan kinerja, sehingga instansi pemerintahan diharapkan untuk 

mengontrol penggunaan internet tempat kerja. Control perilakucyberloafing yang 

dilakukan oleh setiap individu pegawai sangat baik sehingga perilaku cyberloafing 

yang terjadi sangat rendah. 

Cyberloafing merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru dengan 

menggunakan akses internet yang disediakan oleh atasan secara sengaja untuk hal-hal 

yang tidak berkaitan dengan pekerjaan saat jam kerja. Cyberloafing ditandai dengan 

adanya akses terhadap situs-situs hiburan seperti sering memainkan handphone 

pribadi, youtube, whatssab, facebook dan sebagainya. Pada saat jam produktif kerja 

dengan menggunakan akses internet yang seharusnya digunakan untuk kepentingan 

sekolah. 

Perilaku cyberloafing yang terdiri dari aktivitas cyberloafing yang memiliki 

pengaruh positif. Namun, untuk hal ini aktivitas perilaku cyberloafing  tidak terlalu 

tinggi dan juga tidak terlalu  rendah dalam artian perilaku cyberloafing yang 

dilakukan guru hanya sekedar untuk menghilangkan rasa kebosanan didalam 

pekerjaan serta untuk mencari sebuah ide-ide ataupun inovasi baru dalam pekerjaan 

dan perilaku cyberloafing-nya pun dilakukan pada saat ada waktu kosong dalam 
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pekerjaan. Dimana guru-guru menggunakan fasilitas wifi disaat jam kerja karena 

biasanya guru bisa mengakses informasi-informasi yang terkait dengan bahan 

mengajar dan guru-guru sebagian besar sudah memiliki kontrol diri yang cukup baik 

dalam aktivitas perilaku cyberloafing.  

3. Pengaruh Islamic work ethic terhadap kinerja guru.  

Berdasarkan uji hipotesis Islamic work ethic berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini berarti jika kesadaran akan etika kerja islam 

ditingkatkan,maka akan memberikan dampak bagi meningkatnya kinerja guru. 

Dimana etika kerja islam mampu memberikan dampak besar terhadap 

individu dalam melakukan pekerjaan. Bekerja tidak hanya sekedar melaksanakan 

sebuah kewajiban ataupun gaji yang tinggi akan tetapi lebih dari itu, bekerja adalah 

ibadah kepada Allah SWT dan juga amanah. Nilai-nilai ini akan membantu 

meningkatkan kinerja individu dalam melaksanakan aktifitas dan tugasnya. 

Hasil Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan Weni 

(2015) yang membuktikan bahwa etika kerja islam mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja pengajar dosen. Dalam penelitiannya, dosen dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya harus selalu menekanka kejujuran, kerja keras, 

tidak membuat-buang waktu dan menganggap apa yang dikerjakan adalah manfaat. 

Selain itu, penelitian dari Imam (2013)
113

 dan Hadisi (2014), juga menunjukkan 

bahwa etika kerja islam memiliki pengaruh terhadap kinerja guru. Dimana etika kerja 

islam merupakam sikap, kebiasaan atau cara berpikir seseorang terhadap pekerjaan. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Douri, Hamza & dkk menunjukkan 
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bahwa Islami Work Ethic memengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

sesuai dengan aturan islam, ketika seorang guru memiliki etika kerja islam 

yang tinggi ataupun rendah mereka akan memiliki target kerja yang sama, tanpa 

memperhatikan aspek kualitas pekerjaannya. Jika kesadaran akan etika kerja Islam 

ditingkatkan, maka akan memberikan dampak bagi tingginya tingkat kinerja guru. 

Perilaku islami yang dimiliki oleh guru Man 1 dan Man 2 Kota Makassar akan 

memberikan hasil kerja yang sesuai dengan tujuan sekolah. Guru yang memiliki visi 

bekerja sebagai bentuk beribadah kepada Allah dan kebaikan akhirat terindikasi 

memiliki kinerja yang lebih tinggi dari pada yang hanya sekedar bekerja. 

4. Pengaruh emotional intelligence terhadap kinerja guru dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel moderasi 

Berdasarkan uji hipotesis tersebut disimpulkan komitmen organisasi 

memperkuat pengaruh emotional intelligence terhadap kinerja guru. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin cerdas individu dalam mengelola kecerdasan 

emosionalnya maka akan semakin berkomitmen individu sehingga menjadikan 

kinerja menjadi lebih baik lagi. 

