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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Ara

b 

Nama 
Nama Huruf Latin 

Nama 

 alif ا

 

tidak 
dilambangkan 

 

 

tidak dilambangkan 

 

 

 ب
 

ba 

 

b 

 

be 

 ت 
 

ta 

 

t 

 

te 

 ث 
 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 
 

jim j 

 

je 

 ح 
 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 
 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 
 

dal 

 

d 

 

de 

 ذ 
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 
 

ra 

 

r 

 

er 

 ز 
 

zai 

 

z 

 

zet 

 س 
 

sin 

 

s 

 

es 

 ش 
 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 
 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 
 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 
 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 
 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 
 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 
 

gain 

 

g 

 

ge 

 ؼ 
 

fa 

 

f 

 

ef 

 ؽ 
 

qaf 

 

q 

 

qi 

 ؾ 
 

kaf 

 

k 

 

ka 

 



 

xi 

 

 ؿ
 

lam 

 

l 

 

el 

 ـ 
 

mim 

 

m 

 

em 

 ف 
 

nun 

 

n 

 

en 

 و 
 

wau 

 

w 

 

we 

 هػ 
 

ha 

 

h 

 

ha 

 ء 
 

hamz
ah 

 

’ 

 

Apostrof 

 ى 
 

ya 

 

y 

 

Ye 

 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

Nama 

 

Huruf 
Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a  َا 
 kasrah 

 

i i  ِا 
 d}ammah 

 

u u   ا 
 

Nama 

 

Huruf 
Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i َْْػى 

 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوَْْ
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 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَْ 

 haula : هَوْؿَْ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَْ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَْ 

 yamu>tu : يََوُْتُْ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ْالَْ طْفَاؿِْرَوْضَةُْ  : raud}ah al-at}fa>l 

ْالَْفَاضِلَة ُ   الَْمَدِيػْنَةُْ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

Nama 

 

Harakat 

dan 

Hur

uf 

 

Huruf 

da

n  

Ta

nd

a 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

 

ْاْ|ْ َْ...
...َْْْ
 ى

 

d}ammah dan wau 

 

 وػُْ

 

a> 

u> 

a dan garis di 

atas 

 

kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di 

atas 

 

u dan garis di 

atas 

 

 ػى
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ُ   كْْممَةاَلِْْ  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,( ــّ 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَْ

 <najjaina : نَََّيْناَْ

ُ   اَلَْقّْ  : al-h}aqq 

مَْنػُعْ   : nu‚ima 

 aduwwun‘ : عَدُوْ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 

i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىْ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبْ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufْاؿ 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُْ

ُ   الَزَّلْزلََة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   الَْفَلْسَفَة  : al-falsafah 
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 al-bila>du : الَْبلَادُْ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

مُرُوْفَْأْْتَْ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَنػَّوْعُْ

 syai’un : شَيْءٌْ

 umirtu : أمُِرْتُْ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

للهِْباِ  di>nulla>h دِيْنُْاللهِْ  billa>h   

Adapun ta >’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
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مْْفِْْرَحَْْةِْاللهِْهُْ     hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadits Riwayat
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ABSTRAK 

Nama  :   Sakina 

Nim  :   20800114069 

Jurusan :   Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Judul : Pengembangan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di SDIT 
Wihdatul Ummah Makassar 

 

Skripsi ini membahas tentang pengembangan kecerdasan spiritual peserta 
didik di SDIT Wihdatul Ummah Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) 
mengetahui metode pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di SDIT 
Wihdatul Ummah Makassar, 2) mengetahui pelaksanaan pengembangan 
kecerdasan spiritual dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik di SDIT 
Wihdatul Ummah Makassar, 3) mengetahui ragam faktor pendukung dan 
penghambat pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di SDIT Wihdatul 
Ummah Makassar dan solusinya, 4) mengetahui hasil pengembangan kecerdasan 
spiritual peserta didik di SDIT Wihdatul Ummah Makassar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dalam 
bentuk studi kasus. Lokasi penelitian adalah SDIT Wihdatul Ummah Makassar. 
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, pembina 
ekstrakurikuler, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan wali kelas. 
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Selanjutnya, teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Metode pengembangan 
kecerdasan spiritual diterapkan oleh guru di SDIT Wihdatul Ummah Makassar, 
yaitu metode ceramah, metode kisah-kisah spiritual, metode melibatkan peserta 
didik dalam ritual keagamaan, metode pemberian tugas dan metode tanya jawab. 
2) Pelaksanaan pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik dalam kegiatan 
ekstrakurikuler di SDIT WIhdatul Makassar, yaitu tarbiyat al-aula>d, tah}fi>z} al-
Qur<’a>n, MABIT (Malam Bina Iman dan Takwa), dan pramuka. 3) Faktor 
pendukung pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di SDIT Wihdatul 
Ummah Makassar adalah kemampuan guru dan pengetahuan guru. Sedangkan 
faktor penghambat yaitu lingkungan, pola pendidikan yang berbeda dan 
kurangnya respons dari orang tua peserta didik. 4) Hasil pengembangan 
kecerdasan spiritual  mampu memberikan dampak yang positif bagi peserta didik 
seperti pemahaman akidah yang mereka dapatkan sejak awal, mengubah peserta 
didik menjadi lebih baik, menjadikan peserta didik anak saleh dan salehah, 
menciptakan sikap yang rabbani pada peserta didik, menumbuhkan tingkat 
kesadaran diri, menanamkan sikap jujur, saling memaafkan, menumbuhkan rasa 
kepedulian antar sesama, mampu menumbuhkan kreativitas peserta dalam upaya 
pengembangan potensi diri, serta peserta didik mampu mematuhi peraturan yang 
ada di sekolah. Hal- hal seperti ini mulai tertananam dalam diri peserta didik, 
meskipun hanya mampu dilakukan dari sebagian peserta didik saja. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Guru diharapkan selalu memberikan 
motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya memiliki kecerdasan spiritual, 
sekaligus memantau perkembangan kecerdasan spiritual peserta didik. 2) Peserta 
didik lebih termotivasi serta bersungguh-sungguh untuk melakukan kegiatan-
kegiatan yang dapat mengembangkan kecerdasan spiritual. 3) Peneliti 
selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai upaya 
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mengatasi faktor penghambat dalam pengemabangan keerdasan spiritual peserta 
didik, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kecerdasan 
spiritual.
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BAB I 

                       PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan suatu bangsa akan selalu membawa perubahan di segala 

bidang kehidupan, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dengan begitu, melalui pendidikan yang berkesinambungan dan peran serta aktif 

semua pihak akan memberikan dampak yang baik dalam menentukan kemajuan 

suatu bangsa. 

 Dalam rangka melaksanakan pendidikan, bangsa Indonesia melakukan 

usaha untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan pendidikan tersebut tercantum 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 menjelaskan fungsi dan tujuan pendidikan 

yaitu: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Allah  Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.

1
 

Pendidikan dapat memengaruhi perkembangan manusia dalam aspek 

kehidupan dan penghidupan. Pendidikan tentunya mempunyai pengaruh yang 

dinamis dalam kehidupan manusia di masa depan. Pendidikan yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal, yaitu pe-

ngembangan potensi individu dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, 

                                                 

1
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003), h. 8. 
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dan spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik fisik dan 

lingkungan sosial budaya. 

Pendidikan pada umumnya bertujuan untuk membekali individu dengan 

nilai dan norma yang akan menjadi panduan dalam bersikap. Mendidik tentunya 

tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan serta keterampilan, tetapi juga 

menanamkan akhlak mulia atau norma susila yang luhur dan mulia. 

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, yaitu usaha 

sadar yang dilakukan oleh individu/kelompok tertentu melalui kegiatan 

pengajaran dan pelatihan, yang berlangsung sepanjang hidup di berbagai 

lingkungan belajar dalam rangka mempersiapkan manusia agar dapat memainkan 

peran secara tepat.
2
 Selain itu, pendidikan juga merupakan aktivitas dan usaha 

manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-

potensinya, yaitu (pikir, kasra, rasa, cipta dan budi nuraninya) dan jasmani 

(panca indra serta keterampilan-ketarampilannya).
3
 Dengan begitu, pendidikan 

mampu meningkatkan kualitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan serta 

merupakan kebutuhan yang paling penting bagi setiap manusia. 

Pendidikan merupakan suatu proses belajar mengajar seseorang dalam 

menimbah ilmu, serta dengan ilmu mampu merubah pola pemikiran, perilaku, 

karakter, bahkan peradaban manusia. Perubahan peradaban manusia telah 

terbukti ketika Islam berada pada puncak kejayaan ditandai dengan pemikiran 

yang sudah mapan, adanya perpustakaan, dan banyak penemuan dalam berbagai 

bidang. Islam saat itu berjaya dan mampu mengubah peradaban dunia karena 

salah satunya pengaruh dari berkembang pesatnya pendidikan. 

                                                 

2
Nanang Purwanto, Pengantar Pendidikan (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 27. 

3
Fuad Insan, Dasar-dasar Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 7. 
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Dalam perspektif Islam pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia 

agar dapat berperan sebagai hamba dan khalifah Allah, menjadi hamba yang lebih 

baik, berilmu, bertawakkal, berakhlak mulia, berkepribadian muslim, insan kamil 

dan lain sebagainya. Dengan begitu, manusia yang ideal dalam pandangan Islam 

adalah manusia yang dapat menempatkan dirinya sebagai khalifah yang selalu 

mengabdikan dirinya untuk kepentingan Tuhan-Nya. Manusia seperti inilah yang 

perlu dibentuk dengan melalui pendidikan. 

Pendidikan dalam Islam merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu 

banyak ayat yang menjelaskan begitu petingnya seseorang dalam mencari ilmu, 

sebagaimana telah dijelaskan dalam QS al-‘Alaq/96: 1-5: 

ْباِسْمِْرَب كَْالَّذِيْخَلَقَْ) ْوَرَبُّكَْالَْكْرَُـْ)ٕ(خَلَقَْالِِنْسَافَْمِنْْعَلَقٍْ)ٔاقِػْرأَْ (الَّذِيْْعَلَّمَْباِلْقَلَمِْٖ(اقِػْرأَْ
نْسَافَْمَاْلََْْيػَعْلَمْْ)ٗ)  (٘(عَلَّمَْالِِْ

Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhan-mulah yang 
maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

4
 

Pendidikan dalam Islam merupakan hal yang wajib dan utama serta 

dengan membaca merupakan awal mulanya suatu ilmu pengetahuan. Al-Qur’an 

kembali menjelaskan tentang bagaimana derajat seseorang yang berilmu. Hal ini 

telah dijelaskan dalam QS al-Muja>dilah/58: 11: 

ْوَإِذَْ ْلَكُْممْ ْاللَّهُ ْيػَفْسَحِ ْفِْالْمَجَالِسِْفاَفْسَحُوْا ْتػَفَسَّحُوْا ْلَكُْممْ ْقِيْلَ ْإِذَا ْآمَنػُوْا ْالَّذِيْنَ ْانْشُزُواْيآَأيَػُّهَا ْقِيْلَ ا
 (ٔٔبِاَْتػَعْمَلُوْفَْخَبِيٌرْ)ْفاَنْشُزُواْيػَرْفَعِْاللَّهُْالَّذِينَْآمَنُواْمِنْكُْممْْوَالَّذِينَْأوُْتػُوْاْالْعِلْمَْدَرَجَاتٍْوَاللَّهُْ

Terjemahnya: 
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Departemen Agama Islam, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Sukses Publishing, 

2012), h. 597. 
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Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, ‚berlapang-
lapanglah dalam majelis‛, maka lapangkanlah untukmu. Dan apabila di-
katakan; ‚berdirilah kamu‛, maka berdirilah, niscaya Allah akan me-
ninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
beri ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 
ya<ng kamu kerjakan.

5 

Tentunya pandangan Islam terhadap pendidikan sangatlah penting. Oleh 

karenanya, dalam proses pendidikan, baik formal maupun non formal harus 

didasarkan kepada nilai-nilai Islam di dalamnya. Islam berpedoman kepada al-

Qur’an dan sunnah yang di mana di dalamnya terdapat banyak pengajaran. 

Lembaga Pendidikan harus memperhatikan masa depan generasi penerus 

bangsa ini dengan membekali mereka sejumlah kecerdasan yang 

memungkinkanya untuk meraih masa depan yang cerah yakni kecerdasan 

spiritual. Dengan begitu, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi dan 

kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik baik kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, dan salah satu bentuk kecerdasan yang perlu mendekatkan 

pengembangan adalah kecerdasan spiritual. 

Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan untuk memberi makna 

ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah pola 

pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (hanif), dan 

memiliki pola pemikiran tauhid (integralistik), serta berprinsip hanya karena 

Allah.
6
 Kecerdasan spiritual ini bersumber dari fitrah manusia yang modelnya 

tidak dibentuk melalui penumpukan memori faktual dan fenomenal saja, tetapi 

merupakan aktualisasi dari fitrah manusia itu sendiri secara optimal. 

Hal di atas telah dijelaskan dalam QS al-Ru>m/30: 30: 

                                                 

5
Departemen Agama Islam, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Sukses Publishing, 

2012), h. 543. 

6
Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual 

ESQ Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Islam dan 5 Rukun Islam (Cet. XVIII; 

Jakarta: Arga, 2004), h. 57. 
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ْذَلِْ ْاللَّهِ ْلِِلَْقِ ْتػَبْدِيْلَ ْلََ هَا ْعَلَيػْ ْالنَّاسَ ْفَطَرَ ْالَّتِِ ْاللَّهِ ْفِطْرةََ ْحَنِيفًا يْنِ ْللِد  ْوَجْهَكَ ْالْقَي مُْفأَقَِمْ ينُ ْالد  كَ
ْ(ٖٓيػَعْلَمُوفَْ)ْوَلَكِْمنَّْأَكْثػَرَْالنَّاسِْلََْ

Terjemahnya: 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) 
fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia (fitrah) itu. Tidak 
ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.

7 

Dalam perspektif Islam, fitrah manusia dimaknai dengan sejumlah potensi 

yang menyangkut kekuatan-kekuatan manusia. Kekuatan tersebut meliputi 

hidup, upaya mempertahankan dan melestarikan kehidupannya, kekuatan rasional 

(akal), dan kekuatan spiritual (agama). 

