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ABSTRAK 

Nama  : Ardhy Abdillah 
Nim  : 90200118121 
Judul : “Pengaruh Tingkat Kecerdasan Emosional Dan 

Karakteristik individu terhadap Organizational 
Citizenship Behavior Dengan Followership Sebagai 
Pemoderasi pada pegawai  Kementrian Agama 
Kabupaten Sinjai” 

 

           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat 
Kecerdasan Emosi terhadap Organizational Citizenship Behavior pada 
pegawai  Kementrian Agama Kabupaten Sinjai, pengaruh Karakteristik 
Individu terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Pegawai  
Kementrian Agama Kabupaten Sinjai,  Followership memoderasi Tingkat 
Kecerdasan Emosi pada Pegawai  Kementrian Agama Kabupaten Sinjai, 
Followership memoderasi Karakteristik Individu pada Pegawai  Kementrian 
Agama Kabupaten Sinjai. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 
kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data yang berbentuk 
angka pada analisis statistik (Sugiyono, 2001, hlm 43). Penelitian ini 
merupakan penelitian yang bersifat kausal komparatif yaitu suatu metode 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
(Tingkat kecerdasan emosi dan Karakteristik Individu) terhadap variabel 
dependen (Organizational Citizenship Behavior Dengan Followership Sebagai 
Variabel Moderating) pada perusahaan perbankan.  

Hasil penelitian bahwa variable kecerdasan emosi berpengaruh positif 

terhadap Organizational Citizenship Behaviour, karaktersitik individu 

berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behaviour, followership 

memoderasi hubungan kecerdasan emosi terhadap Organizational Citizenship 

Behaviour, followership memoderasi hubungan karakteristik individu terhadap 

Organizational Citizenship Behaviour. 

Kata kunci: Kecerdasan Emosional, Karakteristik Individu, Organizational 
Citizenship Behavior, Followership.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam suatu organisasi sumber daya manusia menjadi penentu berjalan 

tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan, dimana 

manusia sendiri merupakan faktor penggerak berjalannya sebuah organisasi 

menjadi lebih baik kedepannya (Shani, 2018. hlm 9). Manusia yang terlibat 

dalam organisasi ini disebut juga pegawai (Pourmand, 2020, hlm 13). 

Menurut Lubis (2019. hlm 11) mengatakan bahwa Pegawai atau staff 

merupakan para manusia yang bekerja baik secara jasmaniah maupun 

rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena 

itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai 

tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya Widjaja dalam (Triwibowo, 2019. 

hlm 8) mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan 

dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun 

dalam badan-badan usaha”. Oleh karena itu para pegawai haruslah bekerja 

dengan lebih kreatif dan cekatan serta bekerja dengan ketulusan/kerelaan 

tanggung jawab atas pekerjaannya yang juga dikenal dengan istilah 

Organizational Citizenship Behavior (Near, 2019. hlm 7). 

Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku yang memberikan 

kontribusi positif dan menguntungkan suatu organisasi (Triwibowo, 2019. 

hlm 10). Staff yang menolong rekan kerja yang mengalami kesulitan adalah 

perilaku yang bukan menjadi tolak ukur penilaian (Nisar, 2014. hlm 14). 

Perasaan tolong menolong ini muncul jika pegawai dapat bekerja lebih dari 

tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki rasa empati terhadap rekan 

kerja yang mengalami kesulitan. (Kirby, 2020. hlm 10). Lebih lanjut Khalid 

(2018, hlm 7) mengatakan Organizational Citizenship Behavior adalah 

perbuatan atau perilaku yang tidak dapat dilihat secara langsung baik kepada 

rekan kerja maupun terhadap organisasi, dikarenakan perilaku tersebut 
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merupakan perilaku yang dilakukan diluar dari tugas tanggung jawab yang 

memberikan manfaat bagi organisasi.  

Berbagai macam fenomena yang sering kita dapati dalam sebuah 

organisasi baik perusahaan ataupun instansi dimana adanya karyawan atau 

staf yang melakukan pekerjaan diluar dari tugas dan tanggung jawab dari 

pekerjaannya secara pribadi (Andin, 2021. hlm 6), namun itu sangat 

memberikan dampak yang baik atau dengan kata lain sangat membantu 

dalam kemajuan perusahaan atau organisasi tersebut, seperti membantu 

rekan kerja yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan dalam 

mengerjakan tugas ataupun perintah pimpinan yang masih terkait dengan 

tugas perusahaan. hal-hal seperti inilah yang  disebut sebagai gambaran dari 

Organizational Citizenship Behavior (Sri Lestari, 2010. hlm 14). 

Berdasarkan wawancara awal dengan kepala kepegawaian Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Sinjai, mendapati bahwa terdapat beberapa 

pegawai yang tidak termasuk dalam kriteria Organizational Citizenship 

Behavior. Mereka banyak yang malas masuk kantor, pekerjaan yang sering 

terhambat dikarenakan suka menunda pekerjaan, kurang cekatan, dan tidak 

bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya.  

Organization Citizenship Behavior merupakan perilaku individu yang 

mengerjakan tugas diluar job description yang menjadi Altruism  

(Ta’awun/menolong)  sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-

Maidah/5;2) : 

 

ثمِْ  عَلَى تعَاَوَنوُْا وَلَ  وَالتَّقْوٰى   الْبِر ِ  عَلَى وَتعَاَوَنوُْا  وَاتَّقوُا وَالْعدُْوَانِ  الِْ انَِّ  اٰللَّ  ۖ   اٰللَّ  ۖ 

الْعِقاَبِ  شَدِيْدُ   

 

Terjemahnya :  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan Dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan”.  
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Dalam  Tafsir Al-Muyassar mengatakan bahwa tafsiran dari terjemahan 

diatas ialah “dan tolong menolonglah diantara kalian wahai kaum mukminin, 

dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dan janganlah 

kalian saling menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan 

pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, dan waspadalah kalian dari 

melanggar perintah Allah, karena sesungguhnya Dia amat dahsyat siksanya. 

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman 

untuk saling membantu dalam perbuatan baik. Berikut ini yang disebut 

dengan Albirr (kebajikan) meninggalkan kemungkaran yang merupakan 

peningkatan ketakwaan. Allah juga melarang mereka saling mendukung 

kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram. Imam 

Ibnul Qayyim rahimahullah juga menyatakan bahwa seseorang tidak luput 

dari dua kewajiban, kewajiban menjaga hubungan individu terhadap Allah 

SWT dan menjaga hubungan sosial terhadap sesamanya 

          Ada beberapa factor yang mempengaruhi  Organizational Citizenship 

Behavior ini diantaranya adalah tingkat kecerdasan Emosi dan Karakteristik 

individu seseorang (Near, 2019. hlm 5). Kecerdasan emosional adalah 

kecerdasan yang fokusnya memahami, mengenali, merasakan, mengelola, 

memimpin perasaan diri sendiri dan orang lain serta mengaplikasikannya 

dalam kehidupan pribadi dan sosial (Nisar, 2014. hlm 15). Inilah ciri khas 

yang menunjukkan perbedaan seseorang tentang motivasi, inisiatif, 

kemampuan untuk tetap tegar menghadapi tugas sampai tuntas atau 

memecahkan masalah atau bagaimana menyesuaikan perubahan yang terkait 

erat dengan lingkungan yang mempengaruhi kinerja individu (Rahman, 

2013, hlm 44). 

Kecerdasan Emosional (EI) didasari oleh teori Kecerdasan Majemuk 

(Multiple Intelligence) dari Gardner (1993, hlm 55) melalui bukunya Frames 

of Mind. Dalam bukunya tersebut, Gardner menyatakan bahwa kecerdasan 

bukanlah sesuatu yang tunggal seperti dinyatakan dalam konsep IQ, 
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melainkan kecerdasan memiliki spektrum yang luas. Spektrum kecerdasan 

tersebut mencakup tujuh jenis kecerdasan, yaitu : (1) kecerdasan verbal, 

(2) kecerdasan visual, (3) kecerdasan logis- matematis, (4) kecerdasan 

musikal, (5) kecerdasan kinestetik, (6) kecerdasan intrapribadi 

(intrapersonal), (7) kecerdasan interpribadi (interpersonal).  

         Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini 

dengan judul “Pengaruh Tingkat Kecerdasan Emosi dan Karakteristik 

Individu Terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan 

Followership Sebagai Pemoderasi pada Pegawai Kementrian Agama 

Kabupaten Sinjai”. 

B. Rumusan Masalah 

      Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Apakah tingkat kecerdasan emosi berpengaruh  tehadap organizational 

citizenship behavior pada Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Sinjai? 

2. Apakah karakteristik individu berpengaruh terhadap organizational 

citizenship behavior pada Pegawai Kementrian Agama Kabuupaten 

Sinjai? 

3. Apakah followership memoderasi tingkat kecerdasan emosi pada 

Pegawai Kementrian Agama Kabuupaten Sinjai? 

4. Apakah followership memoderasi karakteristik individu pada Pegawai 

Kementrian Agama Kabuupaten Sinjai? 

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 ialah sebagai berikut : 
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1.Pengaruh Tingkat Kecerdasan Emosi terhadap Organizational 

Citizenship Behavior pada Pegawai Kementrian Agama Kabupaten 

Sinjai. 

         Prasetyo (2008) karakteristik individu merupakan karakter seorang 

individu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa unsur pokok diatas merupakan 

satu kesatuan yang jika dimiliki atau ada pada diri seseorang, maka hal 

tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif baik dalam sebuah 

perusahaan atau organisasi maupun hubungan antar sesama karyawan dan 

pimpnannya yang dapat memberikan kontribusi positif yang dapat 

menguntungkan bagi perusahaan atau yang dikenal dengan Organizational 

Citizenship Behavior.  

Kemudian menurut Goleman (1996) membagi kecerdasan emosi 

menjadi 5 bagian, diantaranya ialah mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina 

hubungan. Dari teori tersebut, maka diketahui bahwa kecerdasan emosi 

merupakan kecerdasan untuk mengendalikan diri dari hal yang negative 

serta membangun hubungan baik kepada sesama.  

H1: Kecerdasan Emosi berpengaruh positif terhadap  Organizational 

Citizenship Behavior pada Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Sinjai. 

2. Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Organizational 

Citizenship      Behavior Pada Pegawai Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten Sinjai. 

       Karakteristik individu meliputi karakteristik demografis (latar belakang 

keluarga, pengalaman, dan usia) serta karakteristik psikologis yang terdiri 

dari sikap, kepribadian, pembelajaran, dan motivasi (Saragih, Sinulingga, & 

Siahaan, 2019). Zehir, Muceldili, & Zehir (2012) menyatakan Organizational 

Citizenship Behavior memberikan hasil yang positif bagi organisasi, 

meningkatkan produktifitas kinerja organisasi, serta memudahkan 

koordinasi kegiatan antar tim dan kelompok kerja. Lee et al. (2013) 
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menyatakan Organizational Citizenship Behavior sebagai perilaku karyawan 

yang mau melakukan pekerjaan diluar tugas utamanya, perilaku dan sikap 

karyawan ini sangat membantu organisasi untuk berkembang. 

 Darsana (2013) dan Leephaijaroen (2016) menunjukkan dalam risetnya 

bahwa personality secara langsung berpengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior. Dari kedua pernyataan tersebut 

diketahui bahwa untuk memberikan kontribusi positif dan menguntungkan 

bagi perusahaan, maka karakteristik individu dari para pegawai atau 

karyawan menjadi factor yang sangat penting yang diharuskan untuk dimiliki 

setiap karyawan. 

H2: Karakteristk Individu berpengaruh positif terhadap  Organizational 

Citizenship Behavior pada Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Sinjai. 

3. Followership memoderasi Tingkat Kecerdasan Emosi pada 

Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Sinjai. 

Followership yang efektif dapat menunjukkan kompetensi dan 

menguasai keterampilan yang diperlukan untuk tampil baik di lingkungan 

kerja dan berguna untuk organisasi. Pengikut yang efektif dapat mengelola 

diri dengan baik dan mampu bekerja tanpa pengawasan yang ketat. 

Followership juga diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengikuti 

arahan dan memberi dukungan secara efektif kepada pemimpin dan 

organisasi oleh Thach, Thompson, & Moris (2015). 

 Cooper dan Sawaf (1997) dalam bukunya Executive EQ 

mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan merasakan, 

memahami dan secara efektif mengaplikasikan kekuatan serta kecerdasan 

emosi sebagai sebuah sumber energi manusia, informasi, hubungan dan 

pengaruh. Kecerdasan emosi menuntut dimilikinya perasaan, belajar 

mengakui, menghargai pada diri dan orang lain serta menanggapinya dengan 

tepat, menerapkan energi positif secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari kedua pengertian tersebut diketahui bahwa untuk memberikan 
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kontribusi positif dan menguntungkan bagi perusahaan, maka kecerdasan  

emosi merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan. 

H3: Followership memoderasi Tingkat Kecerdasan Emosi pada Pegawai 

Kementrian Agama Kabupaten Sinjai. 

4. Followership memoderasi Karakteristik Individu pada Pegawai 

Kementrian Agama Kabupaten Sinjai. 

          Followership sangat penting dalam sebuah organisasi, tetapi menjadi 

topik yang tidak menarik dan tidak tereksplorasi. Mengikuti ide Kelley 

(1988), ada dua dimensi dalam Followership yakni keterlibatan aktif dan 

pemikiran kritis dan independen. Keterlibatan aktif berkaitan dengan 

bagaimana Karakteristik Individu memulai suatu tindakan. Mereka akan 

mencoba memastikan fungsi dan aktivitas sebagai bentuk tanggung jawab. 

Dalam hal ini, mereka memulai tindakan berdasar nilai yang mana mereka 

mereka bertidak secara inisiatif, berani, dan memiliki rasa kepemilikan.  

            Sedangkan pemikiran kritis dan independen berhubungan dengan 

bagaimana individu sangat ingin menjadi inovatif dan kreatif dengan berpikir 

mandiri tanpa bergantung pada pemimpinnya, memberikan kritik jika 

dibutuhkan, serta mengevaluasi aktivitas di dalam organisasi. Ketika mereka 

menunjukkan tindakan tersebut, mereka cenderung dapat mengidentifikasi 

organisasi mereka. 

H4: Followership memoderasi karakteristik individu pada Pegawai 

Kementrian Agama Kabupaten Sinjai. 

D. Definisi Operasional 

Operasional Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat (nilai 

dari orang, objek atau kegiatan) yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2001, hal 61). Variabel penelitian terbagi atas dua yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Adapun yang merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini adalah tingkat kecerdasan emosi dan 

karateristik individu. Kemudian variabel dependen dalam penelitian ini 
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adalah Organizational Citizenship Behavior Dengan Followership Sebagai 

Variabel Moderating, sebagai berikut : 

      a.Variabel Bebas (Independent Varibel) 

1.Kecerdasan emosional atau Emotional Intelligence merujuk kepada 

kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain. 

Kecerdasan emosional mencakup kemampuan-kemampuan yang berbeda, 

tetapi saling melengkapi dengan kecerdasan akademik. 

2. Karakteristik individu adalah ciri khas yang menunjukkan perbedaan 

seseorang tentang motivasi, inisiatif, kemampuan untuk tetap tegar 

menghadapi tugas sampai tuntas atau memecahkan masalah atau bagaimana   

menyesuaikan perubahan yang terkait erat dengan lingkungan yang 

mempengaruhi kinerja individu. 

     b. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Organizational Citizenship Behavior  merupakan perilaku sukarela dari 

seorang pekerja untuk mau melakukan tugas atau pekerjaan diluar tanggung 

jawab atau kewajibannya demi kemajuan dan keuntungan organisasinya. 

      c. Variabel Moderasi 

Followership merupakan konsep yang penting,akan tetapi kurang mendapat 

perhatian dikarenakan kebanyakan manusia umumnya melihat pada sosok 

pemimpin ketika sebuah organisasi mengalami peningkatan atau kemajuan. 

E. Penelitian Terdahulu  

Didalam penelitian ini,penulis menggunakan penelitian terdahulu 

sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam 

menyususun penelitian ini. Penelitian sebelumnya sebagai acuan dan 

referensi penulis dan memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. 

Penulis telah menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

bahasan didalam penelitian ini. Terdapat beberapa hasil penelitian yang 

sejalan dengan penelitian ini yaitu: 
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Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil Penelitian 
1 Linda Kartini 

Ticoalu,2013 
 

Organizational 
citizenship behavior 
(OCB) dan komitmen 
organisasi 
pengaruhnya 
terhadap kinerja 
karyawan  

 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa organizational 
citizenship behavior (OCB) dan 
komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Bank 
Tabungan Pensiunan Nasional 
(BTPN) Cabang Utama 
Manado. Karyawan yang 
memiliki OCB  dan memiliki 
komitmen organisasi, akan 
dapat meningkatkan kinerja 
karyawan, baik bagi organisasi 
maupun bagi diri sendiri 

2. Mery (2016)  Pengaruh  
Komitmen dan 
Organizational 
Citizenship Behavior 
(OCB) terhadap  
Kinerja” studi pada 
Tenaga Keperawatan 
Rumah Sakit Umum 
Daerah dr.  
Soegiri Lamongan  

Hasil penelitian menunjukkan  
bahwa Komitmen 
Organisasional (X1) dan 
Organizational Citizenship  
Behavior (X2) berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja 
Tenaga Keperawatan  
(Y) baik secara simultan 
maupun parsial. 

3 Yumma (2017)  Pengaruh 
Organizational 
Citizenship Behavior 
(OCB) terhadap 
Kinerja  

Secara simultan, X1, X2, X3, X4, 
dan X5 berpengaruh 
signifikan. Secara parsial 
hanya X3 yang menunjukan 
pengaruh tidak signifikan.  

4 Enda Rahayu 
Lestari, Nur 
Kholifatul 
Fitrhriyah 
Ghaby (2018) 

Pengaruh 
Organizational 
Citizenship Behavior 
(OCB) terhadap  
Kepuasan Kerja dan 
Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian disimpulkan 
bahwa makin baik 
Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) karyawan PG 
Krebet Baru Malang maka 
akan dapat meningkatkan 
kepuasan kerja maupun 
kinerja karyawan, sehingga 
makin tinggi kepuasan kerja 
yang dirasakan oleh karyawan 
akan mampu meningkatkan 
kinerja. 
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5. Didik 
Subiyanto, 
Susanto (2021) 

Apa Peran Jarak 
Kekuasaan Dalam 
Hubungan Antara 
Kepemimpinan Dan 
Perilaku Ekstra Warga 
Organisasi 

 Hasil penelitian memberikan 
penjelasan bahwa 
Transformational Leadership 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap Organizational 
Citizenship Behavior (OCB), 
sedangkan  Transactional 
Leadership terkonfirmasi 
secara empiris berpengaruh 
positif pada tingkat 
signifikansi yang lemah 
terhadap Organizational 
Citizenship Behavior (OCB). 