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Haryono (2017) yang mengemukakan kecerdasan emosional dan komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini berarti ketika kecerdasan 

emosional dan komitmen organisasi bersama-sama membaik maka kinerja pegawai 

pun akan semakin membaik.
114
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Hampir tidak adanya konflik yang timbul antara guru yang dapat 

meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Guru Man 1 dan Man 2 Makassar  yang 

memiliki kesadaran diri mampu mengendalikan hubungan sosial serta interaksi yang 

positif menjadikan guru nyaman dalam bekerja dan membuat guru senantiasa akan 

mengendalikan emosi diri demi menjaga komitmen yang ada. Melalui komitmen 

organisasi inilah akan berpengaruh pada peningkatan kinerja guru.  

Dalam hal ini sikap positif tersebut tentunya akan menghasilkan suatu 

komitmen individu yang kuat terhadap organisasi tempat dia bekerja. Artinya 

kecerdasan emosional yang terdiri dari kesadaran akan kemampuan diri, kemampuan 

mengelola emosi diri, kemampuan menerima perubahan yang terjadi, kemampuan 

memotivasi diri, kemampuan memanfaatkan kesempatan dengan baik, mampu 

memahami perasaan orang lain, membangun hubungan baik dengan rekan kerja, 

kemauan membantu rekan kerja, mampu membangun hubungan baik dengan orang 

lain dan keterampilan untuk bernegosiasi memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai yang terdiri dari hasil kerja maksimal, pekerjaan 

sesuai target dan prosedur kerja, penggunaan waktu bekerja dengan maksimal, 

menyelesaikan tugas tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien 

untuk meminimalisir biaya, serta mampu bekerja tanpa pengawasan atasan melalui 

komitmen organisasi yang terdiri dari rasa bahagia bekerja dalam organisasi, rasa 

memiliki, rasa menjadi bagian dari organisasi, rasa sulit meninggalkan organisasi, 

dan kewajiban untuk setia pada organisasi. 

5. Pengaruh cyberloafing terhadap kinerja guru dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel moderasi 
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Berdasarkan uji hipotesis tersebut disimpulkan bahwa komitmen organisasi 

tidak mampu memoderasi pengaruh cyberloafing terhadap kinerja guru. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu & Majang (2022) 

mengatakan bahwa Cyberloafing tidak memediasi pengaruh  komitmen 

organisasional terhadap kinerja  karyawan
115

. Berbeda dengan penelitian (Ozler, 

2012) mengatakan bahwa Cyberloafing dipengaruhi oleh sikap karyawan terhadap 

organisasi.
116

 

Faktor lain yang mempengaruhi cyberloafing adalah faktor organisasi.  Faktor  

organisasi memiliki beberapa faktor dimana salah satunya adalah komitmen   

organisasional. Komitmen organisasional merupakan suatu  perasaan  dari  individu  

terhadap tujuan dan nilai suatu organisasi, dalam hubungannya dengan peran individu 

tersebut terhadap upaya pencapaian tujuan serta nilai-nilai organisasi.  Hal tersebut  

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang aktif antara karyawan  dengan organisasi, 

sehingga penting bagi karyawan untuk memiliki komitmen terhadap organasisai 

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki guru Man 1 

dan Man 2 ternyata sudah memiliki komitmen organisasi yang cukup baik, sehingga 

dalam penelitian ini mampu menanggulangi dampak negatif dari cyberloafing 

tersebut. Para guru yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi mampu menekan 

tindakan cyberloafing dengan kata lain para guru mampu menghindari tindakan 

mengakses internet pada saat jam kerja yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. 
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6. Pengaruh islamic work ethic terhadap kinerja guru dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel moderasi 

Berdasarkan uji hipotesis tersebut disimpulkan bahwa komitmen organisasi 

memperkuat pengaruh islamic work ethic terhadap kinerja guru. Hal ini membuktikan 

bahwa jika Islamic work ethic dapat diterapkan sepenuhnya bagi seluruh guru-guru 

ketika mulai bekerja atau mengajar akan cenderung lebih puas terhadap pekerjaannya 

dan menyebabkan kuatnya rasa komitmen organisasi dalam bekerja.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumiatun (2014) menyatakan bahwa 

variabel etika kerja islami mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap      

kinerja pengajaran dosen. Hal ini berarti dosen dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya selalu menekankan kejujuran, kerja keras, tidak membuang- buang waktu   