Kecerdasan spiritual selain untuk mengembangkan kecerdasan potensi 

manusia juga sebagai acuan dari agama yang dapat memudahkan seseorang 

dalam memahami makna dari nilai dalam kehidupan seperti kemampuan untuk 

bersikap luwes, berwawasan luas atau spontan secara kreatif. Selain itu, 

kecerdasan spiritual penting dalam pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah  

untuk mengembangkan moral dan spiritual. Pengembangan kecerdasan spiritual 

peserta didik di sekolah melalui pendidikan agama , berupa penanaman akhlak 

maupun kegiatan keagamaan untuk menanamkan dan mengajarkan ketauhidan 

kepada peserta didik.  

Banyak faktor yang memengaruhi terhambatnya perkembangan 

kecerdasan spiritual di dalam diri anak. Salah satunya adalah perubahan-

perubahan sosial yang cepat dan mengejutkan. Perubahan-perubahan sosial yang 

lebih menekankan kesuksesan materi, mementingkan egoisme, dan menekankan 

                                                 

7
Departemen Agama Islam, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Sukses Publishing, 

2012), h. 408. 
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pencarian kenikmatan semata dan gaya hidup, telah mengakibatkan proses 

dehumanisasi.8 

Dengan begitu, adanya lembaga pendidikan salah satunya adalah SDIT 

Wihdatul Ummah Makassar yang merupakan lembaga pendidikan yang 

menekankan pada pengembangan kecerdasan spiritual. Pengembangan 

kecerdasan spiritual ini terliahat dari visinya yaitu unggul dalam tauhid dan 

prestasi, yang bertujuan agar sekolah ini mampu mewujudkan generasi yang 

memiliki kecerdasan spiritual serta memahami dan  mengamalkan al-Qur’an dan 

sunnah. Selain itu juga, Sekolah ini memiliki beberapa program unggulan  yang 

menggali potensi peserta didik yang mengarah kepada pengembangan kecerdasan 

spiritual yang ditanamkan kepada peserta didik sejak memasuki sekolah dasar. 

Potensi yang dimiliki oleh peserta didik harus dikembangkan agar mereka 

mempunyai arahan dan tujuan dalam hidupnya, maka pengembangan kecerdasan 

spiritual bagi peserta didik sangat diperlukan. Pengembangan kecerdasan 

spiritual dimaksudkan agar peserta didik memiliki pemahaman yang utuh tentang 

ajaran Islam dan dapat mengaplikasikannya dengan benar dalam kehidupan 

sehari-hari. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah swt. serta mampu megaktulisasikan dirinya sesuai dengan 

ajaran dan norma agama Islam dengan kepribadian Islam dan berakhlak mulia.
9
 

Maka dengan adanya peran spiritual ini sangat dibutuhkan untuk memaknai 

sesuatu secara luas dan mendalam. 

                                                 

8
Triantoro Safaria, Spiritual Intellegence: Metode Pengembangan Kecerdasan Spiritual 

Anak(Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), h. 5. 

9
Lufiana Harnany Utami, ‚Pengembangan Kecerdasan Spiritual Siswa di SD Islam 

Tompokersan Lumajang‛, Psympathic, Jurnal Ilmiah Psikologi 2, no. 1 (2015), h. 64. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengkaji tentang 

pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di SDIT Wihdatul Ummah 

Makassar.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Dalam fokus penelitian yang menjadi pusat perhatian penelitian yakni 

pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik meliputi beberapa indikator 

dapat dilihat melalui matriks fokus penelitian. 

            Tabel 1.1:  Matriks Fokus Penelitian  

No.  Aspek Fokus Penelitian Deskripsi Aspek Fokus Penelitian 

1. Metode pengembangan 

kecerdasan spiritual. 

Metode yang dapat diterapkan 

kepada peserta didik di kelas 

ataupun di luar kelas yang dapat 

mengembangkan kecerdasan spiri- 

tual peserta didik. 

2. Pelaksanaan pengembangan 

kecerdasan spiritual dalam 

kegiatan ekstrakurukuler. 

Kegiatan ekstrakurukuler yang 

dapat mengembangkan potensi 

peserta didik. 

3. Faktor pendukung dan 

penghambat kecerdasan spiritual. 

Faktor internal dan eksternal. 

4. Hasil pengembangan kecer-

dasan spiritual peserta didik. 

Hasil yang didapatkan secara teori 

maupun praktek serta penerapan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti menyelediki beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di 

SDIT Wihdatul Ummah Makassar? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan kecerdasan spiritual dalam 

kegiatan ekstrakurikuler peserta didik di SDIT Wihdatul Ummah 

Makassar? 

3. Bagaimana ragam faktor pendukung dan penghambat pengembangan 

kecerdasan spiritual peserta didik di SDIT Wihdatul Ummah Makassar 

dan bagaimana solusinya? 

4. Bagaimana hasil pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di 

SDIT Wihdatul Ummah Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian Gamar Al Haddar tentang upaya pengembangan kecerdasan 

spiritual peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler rohani Islam di SMP 

Yapan Indonesia, Depok. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler rohani Islam dapat mendukung pengembangan 

kecerdasan spiritual peserta didik dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta 

didik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kegiatan ekstrakurikuler dalam 

mengembangkan kecerdasanspiritual peserta didik dengan menumbuhkan 

kreativitas peserta didik dalam upaya pengembangan potensi diri.
10 

                                                 

10
Gamar Al Haddar, ‚Upaya Pengembangan Kecerdasan spiritual Siswa Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam di SMP Yapan Indonesia, Depak‛, Jurnal Pendas 

Mahakam 1, No.1 (2016): h.42. 
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Penelitian Lufiana Harnany Utami tentang pengembangan kecerdasan 

spiritual peserta didik di SD Islam Tompokersan Lumajang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengembangan kecerdasan spiritual dilakukan dengan 

melalui program yang terstruktur yaitu dengan ekstrakurikuler.
11

 

Penelitian Yuliyatun tentang mengembangkan kecerdasan spirirtual anak 

melalui pendidikan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan 

spiritual akan menjadi penyempurna pencapaian kecerdasan intektual dan 

emosional, dengan demikian terbentuk kepribadian yang seimbang. Kecerdasan 

spiritual akan membuat peserta didik mampu memaknai setiap keadaan sehingga 

tahu bagaimana bersikap dan berperilaku secara arif dalam berbagai situasi dan 

keadaan realitas dan yang dihadapinya.
12

 

Dari beberapa penelitian yang diatas pembahasan mengenai 

pengembangan kecerdasan spiritual terdapat beberapa kemiripan antara 

penelitian pertama dan kedua yaitu jenis penelitian yang digunakan penelitian 

kualitatif. Selain itu juga dari hasil penelitian keduanya bahwa dengan kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat membangun 

kecerdasan spiritual. Namun berbeda dengan penelitian yang ketiga lebih 

menekankan kepada periku peserta didik dengan melalui pendidikan agama yang 

mampu mengembangkan kecerdasan spiritual. Akan tetapi berbeda dengan 

penelitian ini lebih menekankan pada metode dalam pengembangan kecerdasan 

spiritual. 

 

                                                 

11
Lufiana Harnany Utami, ‚Pengembangan Kecerdasan Spiritual Siswa di SD Islam 

Tompokersan Lumajang‛, Psympathic, Jurnal Ilmiah Psikologi 2, No. 1 (2015): h. 63. 

12
Yuliyatun, ‚Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Melalui Pendidikan Agama‛, 

No. 1 (2013): h. 171. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui metode pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di SDIT 

Wihdatul Ummah Makassar. 

b.  Mengetahui pelaksaan pengembangan kecerdasan spiritual dalam kegiatan 

ekstrakurikuler peserta didik di SDIT Wihdatul Ummah Makassar. 

c. Mengetahui ragam faktor pendukung dan penghambat pengembangan 

kecerdasan spiritual peserta didik di SDIT Wihdatul Ummah Makassar dan 

solusinya. 

d. Mengetahui hasil pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di SDIT 

Wihdatul Ummah Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoretis 

Bahwa hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat bermanfaat untuk 

pengembangan khasanah keilmuan khususnya dalam bidang pendidikan Islam. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi  Sekolah 

Akan menjadikan rujukan bagi sekolah dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual. 

2) Bagi Guru 

Dapat mengetahui atau akan memberikan referensi bagaimana metode 

pengembangan kecerdasan spiritual. 

3) Bagi Peneliti 
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Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan 

acuan dan pertimbangan dalam meneliti tentang hal pengembangan keerdasan 

spiritual 



 

12 

 

BAB II 

                 TINJAUAN TEORETIS 

A. Kecerdasan Spiritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan berasal dari dari kata cerdas secara harfiah berarti tumbuhnya 

perkembangan akal budinya, pandai dan tajam pikirannya. Selain itu cerdas dapat 

berarti sempurna pertumbuhan tubuhnya seperti sehat dan kuat fisiknya.
13

 Secara 

konseptual kecerdasan spiritual terdiri dari gabungan kata kecerdasan dan 

spiritual. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yaitu sempurna perkembangan akal 

budi untuk berpikir dan mengerti.
14

 Menurut Howard Gardner dikutip oleh Agus 

Efendi, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan 

sesuatu yang bernilai tinggi bagi budaya tertentu. Sedangkan menurut Alfred 

Binet dan Theodore Simon yang dikutip oleh Agus Efendi, kecerdasan terdiri 

dari tiga komponen: (1) kemampuan mengarahkan pikiran atau tindakan, (2) 

kemampuan mengunah arah tindakan jika tindakan tersebut telah dilakukan, dan 

(3) kemampuan mengkritik diri sendiri.
15

 

Sedangkan spiritual berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus yang berarti 

nafas dan kata kerja spirare yang berarti bernapas. Arti ini sangat berkaitan 

dengan kehidupan, yaitu manusia hidup mesti memiliki napas atau bernafas dan 

memilih spirit. Spiritual merupakan ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat 

kejiwaan dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Orang yang memiliki 

                                                 

13
W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 

1993), h. 211.  

14
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1993), h. 186.  

15
Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 81. 
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spiritual yang tinggi dapat mencapai kebijaksanaan, hubungan yang lebih dekat 

dengan Allah dan alam semesta. Spiritual ialah tentang kesadaran tentang diri 

yang meliputi asal dan tujuan keberadaannya. Dengan begitu, spiritual lebih 

menekankan pada aspek emosi ketuhanan.
16

 

Kecerdasan spirirtual yang biasa disebut spiritual quotient dipopulerkan 

pada abad 21 oleh Danar Zohar dari Harvard Univesity dan Ian Marshall dari 

Oxford University. Kecerdasan ini terletak dalam suatu titik yang disebut dengan 

God Spot. Kecerdasan yang paling tinggi dan menjadi dasar lahirnya begitu 

banyak kecerdasan lainnya dalam hidup seseorang. Kecerdasan yang menjelaskan 

adanya kebutuhan manusia untuk menentukan arti (meaning) dan menghasilkan 

nilai (value) dari pengalaman hidup yang dihadapinya. Namun pendapat tentang 

kecerdasan spiritual ini memang belum menyentuh tataran biologi dan psikologi 

semata, tidak bersifat ruhaniyah yang paling berakibat masih adanya kebutuhan. 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berada pada aspek hati. 

Dimana hati yang bersih akan mampu mengenali hakikat hidupnya dan kembali 

kepada Rabbnya. Jika tidak memiliki hati yang bersih sesuai fitrahnya, seorang 

berkemungkinan melenceng dari penghambaan kepada Allah bahkan tidak 

memiliki konsep ketuhanan di dalam dirinya.
17

 

Adapun, pengertian kecerdasan spiritual menurut tokoh-tokoh psikologi 

sebagai berikut: 

a. Danah Zohar dan Ian Marshall 

                                                 

16
Ahmad Afiif, Psikologi Kaum Bersarung: Psikologi Remaja Pesantren (Cet. I; 

Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 39. 

17
Rahmah Thamrin dan Ajrul Husnah Anwar, Cara Jitu Menjadi Luar Biasa S.L.E.F.P 

Power, (Cet. II; Depok: Ar Rahmah Publisihing, 2017), h. 6. 
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Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan 

perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, 

kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih 

bermakna dibandingkan dengan yang lain. Kecerdasan spiritual adalah landasan 

untuk memungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional secara 

efektif. Bahkan kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi.
18

 

b. Marsha Sinetar 

Kecerdasan spiritual adalah pemikiran yang terilhami kecerdasan ini 

dilhami oleh dorongan dan efektivitas, keberadaan atau hidup ilahia yang 

mempersatukan kita sebagi makhluk ciptaan Allah swt. Sebagai sumber utama 

kegairahan yang memiliki eksistensi tanpa asal, kekal, abadi, lengkap pada diri 

dan daya kreatifnya. Kecerdasan spiritual ini melibatkan kemampuan untuk 

menghidupkan kebernaran yang paling dalam yang berarti mewujudkan hal 

terbaik, utuh dan paling manusiawi dalam batin.
19

 

Kecerdasan spiritual sangat erat kaitannya dengan kesadaran spirirtual 

dalam diri individu. Sinetar menyebutkannya sebagai kesadaran dini dimana 

individu mengikutinya kemananpun kesadaran diri itu membawanya. Kesadaran 

diri ini dikemudian hari akan mendorong individu untuk secara terus menerus 

mengaktualisasikan dirinya secara optimal dan utuh. Menurut Viktor Frankl 

dimensi spiritual (ruh) merupakan dimensi yang menandakan bahwa kita 

manusia. Dia menegaskan ‚man lives in there dimension, the somatic, the 

mental, and the spiritual. The spiritual dimension cannot be ignored, fir it is what 

                                                 

18
Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Spiritual ESQ 

Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Iman dan 5 Rukun Islam (Cet. XVIII; Jakarta: Arga, 

2004), h. 57. 

19
Sudirman Tebba, Kecerdasan Spiritual Sufiktif  (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 24. 
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makes us human …‛ Frank lebih lanjut menegaskan bahwa, ‚three factor 

characteristic human existence; man’s spirituality, his freedom and his 

responsibility …‛ dimensi spiritual merupakan dimensi yang melingkupi 

beberapa berbagai dimensi lainnya pada manusia. Dimensi spiritual ini menjadi 

lahan berkembangnya dimensi-dimensi (fungsi-fungsi) lainnya pada diri anak 

(seorang anak). Dimensi spiritual (ruh) ini bisa diibaratkan seperti sawah yang 

memiliki tanah yang gembur dan subur, apa saja yang ditanam akan tumbuh 

dengan pesat dan sehat. Sebaliknya jika sawah tersebut memiliki tanah yang 

tidak subur maka apa saja yang akan ditanam di dalamnya akan mati dan punah. 