6. Stanley Senewe Pengaruh 
Kepemimpinan 
Transformasional dan 
Organizational 
Citizenship Behaviour 
terhadap Kenerja 
Pegawai 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Kepemimpinan 
transformasional, 
Organizational Citizenship 
behavior mempunyai 
pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja pegawai 

 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah sebegai berikut : 

a) Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kecerdasan Emosi terhadap 

Organizational Citizenship Behavior pada Pegawai  Kementrian Agama 

Kabupaten Sinjai. 

b) Untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Individu terhadap 

Organizational Citizenship Behavior pada Pegawai  Kementrian Agama 

Kabupaten Sinjai. 

c) Untuk mengetahui Followership memoderasi Tingkat Kecerdasan 

Emosi pada Pegawai  Kementrian Agama Kabupaten Sinjai.  

d) Untuk mengetahui Followership memoderasi Karakteristik Individu 

pada Pegawai  Kementrian Agama Kabupaten Sinjai. 
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2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak 

diantaranya sebagai berikut: 

a) Bagi akademisi, sebagai bukti empiris Pengaruh Tingkat Kecerdasan 

Emosi dan Karakteristik Individu Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior dengan Followership pada Pegawai Kementrian 

Agama      Kab. Sinjai. dan dapat menambah wawasan dalam berpikir 

baik bagi penulis maupun pembaca. 

b) Sebagai bahan masukan dan informasi terkait Pengaruh Tingkat 

Kecerdasan Emosi dan Karakteristik Individu Terhadap 

Organizational Citizenship Behavior dengan Followership pada 

Pegawai Kementrian Agama Kab. Sinjai. 

c) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif 

dalam pengembangan keilmuan bagi kalangan akademis dan 

referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan. 

d) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah 

referensi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Organizational Behavior Citizenship (OCB) 

Menurut Dyne,L,V, (1994) di mana pada teori ini menunjukkan 

sikap maupun perilaku pegawai yang melebihi apa yang ditugaskan di 

luar job description dan memperoleh reward secara tidak langsung dari 

organisasi. OCB sendiri dibagi menjadi lima kategori dasar yaitu 

altruism, conscientiousness, civic virtue, sportsmanship, dan courtes. 

Atruism adalah perilaku yang merefleksikan kepedulian yang 

tidak egois terhadap kesejahteraan orang lain, sedangkan kategori kedua 

adalah conscientiousness yang artinya perilaku melebihi tuntutan tugas 

dan dikerjakan dengan baik. Kategori ketiga adalah civic virtue yaitu 

perilaku berpartisipasi dan menunjukkan kepedulian terhadap 

kelangsungan hidup intansi. Pada kategori keempat terdapat 

sportsmanship yaitu perilaku memahami keadaan yang kurang ideal 

tanpa mengeluh dan menahan diri untuk tidak mengeluh. Bentuk 

Organizational Citizesnhip behaviour yang kelima adalah courtesy, yaitu 

perilaku bersikap sopan dan sesuai aturan sehingga mencegah 

timbulnya konflik antar personal. Berikut ini adalah faktor-faktor 

pendukung penggunaan teori OCB dimana terdapat manfaat bagi 

organisasi antara lain: 

1. Organizational Citizesnhip behaviour (OCB) meningkatkan 

produktivitas rekan kerja, yaitu: 

a. Pegawai yang menolong rekan kerja lain akan mempercepat 

penyelesaian tugas rekan kerjanya dan akan meningkatkan 

produktivitas rekan tersebut.  
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b. Seiring dengan berjalannya waktu, Organizational Citizesnhip 

behavior yang ditunjukkan pegawai akan membantu menyebarkan best 

practice ke seluruh unit kerja atau kelompok  

2. Organizational Citizesnhip behaviour meningkatkan produktivitas 

manajer, yaitu: 

a. Pegawai yang menampilkan civic virtue akan membantu 

pimpinan mendapatkan saran atau umpan balik yang berharga dari 

pegawai tersebut untuk meningkatkan efektivitasnya.  

b. Pegawai yang sopan, menghindari terjadinya konflik dengan 

rekan kerja akan menolong manajer terhindar dari krisis manajemen.  

3.  Organizational Citizesnhip behavior menghemat sumber daya yang 

dimiliki manajemen dan organisasi  

secara keseluruhan, yaitu:  

a. Pegawai yang saling tolong menolong dalam menyelesaikan 

masalah dalam suatu pekerjaan tanpa melibatkan manajer, dapat 

membantu manajer dalam meringankan tugasnya.  

b. Pegawai yang menampilkan conscientiousness yang tinggi 

hanya membutuhkan pengawasan minimal dari manajer sehingga 

manajer dapat mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada 

pegawai dan lebih banyak waktu yang diperoleh pimpinan untuk 

melakukan tugas yang lebih penting.  

c. Pegawai lama yang membantu pegawai baru dalam pelatihan 

dan melakukan orientasi kerja akan membantu organisasi mengurangi 

biaya untuk keperluan tersebut. 
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d. Pegawai yang menampilkan perilaku sportsmanship akan 

menolong manajer agar tidak menghabiskan waktu terlalu banyak untuk 

berurusan dengan keluhan-keluhan kecil pegawai. 

Sehingga dapat disimpulkan alasan menggunakan teori Organizational 

Citizesnhip behaviour (OCB) yaitu karena adanya berbagai manfaat dari 

penerapan teori OCB bagi organisasi seperti meningkatkan produktivitas 

rekan kerja dan pimpinan yang secara tidak langsung akan membentuk 

lingkungan kerja dengan budaya organisasi dan motivasi kerja yang baik 

serta dengan manfaat lain dari teori OCB dalam menghemat sumber daya 

yang dimiliki manajemen dan organisasi secara keseluruhan juga mampu 

mempengaruhi kinerja pegawai jika berhasil diterapkan di dalam 

organisasi.   

B.  Manajemen Sumber daya Manusia (MSDM) 

1. Definisi  Manajemen Sumber Daya Manusia  

Dalam rangka persaingan ini organisasi/perusahaan harus memiliki 

sumber daya yang tangguh. Sumber daya yang dibutuhkan untuk 

menjalankan perusahaan tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri 

sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh 

membentuk suatu sinergi. Dalam hal ini peran sumber daya manusia 

sangat menentukan. Semula sumber daya manusia merupakan 

terjemahan dari human resources, namun ada pula ahli yang 

menyamakan sumber daya manusia dengan manpower (tenaga kerja). 

Bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia 

dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Sebelum 

membahas pengertian manajemen sumber daya manusia, ada baiknya 

ditelusuri dulu beberapa istilah pokok beserta pengertian pengertian 

yang terkait. Manajemen sumber daya manusia kalau dibedah akan 
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dijumpai dua pengertian utama, yaitu manajemen dan sumber daya 

manusia.  

Manajemen berasal dari kata kerja “to manage”, yang artinya 

mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Sedangkan sumber 

daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam 

organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Maksudnya 

orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, 

mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya 

financial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi 

(Cardos Gomes, 2003: 1). 

Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut (Pujiati, 

Eli, 2018:6) sebagai berikut: Manajemen  sumber  daya  manusia  

merupakan  suatu  strategi  dalam menerapkan  fungsi-fungsi  

manajemen  mulai  dari  planning,  organizing, leading,  dan  controlling  

dalam  setiap  aktivitas/fungsi  operasional  SDM mulai dari proses 

penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, hingga  pemutusan  

hubungan  kerja,  yang  ditujukan  bagi  peningkatan kontribusi  

produktif  dari  sumber daya manusia  organisasi  terhadap  pencapaian  

tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Sebagaimana firman 

Allah SWT Q.S. An-N’am/6:162 yang berbunyi: 

 

ِ الْعٰلَمِيْنَ   ِ رَب   قلُْ انَِّ صَلََتِيْ وَنسُُكِيْ وَمَحْياَيَ وَمَمَاتِيْ لِِلّه

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 

untuk  

Allah, Tuhan seluruh alam”.(Tafsir kemenag RI) 
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Dari penjelasan ayat diatas menegaskan bahwa keharusan manusia 

untuk mengabdi hanya kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah ritual 

atau lainnya. Jadi, manajemen sumber daya manusia (Human resources 

management) adalah suatu kegiatan pendayagunaan, pengembangan 

penilaian, pemberi balas jasa, dan pengelolaan individu anggota 

organisasi atau kelompok pegawai. Manajemen sumber daya manusia 

juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, 

penyusunan pegawai, pengembangan pegawai, pengelolaan karir, 

evaluasi kinerja, kompensasi pegawai, dan hubungan ketenagakerjaan 

yang baik.  

Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan 

dari praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber 

daya manusianya, orangorang yang bekerja bagi organisasi. Manajemen 

sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan 

agar sumber daya manusia didalam organisasi dapat digunakan secara 

efektif guna mencapai berbagai tujuan. Manajemen sumber daya manusia 

adalah proses pengolahan manusia, melalui perencanaan, rekrutmen, 

seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karier, 

keselamatan dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial sampai 

pemutusan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan 

perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder (Prabowo1 & 

Syarifuddin2, 2020). Manajemen sumber daya manusia merupakan salah 

satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (Palandeng et al., 

2015). Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategis 

dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang 
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sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelolah orang 

secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku 

manusia dan kemampuan mengelolahnya.    

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting 

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi 

maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang 

menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, Sdm berupa 

manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak, 

pemikir dan perencana unuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. 

Menurut Farida (2017) Manajemen sumber daya manusia (MSDM) 

adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari 

kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, dan 

pemelihaaan sumber daya manusia dengan maksud untuk membantu 

pencapaian tujuan perusahaan, individu dan masyarakat. Dengan 

demikian dapat disimpukan mengenai definisi Manajemen sumber daya 

manusia adalah ilmu yang mempelajari dan juga mengatur sumber daya 

manusia yang bekerja dalam suatu organisasi agar tercapainya suatu 

tujuan individu maupun organisasi, dengan menggunakan metode POAC 

(Planning, Organizing, Actuanting, Controling). Manajemen sumber daya 

manusia sangat berkontribusi dalam menjalankan sebuah organisasi 

untuk pencapaian tujuan yang optimal. 

Menurut Dessler manajemen sumber daya didefinisikan sebagai 

suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang dalam 

menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang 

manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pengimbalan, dan 

penilaian. (Sutrisno, 2009:6). Berdasarkan beberapa pengertian diatas 



18 
 

 
 

dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia diartikan 

sebagai pemamfaatan sumber daya manusia manusia melalui 

perencanaan, penorganisasian, pengarahan dan pengendalikan yang 

dilakukan menentukan serta mencapai tujuan perusahaan dan 

peningkatan kesejahteraan stakeholder. Oleh karena itu sumber daya yang 

ada ini harus dikelola dengan benar karena itu merupakan amanah yang 

akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Untuk mendapatkan 

pengelolaan yang baik ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang 

pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada. Allah swt 

mencerminkan keadaan manusia yang ideal dalam Kitab-Nya yaitu dengan 

kriteria sekurang–kurangnya adalah sebagai berikut:  

a. Segala sesuatunya harus dikerjakan dalam rangka untuk 

mengesakan Allah swt.  

b. Menganggap bahwa semuanya adalah saudara dan memiliki 

kedudukan  

yang sama meskipun berbeda suku bangsa.  

c. Saling tolong menolong dan berbuat baik sehingga akan tercipta 

masyarakat yang harmonis.  

d. Berlomba – lomba dalam kebaikan.  

e. Toleransi dan bebas menjalankan ajaran agam masing – masing.  

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang ada dalam Islam 

adalah sumber daya yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah SWT, 

bukan untuk yang lainnya. Dengan adanya rasa menerima amanah dari 

Allah maka kemampuan yang dimiliki akan ditingkatkan dan dilakukan 

dalam rangka menjalankan amanah yang  diemban. Sifat yang akan 

tercermin dari sumber daya manusia Islami yang baik ialah  siddiq, 
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amanah, fatonah, dan tablig. Keempat sifat ini adalah tolak ukur yang riil 

untuk  mengukur keunggulan sumber daya manusia Islami.  

2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia (Msdm) 

Menurut Herman Sofyandi dalam R.Supomo dan Eti Nurhayati 

(2018:11) menjelaskan bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia 

yaitu:  

a. Tujuan organisasi ditujukan untuk dapat mengenal keberadaan 

manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi 

pada pencapaian efektivitas organisasi. 

b. Tujuan fungsional ditujukan untuk mempertahankan kontribusi  

departemen  pada  tingkat  yang sesuai  dengan  kebutuhan  

organisasi.  sumber  daya  manusia  memiliki  kriteria yang lebih 

rendah dari tingkat kebutuhan organisasi.  

c. Tujuan sosial ditujukan  untuk  merespons  kebutuhan-kebutuhan  

dan  tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan 

meminimalisir dampak negatif terhadap  organisasi.  

d. Tujuan personal ditujukan  untuk  membantu  karyawan  dalam  

pencapaian  tujuan,  setidaknya tujuan-tujuan yang dapat 

meningkatkan kontribusi individual terhadap organisasi. 

3.   Fungsi-fungsi  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Sedarmayanti (2017:6) fungsi manajemen sumber daya manusia 

dikelompokan  menjadi  2  (dua)  fungsi  yaitu  fungsi  manajerial  MSDM  dan  

fungsi operasional MSDM yaitu:   

a. Fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia:  

1.  Perencanaan  
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Setiap  manajer  harus  menyadari  pentingnya  perencanaan,  manajer  perlu 

mencurahkan untuk fungsi perencanaan.  

2. Pengorganisasian serangkaian tindakan yang akan dilakukan 

ditetapkan, maka akan ditetapkan organisasi beserta pegawai untuk 

melaksanakannya. Organisasi adalah alat mencapai tujuan. Sumber Daya 

Manusia membentuk organisisasi dalam merancang struktur hubungan 

dalam suatu perusahaan.  

3. Penggerakan perusahaan sudah mempunyai perencanaan lengkap 

dengan orang-orangnya untuk melaksanakan rencana kegiatan, fungsi 

penggerakan penting karena sebagai langkah awal untuk menggerakan, 

mengarahkan, memotivasi, mengusahakan tenaga kerja bekerja rela,efektif 

dan efisien.  

4. Pengawasan mengadakan pengamatan dan pemeriksaan atas 

pelaksanaan dan membandingkan dengan rencana. Bila terjadi 

penyimpanan, diambil tindakan  atau  koreksi/  penyususnan  kembali  

rencana  untuk  penyesuaian yang diperlukan atas penyimpanan yang tidak 

dapat hindari.  

2. Fungsi Operasional Manajemen Sumber Daya Manusia  

a. Pengadaan sumber daya manusia Kegiatan  memperoleh  Sumber  Daya  

Manusia  tepat  dari  kuantitas  dan kualitas yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan perusahaan.  

b. Pengembangan sumber daya manusia proses  untuk  meningkatkan  

keterampilan,  pengetahuan,  sikap  melalui latihan  dan  pengembangan  

agar dapat menjalankan tugas dengan  baik. pengembangan  merupakan  

proses  pendidikan  jangka  pendek,  pada  saat pegawai operasional 

mempelajari keterampilan teknis operasional secara sistematis  
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c.  Pemberian kompensasi atau balas jasa 

Pemberian penghargaan langsung dan tidak langsung, dalam bentuk 

material  dan  non  material  yang  adil  dan  layak  kepada  pegawai  

atau kontribusinya dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

d. Pengintegrasian pegawai  

Fungsi pengintegrasian  berfungsi  sebagai  usaha  memperoleh 

keamanan kepentingan pegawai, perusahaan dan masyarakat.  

e. Pemeliharaan pegawai  

Fungsi pemeliharaan pegawai berkaitan dengan usaha  

mempertahankan kesinambungan dari keadaan yang telah dicapai 

melalui fungsi sebelumnya. Dua aspek utama pegawai yang 

dipertahankan dalam fungsi pemeliharaan  yaitu  sikap  poitif  pegawai  

terhadap  pekerjaan  dan  kondisi fisik  pegawainya.  Pemeliharaan  

kondisi  fisik  pegawai  dapat  tercapai melalui program kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3). 

f. Pemutusan hubungan kerja  

Proses pemutusan hubungan kerja yang sering terjadi adalah 

pemensiunan, pemberhentian, dan pemecatan pegawai yang tidak 

memenuhi harapan atau keinginan perusahaan. 
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C. Organizational Citizenship Behavior  

1. Pengertian Organizational Citizenship Behavior  

Organ memperkenalkan Organizational Citizenship Behavior 

sekitar diawal 1980an, sebelum diperkenalkan oleh Organ terlebih 

dahulu memperkenalkan konsep yang sejenis Organizational Citizenship 

Behavior menyebut sebagai ketulusan dan kerelaan saat bekerja sama 

(willingness to cooperate). Sedangkan Katz (dalam Budihardjo, 2011), 

menggunakan konsep yang serupa dan menyebutnya sebagai perilaku 

spontan dan inovatif (innovative and spontaneous behaviours). Johns 

(dalam Budihardjo, 2011, hlm 139), mengemukakan bahwa 

Organizational Citizenship Behavior memiliki karakteristik perilaku 

sukarela (extra-role behaviour) yang tidak termaksud dalam uraian 

jabatan, perilaku ditampakkan secara spontan tampa ada perintah 

siapapun (Budihardjo, 2011, hlm 140). Secara singkat Organizational 

Citizenship Behavior perilaku seseorang bukan karena tuntutan kerjanya 

namun karena kesukarelaan dalam diri karyawan yang menciptakan 

perilaku tersebut. Sehingga dalam lakukan pekerjaan diluar tugasnya 

tidak menjadi beban (Kimbal 2015, hlm 7). 

Dyne, dkk (dalam Titisari), mengatakan bahwa perilaku 

Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku yang memberikan 

kontribusi positif dan menguntungkan suatu organisasi. Perilaku 

karyawan yang menolong rekan kerja yang mengalami kesulitan adalah 

perilaku yang bukan menjadi tolak ukur penilaian. Namun hal tersebut 

karena adanya perasaan lebih puas jika dapat mengerjakan sesuatu lebih 

dari tugasnya, dan memilikirasa empati terhadap rekan kerja yang 

mengalami kesulitan, perilaku yang di tampakka oleh karyawan adalah 

perilaku Organizational Citizenship Behavior (Titisari 2014, hlm 6). Dalam 

penelitian Djati (dalam Titisari), Organizational Citizenship Behavior 



23 
 

 
 

adalah perilaku yang tidak serta merta dapat terlihat, baik terhadap rekan 

kerja maupun terhadap organisasi, dimana perilaku tersebut melebihi 

perilaku standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat bagi 

organisasi. Gambaran Organizational Citizenship Behavior sebagai kinerja 

yang ditampakkan oleh karyawan yang tidak masuk dalam tugasnya dan 

memberikan dampak positif terhadap organisasi (Titisari 2014, hlm 6). 