dan menganggap apa yang dikerjakan adalah bermanfaat.
117

 Sejalan dengan 

Penelitian Kibria, dkk, (2020) melibatkan 228 karyawan sebagai partisipan.  Hasil  

dari penelitian adalah etika kerja Islami berperan  positif terhadap  kepuasan  kerja,  

komitmen organisasi,dan kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di Pakistan  yang 

dianggap termasuk Negara-negara berkembang dengan mayoritas penduduk 

beragama Islam, sehingga belum tentu hasilnya akan serupa apabila dilakukan di 

negara  maju  dengan  penduduk  muslim merupakan minoritas. 

Seseorang dengan komitmen tinggi terhadap organisasi dan pekerjaan terbukti 

menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komitmen yang rendah.
118

 

Seseorang yang berkomitmen terhadap organisasinya akan melakukan pekerjaan 

dengan sepenuh hati dan bersedia tetap bekerja pada organisasi tersebut dalam situasi 
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apapun. Dengan demikian, kinerja guru tidak hanya ditentukan oleh etos kerja Islami 

yang senantiasa dikedepankan, tetapi juga tergantung seberapa kuat guru tersebut 

memiliki loyalitas dan komitmen terhadap organisasinya. Etika kerja Islami 

merupakan akhlak dalam bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seorang guru yang 

memiliki etika kerja Islami akan melaksanakan tugasnya dengan itqan (profesional) 

karena menyadari bahwa bekerja profesional adalah bagian dari ibadah 

Seorang muslim bekerja sebagai guru yang memilki etika kerja islam yang 

tinggi akan merasakan bahwa bekerja itu niatnya lebih mengutamakan akhirat untuk 

mendapatkan ridha dari Allah SWT, sehingga pekerjaannya dapat melahirkan materi 

sekaligus amal yang mulia yang dapat menyenangkan Allah dan bermanfaat bagi diri 

mereka sendiri baik di dunia maupun di akhirat. 



 
 

109 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa emotional intelligence 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini berarti 

semakin tinggi kecerdasan emosional akan semakin tinggi pula kinerja 

guru MAN 1 dan MAN 2 Kota Makassar. Sebaliknya, semakin rendah 

kecerdasan emosional akan rendah pula kinerja guru. 

2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Cyberloafing berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini berarti semakin tinggi 

perilaku cyberloafing yang dilakukan oleh guru maka dapat 

mengakibatkan  

Semaki tinggi pula  kinerja guru MAN 1 dan MAN 2 Kota Makassar. 

3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Islamic work ethic 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini berarti 

bahwa jika kesadaran akan etika kerja Islam ditingkatkan, maka akan 

memberikan dampak bagi meningkatnya tingkat kinerja guru. 

4. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

memperkuat pengaruh emotional intelligence terhadap kinerja guru. Hal 

ini membuktikan bahwa semakin cerdas individu seorang guru dalam 

mengelola kecerdasan emosionalnya maka komitmen individu guru 

tersebut akan semakin kuat terhadap organisasi sehingga menjadikan 

kinerja guru menjadi lebih baik lagi.  
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5. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak 

mampu memoderasi pengaruh cyberloafing terhadap kinerja guru. Hal ini 

menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki guru-guru di Man 

1 dan Man 2 ternyata sudah memiliki komitmen organisasi yang cukup 

baik, sehingga dalam penelitian ini mampu menanggulangi dampak 

negative dari cyberloafing tersebut. 

6. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

memperkuat pengaruh islamic work ethic terhadap kinerja guru. Hal ini 

membuktikan bahwa jika Islamic work ethic dapat diterapkan sepenuhnya 

bagi seluruh guru-guru ketika mulai bekerja atau mengajar akan cenderung 

lebih puas terhadap pekerjaannya dan menyebabkan kuatnya rasa 

komitmen organisasi dalam bekerja.  