Begitulah mengapa demikian spiritual sangat penting, dalam jiwa seorang anak, 

karena dimensi spiritual ini akan menjadi lahan yang subur bagi berkembangnya 

kesehatan psikologi dan kebermaknaan hidup di masa depan.
20

 

2. Kecerdasan Spiritual dalam Perspektif Islam 

Spiritual dalam Islam memiliki makna yang sama dengan ruh. Ruh me-

rupakan hati yang tidak dapat diketahui keberadaannya (gaib). Ruh selalu 

berhubungan dengan kebutuhan, ia mampu mengenal diri sendiri dan 

penciptanya, ia juga mampu melihat yang masuk akal. Ruh merupakan esensi 

dari hidup manusia yang diciptakan langsung dan berhubungan dengan realita 

yang lebih tinggi yaitu penciptanya. Ruh memiliki hasrat dan keinginan untuk 

kembali kepada Allah swt pada saat masih berada dan menyatu dengan tubuh 

manusia. Ruh yang baik adalah ruh yang tidak melupakan penciptanya dan selalu 

merindukan realitas yang lebih tinggi. Ini dapat terlihat dari perbuatan individu 

                                                 

20
Triantoro Safaria, Spiritual Intellegence: Metode Pengembangan Kecerdasan Spiritual 

Spiritual Anak (Cet. I;Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 15-17. 
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apakah ingkar dan suka maksiat atau suka selalu berbuat kebaikan.
21

 Pemahaman 

tentang ruh ini tidak dapat dipisahkan, Allah berfirman dalam QS al-Isra’/17: 85: 

ْقلَِيْلاًْ) ْوَمَاْأوُْتيِْتُمْْمِنَْالْعِلْمِْإِلََّ  (٥٘وَيَسْألَوُْنَكَْعَنِْالرُّوْحِْقُلِْالرُّوْحُْمِنْْأمَْرِْرَبِّ 

Terjemahnya:  

Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, ruh 
itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya 
sedikit.

22
 

Adapun, pengertian kecerdasan spiritual dalam perspektif Islam menurut 

para tokoh-tokoh sebagai berikut; 

a. Menurut KH. Toto Tasmara 

Kecerdasan ruhaniah atau kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang 

berpusatkan pada rasa cinta yang mendalam kepada Allah Rabbul ‘A>lami>n dan 

seluruh ciptaan-Nya. Kecerdasan ruhaniah merupakan bentuk kesadaran tertinggi 

yang berangkat dari keimanan kepada Allah swt.
23

 

b. Menurut Utsman Najati 

Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang dalam 

memperlihatkan kesimbangan antara kesehatan mental dan fisik. Rasulullah saw. 

selalu mendidik sahabat dalam meluruskan perilaku dan mental para sahabat 

yang mengalami keguncangan-keguncangan kejiawaan dan cenderung 

berperilaku menyimpang.
24

  

Menurut Ary Ginanjar Agustian dalam buku ESQ berdasarkan 6 rukun 
Iman dan 5 rukun Islam, Ary Ginanjar memberikan sebuah definisi tentang 
kecerdasan, yaitu kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap 

                                                 

21
Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam (Jakarta: Rajawali 

Press, 2001), h. 329-330. 

22
 Departemen Agama Islam, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 291. 

23
Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intellegence) (Cet. I; Jakarta: 

Gema Insani Press, 2001), h. 8. 

24
M. Utsman Najati, Belajar EQ dan IQ Dari Sunah Nabi diterjemahkan dari Al-Hadits 

An-Nabawi wa ‘Ilmi Al-Nafs, h. 112-119. 



17 

 

 

setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang 
bersifat, menuju manusia seutuhnya (Insan Kamil), dan memiliki pola 
pemikiran tauhid (integralistik), serta prinsip hanya kepada Allah swt.

25
 

Spiritual tidak dapat dipisahkan dari kesadaran tauhid, keesaan Allah swt, 

dan hidup berjalan sesuai kehendak-Nya. Salah satu bentuk kecerdasan spiritual 

model Islam terdapat dalam buku Ary Ginanjar Agustian yang berjudul ESQ 

(Emosional, Spirirtual Quotient). Berdasarkan 6 rukun Iman dan 5 rukun Islam, 

yaitu:
26

 

a) Tahap 1: Zero Mind Process (Penjernihan Emosi) 

 Usaha mengungkapkan belenggu-belenggu pikiran dan mencoba meng-

edentifikasi paradigma itu. Dengan begitu, dapat dikenali apakah paradigma 

tersebut telah menggangu pikiran. Adapun Tujuh belenggu yaitu prasangka 

negatif, prisip-prisip hidup, pengalaman, kepentingan dan proritas, sudut 

pandang, perbandingan dan literatatur. 

 Apabila manusia telah dapat mengendalikan belenggu yang dapat 

menutupi fitrah (God-Spot) maka terbentuklah hati dan pikiran yang jernih 

(suci). 

b) Tahap 2: Mental building (Membangun mental) 

Setelah melalui tahap 1, manusia diharapkan sudah dapat mengenali tujuh 

faktor yang membelenggu God spot (fitrah). Pada tahap 2, manusia akan mulai 

diisi dan dibangun melalui 6 prinsip yang didasarkan atas 6 rukun Islam, yaitu:
27

 

(1) Prinsip bintang (Star Principle) 

                                                 

25
Ary Ginajar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual; 

ESQ Emostional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, (Cet. XVIII; 

Jakarta, Arga, 2004), h. 57. 

26
Ary Ginajar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual; 

ESQ Emostional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, h. 59. 

27
Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual 

ESQ, Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, h. 64. 
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Allah menciptakan manusia dengan sempurna dan dianugrahi sifat-Nya, 

sehingga manusia dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah di bumi. 

Apabila manusia telah menyadari bahwa dirinya memiliki sifat-sifat Allah, maka 

upayakan dan pupuklah terus hingga menghasilkan sebuah kekuatan dan motivasi 

yang maha dahsyat. Sebuah keberanian dan kekuatan yang berlandaskan Iman 

kepada Allah, akan tercipta sebuah jati diri (eksistensi) yang memiliki nilai 

tinggi. 

Hasil prinsip bintang: Kepemilikan rasa aman instriksik kepecayaan diri 

yang tinggi, integritas yang kuat, bersikap bijaksana, dan memiliki tingkat 

motivasi yang tinggi, semua dilandasi dan dibangun karena iman kepada Allah. 

(2) Prinsip malaikat (Angel Principle)  

 Malaikat adalah makhluk mulia, mereka sangat dipercaya oleh Allah swt 

untuk menjalankan segala perintah-Nya. Semua pekerjaan dilakukan dengan 

sebaik-baiknya dan seberat apapun pekerjaan yang diberikan kepada mereka, 

akan dilaksanakan dengan sepenuh hati karena Allah. 

Hasil Prinsip Malaikat: seseorang yang memiliki tingkat loyalitas yang 

tinggi, komitmen yang kuat, memiliki kebiasaan untuk mengawali dan memberi, 

suka menolong dan memiliki sikap saling percaya. 

(3) Prinsip kepemimpinan (Leadership Principle)  

 Hampir semua orang menjadi pemimpin dilingkungan masing-masing 

terlepas dari besar kecilnya jumlah orang dalam kelompok tersebut. Meskipun 

hanya satu orang saja pengkikutnya maka orang masih dikatakan sebagai 

pemimpin. Bahkan manusia seorang diripun harus memimpin dirinya sendiri 

untuk mengarahkan hidupya. 
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Hasil prinsip kepemimpinan: pemimpin sejati yaitu seseorang yang selalu 

mencintai dan memberi perhatian kepada orang lain, sehingga seseorang dicintai. 

Memiliki integritas seseorang dapat percaya oleh pengikutnya. Selalu 

membimbing dan mengajari pengikutnya. Memiliki kepribadian yang kuat dan 

konsisten serta yang terpenting adalah memimpin meladaskan suara hati yang 

firtah.    

(4) Prinsip pembelajaran (Learning Principle)  

Hasil prinsip pembelajaran: memiliki kebiasan membaca buku, membaca 

situasi dengan cermat. Selalu mengevaluasi pemikiran kembali. Bersikap terbuka 

untuk mengadakan penyempurnaan. Bersikap tebuka untuk mengadakan 

penyempurnaa. Memilki pedoman yang kuat dalam belajar, yaitu berpegang 

teguh hanya kepada Allah. 

(5) Prinsip masa depan (mission principle) 

Pembangunan visi tahap pembetunkannya akan sangat tergantung pada 

kualitas kecerdasan hati terbentuk pada tahap sebelumnya. Visi yang dibagun 

sulit berjalan dengan baik, sekiranya prinsip bintang yang dianut sudah salah 

jejak awal, maka prinsip malaikatnya tidak akan berhasil membangun suatu 

kepercayaan. Akibatnya pada tahap prinsip kepemimpinan, seseorang akan 

begitu rapuh dan sangat mudah terpengaruh, hingga akhirnya gagal menjadi 

pemimpin. Akibat dari semua kesalahan di atas maka pada tahap prinsip masa 

depan ini, akan membangun visi pada landasan yang goyah atau bahkan visi yang 

keliru. 

Hasil prinsip masa depan: selalu beriorientasi pada tujuan akhir dalam 

setiap langkah yang dibuat. Melakukan setiap langkah secara optimal dan 

sungguh-sungguh, memiliki kendali diri dan sosial, karena telah memiliki 
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kesadaran akan adanya ‚hari kemudian‛. Memiliki kepastian masa depan dan 

memiliki ketenangan batiniah yang tinggi, tercipta oleh keyakinan akan adanya 

‚hari pembalasan‛. 

(6) Prinsip keteraturan (well organized principle)   

Prinsip ini menghasilkan manusia yang memiliki kesadaran, ketenangan 

dan keyakinan dalam berusaha, karena pengetahuan akan kepastian hokum alam 

dan hokum sosial dan sangat memahami akan arti penting sebuah proses yang 

harus dilalaui dengan orientasi pada pembetukan sisten (sinergi), dan selalu 

berupaya menjaga system yang telah dibentuk.
28

 

c) Tahap 3: Personal stregth (ketangguhan pribadi) 

Ketangguhan pribadi adalah ketika seseorang berada pada posisi atau 

dalam keadaan telah memiliki pegangan prinsip hidup yang kokoh dan jelas. 

Seseorang bisa dikatakan tangguh apabila seseorang memiliki prinsip yang kuat 

sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya yang harus terus berubah 

dengan cepat. Personal strengthterbagi menjadi: 
29

 

Mission statement (syahadat): syahadat akan membangun suatu 

keyakinan dalam berudaha. Syahdat akan menciptkana suatu dorongan dalam 

upaya mencapai tujuan. Syahadat akan membangkitkan keberanian dan 

optimisme, sekaligus menciptakan ketenagan batiniah dalam menjalankan misip 

hidup. 

Character Building (Salat): salat merupakan metode relaksasi untuk 

menjaga kesadaran diri agar tetap memiliki cara berfikir yang fitrah. Salat 

                                                 

28
Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual 

ESQ, Emotional Spiritual Quotient (Jakarta: Arga Wijaya Persada, 2007), h. 37.  

29
Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual 

ESQ, Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, h. 177. 
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merupakan metode yang dapat meningkatkan kecerdasan emosi dan kecerdasan 

spiritual secara terus menerus. Salat merupakan teknik pembentukan pengalaman 

positif. 

Self Controling (Puasa): puasa adalah suatu metode pelatihan untuk 

pengendalian diri. Puasa bertujuan untuk meraih kemerdekaan sejati, dan 

pembebasan dari belenggu nafsu yang yang tak kendali. Selain itu, puasa dapat 

melatih manusia untuk mengendalikan suasana hati dan pelatihan menjaga 

prinsip-prinsip yang telah dianut berdasarkan rukun iman. 

d) Tahap 4:Social Strength (ketangguhan sosial)  

Ketika seseorang dapat memberikan sebagian hartanya kepada orang lain 

yang memerlukan, maka orang itu dapat dikatakan memiliki ketangguhan sosial. 

Sosial strength terdiri dari:
30

 

Strategis Collaboration (Zakat): zakat adalah langkah nyata membangun 

sebuah sistem atau sinergi yang kuat, yaitu berlandaskan sikap empati, 

kepercayaan, sikap koperatif dan keterbukaan serta kredibilitas. 

Total Action (Haji): Haji merupakan lambang dari puncak ‚ketangguhan 

pribadi‛ dan puncak ‚ketangguhan sosial‛. Haji berupa sublimasi dri salat dan 

seleruhan rukun Islam. Singkatnya, haji adalah suatu wujud keselaraan antara 

idealisme dan praktek, keselaran antara rukun Iman dan rukun Islam. 

Pokok pikiran dalam rukun iman dan rukun Islam meberikan manusia 

bimbingan untuk mengenal dan memahami perasaan kita sendiri, dan perasaan 

orang lain, motivasi diri, mengelolah emosi dalam berhubungan dengan orang 

lain yang berdasarkan keyakinan kepada Allah. Rukun Iman dan rukun Islam 

                                                 

30
Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual 

ESQ, Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam,  h.237. 
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bukan hanya sebuah ajaran ritual semata, tetapi memiliki makna yang penting 

dalam membangun emosi dan spiritual. 

B. Aspek-aspek Kecerdasan Spiritual 

Orang yang memiliki kecerdasan spiritual, tentunya ketika menghadapi 

persoalan dalam hidupnya, tidak hanya dihadapi dan dipecahkan dengan rasional 

dan emosional saja, tetapi seseorang menghubungkan dengan makna kehidupan 

secara spiritual. Dengan begitu, langkah-langkahnya lebih matang dan bermakna 

dalam kehidupan. 

Menurut Danar Zohar dan Ian Marshall adapun aspek-aspek kecerdasan 

spiritual sebagai berikut:
31

 

1. Kemampuan Bersikap Fleksibel 

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi ditandai dengan 

sikap hidupnya yang fleksibel atau bisa luwes dalam menghadapi persoalan. 

Fleksibel di sini bukan berarti munafik atau bermuka dua. Fleksibel juga bukan 

berarti tidak mempunyai pendirian. Akan tetapi, fleksibel karena pengetahuannya 

yang luas dan dalam serta sikap dan dari hati yang tidak kaku.  

Orang yang fleksibel semacam ini lebih mudah menyesuaikan diri dalam 

berbagai macam situasi dan kondisi. Orang yang fleksibel juga tidak mau dalam 

memaksakan kehendak dan tak jarang tampak mudah mengalah dengan orang 

lain. Meskipun demikian, mudah untuk bisa menerima kenyataan dengan hati 

yang lapang. 