Menurut Stemper and Dyne (dalam Titisari 2014, hlm 7), keinginan 

karyawan berperilaku dalam sebuah organisasi melebihi dari yang 

ditentukan, disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :  

1) Persepsi karyawan dan manajerial ketidak seragaman dari 

tanggung jawab dan kinerja.  

2) Kepuasan kinerja yang menentukan tentang cara pandang karyawan 

terhadap kenerja dan tanggung jawabnya.  

Budihardjo (2011, hlm 139) konsep Organizational Citizenship 

Behavior berfokus pada perilaku individu yang bersifat discretional yang 

jika dicermati akan sangat menguntungkan organisasi sebab itu 

kontribusinya pada dunia akademisi dan praktisi perlu diteliti agar dapat 

secara empiris peranan Organizational Citizenship Behavior dapat 

diidentifikasi. Disamping itu, perlu diidentifikasi nilai-nilai dan dimensi 

Organizational Citizenship Behavior yang paling berpengaruh pada kinerja 

individu. Organizational Citizenship Behavior cenderung melihat apa yang 

dilakukan oleh individu dan bagaimana tindakannya dalam suatu 

organisasi dan tidak menelusuri penyebab dari tindakan yang 

ditampilkan tersebut. Anderson dan William (dalam Titisari 2014, hlm 8), 

membagi Organizational Citizenship Behavior kedalam dua kategori besar, 

yaitu : 

1) Organizational Citizenship Behavior - Organization yaitu perilaku 

yang mmeberikan keuntungan organisasi secara umum. Misalnya 

memberi pemberitahuan sebelunya ketika tidak dapat hadir  
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2) Organizational Citizenship Behavior – Individual adalah tindakan yang 

langsung memberikan keuntungan bagi individu-individu tertentu. 

Misalnya membantu teman kerja mengerjakan tugas tertentu. 

Menurut Podsakoff (dalam Sri, 2018, hlm 48), terdapat tujuh dimensi 

Organizational Citizenship Behavior, yaitu : 

1) Sportmanship, merupakan kemauan atau keinginan untuk 

bertoleransi terhadap ketidaknyamanan yang muncul dan penentuan 

kerja tanpa komplain. 

2) Civic virtue, merupakan komitmen pegawai terhadap perusahaan 

secara keseluruhan seperti menghadiri rapat, menyampaikan 

pendapat, atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan perusahaan. 

3) Helping behavior, merupakan perilaku sukarela pegawai untuk 

menolong rekan kerja atau mencegah terjadinya permasalahan 

terkait dengan pekerjaan. 

4) Organizational loyalty, merupakan bentuk perilaku kesetiaan 

pegawai terhadap perusahaan seperti menampilakan image positif 

mengenai perusahaan, membela perusahaan dari ancaman eksternal, 

dan mendukung serta membela tujuan organisasi. 

5) Organizational compliance, merupakan perilaku individu yang 

mematuhi segala peraturan, prosedur, dan regulasi organisasi 

meskipun tidak ada pihak yang mengawasi. 

6) Individual initiative, merupakan bentuk dorongan dari dalam diri 

individu untuk melaksanakan tugas secara lebih baik atau melampaui 

standar yang telah ditetapkan. 

7) Self development, merupakan perilaku individu secara sukarela untuk 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan sendiri, 

seperti mengikuti kursus, pelatihan, seminar, atau mengikuti 

perkembangan terbaru dari bidang yang dikuasai. 

Dari uraian diatas maka disimpulkan bahwa Organizational 

Citizenship Behavior adalah suatu tindakan atau perilaku dari seorang 
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individu dalam suatu organisasi yang bersifat sukarela dimana dalam 

mengerjakan sesuatu total dan menjiwai dari pekerjan dan organisasinya 

tampa melihat keuntungan yang didapatkan, dan sikap tersebut akan 

menjadi nilai tersendiri dalam mengembangkan dan pencapaian dari tujuan 

organisasi tersebut. 

Perintah untuk bekerja juga terdapat dalam Al-Quran pada Surat At-

Taubah Ayat 105, Allah SWT Berfirman : 

 وَقلُِ  اعْمَلوُْا فسََيرََى اٰللُّ  عَمَلكَُمْ  وَرَسُوْلهُ   وَالْمُؤْمِنوُْنَ   وَسَترَُدُّوْنَ  الِٰى عٰلِمِ  الْغَيْبِ 

                                               وَالشَّهَادَةِ  فَينُبَ ِئكُُمْ  بِمَا كُنْتمُْ  تعَْمَلوُْ                                                                   

Terjamahnya : 

 “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

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

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang 

gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan”.  

  

Dalam Tafsir Al-Azhar terkait ayat tersebut ialah “Janganlah 

berhenti, melainkan teruslah beramal. Karena nilai kehidupan ditentukan 

oleh amalan yang bermutu. Maka seorang mukmin tidak boleh ada waktu 

yang kososng dari beramal”. 

Dari ayat diatas dimana pentingnya bekerja dengan baik, karena 

segala pekerjaan yang baik akan berdampak baik bagi kehidupan 

dikarenakan hasil yang didapatkan juga baik dan begitu pula sebaliknya 

sebaliknya. 

2. Indikator Organizational Citizenship Behavior  

Indikator Perilaku citizenship atau ekstra peran ini 

diimplementasikan dalam beberapa bentuk “perilaku, yaitu : 

a. Perilaku Membantu Orang Lain 

Sifat mementingkan kepentingan orang lain, seperti memberikan 

pertolongan pada kawan sekerja yang baru, dan menyediakan waktu 
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untuk orang lain. Perilaku membantu rekan atau teman sekerja yang 

mengalami kesulitan dalam situasi yang sedang dihadapinya baik 

mengenai tugas dalam organisasi maupun masalah pribadi orang lain. 

Dimensi ini mengarah kepada memberi pertolongan yang bukan 

merupakan kewajiban yang ditanggungnya (Andin, 2021. hlm 4). 

b . Ketelitian Dan Kehati-Hatian 

Sifat kehati – hatian seperti efisiensi menggunakan waktu, dan tingkat 

kehadiran tinggi. Perilaku ini berusaha untuk melebihi yang 

diharapkan oleh perusahaan atau perilaku yang sukarela yang bukan 

merupakan kewajiban atau tugas karyawan. Dimensi ini menjangkau 

jauh diatas dan jauh kedepan dari panggilan tugas. (Conscientiousness) 

merupakan kontribusi terhadap efisiensi baik berdasarkan individu 

maupun kelompok. 

c. Perilaku Yang Sportif  

Sifat sportif dan positif, seperti menghindari komplain dan keluhan 

yang picik (Sportsmanship) adalah dengan memaksimalkan total 

jumlah waktu yang dipergunakan pada usaha-usaha yang konstruktif 

dalam organisasi. Perilaku yang memberikan toleransi terhadap 

keadaan yang kurang ideal dalam organisasi tanpa mengajukan 

keberatan-keberatan. Seseorang yang mempunyai tingkatan yang 

tinggi dalam sportsmanship akan menunjukkan sikap yang positif dan 

menghindar untuk melakukan komplain. Sportsmanship akan 

meningkatkan iklimyang positif diantara karyawan, karyawan akan 

lebih sopan dan bekerja sama dengan yang lain, sehingga akan 

menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan. 

d. Menjaga Hubungan Baik 

Menjaga hubungan baik dengan rekan sekerjanya agar 

terhindar dari masalah-masalah interpersonal. Seseorang yang 

memiliki dimensi ini adalah orang yang menghargai dan 

memperhatikan orang lain. Sifat sopan dan taat, seperti melalui surat 
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peringatan, atau pemberitahuan sebelumnya, dan meneruskan 

informasi dengan tepat. Courtesy dapat membantu mencegah 

timbulnya masalah dan memaksimalkan penggunaan waktu (Khalid, 

2018. hlm 9). 

e. Kebijaksanaan Warga 

Perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab pada 

kehidupan organisasi (mengikuti perubahan dalam organisasi, 

mengambil inisiatif untuk merekomendasikan bagaimana operasi atau 

prosedur-prosedur organisasi dapat diperbaiki, dan melindungi 

sumber- sumber yang dimiliki oleh organisasi), (Sri, 2018, hlm 16). 

     3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Organizational Citizenship 

Behavior  

Menurut Organ dan Sloat (dalam Oriza, 2016:14-16), mengemukakan 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior 

yaitu adalah : 

1) Budaya dan Iklim Organisasi  

Budaya orgnisasi terbukti sangat kuat yang menjadi suatu picuan yang 

membentuk Organizational Citizenship Behavior. Sloat (dalam Oriza,) juga 

berpendapat apabila seorang karyawan merasa puas terhadap 

pekerjaannya maka mereka akan bertindak melebihi dari tanggung 

jawabnya, mereka merasa mendapat perlakuan yang adil, dan mendapat 

perhatian yang penuh dari para pengawas. Iklim organisasi serta budaya 

organisasi bisa menjadi penyebab berkembangnya perilaku 

Organizational Citizenship Behavior pada satu organisasi. Pada iklim 

organisasi positif, karyawan akan melakukan pekerjaannya melebihi dari 

yang disyaratkan dalam pekerjaan, serta mendukung tujuan-tujuan 

organisasi (Sri, 2018, hlm 14). 

2) Kepribadian dan suasana hati (mood)  

Bagian ini memiliki pengaruh terhadap terbentuknya perilaku atau 

tindakan Organizational Citizenship Behavior baik secara kelompok 
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maupun secara individual. George dan Brief (dalam Oriza) berpendapat 

bahwa seseorang memiliki kemauan untuk membantu orang lain 

dipengaruhi oleh suasana hati (mood). Walaupun suasana hati 

dipengaruhi dari kepribadian, namun juga dipengaruhi situasi (Sri, 2018, 

hlm 14). 

3) Persepsi terhadap Perceived Organizational Support  

Seorang pekerja apabila merasa didukung oleh organisasi, ia dapat 

memberikan perilaku timbal baliknya (feed back) serta menurunkan 

ketidak seimbangan pada suatu hubungan dengan terlibat terhadap 

perilaku citizenship. 

4) Persepsi terhadap kualitas hubungan atau interaksi atasan bawahan 

Interaksi atasan dan bawahan yang memiliki kualitas akan berdampak 

pada kepuasan kerja yang meningkat, kinerja karyawan, dan produktifitas. 

Dimana setiap tindakan atau kegiatan / kinerja yang ditawarkan oleh 

setiap pihak ke pihak lain pada dasarnya tidak terwujud (Abdi 2016, hlm 

59). 

 

 

5) Masa Kerja  

Karakteristik individu seperti jenis kelamin dan masa kerja berpengaruh 

terhadap Organizational Citizenship Behavior. Masa kerja juga dapat 

berfungsi menjadi predictor pada Organizational Citizenship Behavior 

karena variabel tersebut bisa mewakili pengukuran terhadap investasi 

karyawan dalam organisasi. 

 

B. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan Emosional (EI) didasari oleh teori Kecerdasan Majemuk 

(Multiple Intelligence) dari Gardner (1993, hlm 55) melalui bukunya Frames 

of Mind. Dalam bukunya tersebut, Gardner menyatakan bahwa kecerdasan 

bukanlah sesuatu yang tunggal seperti dinyatakan dalam konsep IQ, 
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melainkan kecerdasan memiliki spektrum yang luas. Spektrum kecerdasan 

tersebut mencakup tujuh jenis kecerdasan, yaitu : (1) kecerdasan verbal, 

(2) kecerdasan visual, (3) kecerdasan logis- matematis, (4) kecerdasan 

musikal, (5) kecerdasan kinestetik, (6) kecerdasan intrapribadi 

(intrapersonal), (7) kecerdasan interpribadi (interpersonal).  

Penjelasan tentang tujuh kecerdasan dalam spektrum kecerdasan 

Gardner adalah sebagai berikut: 

1. Kecerdasan Verbal / Linguistik 

 Kecerdasan verbal atau linguistik adalah kemampuan dalam 

menggunakan kata-kata secara terampil dan mengekspresikan konsep-

konsep secara fasih. Menurut James kecerdasan verbal diunjukkan oleh 

kepekaan akan makna dan urutan kata, serta kemampuan membuat 

beragam penggunaan bahasa. Kemampuan alamiah yang berkaitan 

dengan kecerdasan verbal ini adalah: percakapan spontan, dongeng, 

humor, kelakar, persuasi, memberi penjelasan atau mengajar (James 

1998, hlm 97). Menurut Gardner, aktifitas linguistik terletak pada bagian 

tertentu dalam otak. Sebagai contoh, daerah Broca adalah lokasi 

terjadinya kalimat- kalimat yang sesuai dengan struktur bahasa sehingga 

seseorang yang mengalami kerusakan pada daerah tersebut, sekalipun 

dapat memahami kata dan kalimat, akan tetapi sulit merangkainya 

menjadi suatu kalimat yang benar (Gardner 1993, hlm 75). Contoh orang- 

orang yang memiliki kecerdasan ini adalah para jurnalis, penulis, orator 

dan penyair hebat seperti Soekarno, Gunawan Mohamad dan Taufik 

Ismail. 

2. Kecerdasan Visual / Spasial 

Kecerdasan visual atau spasial adalah kemampuan untuk memberikan 

gambar-gambar dan imagi-imagi, serta kemampuan dalam 

mentransformasikan dunia visual-spasial (Kibry, 2020. hlm 11). 

Ketrampilan menghasilkan imagi mental dan menciptakan representasi 

gafis, berpikir tiga dimensi, mencipta ulang dunia visual, mengacu kepada 
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jenis kecerdasan ini. Kecerdasan ini digunakan dalam melukis, mencari 

cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, untuk mengatur isi 

tas agar dapat memuat barang- barang dengan efisien, membayangkan 

langkah-langkah dalam permainan kartu, catur dan semacamnya. Belahan 

otak sebelah kanan merupakan sumber kecerdasan ini, sehingga kalau 

terjadi kerusakan akan menyebabkan gangguan dalam proses spatial. 

Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Raden Saleh dan Affandi adalah contoh 

dari orang-orang yang memiliki kecerdasan ini (Kartika, 2019. hlm 9). 

3. Kecerdasan Logis-Matematis 

Kecerdasan logis-matematis adalah kemampuan dalam memecahkan 

problem berbentuk logika simbolis dan matematika abstrak serta 

kemampuan analisis saintifik. Orang- orang yang memiliki kecerdasan ini 

adalah mereka yang bekerja dengan simbol-simbol abstrak dan bisa 

melihat hubungan antara potongan-potongan informasi yang mungkin 

terlewatkan oleh orang lain. Bentuk kecerdasan ini termasuk yang paling 

mudah distandarisasikan dan diukur dan kecerdasan ini biasanya 

diklasifikasikan sebagai IQ (Pourmand, 2020. hlm 12). Para ahli 

matematika, ilmuwan, programer komputer dan akuntan adalah mereka 

yang bekerja dalam wilayah kecerdasan ini. Fisikawan seperti Stephen 

Hawkings, Albert Einstein, Sir Issac Newton adalah beberapa contohnya. 

4. Kecerdasan Musikal 

Kecerdasan ini berfungsi dalam menyusun lagu, menyanyi, memainkan 

alat musik, ataupun sekedar mendengarkan musik. Para musisi terkenal 

merupakan mereka yang mempunyai kecerdasan seperti ini. Mozart, 

adalah salah satu contohnya. 

5. Kecerdasan Kinestetik 

Menurut Buzan (2004, hlm 63) kecerdasan kinestetik adalah kemampuan 

memahami, mencintai dan memelihara tubuh Anda, dan membuatnya 

berfungsi seefisien mungkin untuk Anda. Kecerdasan kinestetik 

diperlukan dalam aktivitas-aktivitas atletik, menari, berjalan dan 
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semacamnya. Kendali gerak tubuh terletak pada bagian korteks gerak di 

otak yang sisi-sisinya mengendalikan gerakan bagian tubuh pada sisi yang 

berlawanan. Para atlet, penari dan pemain akrobat sirkus adalah mereka 

yang memiliki kecerdasan ini. Michael Jordan, Jacky Chan, Bagong 

Kusudiarjo, dan Retno Maruti adalah beberapa contohnya. 

6. Kecerdasan Intrapersonal 

Kecerdasan intrapersonal adalah kepekaan seseorang dalam memahami 

suasana hati diri sendiri. Kecerdasan ini bergerak ke dalam yaitu pada 

perasaan diri sendiri dan menjadikan seseorang dapat mendeteksi dan 

mensimbolisasi serangkaian perasaan yang kompleks dan terbedakan. 

Gardner (1993, hlm 67) mengatakan kecerdasan interpersonal adalah 

kecerdasan yang terlibat dalam pengujian individual dan pengetahuan 

tentang perasaan diri. 

7. Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan dalam berkomunikasi, 

saling memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang 

mempunyai kecerdasan interpersonal tinggi akan mampu memperhatikan 

perbedaan diantara orang lain, dan dengan cermat dapat mengamati 

temperamen, suasana hati, motif dan niat orang lain. Kecerdasan ini 

sangat dibutuhkan dalam pekerjaan yang banyak melibatkan orang lain 

seperti manager, konselor, terapis, politikus, mediator, guru dan 

semacamnya. Mahatma Gandi, Nelson Mandela, John F. Kennedy adalah 

beberapa contoh diantaranya. 

Kecerdasan Personal (Kecerdasan Intrapersonal dan Kecerdasan 

Interpersonal) dari teori Gardner ini oleh Salovey (dalam Goleman) 

ditempatkan menjadi definisi dasar kecerdasan emosional yang kemudian 

diperluas menjadi lima wilayah utama : 

1. Mengenali emosi diri 

Merupakan kesadaran mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. 

Hal ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Menurut Goleman 
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(1996, hlm 59) kesadaran diri adalah perhatian yang terus-menerus 

terhadap keadaan batin seseorang. Para ahli psikologi menyebut 

kesadaran diri dengan istilah metakognition yaitu kesadaran seseorang 

akan proses berpikir dan metamood yaitu keadaan seseorang akan 

emosinya sendiri dalam keadaan marah. Oleh karena itu sangat penting 

untuk mengendalikan diri dari amarah yang akhirnya akan membawa 

dampak negative terhadap diri sendiri. dalam agama islam kita juga 

dianjurkan untuk menghilangkan sifat marah, dimana  dalam sebuah 

hadist ketika seorang berkata kepada nabi Shallallahu Alaihi Wa Salam 

“Berilah aku wasiat”. Nabi Muhammad saw, bersabda : 

 

ِ  قَالَ  رَجُلا  أنََّ  عَنْهُ  اللُ  رَضِيَ  هرَُيْرَةَ  أبَِي عَنْ  دَ  تغَْضَبْ  لَ  :قاَلَ  أوَْصِنِي، :وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللُ  صَلَّى لِلنَّبِي   مِرَاراا، فرََدَّ

تغَْضَبْ  لَ  :قاَلَ    

 

 Terjemahnya :  

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu berkata, seorang lelaki 

berkata kepada Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam, “berilah aku 

wasiat, beliau menjawab “Janganlah engkau marah”. Orang itu 

mengulang-ulang permintaan wasiatnya, dan beliau tetap berkata 

“Jangan marah”. (HR. Bukhari).  