B. Implikasi 

Implikasi penelitian ini berisi saran-saran atau rekomendasi yang 

penulis pandang perlu untuk para pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagi pihak Madrasah atau atasan yang terkait, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam regulasi 

kebijakan terhadap perilaku Cyberloafing pada para guru-guru di 

Madrasah. Serta, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk 

mengembangkan program pelatihan Kecerdasan Emosional. Program 

tersebut dapat membantu guru meningkatkan kesadaran dan 

keterampilan EQ mereka, yang pada gilirannya dapat memperkuat 

hubungan dengan guru siswa, dan kolega, dan meningkatkan kualitas 

pengajaran secara keseluruhan. 
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2. Bagi Guru Madrasah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan 

evaluasi diri guna memberikan gambaran mengenai emotional 

intelligence, perilaku Cyberloafing dan Islamic work ethic yang 

mereka lakukan sehingga dapat membantu mereka dalam 

meningkatkan kontrol diri dan kinerja kerjanya. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai rujukan atau perbandingan dalam penelitian 

selanjutnya, serta dapat memperkaya penelitian sejenis dengan 

menambahkan beberapa variabel diluar penelitian ini. Juga diharapkan 

untuk mengkaji lebih banyak sumber ataupun referensi terkait dalam 

penelitian ini. 
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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Perkenalkan, nama saya Dina Novianti, mahasiswa Pascasarjana Ekonomi 

Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang sedang masa 

penyelesaian tugas akhir (tesis) penelitian yang berjudul “Pengaruh Emotional 

Intelligence, Cyberloafing dan  Islamic Work Ethic Terhadap Kinerja Guru 

Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Sekolah 

Madrasah di Makassar”. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya selaku 

peneliti membutuhkan bantuan dari Bapak/Ibu/ Sdr/i sekalian dalam rangka 

penyelesaian tugas akhir (tesis) ini melalui kesediaan mengisi kuisioner yang telah 

saya sediakan. 

Bantuan Bapak/Ibu/Sdra/i dalam mengisi kuesioner akan sangat 

membantu saya dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Atas 

perhatian, kesediaan dan bantuan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : ………………………………. 

Umur   :    20-25 Tahun         26-30 Tahun 

     31-40 Tahun            > 40 Tahun 

Pendidikan Terakhir :  SMA       S1         S2 

     S3       Lainnya 

Jenis Kelamin  :         Laki-Laki     Perempuan 

  



 
 

 
 

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

Adapum bentuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut : 

1. Kepada Bapak/Ibu/Sdra/I diharapkan untuk menjawab seluruh 

pernyataan yang ada dengan jujur dan apa adanya. 

2. Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilih satu alternative 

jawaban paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

3. Semakin tinggi tingkat kesetujuan Bapak/Ibu/Sdra/I pada pernyataan 

tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap 

peneltian ini. 

4. Terdapat 5 (lima) alternative jawaban yang dapat di pilih yaitu sebagai 

berikut: 

SS (5) = Sangat Setuju 

S (4) = Setuju 

KS (3) = Kurang Setuju 

TS (2) = Tidak Setuju 

STS (1) = Sangat Tidak Setuju 

No 
Pernyataan 

STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

Emotional Inttelligence (X1) 

1 

saya bisa mengenali emosi diri 

saya sendiri, kekuatan dan batasan 

saya serta kemampuan diri saya.           

2 

Saya mudah beradabtasi, mudah 

menerima gagasan baru dan 

mampu mengelola perubahan yang 

ada.           

3 

Saya memiliki kekuatan untuk 

selalu berpikir positif dan 

mendorong diri saya untuk bisa 

berprestasi.            

4 

Mampu menerima sudut pandang 

orang lain dan peka terhadap 

perasaan orang lain.            



 
 

 
 

5 

Saya mampu memberikan pesan 

yang jelas dan menginspirasi  serta 

bernegosiasi dengan orang lain.           

Cyberloafing (X2)  

6 

Saya sering menggunakan wifi 

kantor untuk urusan pribadi di saat 

jam kerja.           

7 

Saya sering memainkan 

handphone pribadi saya diluar 

kepentingan pekerjaan di saat jam 

kerja.           

8 

Saya sering membuka situs media 

sosial 

(whatsapp,instagram/fb/tiktok/dll)

baik dari handphone  maupun 

computer di saat jam kerja.            

9 

Saya sering membuka dan 

mengirim atau menerima email 

pribadi pada saat jam kerja.           

10 

Saya sering menggunakan internet 

untuk mengunjungi web-web  

ataupun berbelanja online 

shopping di luar kepentingan 

kerja.           

Islamic Work Ethic(X3)  

11 

Dalam melaksanakan pekerjaan 

meniatkan dalam hati sebagai 

ibadah karena Allah SWT.           

12 

Didalam pekerjaan saya, saya 

mengutamakan kepercayaan yang 

dibangun dalam melakukan 

pekerjaan.            