 

                                                 

31
Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak (Cet. I; 

Yogjakarta: Katahati, 2010), h. 43-47. 
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2. Tingkat Kesadaran yang Tinggi 

Orang yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi berarti orang 

tersebut mengenal dengan baik siapa dirinya. Orang yang demikian lebih mudah 

mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan keadaan, termasuk dalam 

mengendalikan emosi. Dengan mengenal diri sendiri secara baik, seseorang lebih 

mudah pula dalam memahami orang lain. 

3. Kemampuan Menghadapi Penderitaan  

Tidak banyak orang yang bisa mengahadapi penderitaan dengan baik. 

Pada umumnya, manusia ketika dihadapkan dengan penderitaan, akan mengeluh, 

kesal, marah, atau bahkan putus asa. Akan tetapi, orang yang mempunyai 

kecerdasan spiritual yang baik akan mempunyai kemampuan dalam menghadapi 

penderitaan dengan baik. 

Kemampuan menghadapi penderitaan ini dihadapkan karena seseorang 

mempunyai kesadaran bahwa penderitaan ini terjadi sesungguhnya untuk 

membangun dirinya agar menjadi manusia yang kuat. Serta mempunyai 

kesadaran bahwa orang lain yang lebih menderita darinya teenyata masih banyak.  

4. Kemampuan Menghadapi Rasa Takut 

Setiap orang pasti mempunyai rasa takut, entah sedikit atau banyak. 

Alam menghadapi rasa ini, tidak sedikit manusia yang dijangkiti oleh rasa 

khawatir yang berlebihan bahkan berkepanjangan. Padahal, hal ditakutkan itu 

belum tentu terjadi.  

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi. Orang mampu 

menghadapi dan mengelolah rasa takut dengan baik. Dengan sabar, orang akan 

menghadapi segala sesuatu. Kesabaran dalam banyak hal memang bisa bermakna 
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sebagai keberanian seseorang dalam menghadapi kehidupan. Hal ini bisa terjadi 

karena orang yang mempunyai kecerdasan spiritual juga mempunyai sandaran 

yang kuat dalam keyakinan jiwanya. 

5. Kualitas Hidup yang Diilhami Oleh Visi dan Nilai 

Tanda orang mempunyai kecerdasan spiritual adalah hidupnya berkualitas 

karena diilhami oleh visi dan nilai. Visi dan nilai inilah hal yang termasuk 

bernilai mahal dalam kehidupan seseorang. Tidak jarang seseorang mudah 

terpengaruh oleh bujuk rayu karena memang tidak mempunyai visi dan nilai, atau 

mempunyai visi dan nilai namun tidak mampu berpegangan dengan kuat. 

Visi dan nilai seseorang bisa jadi disandarkan kepada keyakinan kepada 

Allah, atau bisa juga berangkat dari visi dan nilai dan keyakinan berangkat dari 

penagalaman hidup. 

6. Enggan Menyebabkan Kerugian yang Tidak Perlu 

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang baik akan enggan bila 

keputusan atau langkah-langkah yang diambilnya bisa menyebabkan kerugian 

yang tidak perlu. Hal ini bisa terjadi karena seseorang bisa berfikir lebih selektif 

dalam mempertimbangkan berbagai hal. 

Berfikir selektif dan menghasilkan langkah yang efektif sebagaimana 

tersebut penting sekali dalam kehidupan. Di samping bisa menghemat banyak 

hal, langkah yang demikian akan disukai oleh banyak orang karena tidak 

membuatnya dalam kerugian. Inilah hasil kecerdasan spiritual yang baik karena 

sesorang mempertimbgkan dengan kekayaan jiwa. 

7. Cenderung Melihat Keterkaitan Berbagai Hal 

Agar keputusan dan langkah yang diambil oleh seseorang dapat 

mendekati keberhasilan, diperlukan kemampuan dalam melihat keterkaitan 

antara berbagai hal. Agar hal yang sedang dipertimbangkan itu menghasilkan 
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kebaikan, sangat perlu melihat keterkaitam antara berbagai hal dalam sebuah 

masalahdan inilah cara pandang holistik. 

Akan tetapi, tidak semua orang mempunyai kecerderungan untuk melihat 

keterkaitan berbagai hal dari sebuah kejadian yang sedanng dihadapinya. Hanya 

orang-orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yamg mampu melakukannya. 

Dengan begitu, orang tersebut akan tampak lebih matang dan berkualitas di 

berbagai hal dalan kehidupannya. 

8. Cenderung Bertanya ‚Mengapa‛ atau  ‚Bagaimana Jika‛ 

Pertanyaan ‚mengapa‛ atau ‚bagaimana jika‛ biasanya dilakukan oleh 

sesorang untuk mencari jawaban yang mendasar. Inilah tanda orang yang 

mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi. Dengan begitu, orang dapat 

memahami masalah dengan baik, tidak secara parsial, dan dapat megambil 

keputusan dengan baik pula. 

9. Pemimpin yang Penuh Pengabdian dan Bertanggung Jawab 

Apabila mencari seorang pemimpin, carilah pemimpin yang mempunyai 

kecerdasan spiritual yang tinggi. Sebab, orang yamh mempunyai kecerdasan 

spiritual yang tinggi akan menjadi pemimpin yang penuh pengabdian dan 

bertanggung jawab. 

 Orang yang cerdas spiritual adalah, seseorang yang mempunyai 

kecerdasan spiritual dalam kehidupan sehari-sehari senantiasa berperilaku yang 

baik, atau akhlakul karimah, perlaku itu seperti istiqomah, kerendahan hati, 

tawakkal (berusaha atau berserah diri), keikhlasan (ketulusan), kaffah (totalitas), 

tawazzun (keseimbangan), ihsan (integritas dan penyempurnaan).
32
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Mardyan Sofian, ‚Pengaruh Kematangan Emosi dan Kecerdasan Spiritual Terhadap 

Manajemen Stres dalam Belajar Fisika‛, Skripsi (Makassar, Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN 
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Cara mengasah kecerdasan spiritual tiada lain adalah mempelajari al-

Qur’an dan sunah dengan belajar Islam secara intensif. Ini adalah metode belajar 

yang berkelanjutan dan meyeluruh dalam mengetahui dan mempraktekkan Islam. 

Cara ini diharapkan melahirkan genarasi yang beriman, peka terhadap kondisi 

umat, bersungguh-sungguh dan rela berkorban, saling menolong dan bekerjasama 

serta professional di bidangnya. Belajar Islam secara intensif maka kecerdasan 

akademik, emosi, finansial dan fisik akan mudah dikembangkan dan dirahkan 

dengan baik dan benar. Itulah sebabnya, kecerdasan spiritual merupakan sumber 

kekuatan untuk mengasah kecerdasan-kecerdasan lain yang terpendam pada diri 

seseorang.
33

 

C. Metode Pengembangan Kecerdasan Spiritual 

Menurut Iskandar Wiryokusumo dan Zaini, pengembangan adalah upaya 

pendidikan formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, 

berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka 

memperkenalkan, menum-buhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu 

dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuannya 

sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan 

dan mengembangkan dirinya, maupun ling-kungannya ke arah tercapainya 

martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang 

mandiri.
34

 

                                                 

33
Rahmah Thamrin dan Ajrul husnah Anwar, Cara Jitu Menjadi Luar Biasa S.L.E.F.P 

Power, h. 13-14. 

34
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Mengembangkan kecerdasan peserta didik, guru tentunya perlu memiliki 

kebiasaan membuat atau mengembangkan ide-ide kreatif, menantang potensi 

yang dimiliki, dan sikap yang mandiri. Guru dituntut untuk kreatif tentunya 

untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki, memanfaatkan 

berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diberikan kepada peserta didik 

agar mereka cerdas dan berprestasi. Dalam mengembangkan kecerdasan 

khususnya dalam mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik Danah 

Zohar dan Ian Marshall mengemukakan enam jalan untuk mengembangkan 

kecerdasan spiritual sebagai berikut:
35

 

a. Jalan Tugas 

b. Jalan Pengasuhan 

c. Jalan Pengetahuan 

d. Jalan Perubahan Pribadi 

e. Jalan Persaudaraan 

f. Jalan Kepemimpinan yang Penuh Pengabdian. 

 Selain itu juga menurut Danah Zohar dan Ian Marshall yang dikutip oleh 

Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu kembali mengemukakan ada enam 

jalan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik yang dapat 

diterapkan di lingkungan sekolah sebagai berikut:
36

 

a. Melalui Pemberian Tugas 

                                                 

35
Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ : Memanfaatkan Kecerdasan Piritual Peserta Didik 

dalm Berfikir integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan (Bandung: Mizan Media 

Utama, 2002), h. 197. 

36
Monty P.Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan Pedoman Bagi 

Orang Tua dan Guru dalam mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer  Obor, 2003), h. 51-

53. 
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Memberikan ruang kepada peserta didik untuk melakukan kegiatannya 

sendiri akan melatih mereka memecahkan masalahnya sendiri. Guru tidak perlu 

khawatir khawatir akan melakukan kesalahan karena dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar, anak dijelaskan manfaat mengapa anak perlu mempelajari hal 

tersebut sehingga dia sendiri memiliki motivasi untuk memperdalam materi. 

b. Melalui Pengasuhan  

Pendidikan perlu menciptakaan suasana kelas penuh dengan kegembiraan 

dimana setiap peserta didik saling menghargai. Beragam karakter yang ada di 

dalam kelas memungkinkan muncul konflik atau pertengkaran. Namun 

kesempatan bagi perkembangan kecerdasan spiritual peserta didik karena guru 

dapat mengarahkan peserta didiknya memahai akan permasalahan. Perasaan 

masing-masing serta mencari pemecahan masalah yang muncul harus dapat 

dijadikan momentum oleh guru bagi seluruh peseta didik untuk pengembangan 

kecerdasan spiritual mereka. 

c. Melalui Pengetahuan 

Pendidikan perlu mengembangkan pelajaran dan kurikulum sekolah yang 

mampu mengembangkan realisasi diri peserta didik seperti kurikulum yang dapat 

melatih kepekaan peserta didik terhadap berbagai masalah aktual. Peserta didik 

diajak berefleksi tentang makna, bagaimana dia dapat ikut serta memecahkan 

maslah tersebut. Peristiwa seperti bencana alam, banjir dan tanah longsor dapat 

dijadikan bahan belajar melatih kepekaan terhadap nilai dan makna 

kemanusisaan sehigga mereka dapat diajak berefleksi, menyadari dan ikut 

merasakan bagaimana berada seperti orang lain. 

d. Melalui Perubahan Pribadi 

Dalam setiap kegiatan belajar mengajar seharusnya guru merangsang 

kreatifitas peserta didiknya. Peserta didik sebenarnya memiliki imajinasi dan 
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daya cipta yang sangat tinggi. Mereka dapat menciptakan peraturan kelas dan 

peraturan sekolahnya sendiri dengan baik dan ideal. Guru tinggal menciptakan 

kondisi dimana daya kreatifitas yang sudah ada dalam diri mereka itu dapat 

diekspresikan dengan penuh makna. 

e. Melalui Persaudaraan 

Hukuman fisik dan olok-olok, perkelahian dan saling mengejek antar 

peserta didik perlu dihindari karena dapat menghambat kecerdasan spiritual. 

Sebaiknya guru perlu mendorong setiap peserta didik untuk saling menghargai 

dan saling memahami pendapat dan perasaan masing-masing. Bila terjadi 

konflik, murid perlu diajak berdialog untuk mencari cara pemecahan konflik yang 

dapat diterima semua pihak. Setiap konflik merupakan kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan mengelolah konfilnya sendiri. 

f. Melalui Kepemimpinan yang Penuh Pengabdian  

Guru menjadi model pemimpin yang diamati oleh peserta didiknya. 

Pengalaman peserta didik bagaimana dilayani dan dipahami sungguh-sungguh 

oleh gurunya adalah pengalaman secara tidak langsung mengajarkan kepada 

pesrta didik bagaimana layaknya perilaku seorang pemimpin. Pemimpin yang 

efektif itu adalah yang mengerti dan memahami dan melayani kepentingan 

bawahannya. 

Selain menurut Danah Zohar dan Ian Marshall ada juga kiat-kiat untuk 

mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik menurut Jalahuddin Rahmat 

diantaranya sebagai berikut:
 37

 

a. Jadilah ‚Gembala Spiritual‛ yang Baik 

                                                 

37
Jalaluddin Rahmat, SQ For Kids Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Sejak 

Dini, (Bandung: Mizan, 2007), h. 68. 
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Maksud dari gembala spiritual di sini bahwa seseorang pendidik harus 

menjadi pribadi yang juga mengkondisikan diri sebagai seseorang yang 

mengembangkan daya spiritualnya. Pengkondisian diri sebagai seseorang yang 

selalu ingin menguatkan spiritualnya sendiri akan menjadi sebuah kekuatan 

internal untuk menarik perhatian pserta didik serta mampu untuk mengikuti 

arahan dan bimbingan pendidik. 

b. Membantu Peserta Didik untuk Merumuskan ‚Misi‛ Hidupnya 

Peserta didik dibiasakan untuk memaknai setiap tindakan yang dilakukan 

untuk memahamkan kepada mereka makna dan tujuan dalam mengambil suatu 

tindakan, sehingga dengan demikian langkah yang dilakukannya jelas karena ada 

tujuan dan maknai yang kemudian ingin dicapai. Misalnya tujuan peserta didik 

sekolah tentunya untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan sebagai bekal dalam 

kehidupan untuk mencapai cita-cita yang ingin diraih. 

c. Bacalah Kitab Suci Bersama-Sama dan Jelaskan Maknanya dalam Kehidupan 

Dalam pendidikan Islam pengenalan dan latihan membaca al-Qur’an 

merupakan materi utama yang harus terlebih dahulu dikuasai oleh peserta didik. 