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di mengatakan bahwa penafsiran dari arti 

hadist tersebut ialah (1) Latihlah dirimu untuk senantiasa bersikap sabar dan 

pemaaf, jangan jadi orang yang mudah marah, (2) Jika timbul perasaan 

marah dalam dirimu, kendalikan diri, tahan ucapan dan perbuatan agar 

jangan sampai terjadi hal-hal yang engkau sesali nantinya. Tahan diri agar 

jangan sampai berkata atau berbuat hal-hal yang tidak diridhai Allah. 

Dari ayat diatas diketahui bahwa betapa pentingnya mengenali emosi 

dalam diri untuk menjauhkan seseorang dari hal-hal yang dapat tidak baik 

yang mungkin dapat mencelakainya, sehingga tingkat kecerdasan dalam 
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mengelola emosi itu sangat penting untuk dimiliki karena dapat merubah 

segala sesuatu yang negative menjadi lebih positif dalam hidup. 

2. Mengelola emosi 

Menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat adalah 

kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. Mengelola emosi 

berhubungan dengan kemampuan mengendalikan dorongan hati (self 

control). Kemampuan ini merupakan akar dari kendali emosi, karena 

semua emosi bersifat membawa pada salah satu dorongan hati untuk 

bertindak. Menurut Walter (dalam Goleman, 1996, hlm 62), inti dari 

kendali diri berupa kemampuan untuk menunda kepuasan, yang 

tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan emosi dan bukannya 

untuk menekan emosi, karena pada dasarnya setiap perasaan itu 

mempunyai nilai dan makna. Kemampuan lainnya adalah kemampuan 

untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau 

ketersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena gangguan pada 

keterampilan emosional dasar ini. Orang-orang yang buruk 

kemampuannya dalam keterampilan ini akan terus-menerus bertarung 

melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar dapat bangkit 

kembali dengan jauh kebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam 

kehidupan. 

3. Memotivasi diri sendiri 

Peran motivasi positif dalam kehidupan ini sangat penting. Motivasi positif 

adalah kumpulan berbagai perasaan antusias, gairah dan keyakinan diri 

dalam mencapai prestasi. Menata emosi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan adalah hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi 

perhatian, untuk memotivasi diri sendiri, menguasai diri sendiri, dan 

untuk berkreasi. Kendali diri emosional, menahan diri terhadap kepuasan 

dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam 

berbagai bidang. Orang yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh 

lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ericson (dalam Goleman, 1996, hlm 62) 

menunjukkan adanya kesamaan sifat untuk tetap memotivasi diri sendiri 

dan berlatih secara rutin pada para atlet dan musikus kelas dunia. 

4. Mengenali emosi orang lain 

Berhubungan dengan kemampuan berempati. Berempati berarti 

kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain dan ikut 

berperan dalam pergulatan arena kehidupan. Kemampuan berempati 

merupakan kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri 

emosional dan merupakan keterampilan bergaul dasar. Orang yang 

mempunyai empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang 

tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau 

dikehendaki orang lain. Empati dibangun berdasarkan kemampuan diri, 

semakin terbuka seseorang pada emosinya sendiri maka semakin terampil 

orang tersebut membaca pikiran orang lain. 

5. Membina hubungan 

Inti seni memelihara hubungan adalah mampu menangani emosi orang 

lain. Untuk dapat memanifestasikan kemampuan antar- pribadi ini 

seseorang harus mencapai tingkat pengendalian diri tertentu, yaitu 

dimulai dari kemampuan untuk menyimpan kemarahan, beban stres, 

dorongan hati, ataupun kegairahan yang terlalu berlebihan (Lubis, 2019. 

hlm 7). Keterampilan ini mampu menunjang popularitas, kepemimpinan, 

dan keberhasilan antar pribadi. Orang-orang yang hebat dalam 

keterampilan ini akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan 

pergaulan yang mulus dengan orang lain, mereka adalah bintang-bintang 

dalam pergaulan. 

Cooper dan Sawaf (1997, hlm 71) dalam bukunya Executive EQ 

mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan merasakan, 

memahami dan secara efektif mengaplikasikan kekuatan serta kecerdasan 

emosi sebagai sebuah sumber energi manusia, informasi, hubungan dan 

pengaruh. Kecerdasan emosi menuntut dimilikinya perasaan, belajar 
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mengakui, menghargai pada diri dan orang lain serta menanggapinya dengan 

tepat, menerapkan energi positif secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. 

Goleman (1999, hlm 112) dalam bukunya, Working With Emotional 

Intelligence, mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan 

mengenali perasaan diri kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan 

memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi pada diri sendiri 

dan dalam hubungan dengan orang lain. Goleman juga mengatakan bahwa 

orang-orang yang terampil dalam kecerdasan emosional dapat menjalin 

hubungan dengan orang lain dengan cukup lancar, peka membaca reaksi dan 

perasaan orang lain, mampu memimpin dan mengorganisir dan pintar dalam 

menangani konflik atau perselisihan yang muncul. 

Mengacu pada definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang fokusnya memahami, 

mengenali, merasakan, mengelola dan memimpin perasaan diri sendiri dan 

orang lain serta mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi dan sosial 

serta kecerdasan dalam memahami, mengenali, meningkatkan, mengelola 

dan memimpin motivasi diri sendiri dan orang lain. 

a. Indikator kecerdasan Emosional 

Lima indikator kecerdasan emosional yang dapat menjadi pedoman 

bagi individu untuk mencapai kesuksesan, yaitu: 

1) Kesadaran diri, yaitu kemampuan individu yang berfungsi untuk 

memantau perasaan diri waktu ke waktu, mencermati perasaan yang 

muncul. Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang 

sesungguhnya mendadak bahwa orang berada dalam kekuasaan 

emosi. 

2) Pengaturan diri, yaitu kemampuan untuk menghibur diri sendiri, 

melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat 

akibat yang timbul karena kegagalan keterampilan emosi dasar. 

Seseorang yang mempunyai kemampuan yang rendah dalam 

mengelola emosi akan terus menerus bernaung melawan perasaan 
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murung. Sementara mereka yang memiliki tingkat pengelola emosi 

yang tinggi akan dapat bangkit lebih cepat dari kemurungannya. 

Kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan penguasan diri 

dan kemampuan menennangkan diri.  

3) Motivasi, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi menjadi alat untuk 

mencapai tujuan dan menguasi diri. Seseorang yang memiliki 

keterampilan ini cendrung lebih produktif dan efektif dalam upaya 

apapun yang dikerjakannya. Kemampuan ini didasari oleh 

kemampuan mengendalikan emosi yaitu menahan diri terhadap 

kepuasan dan mengendalikan dorongan hati.  

4) Mengenali emosi orang lain (empaty), yaitu kemampuan yang 

bergantung pada kesadaran, kemampuan ini merupakan keterampilan 

dasar dalam bersosial.seorang yang empati lebih mampu menangkap 

sinyal-sinyal social tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang 

dibutuhkan atau dikehendaki orang lain.  

5) Keterampilan sosial, yaitu merupakan keterampilan mengelola emosi 

orang lain,mempertahankan hubungan dengan orang lain melalui 

keterampilan social, kepemimpinan dan keberhasilan hubungan antar 

pribadi (Goleman 1999, hlm 131).  

b. Terbentuknya Kecerdasan Emosional 

Menurut seorang psikiater pada Cornell University School of Medicine, 

Stern (dalam Goleman, 1996, hlm 68), kepekaan perasaan yang merupakan 

komponen dasar kecerdasan emosional, mulai terbentuk pada bayi pada usia 

sekitar delapan bulan; yaitu ketika mereka mulai mengembangkan kepekaan 

bahwa orang lain dapat dan mau berbagi perasaan. Kepekaan ini muncul 

ketika bayi mulai menyadari bahwa mereka berbeda dari orang lain, dan 

kepekaan ini terus dibentuk dari kedekatan hubungannya dengan orang lain 

dalam hal ini adalah ibunya. 

Kemudian keberhasilan seorang anak di sekolah bukan ditentukan oleh 

kemampuan intelektual semata seperti kemampuan dini dalam membaca, 
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melainkan oleh ukuran-ukuran emosional dan sosial seperti; yakin pada diri 

sendiri dan mempunyai minat; tahu pola perilaku apa yang diharapkan orang 

lain dan bagaimana mengendalikan dorongan hati untuk berbuat nakal; 

mampu menunggu; mengikuti petunjuk dan mengacu pada guru untuk 

mencari bantuan; serta mengungkapkan kebutuhan-kebutuhannya saat 

bergaul dengan anak-anak lain. Ukuran-ukuran ini jika diperinci merupakan 

unsur-unsur utama yang mempengaruhi bagaimana terbentuknya 

kecerdasan emosional adalah (Goleman, 1996, hlm 73): 

1. Keyakinan 

Perasaan kendali dan penguasaan seseorang terhadap tubuh, perilaku, dan 

dunia: perasaan bahwa akan lebih cenderung berhasil daripada tidak 

dalam apa yang sedang dikerjakan, dan bahwa orang lain akan bersedia 

menolong. 

2. Rasa ingin tahu 

Perasaan bahwa menyelidiki segala sesuatu itu bersifat positif dan 

menimbulkan kesenangan. 

3. Niat 

Hasrat dan kemampuan untuk berhasil, dan untuk bertindak berdasarkan 

niat itu dengan tekun. Ini berkaitan dengan perasaan terampil dan 

perasaan efektif. 

4. Kendali diri 

Kemampuan untuk menyesuaikan dan mengendalikan tindakan dengan 

pola yang sesuai dengan usia; suatu rasa kendali batiniah. 

5. Keterkaitan 

Kemampuan untuk melibatkan diri dengan orang lain berdasarkan pada 

perasaan saling memahami. 

6. Kecakapan berkomunikasi 

Keyakinan dan kemampuan verbal untuk bertukar gagasan, perasaan dan 

konsep dengan orang lain. Ini ada kaitannya dengan rasa percaya pada 

orang lain dan kenikmatan terlibat dengan orang lain. 
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7. Koperatif 

Kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhannya sendiri dengan 

kebutuhan orang lain dalam kegiatan kelompok. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional, 

komponen dasarnya seperti kepekaan perasaan dan empati terbentuk sejak 

usia dini dan akan berkembang sejalan dengan perkembangan relasinya 

dengan orang lain dan dipengaruhi oleh unsur-unsur utama seperti 

keyakinan, rasa ingin tahu, niat, kendali diri, keterkaitan, kecakapan 

berkomunikasi dan koperatif.  

Kecerdasan emosional atau Emotional Intelligence merujuk kepada 

kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain. 

Kecerdasan emosional mencakup kemampuan-kemampuan yang berbeda, 

tetapi saling melengkapi dengan kecerdasan akademik. Berdasarkan 

pengamatan, bamyak oramg yang gagal dalam hidupnya bukan karena 

kecerdasan intelektualnya rendah, namun karena orang tersebut kurang 

memiliki kecerdasan emosional (Goleman, 2000, hlm73). Terdapat beberapa 

indikator kecerdasan emosional diantaranya: 

1. Mengenali Emosi Sendiri 

Mengenal emosi sendiri merupakan kemampuan individu untuk 

menyadari dan memahami keseluruhan proses yang terjadi di dalam 

dirinya, Perasaannya , pikirannya, dan latar belakang dari tindakannya. 

Aspek ini berupa mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan 

menggunakannya untuk memadu pengambilan keputusan diri sendiri, 

memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan 

diri yang kuat. 

2. Kemampuan Mengolah Emosi  

Kemampuan menhgolah emosi merupakan kemampuan individu untuk 

menangani, mengelola dan menyeimbangkan emosi sehingga berdampak 

positif bagi diri sendiri dan orang lain. Aspek ini berupa kemampuan 

untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau 
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ketersinggungan karena akibat dari gagalnya keterampilan emosional 

dasar. 

3. Optimisme 

Optimisme merupakan kemampuan individu untuk memotivasi diri 

ketika berada dalam keadaan putus asa, mampu berpikir positif, dan 

menumpuhkan optimisme dalam hidupnya. Menata emosi merupakan 

alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan memberi perhatian, 

memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri dan untuk berekreasi. 

Orang-orang memiliki keterampilan dalam memotivasi diri cenderung 

jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. 

4. Empati 

Empati merupakan kemampuan individu untuk memahami perasaan, 

pikiran, dan tindakan orang lain berdasarkan sudut pandang orang 

tersebut. Mampu merasakan yang dirasakan orang lain, menumbuhkan 

hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-

macam orang. Empati merupakan keterampilan bergaul, dimana orang 

yang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang 

tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan atau 

dikehendaki orang lain. Orang seperti ini cocok untuk pekerjaan-

pekerjaan keperawatan, mengajar, penjualan, dan manajemen. 

5. Keterampilan Sosial   

Keterampilan sosial merupakan keterampilan individu untuk 

membangun hubungan secara efektif dengan orang lain, mampu 

mempertahankan hubungan sosial dan mampu menangani konflik-

konflik interpersonal secara efektif. Keterampilan sosial merupakan 

keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan 

keberhasilan antar pribadi. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan 

ini kan sukses dalam bidang apa pun yang mengandalkan pergaulan yang 

mulus dengan orang lain, mereka merupakan bintang-bintang pergaulan 

(Goleman, 2000, hlm73). 
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C. Karakteristik Individu 

Setiap orang memiliki kualitas unik yang membedakan mereka satu sama 

lain. "Ciri" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada ciri 

atau karakteristik yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Tetapi 

manusia tetaplah manusia; seseorang. Definisi ahli tentang sifat-sifat individu 

adalah sebagai berikut, yaitu: 

1. Menurut Prasetyo (2008, hlm 12) karakteristik individu merupakan 

karakter seorang individu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan 

perwatakan tertentu. 

2. Menurut Rahman (2013, hlm 44) karakteristik individu adalah ciri khas 

yang menunjukkan perbedaan seseorang tentang motivasi, inisiatif, 

kemampuan untuk tetap tegar menghadapi tugas sampai tuntas atau 

memecahkan masalah atau bagaimana menyesuaikan perubahan yang 

terkait erat dengan lingkungan yang mempengaruhi kinerja individu. 

3. Menurut Robbins (2008, hlm 11) karakteristik individu adalah cara 

memandang ke obyek tertentu dan mencoba menafsirkan apa yang 

dilihatnya. 

 

Karakteristik individu mencakup berbagai atribut mendasar yang 

merupakan bawaan dari orang tertentu. Kemampuan dan keterampilan 

seseorang, latar belakang keluarga, sosial, dan pengalaman, usia, negara, jenis 

kelamin, dan karakteristik lain yang mencerminkan ciri-ciri demografis 

tertentu adalah contoh karakteristik individu mereka. Ciri-ciri psikologis 

meliputi persepsi, sikap, kepribadian, pembelajaran, dan motivasi. Dia 

melanjutkan, "Kisaran karakteristik ini menciptakan nuansa budaya." 

tertentu yang menandai ciri dasar bagi suatu organisasi tertentu pula 

(Rahman 2013, hlm 33). 

Menurut Gibson (1985, hlm 156) variabel yang melekat pada individu 

dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu :  
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1) Kemampuan dan keterampilan baik mental maupun fisik. 

2) Demografis meliputi umur, asal-usul, jenis kelamin. 

3) Latar belakang yaitu keluarga, tingkat sosial dan pengalaman serta 

variabel psikologis individu yang meliputi persepsi, sikap dan kepribadian, 

belajar, dan motivasi. 

Indikator Karakteristik individu meliputi sebagai berikut (Ardana 2009, hlm 

76) : 

1) Minat. 

2) Sikap tehadap diri sendiri, pekerjaan, dan situasi pekerjaan. 

3) Kebutuhan individual. 

4) Kemampuan dan kompetensi. 

5) Pengetahuan tentang pekerjaan. 

6) Emosi, suasana hati, perasaan keyakinan dan nilai-nilai. 

Menurut Robbins karakteristik individual dapat didefinisikan sebagai 

keseluruhan cara bagaimana individu bereaksi dan berinteraksi dengan 

orang lain (Robbins 2009, hlm 27). Kepribadian adalah keseluruhan cara 

dimana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu 

lain.kepribadian seseorang ialah seperangkat karakteristik yang relatif 

mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh 

factor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan, dan lingkungan 

(Herman dan Gamiwa Iwa 2007, hlm 120). 

Kepribadian ialah pola perilaku dan proses mental yang unik, yang 

mencirikan seseorang. Dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, 

kepribadian adalah seperangkat karakteristik yang relatif mantap, 

kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh factor 

keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan, dan lingkungan  (Shani, 

2018, hlm 7). 

Dimensi kepribadian menjadi lima yaitu: openness to experience, 

conscientiousness, extraversion, agreeableness dan neuroticism (OCEAN) 

(Lestari 2010, hlm 4). 
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1) Pikiran terbuka terhadap pengalaman baru dan pola pikir yang menerima 

ide-ide baru adalah sifat-sifat seperti menjadi kreatif, imajinatif, 

mendalam, ingin tahu, dan reflektif diri. Orang-orang yang tertutup 

terhadap pengalaman baru atau yang tidak terbuka terhadap pengalaman 

baru memiliki kepribadian yang berlawanan dari karakter yang 

disebutkan di atas; Mereka biasanya tertutup, tidak terinspirasi, dan lebih 

suka rutinitas. 

2) Kesadaran kepribadian, juga dikenal sebagai keterbukaan mata dan 

telinga: senang bekerja keras, mengikuti rencana, dapat diandalkan, 

terorganisir dengan baik, teliti dalam pekerjaan mereka, dan umumnya 

rajin. Orang dengan tipe kepribadian ini dianggap sangat teliti. Orang yang 

rendah hati cenderung sembrono, malas, tidak teratur, dan tidak dapat 

dipercaya. 

3) Karakteristik yang terkait dengan ekstraversi atau keterbukaan terhadap 

orang lain termasuk banyak bicara, lincah, energik, percaya diri, tegas, dan 

ramah. Tipe kepribadian ini disebut memiliki ekstaversi yang tinggi. 

4) Menjadi setuju atau menerima kesepakatan berkorelasi dengan sifat-sifat 

seperti kerja sama, kepercayaan, kebaikan dan perhatian terhadap orang 

lain, tidak mementingkan diri sendiri, pengampunan, dan ketidaksukaan 

konflik dengan orang lain. Orang dengan karakteristik seperti ini dianggap 

sangat menyenangkan. 