13 
Saya selalu mengerjakan pekerjaan  

sesuai tupoksi saya.            

14 

Saya berusaha adil kepada rekan 

kerja, anak siswa didik dan 

siapapun yang berhubungan 

dengan pekerjaan.           

 Kinerja Guru(Y)  

15 
Saya membuat rencana 

pembelajaran sebelum mengajar.           

16 

Saya mempersiapkan diri dalam 

penguasaan materi setiap mau 

mengajar.            

17 Saya menyajikan materi sesuai           



 
 

 
 

dengan langkah proses 

pembelajaran di RPP.  

18 

Setiap ada pertanyaan  dari siswa, 

saya akan menjelaskan sampai 

siswa tersebut mengerti.           

19 

Saya menguasai metode dan 

menggunakan strategi yang 

menarik untuk anak siswa didik.       

20 

Setiap selesai mengajar, saya 

memberikan tugas rumah pada 

peserta didik.           

21  
Saya memberikan tugas kepada 

peserta didik dengan jelas.       

22 

Saya mengelola kelas dengan 

efektif tanpa mendominasi proses 

pembelajaran.      

23 

Saya memberikan penilaian secara 

objektif sesuai dengan kemampuan 

siswa.      

24 
Saya memberikan soal latihan 

setelah materi selesai disampaikan.       

Komitmen Organisasi (M) 

25 
Saya selalu melakukan absensi 

sesuai dengan peraturan disekolah.      

26 
Saya datang dan masuk mengajar 

dengan tepat waktu.       

27 
Saya tidak meninggalkan sekolah 

pada saat jam kerja tanpa izin.       

28 
Saya mampu bekerjasama dengan 

guru-guru disekolah.       

29 
Saya memiliki kepuasan terhadap 

tugas yang diberikan kepada saya.       

 

  



 
 

 
 

Lampiran 3. Tabulasi Data Hasil Kuesioner 

EI
1 

EI
2 

EI
3 

EI
4 

EI
5 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

IWE
1 

IWE
2 

IWE
3 

IWE
4 

KG
1 

KG
2 

KG
3 

KG
4 

KG
5 

KG
6 

KG
7 

KG
8 

KG
9 

KG1
0 

KO
1 

KO
2 

KO
3 

KO
4 

KO
5 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 

3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 

4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 

5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 

4 4 4 4 4 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

5 4 5 5 4 3 2 2 2 2 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

5 3 4 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 4 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

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

4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 

3 4 4 3 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 

5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 2 4 3 

4 4 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 5 4 

3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 

5 4 4 5 4 4 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

4 5 5 4 4 2 1 2 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 

3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 

5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 

 
 

5 4 4 5 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 

5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 4 2 1 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 4 4 2 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 5 4 4 5 4 3 4 2 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

4 4 5 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 

5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 

4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 

5 4 4 4 4 5 3 2 2 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 

5 3 4 4 3 3 2 2 3 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 

5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 

4 4 4 3 4 5 2 3 4 2 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 

5 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 

5 4 4 4 4 3 3 2 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 

4 4 5 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 

4 3 5 4 4 2 2 2 2 2 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 

5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 3 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



 
 

 
 

5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 4 2 2 1 2 2 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 

5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 

5 4 4 5 4 4 2 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 5 4 2 2 2 2 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 5 4 4 3 4 3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 

5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 

5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 5 5 5 5 5 

5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 

5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 

5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

5 4 5 5 4 4 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 

5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 

4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 

5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 



 
 

 
 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

4 4 4 5 4 3 3 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 4 2 2 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 

4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 4 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 

5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 

 
 

5 4 4 5 4 4 2 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 5 4 2 2 2 2 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 

5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 

5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 

5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 

4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 

5 5 5 5 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 4 2 1 2 1 1 2 2 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 

5 5 4 5 4 5 4 3 4 2 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 4 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

4 4 5 5 4 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 

5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 4 4 2 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 



 
 

 
 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 4 5 4 3 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 

4 4 5 4 4 5 4 3 4 2 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 5 5 5 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 



 
 

 
 

Lampiran 4. Hasil Smart PLS 

1. Deskriptif Responden 

Umur 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

> 40 Tahun 82 51,9 51,9 51,9 

20-25 Tahun 11 7,0 7,0 58,9 

26-30 Tahun 32 20,3 20,3 79,1 

31-40 Tahun 33 20,9 20,9 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

S1 121 76,6 76,6 76,6 

S2 35 22,2 22,2 98,7 

S3 2 1,3 1,3 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

 