Selain penguasaan membaca, menulis serta hafalan yang berikan oleh pendidik, 

sudah semestinya juga maksud atau makna dari ayat-ayat al-Qur’an pendidik 

mampu mengaktualisasikan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, dari 

aktivitas yang dilakukan mampu membentuk akhlak al-Qur’an dalam diri peserta 

didik. 

d. Ceritakan Kisah-Kisah Agung dari Tokoh-Tokoh Spiritual 

Pada umumnya peserta didik senang mendengarkan cerita terutama yang 

masih sekolah dasar. Menceritakan kisah-kisah teladan yang mengandung nilai 

spiritual yang akan membantu peserta didik untuk memahami nilai-nilai 

kehidupan. 
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e. Diskusikan Berbagai Persoalan dengan Perspektif Ruhaniah 

Dengan membiasakan membahas dan mendiskusikan persoalan dengan 

peserta didik secara rasional akan melatih peserta didik untuk berfikir logis dan 

objektif. Dengan begitu, jika dikuatkan dalam perspektif ruhaniah maka akan 

membangkitkan sisi spiritual dari peserta didik yang akan membantu 

membangun mental yang sehat dan seimbang antara pemahaman rasional dan 

spiriualnya. 

f. Libatkan Peserta Didik dalam Kegiatan-kegiatan Ritual Keagamaan 

Dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan ritual keagamaan dapat 

dijadikan sebagai kegiatan pembiasaan dan pelatihan mental untuk terus 

memiliki ikatan dengan Allah swt. Misalnya dengan mengajak peserta didik 

untuk salat berjama’ah, menjalankan puasa, dan mengaji bersama. Tentunya 

dengan kegiatan-kegiatan seperti ini dengan keterlibatannya peserta didik 

mampu membantu dan mengenalkan diri dan potensinya. 

g. Bacakan Puisi atau Lagu dari Tokoh-Tokoh Spiritual 

Setiap peserta didik memiliki potensi seni dan keindahan. Dengan 

membacakan karya seni, baik dalam bentuk puisi, cerita, lukisan dan gambar 

merupakan salah satu metode bimbingan untuk memunculkan daya imajinasi dan 

kreatifitas peserta didik.  

h. Membawa Peserta Didik untuk Menikmati Keindahan Alam. 

Peserta didik tentunya membutuhkan untuk menghirup udara di alam 

terbuka yang alami. Dengan membelajarkan kepada peserta didik bahwa ada hak 

alam dan lingkungan yang harus diperhatikan manusia untuk menciptakan 

keseimbangan alam kedamaian dalam hidup. 

i. Membawa Peserta Didik Ke Tempat-tempat Orang yang Menderita 
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Peserta didik juga harus dikenalkan dengan sisi kehidupan yang tidak 

pernah lepas dari dua sisi, kebahagian dan penderitaan, kesuksesan dan 

kegagalan. Dengan ini perlu untuk dijelaskan secara filosofis yang membuat 

seseorang sedih, bahagia, menderita, atau merasa gagal, atau bahkan pendidik 

dapat memberikan kondisi- kondisi yang terdapat dalam realitas kehidupan. 

Dengan begitu, peserta didik dapat mengambil sikap ketika dihadapkan pada 

situasi tertentu baik mengenai dirinya ataupun orang lain. 

j. Mengikut Sertakan Peserta Didik dalam Kegiatan Sosial 

Mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan sosial bukan untuk 

dilihat ataupun dipuji, melaikan untuk sebagai bentuk kepedulian dan kepekaan 

sosial yang merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan untuk memiliki rasa 

sosial.  

Adanya metode serta kiat-kiat dalam mengembangkan kecerdasan 

spiritual pendidik dapat mengaplikasikan untuk mengisi berbagai kegiatan dalam 

proses pendampingan peserta didik untuk menerima pengetahuan. Setiap proses 

kehidupan tentunya banyak pelajaran yang dapat direlasikan dengan nilai-nilai 

dalam ajaran agama. Dengan pendidik memberikan kisah-kisah teladan seperti 

sejarah perjuangan Rasulullah dengan para sahabatnya, kisah-kisah para nabi dan 

rasul ini akan menjadikan sumber inspirasi peserta didik untuk mengembangkan 

kecerdasan spiritualnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.
38

 

Dalam penelitian ini, data nantinya diperoleh dan dideskripsikan oleh 

peneliti. Peneliti ini akan mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, 

dan ditanyakan.
39

 Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik 

dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. 

Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang 

dikumpulkan semata-mata bersifat deskriprif sehingga tidak bermaksud mencari 

penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari 

implikasi.
40

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dilakukan yakni di SDIT Wihdatul Ummah 

Makassar tepatnya di Jl. Abdul Dg Sirua 1 No. 52 J. Jumlah siswa yang ada di 

sekolah ini  sebanyak 950 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 462 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D(Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15. 
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dan perempuan sebanyak 488. Adapun jumlah guru sebanyak 84 orang, serta staf 

berjumlah 3 orang. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan fenomenologik, dan pendekatan keilmuan yaitu sosial dan psikologi. 

Fenomena adalah gejala dalam situasi alaminya yang kompleks, yang hanya 

mungkin menjadi bagian dari kesadaran manusia secara komprehensif dan ketika 

telah direduksikan keadaan suatu parameter akan terdifinisikan sebagai fakta.
41

 

Psikologi adalah disiplin akademik dan diterapkan dalam rangka studi tentang 

pikiran, otak, dan perilaku manusia.
42

 Psikologi sangat erat dengan manusia yang 

berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan perubahan dari hasil faktor bawaan 

dan yang dipelajari dari lingkungan atau sebangai reaksi terhadap lingkungan itu 

dinamakan penyesuaian diri.
43

 Pendekatan fenomenologik dapat disimpulkan 

sebagai situasi yang dialami yang hanya mungkin berada dalam kesadaran 

manusia secara luas atau bisa dikatakan seabagi fakta yang terjadi pada 

lingkungan atau lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentunya 

saling berkaitan. 

C. Sumber Data 

 Menurut Lofland dalam Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian 

                                                 

41
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah 

Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 20. 
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ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, 

foto dan statistik.
44

 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, oleh 

Spredey dinamakan ‚social situation‛ atau situasi sosial yang terdiri atas tiga 

elemen yaitu tempat (place), pelaku (actors), aktivitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis.
45

 

Penelitian ini sumber datanya yaitu guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam 2 orang, wali kelas , Pembina ekstrakurikuler, dan kepala sekolah 

yang akan memberikan data yang valid terhadap objek penelitian yang dianggap 

sebagai informan kunci (human instrument) dan penelitian yang dijadikan 

sebagai sumber data. Adapaun penelitian ini menggunakan dua data, yaitu; 

1. Sumber data primer dalam penelitian lapangan, data primer merupakan 

data utama yang diambil langsung dari para informan yang dalam hal ini 

adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, wali kelas pembina 

ekstrakurikuler  dan kepalah sekolah. 

2. Sumber data sakunder, adalah data yang bersifat pendukung yang 

bersumber dari dokumen-dokumen serta hasil pengamatan yang 

ditemukan peneliti secara tidak langsung. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

                                                 

44
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: PT>. Remaja 
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data yang memenuhi standar data yang diterapkan.
46

 Berikut teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian in sebagai berikut; 

1. Observasi  

Dalam pengertian psikologik, observasi atau pengamatan meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh 

alat indera.
47

 

Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah observasi 

tak berstruktur berdasarkan observasi awal, karena fokus penelitian belum jelas. 

Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau 

masalah penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka 

observasi dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman 

observasi. 

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa tang akan diobservasi. Hal ini akan dilakukan 

karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam 

melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, 

tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.
48

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya-
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jawab. Wawancara mendalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena 

ingin mengeksplorasi informasi secara holistic\k dan jelas dari informan.
49

 

3. Dokumentasi  

Menurut Suharsimi Arikunto, dalam melakukan dokumentasi, peneliti 

melakukan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
50

 

Dengan melalui dokumentasi peneliti melakukan pencarian dan 

pengambilan informasi yang sifatnya teks yang menjelaskan dan menguraikan 

hubungannya dengan arah penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah alat bantu yang dipakai 

melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Alat 

bantu yang digunakan adalah: 

1. Pedoman Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung dengan menggunakan 

pedoman observasi untuk mengamati kondisi atau kegiatan yang terjadi di 

lapangan dan mencatat hasil observasi yang diperoleh. Peneliti akan mengamati 

kegiatan peserta didik baik di dalam ataupun di luar kelas. 
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2. Pedoman wawancara  

Peneliti membuat pedoman wawancara yang berupa pertanyaan untuk 

memudahkan peneliti untuk mendapatkan data pengembangkan kecerdasan 

spiritual di SDIT Wihdatul Ummah Makassar. 

3. Dokumentasi  

Melakukan pedoman dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan semua 

dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti, baik berupa dokumen-

dokumen sekolah, wawancara yang diperoleh selama penelitian berlangsung serta 

dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam penelitian, termasuk foto-foto 

saat kegiatan berlangsung. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Menurut Sugiono ‚analisis data dalam penelitian kulaitatif dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 

lapangan.
51

 

a. Analisis data sebelum di lapangan untuk menentukan fokus penelitian. 

b. Menurut Miles dan Huberman, analisis data selama di lapangan dilakukan tiga 

langkah, yakni data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), 

dan conclusion /drawing (verifikasi/penarikan kesimpulan). 

1) Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan keluasan dalam kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hak-hal yang pokok, mefokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan 
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mempermudahpeneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.
52

 

2) Penyajian data, setelah direduksi maka langkah selanjutnya adalah men-

displaykan data (penyajian data) yaitu data yang telah direduksi disajikan dalam 

bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif,melalui penyajian data 

tersebut, maka dataakan lebih mudah untuk dipahami sehingga memudahkan 

rencana kerja selanjutnya. Dengan demikian, data terorganisasikan dan tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.  

3) Verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang 

dikemukakan yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan 

yang kredible (tidak dipercaya).
53

 

c. Setelah selesai di lapangan, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran 

terhadap objek yang telah diteliti. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang 

dialami peneliti sesuai dengan yang sesungguhnya ada. Untuk mengetahui 

keabsahan data pada penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik 

pengecekan keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
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keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber , metode, penyidik, dan teori. Triangulasi 

merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbadaan kontruksi 

kenyataan-kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan.
54
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BAB IV 

PENGEMBANGAN KECERDASAN SPIRITUAL PESERTA DIDIK DI SDIT 

WIHDATUL UMMAH MAKASSAR 

A. Gambaran Umum SDIT Wihdatul Ummah Makassar 

1. Profil Sekolah 

Nama Madrasah   : SDIT Wihdatul Ummah Makassar 

Nomor Statistik Sekolah  : 103196010076 

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40307544 

Status Sekolah   : Swasta  

Provinsi    : Sulawesi Selatan 

Kabupaten/ Kota   : Makassar 

Kecamatan    : Panakukang 

Desa/ Kelurahan   : Masale 

Alamat Sekolah   : Jl. Abd. Dg. Sirua I No.52 J 

2. Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi  

Unggul dalam tauhid dan prestasi 

b. Misi 

1) Mewujudkan generasi yang memahami dan mengamalkan al-Qur’an dan 

Sunah. 

2) Mewujudkan iklim dan budaya Islam di lingkungan sekolah. 

3) Mengembangkan pola pemnnaan genarasi yang berakhlak mulia. 
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4) Megembangkan pembelajaran al-Qur’an secara intensif dan berkesi-

nambungan. 

5) Mengembangkan minat, bakat dan potensi peserta didik untuk mencapai 

generasi yang berprestasi. 

6) Mewujudkan sistem manajeman sekolah yang professional. 

7) Mewujudkan sekolah Adiwiyata. 

c. Tujuan 

1) Sekolah mampu mewujudukan generasi yang memahami dan 

mengamalkan al-Qur’an dan Sunah. 

2) Sekolah mampu menerapkan kurikulum nasional yang terintegrasikan 

dengan nilai al-Qur’an dan Sunah. 

3) Sekolah mampu menghasilkan peserta didik yang taat beribadah, 

berakhlak mulia dan gemar bersedekah  

4) Sekolah mampu mengembangkan program Tarbiyat al-aula>d. 

5) Sekolah menghasilkan peserta didik yang mampu membaca dan menghafal 

al-Qur’an sesuai kaidah ilmu tajwid. 

6) Sekolah mampu meraih prestasii akademik dan non akademik minimal 

pada tingkat kota. 

7) Terwujudnya sistem manajeman sekolah dalam memenuhi admistrasi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 

penyelenggaran sekolah. 

8) Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. 

3.  Keadaan Guru dan Peserta didik di SDIT Wihdatul Ummah Makassar 

a. Keadaan Guru 
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Guru sebagai komponen pendidikan yang memegang peranan penting 

dalam proses belajar mengajar serta bertindak sebagai motivator dan fasilitator. 

Guru sebagai pendidik professional tentunya akan banyak berperan dalam proses 

pendidikan peserta didik di luar lingkungan keluarga, karena secara implisit ia 

telah merelakan dirinya meneriman dan memikul sebagian tanggung jawab 

pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Melalui sekolah, guru-guru 

berperan penting dalam perkembangan kejiwaan peserta didik, maka di samping 

keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun memiliki peran sebagai pusat 

pendidikan untuk pembetukan sikap serta perolaku peserta didik yang baik.
55

 

Dalam suatu pendidikan keberhasilan atau kegagalan suatu proses 

pendidikan dalam banyak hal sangat ditentukan oleh adanya guru yang 

profesional. Guru tentunya memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal 

mendidik, membimbing, membina, serta memotivasi peserta didik baik dalam 

proses belajar mengajar ataupun di luar dari proses pembelajaran. Untuk 

mengetahui jumlah guru yang ada di SDIT Wihdatul Ummah Makassar 

berjumlah 85 orang dapt dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Jumlah Guru SDIT Wihdatul Ummah Makassar 

Tahun ajaran 2017/2018 

 

No. 