5) Neoriticism atau rentan terhadap tekanan, ditandai dengan kepribadian 

yang mudah melankolis dan tidak bahagia, tegang dan cemas sepanjang 

waktu, dan cepat gelisah. Dinyatakan bahwa orang dengan kepribadian ini 

memiliki emosi yang tidak menentu. Sebaliknya, mereka yang memiliki 

emosi stabil cenderung tenang di bawah tekanan, mampu menangani 

stres, tahan terhadap kekecewaan, dan tidak mudah depresi. 

Namun disamping karakteristik individu yang bersifat baik diatas, 

terdapat juga karakter yang tidak baik (buruk) pada diri seseorang 

diantaranya ialah suka berkeluh kesah atas segala yang dihadapi baik itu 
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dalam lingkungan keluarga, sosial, ataupun dalam pekerjaannya. Hal ini 

dikarenakan sifat manusia yang selalu ingin melakukan sesuatu dengan 

sesuai apa yang diharapkan dan tidak mempersiapkan diri terhadap kendala-

kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut. 

Hal ini sesuai dengan Ayat Qs. Al Ma’arij Ayat 20, dimana Allah SWT 

berfirman :  

جَزُوۡعاا  الشَّرُّ  مَسَّهُ  اذِاَ  

 

Terjemahnya :  

“Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah”.  

Menurut tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, yang 

merupakan pakar fiqih dan tafsir suriah mengatakan bahwa maksud 

dari ayat tersebut ialah “Saat kemiskinan, penyakit dan hal lain dari 

sesuatu yang menyakitkan terjadi, mereka tidak mau sabar dan tidak 

pahala yang diterima dari rasa sakit itu di sisi Tuhan”   

Dari ayat diatas diketahui bahwa keluh kesah merupakan salah satu 

sifat dari manusi, namun ini bukanlah hal yang baik untuk seseorang, karena 

keluh kesah tidak akan membuat seseorang memiliki karakter yang lebih 

kuat melainkan hanya akan melemahkan diri seseorang jika tidak secepatnya 

berubah dan menjadi pribadi yang pandai bersyukur atas segala sesuatu 

yang dihadapi. 

 

D. Followership 

     1. Penjelasan tentang followership 

            Menurut Kelley (1992), followership adalah ide penting yang belum 

mendapat banyak perhatian karena kebanyakan orang fokus pada pemimpin 

ketika sebuah organisasi berkembang atau bergerak maju. Ide 

kepemimpinan ditingkatkan oleh ide ini. Sekelompok orang yang tahu apa 

yang harus dilakukan dengan bebas, masuk akal, dan bermoral dengan 

kemampuan terbaik mereka untuk mencapai tujuan organisasi dikenal 



44 
 

 
 

sebagai pengikut (Kelley, 1992). Secara singkat, followership adalah 

kemampuan dan kemauan untuk melakukan tindakan tertentu untuk 

berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama, menurut Kelley (1992). Hal 

ini konsisten dengan temuan Chaleff (1995) bahwa pengikut memiliki tujuan 

yang sama dengan atasan mereka agar berhasil sebagai sebuah organisasi. 

Begitu pula dengan menurut Dixon dan Westbrook (2003) yang berpendapat 

bahwa pengikut memastikan jiwa, raga dan pemikiran diabadikan untuk 

tujuan serta visi organisasi. 

Melihat dari pendekatan peran Katz dan Kahn (1978) dalam Walia, Bansal & 

Mittal (2014), berpendapat bahwa followership adalah peran yang dijalankan 

oleh individu yang berada pada posisi formal, informal atau tingkatan, seperti 

pengikut dan pemimpin maupun bawahan dan manager. Pendekatan lain 

yaitu pendekatan konstruksionis (komunikasi merupakan proses dinamis) 

bahwa followership adalah interaksi relasional melalui kepemimpinan yang 

dicipta bersama antara tindakan mempimpin dan mengikuti (Shamir, 2007 

dalam Rahman & Read, 2020). Menurut McCallum (2013), followership 

adalah konsep sederhana membahas bagaimana menerima arahan yang baik, 

melaksanakan program yang disusun, menjadi bagian dari tim dan 

menyampaikan keluaran terbaik atas upayanya. Lebih lanjut menurut Ghias, 

Hassan & Masood (2018), berpendapat bahwa followers bukan hanya 

bawahan, tetapi mengacu pada individu yang dapat memahami, 

mempengaruhi dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan pemimpin dan 

organisasi. 

Berdasarkan definisi dari para tokoh di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa followership adalah sebuah konsep dimana individu berpartisipasi 

dalam mencapai tujuan organisasi. Followership disini bukan hanya sebagai 

bawahan yang pasif. Termasuk individu dalam peran ini diantaranya adalah 

pada posisi formal, informal/tingkatan dan interaksi korelasional, seperti 

pengikut dan pemimpin, bawahan dan manager maupun tindakan 

mempimpin dan mengikuti. 
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     2. Dimensi Followership 

           Menurut Kelley (1992) pada konsep followership terdapat dua dimensi, 

dimensi tersebut ialah active engagement dan independent critical thinking. 

Berikut penjelasan tiap dimensinya: 

a. Dimensi Active engagement 

  Menurut Kelley (1992) dimensi ini meliputi seluruh perilaku pengikut 

yang sukarela ikut serta dalam kegiatan yang berdampak positif bagi 

organisasi. Dimensi ini menjadikan pengikut bersikap dan berperilaku sesuai 

tujuan organisasi meski tidak secara langsung menguntungkan atau memberi 

reward pada pengikut. Hal ini sejalan dengan pendapat Blanchard (2009) 

dalam bahwa active engagement adalah dimensi yang memberi kontibusi 

pada keikutsertaan pengikut dan dapat menjadi indicator dalam melihat 

kondisi organisasi. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa dimensi active 

engangement ini merupakan variable moderator yang berpengaruh pada 

dimensi independent critical thinking (Blanchard, 2009). 

b. Dimensi Independent critical thinking 

Menurut Kelley (1992) dimensi ini menjelaskan bagaimana individu 

pengikut bukan seekor domba yang selalu menuruti putusan pengembalanya 

tanpa berkemampuan untuk berpikir kritis dan menciptakan inovasi, tetapi 

dimensi ini menjaga arah dan jalannya kebijakan organisasi untuk tetap 

berada pada jalan yang baik dan ikut serta secara aktif dalam mencari solusi 

yang efektif, inovatif dan efisien atas permasalahan yang dihadapi. Hal ini 

sejalan dengan pendapat dari Blanchard (2009) bahwa dimensi ini memiliki 

kedudukan yang penting dalam keberhasilan organisasi, karena dimensi ini 

memiliki dua arah yang berlawanan. Apabila dimensi independent critical 

thinking dimiiki bersamaan dengan dimensi active engagement yang tinggi 

akan menjadikan individu yang bekerja keras dan berupaya dengan 

kemampuannya untuk mencapai keberhasilan organisasi, sedangkan apabila 

dimensi independent critical thinking dimiliki bersaman dengan dimensi 
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active engagement yang rendah maka akan menjadikan individu yang apatis, 

tidak termotivasi dan cenderung untuk mencari pekerjaan lain. 

Zeleznik (1965) dalam Walia, Bansal & Mittal (2014), yang berfokus 

pada subordiasi, membagi menjadi dua yaitu; 1) dominasi dan penyerahan. 

Dominasi ini berkisar dari bawahan yang ingin mengontrol atasan hingga 

yang ingin dikontrol atasan., dan 2) keaktifan dan kepasifan. Dominasi ini 

berkisar dari bawahan yang memulai dan menunggu hingga yang tidak 

melakukan apapun. 

Berdasarkan pendapat para ahli terkait dimensi followership di atas 

dapat disimpulkan bahwa dimensi followership berkaitan dengan 

keikutsertaan dan kemandirian berpikir individu dalam organisasi. Pada hal 

ini, peneliti menggunakan dimensi yang diungkapkan oleh Kelley. 

Keikutsertaan dalam dimensi Kelley disebut active engagement, sedangkan 

kemandirian berpikir disebut dengan independent critical thinking. 

       3. Gaya-gaya Followership 

        Identifikasi karakteristik dan typology (tipe) gaya kepengikutan pertama 

kali dikemukakan oleh Zeleznik (1965) dalam Walia, Bansal & Mittal (2014). 

Identifaksi ini menghasilkan empat kategori pengikut; 1) bawahan impulsif; 

2) bawahan kompulsif; 3) bawahan masiokis; dan 4) bawahan yang menarik 

diri. 

 Menurut Kelley (1988) terdapat lima followership patterns, pola-pola 

followership tersebut adalah domba, yes-man, pragmatis, 

pengasing/alienated dan star follower. Berikut penjelasan masing-

masingnya: 

a. Domba 

Tipe ini sangat pasif, membutuhkan motivasi eksternal dari 

atasan,kurang memiliki komitmen serta memerlukan pengawasan yang 

menerus dan berkelanjutan. 
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b. Yes-man 

Tipe ini memilik komitmen pada atasan dan tujuan organisasi. Tipe Ini 

mempertahankan atasannya dan tidak mempertanyakan tindakan yang 

diambil oleh atasannya serta selalu berada di sisi atasannya. 

c. Pragmatis 

Tipe ini umumnya berada di latar belakang kelompok dan tidak pernah 

proaktif. Tipe ini memiliki tingkat kritik dan bersedia terlibat saat melihat 

kemana arahnya. 

d. Pengasing/Alienated 

Tipe ini sering berusaha dalam memberi masukan negatif atastindakan 

atasannya dan merasa bahwa dirinyalah pemimpin sesungguhnya dan 

berhak mengkritik atasan maupun rekan kerja lain. Tipe ini memikirkan 

tentang dirinya sendiri akan tetapi tidak ikut serta dalam mencapai tujuan 

positif organisasi 

e. Star follower 

Tipe ini merupakan tipe teladan yang memiliki pemikiran positif, aktif 

inovatif, kreatif dan independen. Tipe ini tidak langsung menerima 

tindakan atasan sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh. Tipe ini dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan baik tanpa adanya pengawasan menerus 

dan dapat bekerjasama baik dengan pemimpin maupun rekan kerja. Lebih 

lanjut Kellerman (2008) dalam Walia, Bansal & Mittal (2014) membagi 

followership menjadi lima styles/gaya berdasarkan tingkat keikutsertaan 

dari rentang tidak merasa dan melakukan apapun sampai penuh semangat 

dan komitmen serta ikut serta secara mendalam. gaya kepengikutan 

tersebut diantaranya adalah: 

a. Isolates 

Tipe gaya ini tidak peduli pada pemimpin mereka. Kallerman 

(2008) memisalkannya dengan orang Amerika yang memiliki hak 

pilih tetapi tidak menggunakannya. 
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b. Bystanders 

Tipe gaya ini hanya melakukan pengamatan tanpa ikut serta, 

umumnya hanya berdiri dan menyingkir. Kallerman (2008) 

memisalkannya dengan pengikut Jerman selama Holocaust. 

c. Participant 

 Tipe gaya ini cukup terlibat, baik itu mendukung atau menentang 

pemimpin dan organisasinya. 

 d. Activis 

Tipe gaya ini merasa kuat dan bertindak sedemikian sesuai dengan 

itu. 

 e. Diehards 

Tipe gaya ini setia kepada pemimpinnya. kepengikutan dan 

pengabdiannya diangga menentukan siapa mereka dan apa yang 

mereka lakukan. Pembagian lain oleh Howell dan Mendez (2008) 

dalam Walia, Bansal & Mittal (2014) yang membagi menjadi beberapa 

tipe. Tipe-tipe tersebut diantaranya adalah: 

Tipe pertama followership berperan interaktif, dalam hal ini 

followership mendukung dan melengkapi peran kepemimpinan. 

Didalamnya termasuk pengikut yang sangat efektif dan berdedikasi, 

pengikut yang relatif tidak efektif (tipe domba milik Kelley), atau 

bahkan menjadi rombongan setia dari pemimpin yang toxic 

Tipe kedua followership berperan independen. Di dalamnya termasuk 

otonomi tingkat tinggi, dalam aliran positif, kompetensi tingkat tinggi 

yang melengkapi pemimpin seperti professional, missal insinyur, 

dokter, professor yang bekerja secara independent tetapi ikut serta 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

Tipe ketiga followership berperan negatif dan independen. Dalam hal 

ini pengikut melakukan pekerjaan yang berlawanan tujuan dengan 

tujuan pemimpin atau organisasi. 
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Tipe terakhir followeship bergeser peran. Dalam hal ini individu dapat 

berganti peran antaran pemimpin dan pengikut. Dicontohkan seperti 

dalam tim kolaboratif, dimana peran pengikut dari anggota tidak 

menonjol dan menyesuaikan dengan kondisi. 

Berdasarkan pendapat terkait gaya-gaya followership di atas dapat 

disimpulkan bahwa gaya-gaya followership umumnya diturunkan dari 

dimensi- dimensi yang ada. Gaya-gaya followership diidentifikasi 

berdasarkan tingkat keikutsertaan dan kemandirian berpikir individu 

dalam organisasi. Gaya-gaya tersebut diantaranya adalah, domba, yes-

man, pragmatis, pengasing/alienated dan star follower 

4. Faktor-faktor Followership 

       Menurut Martin (2009), terdapat tiga faktor yang dapat 

mempengaruhi followership, yaitu: 

 a. Trait 

Terdapat bebrapa trait yang berhubungan dengan followership pada 

individu. Trait tersebut diantaranya adalah intelligence, independent 

thinking, self-reliance, dan dependability. Intelligence atau intelegensi, 

hal ini dapat membuat inividu untuk bertindak benar meski tanpa 

adanya pengarahan dari pimpinan. Independent thinking, membuat 

individu lebih berpikir lebih kritis dan inovatif dalam menghadapi 

permasalahan. Self- reliance, membantu individu untuk mandiri. 

Sedangkan dependability dapat membuat individu dipercaaya oleh 

pimpinan. 

b. Hubungan yang terbentuk pemimpin dan followership 

Hubungan yang terbangun diantara pimpianan dan followers dengan 

baik serta menjadi teladan dalam beajar dapat berdampak pada 

tercapainya tujuan organisasi. 

c. Iklim organisasi 

Iklim organisasi berarti gambaran sinergis akan organisasi. Iklim 

organisasi didalamya mencakup timbal balik antar rekan kerja. 
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Faktor-faktor followership lebih lanjut, menurut Pey, Busari, Choi, 

Hassan, dkk (2021), bahwa followership bergantung pada kepribadian dan 

perilaku yang dimiliki individu, lingkungan, aturan sosial secara luas dam 

posisi di organisasi sekarang. Berdasarkan penyampaian faktor-faktor 

followership di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor 

yang mempengaruhi followership meliputi dari individu itu sendiri, 

lingkungan, sosial dan posisi dalam organisasi. 

5. Pandangan Islam terhadap Followership 

       Pandangan agama Islam terkait followership atau kepengikutan 

dijelaskan dalam Surah Al-Isra’ ayat 59 yang berbunyi: 

لوُْنَ   وَاٰتيَْنَا ثمَُوْدَ  النَّاقَةَ  ا  انَْ  كَذَّبَ  بهَِا الَْْوَّ يٰتِ  الَِّْ  وَمَا مَنَعنََاا  انَْ  نُّرْسِلَ  بِالْْٰ

يٰتِ  الَِّْ  تخَْوِيْفًا   مُبْصِرَةً  فظََلمَُوْا بهَِا   وَمَا نرُْسِلُ  بِالْْٰ

Terjemahnya : 

 “Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan 

(kepadamu) tanda-tanda (kekuasan Kami), melainkan karena tanda-

tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah Kami 

berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat 

dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami tidak 

memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti.”  

Dalam tafsir Quraish Shihab dari arti ayat di atas, dijelaskan sebagai 

berikut: “kaummu telah memintamu agar mendatangkan berbagai bukti dan 

mukjizat. Tetapi mereka tidak puas dengan apa yang didatangkan kepada 

mereka. Padahal, dengan mukjizat yang ada itu, orang-orang yang cendekia 

dapat merasa puas dan mau menerima. Maka ketentuan Kami terhadap 

mereka yang meminta bukti-bukti dan dikabulkan tetapi kemudian tidak 

mau percaya adalah bahwa Kami akan membinasakan mereka sampai 

hancur. Yang demikian itu pernah Kami lakukan terhadap orang-orang 

terdahulu. Di antaranya adalah azab yang kami turunkan kepada kaum 

Tsamûd. Yaitu tatkala mereka meminta didatangkan bukti berupa mukjizat. 

Lalu Kami menciptakan seekor unta betina sebagai mukjizat yang terang dan 
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jelas dan dapat menghilangkan keraguan. Tapi kemudian mereka 

mengingkari bukti tersebut. Maka terjadilah apa yang semestinya terjadi 

pada mereka. Sudah merupakan sifat kemahabijakan Allah untuk tidak 

mengabulkan apa yang diminta oleh kaummu karena mereka memang tidak 

akan mempercayainya. Di samping itu juga karena Allah menginginkan 

mereka beriman dan melahirkan generasi yang beriman pula. Bukti-bukti itu 

Kami turunkan kepada manusia hanya apabila Kami ingin menakut-nakuti 

mereka.” 

 Hubungan dari surah di atas dengan followership adalah bahwa orang- 

orang yang cendekia, orang-orang yang berpikir atau memiliki critical 

thinking dan mau menerima yang akan dapat merasa puas dari berbagai 

bukti dan mukjizat dari Allah. Disamping itu Allah menginginkan mereka 

beriman dan melahirkan generasi yang beriman pula, dimana hal ini serupa 

dengan konsep active engagement pada followership. 

E. Kerangka Konseptual 

         Pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah 

(mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi 

salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan 

tertentu (organisasi). Pegawai juga merupakan orang-orang yang dikerjakan 

dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun 

dalam badan-badan usaha. Oleh karena itu para pegawai haruslah bekerja 

dengan lebih kreatif dan cekatan serta bekerja dengan ketulusan/kerelaan 

tanggungjawab atas pekerjaannya yang juga dikenal dengan istilah 

Organizational Citizenship Behavior. Organizational Citizenship Behavior 

adalah perilaku yang memberikan kontribusi positif dan menguntungkan 

suatu organisasi. Perilaku karyawan yang menolong rekan kerja yang 

mengalami kesulitan adalah perilaku yang bukan menjadi tolak ukur 

penilaian. 

Ada beberapa factor yang mempengaruhi  Organizational Citizenship 

Behavior ini diantaranya adalah tingkat kecerdasan Emosi dan Karakteristik 
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individu seseorang. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang fokusnya 

memahami, mengenali, merasakan, mengelola dan memimpin perasaan diri 

sendiri dan orang lain serta mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi 

dan sosial serta kecerdasan dalam memahami, mengenali, meningkatkan, 

mengelola dan memimpin motivasi diri sendiri dan orang lain. Sedangkan 

karakteristik individu adalah ciri khas yang menunjukkan perbedaan 

seseorang dengan orang yang lainnya. 