Jenis Kelamin 
  

 
 
 

 

 

2. Deskriptif Variabel Penelitian 

 

Variabel Emotional Intelligence 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS N S SS 

X1.1 0 2 6 68 82 4,46 

X1.2 0 1 9 101 47 4,23 

X1.3 0 2 4 91 61 4,34 

X1.4 0 2 7 85 64 4,34 

X1.5 0 1 6 132 19 4,07 

Mean 4,28 

 

  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-Laki 65 41,1 41,1 41,1 

Perempuan 93 58,9 58,9 100,0 

Total 158 100,0 100,0  



 
 

 
 

Variabel Cyberloafing 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS N S SS 

X2.1 3 17 53 72 13 3,47 

X2.2 5 24 69 52 8 3,22 

X2.3 6 27 71 38 16 3,20 

X2.4 6 35 60 49 8 3,11 

X2.5 6 49 68 28 7 2,88 

Mean 3,18 

 

Variabel Islamic Work Ethic 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS N S SS 

X3.1 0 2 5 26 125 4,73 

X3.2 1 1 3 59 94 4,54 

X3.3 1 0 10 57 90 4,49 

X3.4 0 1 8 62 87 4,49 

Mean 4,56 

 

Variabel Kinerja Guru 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS N S SS 

Y1 0 0 5 45 108 4,65 

Y2 0 0 4 50 104 4,63 

Y3 0 0 4 68 86 4,52 

Y4 0 1 5 87 65 4,37 

Y5 0 1 6 84 67 4,37 

Y6 0 1 12 95 50 4,23 

Y7 0 0 11 95 52 4,26 

Y8 0 1 3 85 69 4,41 

Y9 0 0 5 64 89 4,53 

Y10 0 1 9 84 64 4,34 

Mean 4,43 

 

  



 
 

 
 

Variabel Komitmen Organisasi 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS N S SS 

M1 0 1 6 54 97 4,56 

M2 0 1 5 61 91 4,53 

M3 0 2 4 61 91 4,53 

M4 0 1 6 64 87 4,50 

M5 0 1 11 77 69 4,35 

Mean 4,49 

 

3. Uji Validitas 

a. Convergent Validity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Outer Loading 
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AVE 

 Average variance extracted (AVE) 

Komitmen Organisasi 0,771 

Emotional Intelligence 0,655 

Cyberloafing 0,735 

Islamic Word Ethic 0,743 

Kinerja Guru 0,557 

 

b. Discriminant Validity 

Cross Loading 

 

Komitmen 

Organisasi 

Emotional 

Intelligence 
Cyberloafing 

Islamic 

Word Ethic 

Kinerja 

Guru 

M Komitmen 

Organisasi x 

X1 Emotional 

Intelligence 

Komitmen 

Organisasi x 

Cyberloafing 

Komitmen 

Organisasi 

x Islamic 

Word 

Ethic 

M1 0,905 -0,167 -0,034 -0,042 -0,140 0,218 -0,019 0,111 

M2 0,877 -0,058 0,003 0,012 -0,065 0,137 -0,003 0,053 



 
 

 
 