 

Nama Lengkap 

(Sesuai SK) 
Jabatan 

1 Mohamad Arif, S.Ag Kepala sekolah 

2 Drs. Abdurrauf Guru mapel 

3 Slamet Sansi Hasman, ST Wali kelas 

4 Abdul Haris, S.Pd.I Guru mapel 
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6 Kadir, S.Pd.I Guru mapel 

7 Abd. Malik, S.Ag Guru mapel 

8 Lismar Ramadhan, S.Pd.I Guru mapel 

9 Sulhidayat, S.Pd Guru mapel 

10 Jufri, S.Hut Guru mapel 

11 Asnur, S.Pd.M.Pd Wali kelas  

12 Umar Nurung, S.Pd.I Guru mapel 

13 Rudianto, S.Pd Guru mapel 

14 Irsan,S.Pd Guru mapel 

15 Muhammad Irham, S.Pd Guru mapel 

16 Jumadi, A.Md Guru mapel 

17 Sulkifli, S.Pd Wali kelas  

18 Muh. Nurul Suprianto, S.Pd Wali kelas 

19 Musdin Guru mapel 

20 Rafyuddin Ridwan, S.Pd Guru mapel 

21 Zainal Basri Assegaf Amin,S.Pd.I Guru mapel 

22 Nuning Kurniawati, S.Pd Wali kelas 

23 Pantarlina, S.Si.,S.Pd Wali kelas  

24 Hasnitawati, S.Pd.I Wali kelas 

25 Erni, SS Wali kelas  

26 Nurhayati, S.Pd.I Wali kelas 

27 Masyita, S.Pd.I Wali kelas 

28 Kastiana Abdul Karim, S.Pd Guru mapel 

29 Hasmiati Samad, S.Pd Guru mapel 

30 Rahmawati, S.Pd Wali kelas 

31 St. Mulida Wahid, S.Pi Wali kelas 

32 Farahdiba, S.Pd Wali kelas 

33 Fitri Rahim, S.Pd Wali kelas 

34 Husnul Khatamah, S.Pd Guru mapel 

35 Darmawana Mahmud B, S.T Wali kelas 

36 Matriyani, S.Pd Guru mapel 
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37 Dewi Anggriani, S.Si Wali kelas 

38 Risma, S.Pd Wali kelas 

39 Indrwati Makmur, S.Pt Guru mapel 

40 Maipa Widiyastuti, S.Pd Guru mapel 

41 Dewarti Daud, SE Wali kelas 

42 St. Aisyah, S.Pd Wali kelas 

43 Herawati, S.Pd.I Wali kelas 

44 Nur Hafsah, S.Pd Wali kelas 

45 Nurmaidah, S.Pd.I Wali kelas 

46 Sumarni Yahya, S.PdI Guru mapel PAI 

47 Rahmawati, S.Pd Wali kelas 

48 Sarapiah, S.Pd Wali kelas 

49 Nur Zulaeha, S. PdI Guru mapel 

50 Ayu Oktafia, A.Md Guru mapel 

51 Hasmiati Abdurrauf, S.PdI Guru mapel 

52 Sumiati, S.Pd.I Guru mapel 

53 Sinar, S.Pd.I Guru mapel 

54 Ade Farida Pelu Wali kelas 

55 Agustini, S.Si Guru mapel 

56 Musdalifa, S.Pd Guru mapel 

57 Nana Alfiana, S.Pd.I Wali kelas 

58 Nurfadzillah, S.Pd Guru mapel 

59 Candra Wulan Kencana, S.Pd Wali kelas 

60 Mastura Arifin, S.Pd Wali kelas 

61 Irmawati, S.Pd Wali kelas 

62 Sumarni, S.Pd Guru mapel 

63 Haerunnisa, S.Pd Wali kelas 

64 Ayu Jumrah Lestari, S.Pd Guru mapel TIK 

65 Amalia Reskiyanti, S.Pd Guru mapel 

66 Laila Rahmawati, S.Pd \Guru mapel 

67 Intan Ariesta Purnamasari, S.Si Guru mapel 
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68 Devi Damayanti, S.S Guru mapel 

69 Hanifah Amnur, S.Pd.,S.Pd.I Guru mapel 

70 Indrawati, S.Si Guru mapel 

71 Santi Indrawati, S.Pd Wali kelas 

72 Nur Irfa Khumaira Basma, S.Pd Guru mapel 

73 Putriana, S.Hut Guru mapel 

74 Suci Uswatun Hasanah, S.S Guru mapel 

75 Erna Rusmawati,S.Pd Guru mapel 

76 Nur Intan Sari Guru mapel 

77 Ajirah, S.Pi Guru mapel 

78 Hasni, S.Pd Wali kelas  

79 Muslimah, S.Pd Guru mapel 

80 Syahidatul Has, S.Pd Wali kelas  

81 Sukmawati Guru mapel 

82 A. Nur Akifah Guru mapel 

83 Suharni,S.Pd Guru mapel 

84 Tiami,S.Pd Wali kelas  

85 Amanda Guru mapel 

 

         Sumber data: Dokumen SDIT Wihdatul Ummah Makassar 2018 

b. Keadaan Peserta Didik 

Peserta didik merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan dan 

kemajuan IPTEK, serta ilmu yang didapatkan mampu dikembangkan dan 

dituangkan. Peserta didik di SDIT Wihdatul Ummah Makassar merupakan 

tanggung jawab pendidik dan sekolah untuk menjadikan peserta didik yang 

cerdas, berakhlak mulia, serta menjadi generasi yang mampu mengamalkan al-

Qur’an dan sunah. Untuk mengetahui jumlah peserta didik SDIT Wihdatul 

Ummah Makassar dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Jumlah Peserta Didik SDIT Wihdatul Ummah Makassar 

Tahun Ajaran 2017/2018 

 

No. Kelas 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. I 75 84 156 

2. II 82 84 166 

3. III 80 71 151 

4. IV 87 94 181 

5. V 91 61 152 

6. VI 55 63 118 

Jumlah total 470 457 927 

Sumber data: Dokumen SDIT Wihdatul Ummah Makassar 2018 

B. Hasil Penelitian 

1. Metode Pengembangan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik SDIT 

Wihdatul Ummah Makassar 

Kecerdasan spiritual menjadi fokus penting yang ditujukan pada generasi 

muda dan harus ditanamkan sejak dini bahkan kecerdasan spiritual dinilai tidak 

kalah penting dengan kecerdasan yang lain. Kecerdasan spiritual itu dianggap 

penting karena kecerasan ini merupakan kecerdasan jiwa dimana seseorang dapat 
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mengatur hidupnya menjadi lebih memiliki makna, dalam kecerdasan ini juga 

dapat terbentuk moral dan spiritual seseorang yang luhur. 

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah diperoleh di 

SDIT Wihdatul Ummah Makassar, terlihat bahwa sekolah ini merupakan 

lembaga pendidi  kan yang bertujuan mewujudkan generasi yang mampu 

memahami dan mengamalkan ilmu sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan sunah. 

Selain itu, sekolah ini tidak hanya mendidik untuk mengembangkan kecerdasan 

intelektual dan emosinal peserta didik saja, melainkan kecerdasan spiritual juga. 

Peneliti memfokuskan permasalahan pada metode pengembangan kecerdasan 

spiritual peserta didik di SDIT Wihdatul Ummah Makassar. 

Upaya dalam pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik tidak akan 

berjalan dengan maskimal tanpa adanya metode yang digunakan untuk 

mendukung pengembangan tersebut. Dengan begitu, adanya metode yang 

berikan oleh pendidik akan memberikan pengaruh terhadap pengembangan 

kecerdasan spiritual peserta didik. Dalam hal penerapan metode pengembangan 

kecerdasan spiritual tidak hanya diterapkan di dalam kelas melainkan di luar 

kelas juga. Sebagaimana yang dikatakan guru mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam saat ditanya mengenai metode yang digunakan dalam pengembangan 

kecerdasan spiritual peserta didik bahwa : 

Metode yang digunakan dalam kelas seperti metode ceramah, penugasan, 
dan memberikan contoh kasus, seperti mengangkat nilai-nilai spiritual dari 
kejadian gempa yang terjadi di Palu, dengan musibah itu kita mengajak 
peserta didik untuk kembali memahami bahwa setiap kejadian itu haruslah 
dikembalikan kepada Allah. Selain itu, tidak hanya pada setiap mata 
pelajaran pendidikan agama saja yang dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual 
tetapi pada mata pelajaran yang lain juga. Penanaman spiritual ini tidak 
hanya berpatok pada materi tetapi setiap kondisi yang ada. Pada metode 
ceramah dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menakar 
kemampuan mereka tentang tauhid dan kedisipilinan. Sedangkan metode 
yang digunakan di luar kelas yakni penerapan dari pemahaman spiritualnya. 
Hal itu dapat dilihat ketika peserta didik sedang istirahat, misalnya ketika 
guru berpapasan dengan peserta didik yang makan berdiri, tentunya guru 
kembali mengingatkan cara makan dan minum yang sesuai dengan adab-
adab ketika makan. Serta memberikan teguran kepada mereka dengan 
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menyampaikan dengan cara yang baik. Oleh itu guru- guru ditekankan 
tidak hanya memberikan pengajaran di kelas saja, melainkan ketika di luar 
pembelajaran guru tetap mentularkan nilai-nilai spiritual kepada peserta 
didik sebagai bentuk tanggung jawab.

56
 

  
Hal serupa juga yang disampaikan oleh wali kelas IV B1 bahwa: 

 
Kalau mengenai metode berarti berbicara tentang cara, dengan metode 
tanya jawab, ceramah, dan menceritakan kisah-kisah tentang para nabi, 
sahabat dan kisah hari kiamat anak-anak sangat bersemangat 
mendengarkan kisah. Dengan begitu, metode tersebut anak-anak lebih 
mudah memahami tentang kisah- kisah terdahulu yang mengandung nilai 
spiritual. Kecerdasan spiritual ini tidak hanya dimunculkan ketika mereka 
belajar Pendidikan Agama Islam saja, tetapi ketika mereka belajar tematik, 
matematika, nilai-nilai spiritualnya pun dimunculkan untuk 
membangkitkan kecerdasan spiritual siswa. Seperti yang pernah kami 
lakukan anak-anak kami bawa keluar kelas untuk melihat kondisi sekolah 
supaya merekan merasakan ternyata nikmatnya Allah sangat besar dengan 
menciptakan pohon dan hewan yang ada lingkungan sekitar.

57
 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan digunakan metode dalam pengembangan 

kecerdasan spiritual tentunya untuk lebih memudahkan dalam menanamkan 

nilai-nilai spiritual, pembetukan akhlak, serta penerapannya lebih mudah diserap 

bagi peserta didik sehingga mampu untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari.  Dengan begitu, pemahaman tentang tauhidnya peserta didik meningkat. 

Peserta didik tidak hanya mendapatkan teori dari pelajaran yang diperoleh, tetapi 

peserta didik juga diajarkan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. 

Dengan begitu, peserta didik akan diajak untuk berpikir bahwa Allah Maha 

Kuasa dan Maha segalanya sehingga akan menimbulkan rasa iman yang lebih 

kuat kepada peserta didik. Misalnya mengajak peserta didik untuk mensyukuri 

nikmat yang telah Allah berikan dan mengetahui makna yang terkandung di 

dalamnya. 
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Dalam pengembangan kecerdasan spiritual tentunya yang dilibatkan 

disini adalah peserta didik yang merupakan sasaran dalam pengembangan 

tersebut. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rahmat salah satu 

metode dalam mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik yakni dengan 

melibatkan peserta didik dalam kegiatan ritual  keagamaan, dapat dijadikan 

sebagai kegiatan pembiasaan dan pelatihan mental untuk memiliki ikatan dengan 

Allah swt, misalnya dengan mengajak peserta didik untuk salat berjama’ah 

menjalankan puasa, dan mengaji bersama.
58

  

Teori yang di atas senada dengan apa yang diungkapkan oleh wali kelas 

IV B1 bahwa: 

Dengan mengajak peserta didik untuk melakukan salat dhuha, salat duhur 
berjamaah, salat azar berjamaah, bersedekah setiap harinya, meroja’ah 
hafalan, dan memberikan pembelajaran al-Qur’an, pembelajaran hadis, dan 
pembelajaran tauhid yang diberikan secara berkelanjutan.

59
 

 
Hal serupa yang diungkapkan oleh wali kelas V B1 bahwa: 

 
Di kelas, saya tidak mesti lagi untuk mengingatkan kepada peserta didik 
bahwa sekarang waktunya salat, tetapi saya memasang jadwal penting 
untuk sadar shalat. Sadar salat terbagi atas 3 yaitu salat dhuha pukul 07.30, 
salat duhur pukul 12.20 dan salat asar pukul 15.15, dengan adanya itu anak 
sudah terkondisikan. Jadi ketika mendekati waktu salat anak-anak saling 
mengajak dan mengingatkan untuk melaksanakan salat.

60
 

 

Dapat disimpulkan bahwa dengan keterlibatan peserta didik dalam 

kegiatan-kegiatan ritual keagamaan dengan melibatkan secara langsung akan 

melatih dan membiasakan peserta didik untuk menjalankan perintah Allah dan 

sunah Rasulullah. Salah satu contohnya dengan dengan melaksanakan salat 

secara berjama’ah, hal ini dilakukuan sebagai bentuk sarana dan perwujudan 
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untuk praktek dari pelajaran yang telah diperoleh di sekolah dan upaya dalam 

pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik. Namun, ketika peserta didik 

dilibatkan dalam kegiatan ritual keagamaan tentunya masih butuh pemantauan 

yang dilakukan oleh guru. Sebagaimana yang dikatakan oleh wali kelas IV A1 

bahwa: 

Setiap mereka salat selalu kami awasi di sekolah , dan kadang saya 
mendapati mereka sementara salat padahal saya belum ada di kelas. Itu 
telah menandakan bahwa mereka telah memiliki rasa sadar salat. Begitu 
pun dengan kegiatan yang lain, ketika masih ada anak-anak yang makan 
ataupun minum berdiri maka guru-guru senantiasa menegurnya.

61
 

Dari informasi yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan 

beberapa guru bahwa dengan metode pengembangan kecerdasan spiritual yang 

diterapkan oleh guru di sekolah seperti metode ceramah, metode kisah-kisah 

spiritual, metode melibatkan peserta didik dalam ritual keagamaan, metode 

pemberian tugas, dan metode tanya jawab merupakan upaya guru dalam 

mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik. Dengan metode yang 

digunakan oleh guru dibuktikan dengan bentuk pengamalan dalam 

pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik seperti Memiliki rasa sadar 

salat, memperhatikan adab-adab makan dan minum, salat dhuha, duhur dan azar 

secara berjama’ah. 

2. Pelaksanaan Pengembangan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di SDIT 

Wihdatul Ummah Makassar 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang layak untuk 

mengembangkan potensi peserta didik. Peserta didik yang memiliki potensi yang 

tinggi memungkin memiliki prestasi yang tinggi pula, serta guru yang memiliki 
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peranan dan tanggung jawab dalam mengembangkan kecerdasan intektual, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual peserta didik. 

Salah satu sekolah yang mengupayakan pengembangan kecerdasan 

spiritual peserta didik yakni SDIT Wihdatul Ummah Makassar. Sejalan dengan 

salah satu tujuan sekolah ini yakni sekolah mampu mewujudkan generasi yang 

memahami dan mengamalkan al-Qur’an dan sunah. Menyadari akan pentingnya 

pengembangan kecerdasan spiritual ini, salah satu upaya dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual peserta didik dengan kegiatan ektrakulrikuler. 

SDIT Wihdatul Ummah dalam pelaksanaan pengembangan kecerdasan 

spiritual dalam kegiatan ekstrakurikuler terdapat beberapa program yang telah 

dijalankan. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah SDIT Wihdatul 

Ummah Makassar yang mengatakan bahwa: 

Adapun beberapa program kegiatan ektrakurikuler keagamaan yang 
dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual peserta ada program 
muatan lokal seperti tarbiyat al-aula>d yang dilaksanakan 1 kali dalam 
sepekan setiap hari Jum’at, hafal al-Qur’an, hafal hadis, dan mabit yang 
dilaksanakan 1 kali sebulan.