Berdasarkan Observasi awal penulis pada pegawai yang ada di Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Sinjai, dimana penulis mendapatkan bahwa 

terdapat beberapa pegawai yang termasuk dalam kriteria Organizational 

Citizenship Behavior, yaitu mereka yang bekerja dengan kreatif, cekatan serta 

ketulusan/kerelaan tanggung jawab atas pekerjaannya ataupun pekerjaan 

yang berada diluar dari tugas dan tanggung jawabnya. 

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Tingkat Kecerdasan Emosi 

dan Karakteristik Individu Terhadap Organizational Citizenship Behavior 

dengan Followership pada Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Sinjai”. 

Untuk lebih jelasnya terkait dengan kerangka pikir ini dapat dilihat pada 

gambar berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

adalah pendekatan yang menggunakan data yang berbentuk angka pada analisis 

statistik (Sugiyono, 2001, hlm 43). Penelitian ini merupakan penelitian yang 

bersifat kausal komparatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen (Tingkat kecerdasan emosi dan 

Karakteristik Individu) terhadap variabel dependen (Organizational Citizenship 

Behavior Dengan Followership Sebagai Variabel Moderating) pada perusahaan 

perbankan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini ialah di Kantor Kementrian Agama Kab. Sinjai  

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2013, hlm 53), adalah “keseluruhan objek atau 

individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti. 

Populasi juga universum (universe) yang berarti keseluruhan, dapat berupa 

benda hidup atau mati”. Populasi penelitian ini adalah Pegawai Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, yang berjumlah 84 orang. 

2. Sampel 

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2013, hlm 54) adalah “sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut”. Dengan melihat 

populasi yang kecil maka calon peneliti mengambil data berdasarkan sampel 

jenuh tentang sumber data menyesuaikan fenomena pengumpulan informasi 

di lapangan seperti keaktifan masuk kantor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 3.1 Kriteria Sampel penelitian 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 
Pegawai Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sinjai. 
84 

2 Pegawai yang aktif masuk kantor 80 

Total Sampel 80 

 

Setelah dilakukan penarikan sampel, maka didapatkan yang akan dijadikan 

sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 80 Orang. Hasil tersebut diambil 

dari pegawai yang ada pada kantor kementerian agama kabupaten sinjai 

sebanyak 84 orang, kemudian dari 84 orang pegawai yang masuk dalam 

kategori ke dua sebesar 80 orang, sehingga didapatkan hasil sampel pada 

penelitian ini sebanyak 80 orang responden. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua sumber data,:  

1.  Data Primer 

Menurut bungin, sumber data primer adalah sumber data pertama dimana 

sebuah data dihasilkan  (bungin, 200, hlm 128). Dalam penelitian ini, sumber 

data primer yang digunakan adalah dengan cara membagikan kuesioner 

kepada subjek penelitian, yang merupakan Pegawai Kementrian Agama Kab. 

Sinjai yang dijadikan sampel dalam penelitian. 

2.  Data Sekunder 

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak 

kedua. Data ini mendukung dari data primer yang telah peneliti dapatkan. 

Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari hasil dokumentasi berupa foto, 

catatan dan lain sebagainya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui berbagai keterangan yang berhubungan dengan penelitian 

ini maka keterangan dan data yang berkaitan dengan obyek penelitian harus 
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bisa diperoleh. Adapun tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

  Untuk memperoleh data maka penulis mengadakan pengamatan 

langsung maupun observasi partisipasi langsung dengan kegiatan dari obyek 

yang diteliti di lapangan. Menurut Sugiyono (2013, hlm 32) mengemukakan : 

“Pengumpulan data observasi langsung atau pengamatan langsung adalah 

cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat 

standar lain untuk keperluan tersebut”. Pengertian tersebut bermakna 

pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan mata, akal pikiran 

dengan mencatat kegiatan yang berguna untuk penelitian. 

2. Kuesioner 

Pada penelitian ini penulis menggunakan kuesioner. Kuesioner akan 

dibagikan kepada tiga sumber dengan pokok pembahasan yang sama namun 

dengan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan pribadi dan keadaan 

masing-masing sumber. Penulis akan menanyakan tentang Pengaruh Tingkat 

Kecerdasan Emosi dan Karakteristik Individu Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior dengan Followership pada Pegawai Kementrian Agama 

Kab. Sinjai. Dimana terdapat 4 pilihan jawaban yang masing-masing jawaban 

mempunyai nilai tertentu ialah sebagai berikut : 

a) Sangat setuju (SS)  : 5 

b) Setuju (S)   : 4 

c) Netral (N)   : 3 

d) Tidak setuju (TS)  : 2 

e) Sangat tidak setuju (STS) : 1 

3.Wawancara  

         Dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau 

informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu objek tertentu 

atau orang lain (Silalahi, 2012). Instrumen penelitian dari teknik wawancara 
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dapat menggunakan pedoman wawanara (interview guide) dan daftar cocok 

(checklist). 

F. Uji Instrumen Penelitian 

Pada uji instrumen penelitian yang akan menjadi responden adalah pegawai 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, jumlah  responden sebanyak 84 

pegawai.  

1.Skala Data 

Skala Likert dimana variabel yang diukur dijabarkan menjadi sub variable 

yang akan menjadi titik ukur dalam menjawab permasalahan pada karya tulis 

ini. Sub variable tersebut yang akan menjadi item instrument yang berupa 

pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden. Jawaban 

setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negative (Sugiyono, 2013, hlm 33). 

Penentuan skala Likert dibuat skala 1 sampai dengan 4 (summated scale), 

yaitu: 

a. Sangat setuju  : (Skor 4) 

b. Setuju   : (Skor 3) 

c. Tidak setuju  : (Skor 2) 

d. Sangat tidak setuju : (Skor1) 

2.Uji Validitas 

 Sugiyono (2013, hlm 41), mengatakan bahwa uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid 

apabila pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner. Kriteria uji validitas adalah jika koefisien 

korelasi I > 0,3 maka butir instrument dinyatakan valid, jika koefisien korelasi 

I < 0,3 maka butir instrumen dinyatakan tidak valid. 

3.Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran titik 

suatu kuesioner dikatakan riable atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
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reabilitas adalah derajat ketepatan penelitian atau kekuatan yang ditujukan 

oleh instrument pengukuran. 

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data  

Pengolahan data pada penelitian kali ini menggunakan MRA. Moderated 

regression analysis (MRA) merupakan alat analisis khusus regresi berganda linear 

dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua 

atau lebih independen) yang bertujuan untuk mengetahui apakah variable moderasi 

akan memperkuat atau memperlemah suatu hubungan. 

   1. Analisis Linear Berganda 

  Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis yang 

telah ditetapkan diatas , maka pendekatan model analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda (multiple 

regression analysis), karena data yang digunakan adalah data sekunder. Maka 

untuk menentukan ketetapan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa 

asumsi klasik yang mendasari model regresi. Penyimpangan asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearis, dan uji heteroskedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat 

dilakukan dengan uji statistik. Tes statistic yang digunakan antara lain analisis 

grafik histogram. Normal Propability plot dan Kolmogrof-Smirnovtest 

(Sugiyono, 2013, hlm 47). 

     b.  Uji Multikolineritas  

          Pengujian asumsi kedua adalah uji multikolineritas (multicollinierity) 

antar variabel-variabel independen yang masuk kedalam model. Metode 
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untuk mendiagnosa adanya multicollinierity dilakukan dengan uji varience 

inflation factor (VIF) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

jika Vif lebih besar dari 10,maka antar variabel bebas (independent variable) 

terjadi persoalan multikolinieritas. 

     c. Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian asumsi ketiga adalah heteroekedastisitas (heteroscedasticity) 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroekedastisitas dalam hal ini 

kan dilakukan dengan cara melihat grafik scatterplot. Jika dalam grafik terlihat 

pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroekedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroekedastisitas (Sugiyono, 2013, hlm 49). 

d. Uji Kolerasi  

Menurut Darwis(2005). Analisis korelasi merupakan salah satu teknik 

statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel 

atau lebih yang bersifat kuantitatif. Nah, setelah mengetahui definisi analisis 

korelasi menurut salah satu ahli, Anda juga harus mengetahui definisi analisis 

korelasi secara umum. 

Secara umum, analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan 

untuk mengukur dan memahami hubungan antara dua atau lebih variabel 

dalam suatu data. Definisi analisi korelasi mencakup pengukuran kekuatan dan 

arah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Metode ini memberikan 

informasi tentang sejauh mana perubahan dalam satu variabel berhubungan 

dengan perubahan dalam variabel lainnya. Dengan menganalisis korelasi, kita 

dapat mengidentifikasi apakah ada hubungan positif, negatif, atau tidak ada 

hubungan sama sekali antara variabel-variabel tersebut.  (Darwis, 2005). 

VIF = 1/Tolerance 

 

https://ruangjurnal.com/?p=18578
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3.  Analisis Verifikatif  

         Analisis verifikatif merupakan analisis model dan pembuktian yang 

berguna untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Dalam 

penelitian ini, anlaisis verifikatif bermaksud untuk mengetahui hasil 

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh  Tingkat Kecerdasan Emosi Dan 

Karakteristik Individu Terhadap Organizational Citizenship Behavior Dengan 

Followership Sebagai Variabel Moderating. 

4. Analisis Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji apakah hipotesis tentang kekuatan variabel bebas 

(independent variable) terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

digunakan analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil. 

Pengujian regresi berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel bebas yaitu Tingkat Kecerdasan Emosi Dan Karakteristik Individu 

terhadap Organizational Citizenship Behavior Dengan Followership Sebagai 

Variabel Moderating pada Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Sinjai. 

 Model umum bentuk persamaan alat analisis statistik parametrikregresi 

linear berganda (Multiple Regression Liniear)dapat digambarkan sebagai 

berikut : (Sugiono, 1999 : 251) 

 

Keterangan : 

Y  = Variabel Terikat (Dependent Variable) 

a   = Intersep 

b1 – b2 = Koefisien Regresi  

X1 – Xn = Variabel Independen (Independent Variable) 

e   = Kesalahan Pengganggu 

 

 

 Jika formulasi matematis regresi linear berganda tersebut dimasukan dalam 

penelitian ini, maka akan diperoleh bentuk persamaan sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b1 X2 +… + bN Xn +el 
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Keterangan : 

Y = Organizational Citizenship Behavior 

a  = Konstanta  

X1 = Tingkat Kecerdasan Emosi 

X2 = Karakteristik Individu 

b1-b2 = Koefisien Regresi  

e  = Kesalahan Penggangu 

 Besarnya konstanta tercermin dalam “a”, dan besarnya koefisien dari 

masing-masing  variabel independen ditunjukan dengan b1 dan b2.. 

Perhitungan regresi linear berganda diperoleh koefisien determinasi (R2) yang 

digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari model regresi 

yang digunakan. Sugiyono (2013, hlm 77) menyatakan bahwa secara umum 

besarnya koefisien determinasi antara 0 < R2< 1,dengan criteria sebagai 

berikut: 

▪ R2 < 0,2, maka model regresi liniear berganda dikatakan sangat lemah. 

▪ 0,2 ≤ R2 < 0,4, maka model regresi linear berganda dikatakan lemah. 

▪ 0,4 ≤ R2< 0,6, maka model regresi linear berganda dikatakan cukup kuat. 

▪ 0,6 ≤ R2 < 0,8, maka model regresi liniear berganda dikatakan kuat. 

▪ 0,8 ≤ R2 , maka model regresi linear berganda dikatakan sangat kuat. 

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a) Pengujian Secara Parsial (Uji T) 

Uji statistik t digunakan untuk memastikan apakah variabel independen 

yang terdapat dalam persamaan tersebut setiap individu berpengaruh 

terhadap nilai variabel dependen (uji parsial). Caranya dengan melakukan 

pengujian terhadap koefisien regresi setiap variabel independen. Dengan 

kriteria pengujian tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf 

signifikansi 5% (α = 0,05). Jika taraf signifikansinya > 0,05 Ha ditolak dan jika 

taraf signifikansinya < 0,05 Ha diterima. 

 

Y= a + b1 X1 + b2 X1 + b2 X1 + b3 X3 + b4 X4 + el Y= a + b1 X1 + b1 X2 + b2 X1 + b2 X2 + el 
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b) Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka 

koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah semakin kuat, yang berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Kementrian Agama Kab. Sinjai 

1. Sejarah Lokasi Penelitian 

Pada tahun 1976 Depertemen Agama Kab. Sinjai mengalami perubahan 

dari Perwakilan Kantor Depertemen Agama Kab. Sinjai menjadi Kantor 

Depertemen Agama Kab. Sinjai dengan Kepala Kanto H. Mudjtaba, BA. 

 Sebagaimana KMA Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 dengan 

struktur kantornKementtrian Agama Sebagai berikut: 

a. Kepala kantor kementrian Agama Kab. Sinjai 

b. Sub. Bagian Tata Usaha  

c. Seksi Bimbingan Masyarakat Agama Islam  

d. Seksi Pendidikan Agama Islam  

e. Seksi Pendidikan Madrsah  

f. Seksi Pendidikan dan Pondok Pesantren  

g. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh  

h. Penyelenggara Syariah 

Perubahan struktur tersebut diawali dengan pejabat pertama Drs. H. Muh 

Adnan sebagai Kepala Kantor Depertemen Kab. Sinjai.  

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 

yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir 

Batin.“:Terwujutnya Masyarakat Kab.Sinjai Yang Taat Beragama, Rukun, 

Cerdas Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujutkan Indonesia 

Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong”   
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b. Misi 

1) Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama  

2) Memantapkan Kerukunan Intra Dan Antar Umat Beragama 

3) Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama Yang Merata Dan 

Berkualitas 

4) Meningkatkan Pemanfaatan Dan Kualitas Pengelolaan Potensi 

Ekonomi Keagamaan 

5) Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Yang 

Berkualitas Dan Akuntabel  

6) Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, 

Pendidikan Agama. Pada Satuan Pendidikan Umum, Dan Pendidikan 

Keagamaan.  

7) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Dan 

Terpercaya 

3. Tugas dan Fungsi Kementrian Agama Kab. Sinjai 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi dan 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan) sebagai 

berikut: 

a. Kedudukan  

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai adalah instansi vertical 

Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi 

Sulawesi Selatan Alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Kabupaten Sinjai Jalan Jend. Sudirman No. 8 Kec. Sinjai Utara, Bongki, 

Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan 92615. 

b. Tugas Pokok 

Kementerian Agama Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten 
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Sinjai berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Perundangundangan yang 

berlaku. 

c. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi yaitu: 

1) Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan 

bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten Sinjai  

2) Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang bimbingan 

masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat 

dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, 

pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, 

urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Islam sesuai 

peraturan perundangan-undang yang berlaku 

3) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan 

informasi keagamaan.  

4) Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.  

5) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan 

program 

6) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, 

dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas 

Kementerian Agama di Kabupaten Sinjai 

4. Struktur Organisasi Kementerian Agama 

a. Kepala Kantor 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 7 PMA Nomor 13 

tahun 2012, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang 

pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di 

wilayah kota Metro  

2) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah  
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3) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan 

madrasah, pendidikan agama dan keagamaan  

4) Pembinaan kerukunan beragama  

5) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan 

informasi  

6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan 

evaluasi program, pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, 

instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan 

tugas kementerian di kabupaten/kota. 

b. Kasubag TU 

Subbagian TU sebagaimana dimaksud dalam pasal 269 PMA Nomor 13 

Tahun 2012 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan 

kebijakan teknis dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang 

milik Negara di lingkungan Kantor Kementerian berdasarkan kebijakan 

teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama 

c. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam 

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan, serta pengelolaan data dan 

informasi di bidang urusan agama Islam, pembinaan syariah penerangan 

agama Islam, zakat dan wakaf. 

d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan, bimbingan di bidang pendaftaran haji, 

pembinaan haji dan umrah, perjalanan dan dokumen, akomodasi dan 

pengelolaan keuangan haji, serta pengelolaan data dan informasi haji dan 

umrah. 

e. Bidang Pendidikan Madrasah Bidang  

Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan, 

bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di 

bidang RA, MI, MTs, MA dan MAK. 
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f. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempnyai tugas 

melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis di bidang pendidikan 

madrasah diniyah taklimiyah, pendidikan diniyah, pendidikan al-Qur’an, 

dan pondok pesantren serta pengelolaan data dan informasi pendidikan 

diniyah dan pondok pesantren.  

g. Bidang Pendidikan Agama Islam (PAKIS)  

Bidang Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan, bimbingan, dan pembinaan serta pengelolaan sistem 

informasi di bidang pendidikan Agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, 

SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK. 

B. Gambaran Responden 

1. Karakteristik Responden 

Terdapat empat karakteristik responden yang dimasukkan dalam 

penelitian ini, yaitu jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan, dan lama 

bekerja pada kantor Kementerian Agama. 

 Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada 

tabel mengenai data responden sebagai berikut: 

a.Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Karekteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

LAKI LAKI 49 61,3 61,3 61,3 

PEREMPUA

N 

31 38,8 38,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Sumber: Data Primer yang Diolah (2023) 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah reponden yang paling banyak 

adalah reponden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 49 orang atau 

sebesar 61,3 % sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 31 

orang atau sebesar     38,8 %. Hal ini juga menunjukkan bahwa di kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sinjai di dominasi oleh pegawai laki-laki. 

Namun banyaknya pegawai laki-laki dibandingkan dengan perempuan salah 

satunya disebabkan oleh adanya sigma masyarakat yang menjadikan laki-

laki sebagai tulang punggung keluarga. Akan tetapi jumlah sampel 

perempuan yang bekerja hampir sama dengan jumlah pegawai laki-laki. 