M3 0,895 -0,114 -0,056 -0,038 -0,097 0,166 0,012 0,041 

M4 0,927 -0,114 0,004 -0,089 -0,101 0,171 -0,032 0,057 

M5 0,777 -0,092 0,046 -0,120 -0,118 0,177 -0,022 0,068 

X1.1 -0,103 0,798 -0,052 0,462 0,564 -0,027 0,030 -0,096 

X1.2 -0,133 0,819 -0,131 0,328 0,552 0,070 -0,001 -0,010 

X1.3 -0,172 0,803 -0,197 0,387 0,522 0,045 -0,015 -0,042 

X1.4 -0,128 0,881 -0,188 0,479 0,613 -0,014 0,024 -0,110 

X1.5 0,021 0,738 -0,026 0,311 0,437 0,180 -0,121 -0,031 

X2.1 0,027 -0,077 0,768 -0,038 -0,220 -0,099 0,034 -0,132 

X2.2 -0,007 -0,107 0,905 -0,083 -0,230 0,067 -0,091 -0,069 

X2.3 -0,028 -0,140 0,876 -0,075 -0,222 0,016 -0,001 -0,047 

X2.4 -0,046 -0,155 0,884 -0,092 -0,258 -0,053 -0,024 -0,104 

X2.5 0,022 -0,169 0,846 -0,133 -0,214 0,017 -0,036 -0,080 

X3.1 -0,126 0,403 -0,017 0,818 0,411 0,035 -0,075 -0,046 

X3.2 -0,018 0,465 -0,073 0,898 0,419 -0,102 -0,088 -0,202 

X3.3 0,006 0,401 -0,090 0,854 0,350 -0,152 -0,059 -0,247 

X3.4 -0,089 0,422 -0,150 0,875 0,469 -0,033 -0,102 -0,083 

Y1 -0,117 0,421 -0,216 0,438 0,709 0,224 -0,098 0,208 

Y2 -0,143 0,469 -0,185 0,437 0,763 0,218 -0,035 0,177 

Y3 0,005 0,387 -0,215 0,435 0,707 0,215 -0,132 0,182 

Y4 -0,126 0,567 -0,183 0,370 0,793 0,226 -0,050 0,172 

Y5 -0,055 0,468 -0,228 0,253 0,700 0,235 -0,104 0,204 

Y6 -0,042 0,503 -0,179 0,324 0,749 0,251 -0,174 0,189 

Y7 -0,066 0,485 -0,232 0,333 0,747 0,224 -0,204 0,141 



 
 

 
 

Y8 -0,122 0,619 -0,165 0,364 0,790 0,244 -0,070 0,162 

Y9 -0,159 0,464 -0,100 0,339 0,719 0,191 -0,047 0,187 

Y10 -0,099 0,566 -0,294 0,322 0,776 0,158 -0,077 0,151 

Komitmen 

Organisasi x 

Emotional 

Intelligence 

0,206 0,053 -0,013 -0,068 0,292 1,000 -0,237 0,639 

Komitmen 

Organisasi x 

Cyberloafing 

-0,016 -0,013 -0,028 -0,096 -0,130 -0,237 1,000 -0,183 

Komitmen 

Organisasi x 

Islamic 

Word Ethic 

0,081 -0,074 -0,101 -0,161 0,235 0,639 -0,183 1,000 

 



 
 

 
 

Fornell-Larcker Criterion 

 

Komitmen 
Organisasi 

Emotional 
Intelligence 

Cyberloafing 
Islamic 
Word 
Ethic 

Kinerja 
Guru 

Komitmen Organisasi 0,878 
    Emotional Intelligence -0,133 0,809 

   Cyberloafing -0,009 -0,152 0,857 
  Islamic Word Ethic -0,070 0,492 -0,098 0,862 

 Kinerja Guru -0,126 0,669 -0,268 0,483 0,746 

 

4. Uji Reliabilitas 

 

Cronbach's 
alpha 

Composite 
reliability (rho_a) 

Composite 
reliability (rho_c) 

Komitmen Organisasi 0,925 0,952 0,944 

Emotional Intelligence 0,868 0,876 0,904 

Cyberloafing 0,909 0,913 0,932 

Islamic Word Ethic 0,885 0,893 0,920 

Kinerja Guru 0,911 0,915 0,926 

 

5. R Square 

 

 
R-square R-square adjusted 

Kinerja Guru 0,615 0,597 

 

  



 
 

 
 

6. Hasil Hipotesis 

 

 

Original 
sample (O) 

Sample mean 
(M) 

Standard 
deviation 
(STDEV) 

T statistics 
(|O/STDEV|) 

P values 

Emotional Intelligence -> Kinerja Guru 0,519 0,519 0,063 8,248 0,000 

Cyberloafing -> Kinerja Guru -0,145 -0,148 0,057 2,557 0,011 

Islamic Word Ethic -> Kinerja Guru 0,247 0,253 0,064 3,855 0,000 

Komitmen Organisasi -> Kinerja Guru -0,092 -0,091 0,069 1,322 0,186 

Komitmen Organisasi x Emotional Intelligence -> 
Kinerja Guru 

0,159 0,156 0,077 2,070 0,038 

Komitmen Organisasi x  Cyberloafing -> Kinerja 
Guru 

-0,030 -0,034 0,061 0,488 0,626 

Komitmen Organisasi x Islamic Word Ethic -> 
Kinerja Guru 

0,202 0,179 0,096 2,106 0,035 

 
 
  



 
 

 
 

Lampiran 5. Dokumentasi Peneliti 
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