62
 

Hal ini ditambahkan dengan hasil wawancara dengan pembina 

ekstrakurikuler MABIT yang mengatakan bahwa: 

 
Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan dengan mengadakan tarbiyat al-
aula>d, mengadakan mabit. Kegaiatan mabit ini dilakukan di malam hari dan 
anak- anak bermalam di sekolah. Adapun agenda MABIT ini anak-anak 
salat berjama’ah, tadarrus, menghafal al-Qur’an, makan malam bersama, 
ada taujih atau semacam ceramah yang diberikan, mereka dibangunkan 
oleh salat tahajjud dan zikir pagi.

63
 

 

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Pembina kegiatan ekstrakurikuler 

tarbiyat al-aula>d  bahwa: 
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Adapun bentuk pelaksanaan pengembangan kecerdasan spiritual peserta 
didik dengan dengan adanya kegiatan tarbiyat al-aula>d dengan memberikan 
materi khusus seperti materi ibadah, akhlak, sirah nabawiyah, penekanan 
akhlak terhadap orang tua, tentang rukun-rukun salat dan hal-hal yang 
membatalkan salat, dengan menjelaskan secara fesifik kepada mereka. 
Guru-guru lain terkadang melakukan kegiatan MABIT untuk peserta didik 
laki-lakinya sebagai bentuk kedekatan antara peserta didk dengan guru.

64
  

Hal ini sesuai dengan jawaban dari salah satu peserta didik saat ditanya 

tentang materi yang didapatkan di kegiatan ekstarkurikuler tarbiyat al-aula>d. 

Informan mengatakan bahwa: 

Materi yang ajarkan itu tolong menolong, adab-adab makan dan minum, 
tentang tauhid, akhlak dan rukun-rukun iman seperti iman kepada Allah, 
iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada kepada rasul, iman 
kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar.

65
 

Dalam melakukan kegiatan ekstrakurikuler agar peserta didik memiliki 

keinginan yang kuat dan semangat yang tinggi untuk terlibat dalam suatu 

kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik tentunya memiliki hasrat serta minat agar 

mereka mampu memaksimalkan dirinya untuk mencapai keinginan yang ingin 

diraih. Selain dari minat yang harus dimiliki oleh peserta didik peranan guru juga 

penting dalam hal memotivasi peserta didik agar mereka bersungguh-sungguh 

dalam mengikuti ekstrakurikuler yang disukai. Salah satunya yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler tah}fi>z} al-Qur’a>n, sebagaimana yang diungkapkan oleh  wali kelas 

IV B1 bahwa: 

Guru memotivasi peserta didik untuk memotivasi dirinya bahwa ketika 1 
huruf saja dibaca mereka mendapatkan 10 pahala kebaikan apalagi ketika 
menghafalkannya, dan diakhirat akan ditempatkan sesuai dengan 
tingkatana akhir bacaan. Selain itu, anak-anak dipahamkan kenapa penting 
untuk menghafal al-Qur’an, karena al-Qur’an itu merupakan kalam Allah 
swt. Bahwa menghafalkan al-Qur’an akan mendapatkan tempat terbaik di 
surga. Oleh karena itu, mereka perlu untuk dimotivasi dengan sebaik-baik 
mungkin agar memiliki mujahadah dalam menghafal dan hal ini dijadikan 
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sebagai bentuk pelaksanaan dalam mengembangkan kecerdasan spiritual 
peserta didik.

66
 

Dari informasi yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan 

beberapa guru bahwa dengan kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan 

kecerdasan spiritual peserta didik seperti melakukan tarbiyat al-aula>d, tah}fi>z} al-

Qur’a>n, MABIT (Malam BIna Iman dan Takwa) dan pramuka dan bentuk 

pelaksanaanya dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti salat berjama’ah, salat 

tahajjud, menghafal al-Qur’an, menghafal hadis, tadarrus, taujih atau semacam 

ceramah, dan zikir pagi.   

3. Ragam Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kecerdasan 

Spiritual Peserta Didik di SDIT Wihdatul Ummah Makassar dan 

Solusinya 

Di dalam suatu program atau kegiatan tentunya memiliki kelebihan dan 

kekurangan dalam suatu kegiatan. Berikut adalah faktor yang pendukung 

pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik.  

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SDIT Wihdatul Ummah 

Makassar mengatakan bahwa: 

Yang menjadi faktor pendukung dalam pengembangan kecerdasan spiritual 
yang pertama adalah skill yang dimiliki oleh SDM yakni guru itu sendiri, 
memiliki mujahadah dan kreatif tanpa adanya arahan guru- guru tetap 
bekerja.  kedua kami memiliki komite dari orang tua murid. Ketiga dari 
pemerintah yang banyak memberikan sumbangsi dengan uluran dana BOS 
ketika melakukan kegiatan-kegiatan.

67
 

Hal ini ditambah dengan hasil wawancara dari pembina ekstrakurikuler 

tarbiyat al-aula>d bahwa: 

 Yang menjadi fakor pendukung dalam pengembangan kecerdasan spiritual 
peserta didik dengan latar belakang guru yang didik itu tidak sekedar di 
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angkat, mereka harus mempunyai basic tarbiyah yang bagus, tahsin al- 
Qira<‘ah yang bagus sehingga kita satu fikrah (pemahaman) dengan guru- 
guru yang lain.

68
 

Hal ini juga diungkap oleh wali kelas IV B1 mengatakan bahwa: 

Faktor pendukung dari pengembangan kecerdasan spiritual itu sebenarnya 
harus terdapat pada semua lini mulai dari pihak manajemen, guru, orang 
tua. Guru yang memaksimalisasi pengajaran dengan baik, serta 
pengontrolan.

69
 

 

Adapun yang menjadi faktor penghambat pengembangan kecerdasan 

spiritual peserta didik sesuai dari hasil wawancara dengan wali kelas IV A1 

mengatakan bahwa: 

Faktor yang menghambat pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik 
yaitu faktor lingkungan. Meskipun di sekolah guru-guru telah menanamkan 
sikap spiritual kepada anak-anak, tapi ketika berada di rumah peserta didik 
terpengaruh dengan lingkungannya sehingga dapat berdampak pada kondisi 
kecerdasan spiritualnya.

70
 

Hal ini juga diungkapkan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang mengatakan bahwa: 

 
Yang menjadi juga faktor penghambat pengembangan kecerdasan spiritual 
peserta didik yaitu pola pendidikan yang berbeda. Ketika di sekolah pola 
pendidikan yang diberikan kepada anak berbeda ketika kembali ke rumah 
pola pendidikannya kembali lagi terwarnai, ketika kembali lagi di sekolah 
berbeda lagi, kejadian seperti itu terus yang berputar. 

71
 

Hal yang lain juga diungkapkan oleh pembina ekstrakurikuler tarbiyat al-

aula>d bahwa: 

 
Yang menjadi faktor penghambat sebernanya yaitu orang tua, kalau orang 
tua mendukung program sekolah maka kami jalan dengan begitu mudah. 
Namun ketika orang tua cuek dengan perkembangan anaknya, yang ketika 
anaknya sudah berjilbab namun orang tua tidak merespon perkembangan 
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anaknya. Jadi ketika sampai di rumah mereka buka jilbab lagi karena orang 
tua yang tidak paham.

72
 

 

Hal serupa yang diungkapkan oleh pembina tah}fi>z} al-Qur’a>n  mengatakan 

bahwabahwa: 

 
Faktor penghambatnya itu sebenarnya respon dari orang tua, jika 
disampaikan  perkembangan anaknya kadang orang tua yang kurang 
merespon, mungkin karena orang tuanya sibuk.

73
 

Suatu program atau kegiatan tentunya terdapat sebuah faktor 

penghambat. Dengan adanya faktor penghambat tersebut tentunya memiliki 

solusi yang dilakukan agar terwujudkan harapan dari kegiatan yang dilakukan. 

Seperti halnya dengan faktor penghambat yang ada dalam pengembangan 

kecerdasan spiritual peserta didik di SDIT Wihadatul Ummah Makassar. Dengan 

adanya solusi sebagai bentuk penanganan atau upaya yang dilakukan dalam 

pengembangan kecerdasan spiritual peserta agar terlaksana dengan baik dan 

sesuai dengan yang ingin dicapai. Sebagaimana yang yang dikatakan guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa: 

Solusinya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan pertemuan dengan 
orang tua peserta didik dan mengajak orang tua unuk mengikuti pengajian 
orang tua.

74
 

Hal serupa yang dikatakan oleh pembina tarbiyat al-aula>d mengatakan 

bahwa: 

 
Kami dari pihak sekolah bukan hanya mentarbiyah peserta didik saja, 
melainkan orang tua peserta didik ditarbiyah dan itulah gunanya diarahkan 
untuk ikut pengajian dan dibuatkan kelompok tarbiyah meskipun hanya 
beberapa orang tua yang ikut 

75
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Hal ini sesuai dengan jawaban dari salah satu orang tua peserta didik saat 

ditanya tentang orang tua juga tarbiyah. Informan mengatakan bahwa: 

Memang betul sekali, kami disini kadang ada orang tua yang pekerja, ada 

orang tua yang memang ibu rumah tangga saja sehingga memiliki waktu-

waktu tersendiri sehingga di kelompokkan sesuai dengan hari yang 

sepakati. Apalagi berada tahap awal sehingga bukan hanya anak-anak saja 

yang tarbiyah tapi para orang tua juga.
76

 

Dari informasi yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan 

beberapa guru bahwa yang menjadi faktor yang mendukung pengembangan 

kecerdasan spiritual peserta didik yaitu kemampuan guru dan pengetahuan guru. 

Selain dengan beberapafaktor yang mendukung pengembangan kecerdasan 

spiritual peserta didik ternyata juga memiliki faktor penghambat yaitu faktor 

lingkungan, pola lingkungan yang berbeda, dan kurangnya respons dari orang tua 

peserta didik. Namun dengan beberapa faktor penghambat yang ada guru yang 

ada di sekolah mencari solusi untuk menanggulangi hambatan pengembangan 

kecerdasan spiritual peserta didik dengan mpertemuan orang tua, mengadakan 

pengajian orang tua, dan tarbiyah orang tua. 

4. Hasil Pengembangan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di SDIT 

Wihdatul Ummah Makassar 

 Dengan berbagai kemampuan yang dilakukan oleh guru untuk 

mengembangkan kecerdasan spiritual, guru melakukan beberapa hal seperti guru 

menggunakan metode serta melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat 

menggembangkan kecerdasan spiritual peserta didik.  Suatu proses kegiatan yang 

dilakukan tidak hanya melihat seberapa efektif serta seberapa banyak peserta 

didik yang ikut terlibat di dalamnya. Namun, dengan berbagai kegiatan yang 
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dilakukan guru tentunya menginginkan hasil yang baik dan memiliki dampak 

yang positif bagi peserta didik sebagai bentuk pencapai yang telah dilakukan.  

Hasil pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di SDIT Wihdatul 

Ummah Makassar dianggap baik, hal ini dibuktikan dari perubahan yang dialami 

oleh peserta baik dari segi teori yang dapahami serta praktek yang dilakukan. Hal 

ini diungkapkan oleh pembina ekstrakurikuler tarbiyat al-aula>d mengatakan 

bahwa: 

Hasil yang didapatkan dari pengembangan kecerdaan spiritual ini adanya 
perubahan yang dialami berdasarkan apa yang mereka pahami, dengan 
peserta mampu berucap dengan baik, menghormati guru, tanggung jawab 
ketika diberi amanah. Namun melihat perubahan yang dialami oleh anak-
anak, tapi mereka harus tetap rutin untuk dingatkan. Sebagian diantara 
mereka sudah ada yang bisa menasihati orang tuanya yang dulunya tidak 
pintar mengaji, orang tuanya yang belum pakai jilbab dan tidak mengetahui 
pola makan Rasulullah. Hal itu bisa sampai kepada orang tua karena 
pemahaman yang diberikan oleh guru di sekolah. Guru mampu merasakan 
bahwa yang disampaikan oleh guru, anak juga mampu menyampaikan 
kepada orang tua secara tidak langsung. 

77
 

 
Hal serupa yang diungkapkan oleh wali kelas IV A1 mengatakan bahwa: 

 

Dari hasil pengembangan kecerdasan spiritual peserta yang diberikan, 
peserta didik sudah memiliki rasa sadar salat, mereka sudah mau meminta 
maaf ketika mereka salah, itu semua merupakan bentuk kecerdasan peserta 
didik. Dari segi teorinya guru memberikan pemahaman spiritual kepada 
peserta didik. Selain itu, kecerdasan spiritual memberikan dampak yang 
positif bagi peserta didik dan memberikan pengaruh besar terhadap 
kehidupan seseorang. Apalagi anak-anak sekalipun mereka masih kecil 
sekali, kami ini sangat menerapkan sikap jujur dengan salah atunya ketika 
anak- anak ulangan. Jadi, sudah sangat jarang kami menemukan anak-anak 
yang menyontek dan melihat buku ketika ulangan. 

78
 

Hal ini diungkapkan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

mengatakan bahwa: 

Peserta didik diyakinkan bahwa ada Allah swt yang senantiasa melihat 
setiap aktifitas mereka, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-
hari mereka baik di rumah ataupun di sekolah ternyata ada Allah yang 

                                                 

77
Informan 3, Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler Tarbiyat al-aula>d SDIT Wihdatul 

Ummah Makassar, Wawancara pada tanggal 23 November 2018 di Makassar. 

78
Informan 7, Wali Kelas IV B1, Wawancara pada tanggal 23 November 2018 di 

Makassar. 



59 

 

 

selalu melihat. Sehingga dalam hidup mereka selalu tertanam rasa takut 
kepada Allah. 

79
 

Hal ini sesuai dengan jawaban dari salah satu peserta didik saat ditanya 

tentang pemahaman kecerdasan spiritualnya ketika ulangan dan sikap jujurnya. 