Adanya kebijakan pemerintah dalam hal persmaan gender atau emansipasi, 

dimana hak bekerja atau mendapatkan pekerjaan pada perempuan dengan 

laki-laki adalah sama. 

b.Usia 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia 

Usia Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

<31 Tahun 24 30,0 30,0 30,0 

>50 Tahun 9 11,3 11,3 41,3 

31-40 

Tahun 

28 35,0 35,0 76,3 

41-50 

Tahun 

19 23,8 23,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023) 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa usia paling banyak di dominasi usia 

antara 31-40 tahun sebanyak 28 orang dengan tingkat presentase 35,0%. 
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Tingkat kedua tertinggi yakni usia < 31 tahun sebanyak 24 orang dengan 

tingkat presentase 30,0 %, tingkat ketiga yaitu usia 41-50 tahun 

sebanyak 19 orang dengan tingkat presentase 23,8%, dan tingkat 

terendah yaitu usia >50 tahun sebanyak 9 orang dengan tingkat 

presentase sebesar   11,3%. 

c. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan 

Pendidikan Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

D3 15 18,8 18,8 18,8 

S1 52 65,0 65,0 83,8 

S2 13 16,3 16,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023) 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden dalam 

penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan S1 sebanyak 

52 responden dengan tingkat presentase 65,0%, pendididkan D3 

sebanyak 15 responden dengan tingkat presentasi 18,8%, pendidikan S2 

sebanyak 13 responden dengan tingkat presentase 16,3%. 
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d. Lama Bekerja 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023) 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa lama bekerja responden dalam 

penelitian ini sebagian besar telah bekerja 1-5 tahun sebanyak 28 

responden dengan tingkat presentase 35,0%, responden yang bekerja 

11-15 tahun sebanyak 11 responden dengan tingkat presentasi 13.8 %, 

dan responden yang bekerja 16-30 tahun sebanyak 5 responden dengan 

tingkat presentase 6,3%, serta responden dengan lama bekerja 6-10 

tahun sebanyak 36 responden dengan tingkat persentasi 45,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

Lama Bekerja 

Lama Bekerja Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1-5 Tahun 28 35,0 35,0 35,0 

11-15 

Tahun 

11 13,8 13,8 48,8 

16-

30Tahun 

5 6,3 6,3 55,0 

6-10 Tahun 36 45,0 45,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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C. Analisis Deskriptif 

a. Analisis Deskriptif Variabel 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Variabel 

Descriptive Statistics 

Variabel N Minim

um 

Maxim

um 

Mean Std. 

Deviatio

n 

Kecerdasan Emosi 
80 15,00 30,00 26,275

0 

3,04803 

Karakteristik Individu 
80 12,00 25,00 19,562

5 

2,88972 

Organizational 

Citizenship Behavior 

80 18,00 30,00 25,050

0 

2,72308 

Followership 
80 15,00 30,00 25,287

5 

2,91306 

Valid N (listwise) 80     

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Tabel 4.5 menjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel 

penelitian. Pada kolom minimum akan menunjukkan nilai terendah dalam 

variabel sedangkan kolom maximum menunjukkan nilai tertinggi dalam 

variabel. Berdasarkan tabel 4.5 hasil analisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif terhadap kecerdasan emosi menunjukkan nilai minimum 15, 

nilai maximum 30 serata niali mean (rata- rata) sebesar 26,2750 dengan 

standar deviasi sebesar 3.048. Selanjutnya hasil analisis dengan 

menggunakan statisik deskriptif terhadap variabel karakteristik individu 

menunjukkan nilai minimm sebesar 12, nilai maximum 25, dan mean 

(rata-rata) 19,56 dengan standar deviasi sebesar 3,04. Selanjutnya hasil 

analisis statistik deskriptif terhadap variabel organizational citizenship 

behavior menunjukkan nilai minimum sebesar 18, maximum sebesar 30 
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dan nilai mean (rata-rata) sebesar 2,05 dengan standar deviasi sebesar 

2,72. Selanjutnya hasil analisis deskriptif terhadap variabel followership 

menunjukkan nilai minimum sebesar 15, sedangkan maximum 30, dan 

Mean (rata-rata) 25,28 dengan standar deviasi sebesar 2,91. 

b. Analisis Deskriptif Pernyataan 

1) Analisis Deskriptif Variabel Kecerdasan Emosi 

Analisis deskriptif terhadap variabel kecerdasan emosi terdiri dari 6 

(enam) item pernyataan akan dilakukan hasil pernyataan responden 

mengenai kecerdasan emosi. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden 

dapat dilihat hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kecerdasan Emosi 

Jawaban 

Responden 
STS TS N S SS Total Rata-rata 

Bobot 1 2 3 4 5   

X1.1   8 38 34 346 4,32 

X1.2  1 13 30 36 341 4,26 

X1.3   43 29 43 354 4,42 

X1.4   8 28 46 358 4,47 

X1.5  1 8 29 42 352 4,40 

X1.6  1 6 34 39 351 4,38 

Rata-rata Keseluruhan 4,37 

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa 80 responden yang 

diteliti. Secara umum persepi responden terhadap item-item 

pernyataan pada kecerdasan emosi berada pada skor 4,37. Hal ini 

berarti bahwa rata-rata responden memberikan persepsi setuju pada 

variabel kecerdasan emosi. Pada variabel kecerdasan emosi  terlihat 

bahwa nilai indeks tertinggi 4,47. Berada pada item pernyataan kelima 
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yang menunjukkan bahwa aparat pemerintah seringkali memberikan 

kritik maupun saran dalam proses penyusunan anggaran guna 

meningkatkan kinerja. 

2) Analisis Deskriptif Variabel Karakteristik Individu 

Analisis deskriptif terhadap variabel karakteristik individu terdiri 

dari (lima) item pernyataan akan dilakukan hasil pernyataan 

responden mengenai karakteristik individu. Nilai rata-rata hasil 

pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Karakteristik individu 

Jawaban 

Responden 
STS TS N S SS Total Rata-rata 

Bobot 1 2 3 4 5   

X2.1  11 28 28 13 283 3,53 

X2.2  3 21 41 15 308 3,85 

X2.3   18 36 26 328 4,1 

X2.4   21 30 29 328 4,1 

X2.5  1 21 37 21 318 3,97 

Rata-rata Keselruhan 3,91 

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 80 responden yang 

diteliti. Secara umum persepi responden terhadap item-item pernyataan 

pada karakteristik individu berada pada skor 3,91 . Hal ini berarti bahwa 

rata-rata responden menjawab setuju pada variabel karakteristik 

individu. Pada variabel karakteristik individu terlihat bahwa nilai indeks 

tertinggi 4,10. Berada pada item pernyataan ketiga dan ke empat.  

3) Analisis Deskriptif Variabel Organizational Citizenship Behavior 

Analisis deskriptif terhadap variabel organizational citizenship 

behavior terdiri dari 5 (tujuh) item pernyataan akan dilakukan hasil 
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pernyataan responden mengenai organizational citizenship behavior. 

 Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya 

sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Organizational Citizenship Behavior 

Jawaban 

Responden 
STS TS N S SS Total Rata-rata 

Bobot 1 2 3 4 5   

Y.1   6 45 29 343 4,28 

Y.2   3 40 37 354 4,42 

Y.3   9 33 38 349 4,36 

Y.4   19 32 29 330 4,12 

Y.5  3 21 33 23 316 3,95 

Y.6   27 34 19 312 3,90 

Rata-rata Keseluruhan 4,17 

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa 80 responden yang diteliti. 

Secara umum persepi responden terhadap item-item pernyataan pada 

organizational citizenship behavior berada pada skor 4,17. Hal ini berarti 

bahwa rata-rata responden menjawab setuju pada variabel 

organizational citizenship behavior. Pada organizational citizenship 

behavior terlihat bahwa nilai indeks tertinggi 4,36. Berada pada item 

pernyataan ketiga. 

4) Analisis Deskriptif Variabel Followership 

Analisis deskriptif terhadap variabel followership terdiri dari 5 

(Lima) item pernyataan akan dilakukan hasil pernyataan responden 

mengenai followership. 

Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Followership 

Jawaban 

Responden 
STS TS N S SS Total Rata-rata 

Bobot 1 2 3 4 5   

M.1  1 5 38 9 349 4,36 

M.2   6 35 39 353 4,41 

M.3  1 10 31 38 346 4,32 

M.4  1 10 38 31 339 4,23 

M.5  6 16 37 21 313 3,91 

M.6  1 19 36 24 323 3,03 

Rata-rata Keseleruhan 4,04 

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 80 responden yang 

diteliti. Secara umum persepi responden terhadap item-item pernyataan 

pada followership berada pada skor 4,04. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

responden menjawab setuju pada variabel followership. Pada variabel 

followership terlihat bahwa nilaim indeks tertinggi 4,41. Berada pada 

item pernyataan kedua.  

D. Hasil Uji Kualitas Data 

a) Uji Validitas 

Uji validitas data merupakan prsedur untuk memastikan apakan 

kuesioner yang akan dipakai untuk mengatur variabel penelitian valid 

dan tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila penyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh 

kuesioner tersbut. Untuk mengetahui item penyataan mempunyai r 

hitung > r tabel. Maka dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat 

jumlah sampel (n) = 80 responden dan besarnya df dapat di hitung 80-2= 

78 denga df = 80 dan alpha= 0.05 maka r tabel = 0,220. Jadi item 
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pernyataan yang valid mempunyai r hitung > dari 0,220. Adapun hasil uji 

validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item R Hitung R Tabel Keterangan 

Kecerdasan  

 

Emosi 

X1.1 0,719 0,220 Valid 

X1.2 0,703 0,220 Valid 

X1.3 0,755 0,220 Valid 

X1.4 0,730 0,220 Valid 

X1.5 0,720 0,220 Valid 

X1.6 0,713 0,220 Valid 

Karakteristik 

Individu 

X2.1 0,708 0,220 Valid 

X2.2 0,669 0,220 Valid 

X2.3 0,755 0,220 Valid 

X2.4 0,763 0,220 Valid 

X2.5 0,736 0,220 Valid 

Organizational 

Citizenship 

Behavior 

Y1 0,666 0,220 Valid 

Y2 0,697 0,220 Valid 

Y3 0,681 0,220 Valid 

Y4 0,583 0,220 Valid 

Y5 0,632 0,220 Valid 

Y6 0,642 0,220 Valid 

Followership 

M1 0,701 0,220 Valid 

M2 0,679 0,220 Valid 

M3 0,664 0,220 Valid 

M4 0,628 0,220 Valid 

M5 0,676 0,220 Valid 

M6 0,632 0,220 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 
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Dari tabel 4.10 tersebut menunjjukkan bahwa seluruh item pernyataan 

memikiki nilai koevisien korelasi positif dan > r tabel hal ini berarti bahwa 

data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih 

lanjut. 

b) Uji Realibilitas 

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap penyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dapat 

dilakukan dengan metode alpha cronbach yakni suatu insrumn dikatakan 

realible jika memiliki koefisien keandalan realibilitas sebesar 0,60 atau 

lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilakukan pada tabel berikut 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kecerdasan Emosi 0,816 Reliabel 

Karakteristik Individu 0,772 Reliabel 

Organizational Citizenship 

Behavior 
0,712 Reliabel 

Followership 0,740 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Tabel 4.11 menujukkan nilai Croncbach’ Alpha dari semua variabel 

lebih besar dari 0,60 sehinga dapat dikatakan bahwa istrumen dari 

kuesioner yang digunakan untuk penjelasan variabel kecerdasan emosi, 

karakteristik individu, organizational citizenship behavior , dan 

followership yaitu dinyatakan handal atau dapat diprcaya sebagai alat 

ukur variabel. 

E. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Sebelum menggunakan tekni analisis Regresi Linear Bergabda untuk uji 

hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi 
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klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang dilakukan dalam 

analisis Regresi Linear terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

menguji normalitas data secara statistik, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas lakukan untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi secara normal atau tidak maka uji statistik yang dilakukan 

yaitupengujian one sample kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. 

Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa 

berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan denga nilai signifikan > 0,05. 

Pengujian nomalitas data uga dilakukan dengan menggunaka grafik yang 

histogram. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Model Unstandardiz

ed Residual 

N 80 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,79351740 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,055 

Positive ,040 

Negative -,055 

Kolmogorov-Smirnov Z ,488 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,971 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

           Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat 

disimpulkan bahwa data terdistibusi normal. Hal ini dibuktikan dengan 
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hasil uji statistik kolmogorov-Smirnov. Dari tabel 4.12 dapat dilihat 

signifikansi nilai kolmogorov- Smirnov yang diatas tingat kepercayaan 5% 

yaitu sebesar 0,971. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistibusi 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Independen). 

Pengujian Moltikolonealritas dapat dilihat dari tolerance falue dan 

variance inpation factor (VIF) sebagai berikut: 

1. Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan 

bahwa tidak terdapat Multikolinearitas  pada penelitian tersebut 

2. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan 

bahwa terdapat Multikolinearitas pada penelitian tersebut 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

Kecerdasan Emosi ,645 1,550 

Karakteristik Individu ,711 1,407 

Followership ,677 1,478 

a. Dependent Variable: Organizational Citizenship 

Behavior 

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.13 diatas, nilai VIF untuk semua 

variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10. Untuk variabel penjelasan 

variabel kecerdasan emosi senilai 1,550, karakteristik individu senilai 

1,407 followership senilai 1,478. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
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terdapat gejala multikolinerlitas antar variabel independen karena semua 

variabel memiliki nilai kecil dari 10. Hasil ini juga didukung oleh nilai 

tolerance juga menujukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Dimana 

variabel kecerdasan emosi senilai 0,645, karakteristik individu senilai 

0,711, dan followership senilai 0,677. 

c. Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidak samaan variance dan recidual dari recidual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya 

Heteroskedasitas dapat dilakukan dengan menggunakan Sactter Plot. 

Hasil pengujian heteroskedasitas dengan metode Sactter Plot sebagai 

beriku. 

 

Gambar 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas- Grafik Scatterplot 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.14 menunjukkan bahwa 

grafik Scatter Plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola 

penyebaran, dimana titik- titik penyebaran secara acak serta trsebar 

baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hak ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedsitas. Pada model regresi, 

sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi organizational 

citizenship behavior. Berdasarkan variabel kecerdasan emosi, 
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karakteristik individu, dan followership. 

F. Hasil Uji Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, 

menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel 

independen (kecerdasan emosi, karakteristik individu,) terhadap variabel 

dependen (organizational citizenship behavior), sedangkan untuk menguji 

hipotesis H3, dan H4 menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan 

uji intraksi. 

a. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Peneltian H1 dan H2 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,731a ,535 ,522 1,88178 

a. Predictors: (Constant), Karakteristik Individu, 

Kecerdasan Emosi 

  Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.15 hal ini menunjukkan nilai R 

Square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel 

terikat (dependen). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R Square 

sebesar 0,522. Hal tersebut menunjukkan bahwa 52,2% menyatakan bahwa 

organizational citizenship behavior dipengaruhi oleh variabel kecerdasan 

emosi, karakteristik individu, dan followership. Adapun sisanya yakni sebesar 

47,8% yang dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini. 
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1.Uji f (Secara Simultan) 

       Uji f Simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independent mempunyai pengaruh yang sama terhadap variable dependen. 

Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi f, yaitu dengan 

membandingkan antara nilai kritis f (f tabel) dengan nilai f hitung yang 

terdapat pada tabel ANOVA dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji F-Uji Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 

313,135 2 156,567 44,214 ,000b 

Residual 272,665 77 3,541   

Total 585,800 79    

a. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior 

b. Predictors: (Constant), Karakteristik Individu, Kecerdasan Emosi 

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pengujianregresi berganda menunjukkan hasil F hitung > 44,214 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, di mana nilai F hitung (44,214) > F tabelnya 

sebesar 2,72 yang diperoleh dari df1=4-1=3 dan df2=80-4=76. Jadi 

kecerdasan emosi, karakteristik individu, dan followership secara bersama-

sama berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior. 

 

 

 



83 

 
 

2.Uji t (Secara Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari satu 

variabel independen secara individual dalam memengaruhi atau menjelaskan 

variabel dependen. Secara parsial pengaruh dari dua variabel independen 

tersebut terhadap kinerja pegawai ditunjukkan pada tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji T -Uji Parsial 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) 7,254 1,939  3,740 ,000 

Kecerdasan Emosi ,385 ,080 ,431 4,837 ,000 

Karakteristik 

Individu 

,393 ,084 ,417 4,677 ,000 

a. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior 

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:  

Y = 7,254 + 0,385X1+ 0,393X2 + e 

Keterangan: 

 

Y  = Organizational citizenship behavior  

X1  = Kecerdasan emosi 

X2 = Karakteristik individu  

A = Konstanta 

b1 - b2 = Koefisien regresi  

e = Standar error 

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Nilai konstan sebesar 7,254 mengindikasikan bahwa variabel 

independen (kecerdasan emosi, karakteristik individu) adalah 0 maka 

organizational citizenship behavior menjadi sebesar 7,254. 

2) Koefisien regresi variabel kecerdasan emosi (X1) yakni sebesar 0,385 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan variabel kecerdasan emosi 

maka akan meningkatkan organizational citizenship behavior yakni 

sebesar 0,385 

3) Koefisien regresi variabel karakteristik individu (X2) sebesar 0,393 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan variabel karakteristik 

individu maka akan meningkatkan organizational citizenship behavior 

sebesar 0,393. 

Hipotesis yang diajukan akan diinterpretasikan berdasarkan hasil uji T 

atau uji parsial di atas, dengan nilai t tabel yang memiliki sig. α = 0,05 dan df= 

80 - 2=78 sebesar 1,990. Hasil interpretasi dijabarkan sebagai berikut: 

(a).  Kecerdasan emosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior (H1) 

Berdasarkan pada tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variabel kecerdasan 

emosi memiliki nilai t hitung sebesar 4,837 lebih besar dari t tabel 1,990 

(4,837 > 1,990) dengan probabilitas tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 

tingkat signifikan yaitu 0,05 maka H1.1 diterima. Hal ini berarti kecerdasan 

emosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational 

citizenship behavior. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat kecerdasan emosi individu yang bekerja dikantor 

kementerian agama maka akan meningkatkan organizational citizenship 

behavior. 

(b).   Karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior (H2) 

Berdasarkan pada tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variabel 

karakteristik individu memiliki nilai t hitung sebesar 4,677 lebih besar 

dari t tabel 1,990 (4,677 > 1,990) dengan probabilitas tingkat signifikan 
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0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05 maka H2 diterima. Hal 

ini berarti karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap organizational citizenship behavior. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi karakteristik individu yang dimiliki 

seseorang yang bekerja di kantor kementeria agama maka akan 

meningkatkan organizational citizenship behavior. 

c. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Uji Interaksi atau 

Moderrated Regression Analysis (MRA) terhadap Hipotesis 

Penelitian H3 dan H4. 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,771a ,595 ,568 1,79012 

a. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore:  Followership, 

X1_M, Zscore:  Karakteristik Individu, Zscore:  

Kecerdasan Emosi 

                   Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Hasil uji koefisien determinasi padaa tabel 4.18 menunjukkan nilai R 

squaredari model regresi moderasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel moderasi menjelaskan variabel bebas 

(independen) dan variabel terika (dependen) atau seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang didukung 

variabel moderasi. Dari tabel 4.24 diatas nilai R square sebeesar 0,568 atau 

56,8% Hal ini berarti bahwa 56,8 organizational citizenship behavior 

dijelaskan oleh variabel kecerdasan emosi, karakteristik individu  dan 

followership. Sedangkan 53,2% dipenagruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian ini. 
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Tabel 4.19 

Uji F- Uji Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

 

Regression 348,666 5 69,733 21,761 ,000b 

Residual 237,134 74 3,205   

Total 585,800 79    

  

 

a. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior 

b. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore:  Followership, X1_M, Zscore:  

Karakteristik Individu, Zscore:  Kecerdasan Emosi 

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

 

Hasil uji F pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

21,761 dengan probabilitas tingkat kesalahan lebih kecil dari tingkat 

signifikan yang diharapkan yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa 

kecerdasan emosi, karakteristik individu, followership secara simultan 

mempengaruhi organizational citizenship behavior. 
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Tabel 4.20 

Hasil Uji t- Uji Parsial 

Coefficientsa 

Model Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta   

1 

(Constant) 
24,86

0 

,369  67,34

2 

,000 

Zscore:  Kecerdasan 

Emosi 

1,212 ,265 ,445 4,567 ,000 

Zscore:  Karakteristik 

Individu 

1,335 ,245 ,490 5,447 ,000 

Zscore:  Followership -,567 ,249 -,208 -2,275 ,026 

X1_M -,512 ,349 -,119 -1,469 ,146 

X2_M ,702 ,330 ,171 2,130 ,037 

a. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior 

Sumber: Data primer yang diolah (2023) 

Berdasarkan tabel di atas dapat digunakan dengan persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y= 24,860 + 1,212X1 + 1,335X2 – 0,567 - 0,512X1*X3 + 0,702*X3+e 

Keterangan: 

Y  = Organizational citizenship behavior  

X1  = Kecerdasan emosi 

X2 = Karakteristik individu  

X3 = Followership  

X1-X3 = Interaksi antara Kecerdasan Emosi dengan Followership 
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X2-X3 = Interaksi antara Karakteristik Individu dengan Followership 

α = Konstanta 

b1-b2 = Koefisien regresi  

e = Standar error 

Untuk mengetahui bagaimana variabel followership atas pengaruh 

kecerdasan emosi, karakteristik individu, dan followership maka langkah 

yang dilakukan Interpretasi dan pembahasan atas hipotesis penelitian H3 

dan H4 yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut: 

a) Pada model regresi ini niai  konstanta sebesar 24,860 menunjukkan 

bahwa jika variabel independen (kecerdasan emosi dan karakteristik 

individu dan interaksi antara variabel moderasi dengan dengan variabel 

independen) diasumsikan dengan nol maka organizational citizenship 

behavior akan mengalami peningkatan sebesar 24,860.  

b) Nilai koefisien regresi variabel kecerdasan emosi pada penelitian ini 

sebesar 1,212 dapat diartikan bahwa ketika variabel kecerdasan emosi 

akan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka organizational 

citizenship behavior akan mengalami peningkatan sebesar 1,212. 

c) Nilai koefisien regresi variabel karakteristik individu pada penelitian ini 

sebesar 1,335 dapat diartikan bahwa ketika variabel karakteristik 

individu akan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka 

organizational citizenship behavior akan mengalami peningkatan sebesar 

1,335 

d) Nilai koefisien regresi variabel followership pada penelitian ini sebesar -

0,567 dapat diartikan bahwa ketika variabel followership akan 

mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka organizational 

citizenship behavior akan mengalami penurunan sebesar -0,567. 

e) Nilai koefisien regresi interaksi antara kecerdasan emosi dengan 

followership pada penelitian ini sebesar -0,512 dapat diartikan bahwa 

dengan adanya interaksi antara kecerdasan emosi dengan followership, 

maka organizational citizenship behavior mengalami penurunan sebesar -
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0,512. 

f) Nilai koefisien regresi interaksi antara karakteristik individu dengan 

followership pada penelitian ini sebesar 0,702 dapat diartikan bahwa 

dengan adanya interaksi antara karakteristik individu dengan 

followership, maka organizational citizenship behavior mengalami  

peningkatan sebesar 0,702. 

Pembahasan terkait pengujian hipotesis yang melibatkan moderasi dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Followership memoderasi hubungan antara kecerdasan emosi terhadap 

organizational citizenship behavior 

Berdasarkan hasil regresi uji MRA pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa 

variabel moderasi X1_M mempunyai nilai t hitung sebesar -1,469 < 1,991 

nilai t tabel sebesar (sig α=0.05, df=n-k, yaitu 80-4 =76) dengan 

unstandardized coefficients beta sebesar -0,512 dan tingkat signifikan 0,146 

yang lebih besar dari 0,050 maka H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabell followership merupakan variabel moderasi yang tidak mampu 

memperkuat hubungan kecerdasan emosi terhadap organizational 

citizenship behavior. Maka dar itu hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam 

penelitian ini ditolak. 

i. Followership memoderasi hubungan antara karakteristik individu 

terhadap organizational citizenship behavior 

Berdasarkan hasil regresi uji MRA pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa 

variabel moderasi X2_M mempunyai nilai t hitung sebesar 2,130 > 1,991 

nilai t tabel sebesar (sig α=0.05, df=n-k, yaitu 80-4 =76) dengan 

unstandardized coefficients beta sebesar 0,702 dan tingkat signifikan 0,37 

yang lebih kecil dari 0,050 maka H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabell followership merupakan variabel moderasi mampu memperkuat 

hubungan karakteristik individu terhadap organizational citizenship 

behavior. Maka dar itu hipotesis ketiga (H4) yang diajukan dalam penelitian 

ini diterima. 
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G. Pembahasan Penelitian 

1. Pengaruh Kecerdasan Emosi  terhadap Organizational Citizenship 

Behavior 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosi 

berpengaruh positif terhadap  organizational citizenship behavior. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya 

kecerdasan emosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

organizational citizenship Behavior artinya hipotesis diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosi pegawai kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sinjai maka organizational citizenship 

behavior pegawai akan mengalami peningkatan juga. 

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kecerdasan emosional 

sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi, dan sosial yang 

mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi 

tuntutan dan tekanan lingkungan. Kecerdasan emosional mengevaluasi 

orang dengan aspek emosional, yang berkaitan dengan berapa banyak 

seseorang memiliki kesadaran dan perasaannya sendiri, dan bagaimana 

mengendalikan serta mengelolanya. Karyawan yang memahami, 

mengkontrol, dan menggunakan emosi secara efektif akan menciptakan 

lingkungan kerja yang positif dan signifikan meningkatkan perilaku 

karyawan seperti peningkatan OCB. Menurut penelitian Maldonado dan 

Marquez (2023 hlm 6) mengatakan bahwa kecerdasan emosi adalah 

seperangkat kemampuan, kompetensi, dan keterampilan non-kognitif 

yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi 

tuntutan dan tekanan lingkungan. Kita harus mengelola emosi kita tanpa 

membiarkannya membebani kita, memotivasi diri kita sendiri untuk 

bekerja, menjadi kreatif, dan merasakan apa yang orang lain rasakan 

sambil mengelola emosi kita secara efektif. Pada hakikatnya , emosi 

memainkan peran penting dalam efektivitas tim dan mempengaruhi hasil 
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perilaku tim , emosi memainkan peran penting dalam efektivitas tim dan 

mempengaruhi hasil perilaku tim. Oleh karena itu, EI penting untuk 

interaksi tim dan produktivitas yang efektif. Secara paralel, mengenali 

dan mengelola emosi sangat penting bagi individu dan tim kerja. 

Hasil penelitian ini sesuai sejalan dengan penelitian Suwandewi dan 

Dewi (2020, hlm 3980) yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship 

behavior. Ini berarti karyawan yang memiliki kecerdasan emosional yang 

tinggi di tempat ia bekerja akan memiliki tingkat organizational 

citizenship behavior yang tinggi. Sebaliknya apabila kecerdasan 

emosional karyawan rendah maka OCB karyawan juga akan rendah. Hal 

ini diperkuat pula oleh  penelitian Mubarok et al (2019, hlm 149) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara kecerdasan emosi dan OCB 

pada karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, semakin tinggi 

kecerdasan emosi maka semakin tinggi OCB, dan sebaliknya semakin 

rendah kecerdasan emosi maka semakin rendah OCB. Maka dengan 

tingkat kecerdasan emosi yang tinggi atau rendah akan berpengaruh 

pada OCB karyawan. Karyawan yang dapat mengenali dan mengelola 

perasaan diri sendiri dan orang lain, perawat tersebut akan memiliki 

perilaku organisasi yang baik. 

2. Pengaruh Karakteristik Individu  terhadap Organizational 

Citizenship Behavior 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah karakteristk individu 

berpengaruh positif terhadap  organizational citizenship behavior. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya 

karakteristk individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior artinya hipotesis diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi karakteristk individu Kementerian 

Agama Kabupaten Sinjai maka organizational citizenship behavior 

pegawai akan mengalami peningkatan juga. 



92 

 
 

Karakter individu masing-masing pegawai dapat membentuk 

perilaku pegawai yang akan mempengaruhi memotivasi, menginisiasi, 

kinerja, dan aktualisasi karir pegawai, namun selain karakteristik 

individu masing-masing pegawai hal-hal yang dapat mempengaruhi 

perilaku pegawai tidak hanya berasal dari dalam pegawai tetapi juga 

berasal dari lingkungan kerja. Menurut Stoker et al., (2019 hlm 1144) 

karakteristik individu menunjukkan bahwa individu mengelola diri 

sendiri, salah satu variabel kebutuhan yang relevan adalah kebutuhan 

akan otonom, hal ini merupakan keinginan seseorang untuk bekerja 

secara mandiri, tanpa arahan dari seorang pemimpin. Ketika seorang 

anggota tim dalam tim yang mengatur dirinya sendiri memiliki 

kebutuhan yang tinggi akan arahan, misalnya, struktur yang lebih 

berinisiatif tampaknya akan membuahkan hasil. Dimana jika karyawan 

memiliki karakteristik individu yang baik hal tersebut pastinya akan 

berpengaruh kepada pekerjaannya.  OCB muncul dari dalam individu 

berupa keinginannya memberikan kontribusi bagi organisasi. Hal ini 

disebabkan karena pada dasarnya karyawan memiliki komitmen untuk 

memberikan yang terbaik bagi organisasi. OCB sendiri dapat dikatakan 

suatu perilaku positif yang harus dimiliki oleh setiap karyawan sehingga 

tujuan dari perusahaan dapat tercapai 

Penelitian  ini didukung oleh penelitian Rachman dan Sardjono (2022, 

hlm 3780) yang menunjukkan bahwa besar pengaruh karakteristik 

individu terhadap organizational citizenship behavior (OCB) Ketika 

perusahaan memiliki karyawan yang mempunyai karakteristik individu 

yang baik semakin tinggi juga sifat organizational citizenship behavior 

yang ditunjukkan oleh karyawan tersebut dengan rekan kerjanya. 

Penelitian ini diperkuat pula oleh penelitian Pratama (2021, hlm 8) yang 

menyatakan bahwa karakteristik Individu mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. 

Semakin baik karakteristik individu para pegawai maka organizational 
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citizenship behavior pegawai akan meningkat.. Pimpinan  perlu 

memperhatikan karakteristik individu para pegawai diantaranya 

pimpinan perlu memberikan contoh kepada para pegawai mengenai 

pentingnya organizational citizenship behavior  bagi instansi, hal ini ini 

bertujuan untuk meningkatkan organizational citizenship behavior dari 

para pegawai. 

3. Followership Memoderasi Hubungan Kecerdasan Emosi terhadap 

Organizational Citizenship Behavior 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah followership  memoderasi 

hubungan kecerdasan emosi terhadap organizational citizenship 

behavior. Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi moderasi yang 

telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa followership tidak 

mampu memoderasi hubungan kecerdasan emosi terhadap 

organizational citizenship behavior.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa followership tidak mengakar 

kuat dalam diri pegawai, adanya kecerdasan emosi tidak akan 

mempengaruhi organizational citizenship behavior, artinya followership 

yang tidak baik adalah individu yang malas tidak mau berkembang, pasif 

dan selalu membutuhkan doronngan orang lain, membutuhkan 

pengawasana terus menerus, dan menghindar atau lari dari tanggung 

jawab.Tingkat followership yang rendah akan mempengaruhi 

kecerdasan emosional pegawai sehingga sikap organizational citizenship 

behavior (OCB) pegawai juga mengikut rendah dan hal tersebut sangat 

mungkin dipengaruhi oleh tingkat followership yang juga masih  rendah. 

Menurut Miao et al., (2020 hlm 3) kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tentang emosi untuk 

bernalar secara efektif, dan ini melibatkan kemampuan untuk memahami 

emosi, serta mengatur dan mengelola emosi. Orang yang memiliki 

kecerdasan emosional tinggi pandai memahami dan mengelola emosi 

orang lain dan juga emosinya sendiri. Meskipun kecerdasan emosional 
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dapat dipahami sebagai suatu jenis kemampuan kognitif. Kecerdasan 

emosional juga dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu jenis ciri 

kepribadian. Misalnya, dengan menggunakan perspektif sifat, Petrides 

dan rekan penulisnya mendefinisikan kecerdasan emosional sifat sebagai 

“konstelasi disposisi perilaku dan persepsi diri mengenai kemampuan 

seseorang untuk mengenali, memproses, dan memanfaatkan informasi 

yang sarat emosi. 

Kecerdasan emosional penting bagi karyawan sebagai pengontrol dirinya 

didalam bertindak diperusahaan apakah karyawan tersebut bisa maksimal 

atau tidak kecerdasan emosional juga tergantung pada level organisasi dan 

variabel level individu yang bertindak sebagai pengikut, namun kecerdasan 

emosi individu melemahkan perilaku dalam berorganisasi (Alpahrasy et al., 

2022, hlm 150). Dengan demikian hubungan kecerdasan emosi dan 

organizational citizenship behavior akan meningkat apabila memiliki 

pengikut yang mau berkembang, aktif ,berpikir positif, selalu membantu 

orang lain dan tidak malas. 

4. Followership Memoderasi Hubungan Karakteristik Individu 

terhadap Organizational Citizenship Behavior 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah followership  memoderasi 

hubungan karakteristik individu terhadap organizational citizenship 

behavior. Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi moderasi yang telah 

dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa followership mampu 

memoderasi hubungan karakteristik individu terhadap organizational 

citizenship behavior.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu-individu dalam 

sebuah organisasi memiliki perannnya masing masing. Ada yang berperan 

sebagai pemimpin ada pula berperan sebagai pengikut (followership) atau 

bahkan ada pula yang berperan sebagai pemimpin dan pengikut pada saat 

yang bersamaan. Kepemimpinan yang efektif  tidak mungkin ada tanpa 

keterlibatan, inisiatif , kerja sama dari para pengikutnya (Anggraeni, 2023 
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hlm 216). Pengikut (followership) yang baik adalah individu yang 

mengambil inisiatif, memiliki rasa kepemilikan terhadap kelompok atau tim 

kerja, berpartisipasi secara aktif serta bekerja keras.  

 Tingkat followership yang tinggi akan mempengaruhi karakteristik 

individu pegawai sehingga sikap organizational citizenship behavior (OCB) 

pegawai juga meningkat. Menurut Garg (2020 hlm 837) Organizational 

Citizenship adalah perilaku individu yang bersifat diskresi, tidak secara 

langsung atau eksplisit diakui oleh sistem penghargaan formal, dan secara 

agregat mendorong berfungsinya organisasi secara efektif. Followership 

menganggap dirinya memiliki karakteristik yang lebih positif, seperti 

bertanggung jawab, memiliki inisiatif sendiri, dan pemikir kritis yang 

independen, diharapkan memiliki kebutuhan yang lebih tinggi untuk 

berkembang. Pengikut yang baik percaya dan menerima perubahan, 

kompeten dalam kinerja pekerjaan, berbagi visi pemimpin mereka dan 

bekerja secara efektif dengan orang lain. Karyawan (pengikut) yang 

memiliki kebutuhan pertumbuhan yang lebih tinggi akan bekerja lebih baik 

dibandingkan mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan yang lebih 

rendah ketika bekerja dengan pemimpin yang memberikan arahan dan 

partisipasi (Busari et al., 2019 hlm 8). Follower sejati dan diperlukan 

dorongan dan contoh tindakan nyata dari pemimpin untuk bekerja dengan 

lebih baik, dan tentu saja hal ini berpengaruh terhadap perilaku dan sikap 

yang ditunjukkan, dimana mereka akan menunjukkan perilaku OCB yang 

tinggi. Dengan demikian apabila pengikut sebagai orang yang memiliki 

tujuan yang sama dengan pemimpin, percaya pada apa yang dicapai oleh 

organisasi dan menginginkan baik pemimpin maupun organisasi menjadi 

lebih sukses, maka followership memperkuat hubungan antara 

karakteristik individu dengan organizational citizenship behavior. 



 

96 
 

BAB V 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh 

tingkat kecerdasan emosi dan karakteristik individu terhadap organizational 

citizenship behavior dengan followership sebagai pemoderasi  pada pegawai 

Kementerian Agama kabupaten Sinjai 

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kecerdasan emosi 

berpengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior. Hal ini 

menunjukkan bahwa  pegawai yang memiliki kecerdasan emosional yang 

tinggi di tempat ia bekerja akan memiliki tingkat organizational 

citizenship behavior yang tinggi pula. 

2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik individu 

berpengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior. Ketika 

perusahaan memiliki pegawai yang mempunyai karakteristik individu 

yang baik semakin tinggi juga sifat organizational citizenship behavior 

yang ditunjukkan oleh pegawai tersebut dengan rekan kerjanya. 

3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan followership tidak mampu 

memoderasi hubungan kecerdasan emosi terhadap organizational 

citizenship behavior. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat followership 

yang rendah akan mempengaruhi kecerdasan emosional pegawai 

sehingga sikap organizational citizenship behavior (OCB) pegawai juga 

mengikut rendah dan hal tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh 

tingkat followership yang juga masih  rendah 

4. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan followership mampu 

memoderasi hubungan karakteristik individu terhadap organizational 

citizenship behavior. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat followership 

yang tinggi akan mempengaruhi karakteristik individu pegawai sehingga 

sikap organizational citizenship behavior (OCB) pegawai juga meningkat. 

apabila pengikut sebagai orang yang memiliki tujuan yang sama dengan 
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pemimpin, percaya pada apa yang dicapai oleh organisasi dan 

menginginkan baik pemimpin maupun organisasi menjadi lebih sukses. 

B. Saran 

1. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sinjai dalam menyikapi sikap dan perilaku pegawainya, 

dimana etika kerja pegawai harus lebih diperhatikan dan lebih 

ditingkatkan lagi, sebab apabila etik dan perilaku kurang baik maka 

akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja pegawai. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah factor-faktor 

yang dapat mempengaruhi organizational citizenship behavior serta 

memasukka variabel lain menjadi variabel moderasi. Selain itu peneliti 

diharapkan mampu memperluas populasi penelitian. 
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