Informan mengatakan bahwa: 

Menyontek bukanlah solusi, terus CCTV Allah itu melihat kita walaupun 

guru kita tidak melihat kita. Karena kita juga harus pintar tapi juga 

memiliki ilmu agama. Ketika kita sudah pintar tapi kita juga tidak pintar 

ilmu agama  itu sama saja kita dihadapannya Allah seperti nol nilainya 

karena tidak sama sekali ilmu agama. Ketika di rumah juga tidak asal 

mengambil uangnya orang tua, karena CCTV nya Allah 24 jam selalu 

melihat kita dimana pun itu dan Allah selalu mendengar kita. Jadi tidak 

boleh mengambil dulu tanpa seizin orang tua. Meskipun tidak ada yang 

lihat tapi selalu ada rasa rakut, perasaan khawatir dan merasa ada yang 

kejar karena Allah selalu melihat kita.
80

 

Hal serupa yang diungkapkan oleh  wali kelas IV B1:  

Kalau di SDIT Wihdatul Ummah Makassar ini penanaman kecerdasan 
spiritualnya itu dimulai dari sejak awal, mulai dari anak-anak kelas I sudah 
ditanamkan bahwa bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal nabi 
serta bagaimana mengenal agama ini. Jadi dalam aktivitas kegiatan mereka 
bisa dilihat dari mereka bisa menanamkan karakter mengenal Allah dengan 
cara melaksanakan salat, mengenal Allah dengan mereka saling tolong 
menolong, mengenal Allah dengan berinteraksi dengan lingkungan, 
menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab.

81
 

Dari informasi yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan 

beberapa guru bahwa hasil pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik baik 

secara teori maupun praktek yaitu perubahan yang dialami oleh peserta didik 

berdasarkan apa yang mereka pahami seperti santun dalam berucap, menghormati 

guru, dan bertanggung jawab ketika diberikan amanah. Serta teori-teori yang 
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didapatkan mampu di aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki 

akhlak yang mulia baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Berdasarkan data penelitian di atas terdapat beberapa yang menunjukkan 

pada aspek-aspek kecrdasan spiritual yaitu pada aspek tingkat kesadaran yang 

tinggi, orang yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi berarti orang 

tersebut mengenal dengan baik siapa dirinya. Orang yang demikian lebih mudah 

mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan keadaan, termasuk dalam 

mengendalikan emosi. Dengan mengenal diri sendiri secara baik, seseorang lebih 

mudah pula dalam memahami orang lain. Selain pada aspek itu juga terdapat 

pada aspek kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai. Tanda orang 

mempunyai kecerdasan spiritual adalah hidupnya berkualitas karena diilhami 

oleh visi dan nilai. Visi dan nilai inilah hal yang termasuk bernilai mahal dalam 

kehidupan seseorang. Tidak jarang seseorang mudah terpengaruh oleh bujuk rayu 

karena memang tidak mempunyai visi dan nilai, atau mempunyai visi dan nilai 

namun tidak mampu berpegangan dengan kuat.Visi dan nilai seseorang bisa jadi 

disandarkan kepada keyakinan kepada Allah, atau bisa juga berangkat dari visi 

dan nilai dan keyakinan berangkat dari penagalaman hidup. 

C. Pembahasan 

1. Metode Pengembangan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik SDIT 

Wihdatul Ummah Makassar 

Kecerdasan spiritual menjadi fokus penting yang ditujukan pada generasi 

muda dan harus ditanamkan sejak dini bahkan kecerdasan spiritual dinilai tidak 

kalah penting dengan kecerdasan yang lain. Kecerdasan spiritual itu dianggap 

penting karena kecerasan ini merupakan kecerdasan jiwa dimana seseorang dapat 
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mengatur hidupnya menjadi lebih memiliki makna, dalam kecerdasan ini juga 

dapat terbentuk moral dan spiritual seseorang yang luhur. 

Upaya dalam pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik tidak akan 

berjalan dengan maskimal tanpa adanya metode yang digunakan untuk 

mendukung pengembangan tersebut. Guru-guru yang ada di SDIT Wihdatul 

Ummah Makassar melakukan sejumlah metode dalam upaya mengembangkan 

kecerdasan spiritual peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

bahwa terdapat beberapa metode yang digunakan oleh guru di SDIT Wihdatul 

Ummah Makassar dalam pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik 

pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik yaitu 

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering 

digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari dari guru maupun 

peserta didik.
82

 

Metode ini digunakan untuk menyajikan pelajaran melalui penuturan 

secara lisan, dengan cara guru mengkaitkan setiap materi pelajaran dengan 

agama. Meskipun metode ceramah ini masih menjadi salah satu metode yang 

sering digunakan. Namun disinilah kompetensi pendidik diperlukan dalam 

memilih ataupun metode yang tepat untuk digunakan.  

b. Metode Kisah Tokoh-tokoh Spiritual 

Kecerdasan spiritual pada peserta didik dapat ditingkatkan melalui cerita 

yang disampaikan oleh pendidik. Pada umumnya peserta didik senang 

mendengarkan cerita terutama yang masih sekolah dasar. Ketika guru 

mencerikan kisah-kisah tentunya cerita yang mampu mendidik serta berisikan 
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makna-makna spiritual. Dengan begitu, peserta didik akan mendengar, 

menyimak, dan menyerap niai-nilai spiritual di dalamnya untuk diambil sebagai 

pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, serta mengambil pelajaran dari kisah yang 

diceritakan. Melalui cerita tidak hanya penting dalam proses mendidik melainkan 

sebagai sarana komunikasi yang baik dengan peserta didik. Hal di atas senada 

dengan yang disampaikan oleh Jalaluddin Rahmat bahwa pada umumnya peserta 

didik senang mendengarkan cerita terutama yang masih sekolah dasar, 

menceriakan kisah-kisah untuk memahami nilai spiritual yang akan membantu 

peserta didik untuk memahami nilai kehidupan.
83

 

c. Metode Melibatkan Siswa dalam Ritual Keagamaan 

Dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan ritual keagamaan dapat 

dijadikan sebagai bentuk pembiasaan dan pelatihan mental untuk terus memiliki 

ikatan dengan Allah swt, dengan mengajak peserta didik untuk salat berjama’ah, 

menjalankan puasa, dan megaji bersama. Kegiatan-kegiatan seperti ini dengan 

melibatkan peserta didik mampu membantu dan mengenalkan diri dan 

potensinya.
84

 Selain itu, dengan melibatkan peserta didik guru ingin 

menanamkan sikap dan sifat Islami dalam diri peserta didik, dan untuk 

meningkatkan keimanan dan ketakwaaan kepada Allah swt. Oleh karena itu, guru 

berusaha untuk menciptakan hal-hal yang baru agar siswa lebih tertarik dengan 

kegiatan-kegiatan keagamaan.  

d. Metode Pemberian Tugas 

Memberikan ruang kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan 

sendiri akan melatih mereka memecahkan masalah sendiri. Guru tidak perlu 
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khawatir akan melakukan kesalahan karena dalam setiap kegiatan belajar 

mengajar, peserta didik dijelaskan mengapa anak perlu untuk mempelajari hal 

tersebut sehingga dengan sendiri memiliki motivasi untuk memperdalam materi. 

Pada setiap akhir proses pembelajaran untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

dan pemahaman peserta terhadap materi guru tentunya memberikan tugas 

kemudian dikerjakan oleh peserta didik. 

e. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab merupakan cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab terutama dari guru kepada peserta didik, atau 

bahkan sebaliknya tanya jawab dari peserta didik kepada guru. Metode ini 

gunakan untuk lebih mudah meransang peserta didik untuk berpikir dan 

berkreativitas dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru menggunakan metode 

ini untuk mengukur dan mengetahui sebarapa jauh pemahaman peserta didik baik 

secara teori maupun praktek yang telah dikuasai oleh peserta didik. 

2. Pelaksanaan Pengembangan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di SDIT 

Wihdatul Ummah Makassar 

Selain dengan metode yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual peserta didik. Sejumlah kegiatan yang yang telah diadakan 

di SDIT Wihdatul Ummah Makassar dalam upaya pengembangan kecerdasan 

spiritual peserta didik dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ektrakurikuler 

merupakan suatu kegiatan yang mewadahi pengembangan peserta didik dan 

dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran. Pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler 

peserta akan dibina dan dibimbing oleh pembina ekstrakurikuler. Ketika ingin 

melihat pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik tentunya akan 

mengarah kepada ekstakurikuler yang bersifat keagamaan. 
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Kecerdasan spiritual memungkinkan manusia untuk menjadikan kreatif 

sehingga berbagai kegiatan ekstrakurikuriler sangat mendukung perkembangan 

personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan 

pemberian kesempatan untuk pembetukan karakter dan pelatihan kepemimpinan.  

Adapun pelaksanaan pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik dalam 

kegiatan ekstrakurikuler peserta didik sebagai berikut: 

a.Tarbiyat al-aula>d 

Kegiatan ini adalah kegiatan atau program yang bertujuan untuk 

memberikan pemaham tauhid kepada peserta didik sejak mereka masih di bangku 

sekolah dasar, membentuk peserta yang hanya senantiasa beribadah kepada 

Allah, membentuk pribadi peserta didik yang berakhlak mulia khususnya dalam 

hal adab-adab ketika makan, salat dan lain sebagainya. Serta menjadikan nilai-

nilai Islam sebagai bahan utama dalam pembentukan kepribadiannya. 

Kegiatan tarbiyat al-aula>d  ini diadakan di sekolah yang dilaksanakan 

dalam 1 kali dalam sepekan setiap hari jum’at yang diajar oleh guru yang 

diamanahkan untuk mengajar halaqah (kelompok) tarbiyah dengan materi yang 

berbeda setiap pekannya. Adapun materi yang yang biasa ajarkan oleh guru yaitu 

tentang akidah akhlak, kisah-kisah sahabat atau kisah spiritual lainnya dan fiqih. 

Tarbiyat al- aula>d ini diikuti oleh peserta didik kelas I sampai kelas VI yang 

masing-masing dalam 1 kelas dibimbing oleh 2 pembina atau pengajar. 

 

b.Tah}fi>z} al-Qur’a>n 

Kegiatan tah}fi>z} al-Qur’a>n merupakan salah satu kegiatan yang mampu 

mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik. Dengan peserta didik 

menghafal al-Qur’an akan menumbuhkan rasa cintai dan menyenangi al-Qur’an, 

baik ketika mereka membaca ataupun mendengarkannya. Kegiatan tah}fi>z} al-
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Qur’a>n ini dilakukan selama 3 kali dalam sepekan yang dilaksanakan di sekolah. 

Ketika menghafal al-Qur’an tentunya memiliki keutamaan baik untuk kehidupan 

dunia maupun akhirat, sehingga mampu menjadikan motivasi untuk belajar dan 

menghafalkan al-Qur’an kepada peserta didik.  

Ketika peserta didik menghafal al-Qur’an terlebih dulu dipahamkan 

kepada meraka akan pentingnya menghafal al-Qur’an, karena al-Qur’an ini 

merupakan kalam Allah swt. Karena ketika peserta didik paham akan hal itu 

tentunya mereka akan mempunyai mujahadah atau kesungguhan dalam 

menghafal al-Qur’an. Dengan begitu, kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan 

dalam mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik. 

c. MABIT (Malam Bina Iman dan Takwa) 

Kegiatan MABIT merupakan salah satu sarana tarbiyah islamiyah atau 

pendidikan Islam untuk membina ruhiyah, melembutkan hati, membersihkan 

jiwa, dan membiasakan fisik untuk beribadah khususnya ketika salat tahajjud, 

dzikir, tadabbur dan tafakkur. Kegiatan MABIT ini dilakukan dalam 1 kali dalam 

sebulan yang diadakan di sekolah yang diikuti oleh peserta didik laki-laki. 

Tujuan dari kegiatan MABIT ini dijadikan sebagai rangka dalam 

membina jiwa agar peserta didik menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas 

intelektual (Fikriyah), sehat secara jasmani (Jasadiyah), tetapi juga memilki 

kecerdasan spiritual yang kuat kepada Allah swt. Kegiatan MABIT juga 

merupakan ajang untuk mendekatkan antara guru dan peserta didik. 

d. Pramuka 

Pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan 

peserta didik di luar jam belajar. Dalam kegiatan pramuka pelajaran yang paling 

mendasar yang didapatkan oleh peserta didik adalah pembetukan karakter. 

Ketika peserta didik dilatih untuk disiplin dari sejak dini mereka akan terbiasa 
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untuk disiplin, sehingga kebiasan yang baik akan tetap tertanam dalam diri 

mereka. Selain itu dalam pramuka peserta didik juga diajarkan dalam hal 

tanggungjawab, kemandirian, berkomunikasi, kreatif dan mencintai alam. 

Dalam pramuka peserta didik tidak hanya dilatih dalam segi olah fisik 

ataupun tubuh, melainkan juga menanamkan nilai-nilai spiritual. Ketika dalam 

pelatihan pramuka dengan memiliki tubuh yang sehat sehingga mampu di-

manfaatkan untuk melakukan hal-hal seperti pelatihan baris-berbaris, bakti sosial 

dan membersihkan sekolah ataupun kegiatan pelatihan pramuka lainnya. Peserta 

didik diberikan pemahaman bahwa yang memberikan kesehatan dan kekuatan 

sehingga mampu beraktifitas yaitu Allah swt. sehingga guru mampu mengajak 

peserta didik untuk senantiasa bersyukur. 

3. Ragam Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kecerdasan 

Spiritual Peserta Didik di SDIT Wihdatul Ummah Makassar dan 

Solusinya 

Di dalam suatu program atau kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki 

kelebihan dan kekurangan dalam suatu kegiatan. Kemampuan guru yang dimiliki 

oleh guru tentunya akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan 

pengetahuan serta pemahaman ilmu agama yang dimiiki sehingga mampu 

mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik. Hal ini bisa menjadikan 

faktor pendukung bagi peserta didik dalam mengembangkan kecerdasan peserta 

didik. selain hal itu yang dimiliki sehingga menjadi faktor pendukung. 

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa yang menjadi faktor pendukung 

pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di sdit wihdatul ummah 

Makassar sebagai berikut: 

a. Kemampuan guru 
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 Guru yang memiliki kemampuan akan mampu melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan apalagi ketika memiliki kemampuan dasar ataupun kompetensi 

keguruan yang dimiliki. Ketika guru mempunyai kemampuan hal ini mempunyai 

pengaruh terhadap keberhasilan pengajaran.  Dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh guru dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta memiliki tanggung 

jawab dalam membina kepribadian dan mengembangkan kecerdasan yang 

dimiliki oleh peserta didik. 

b. Pengetahuan Guru 

Dengan pemahaman ilmu agama yang dimiliki oleh guru sehingga mampu 

mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik. Peserta didik yang 

mendapatkan pelajaran dari guru mampu membawa perubahan pada diri mereka 

seperti sikap dan akhlak mereka dan yang terutama spiritualnya. Dengan begitu, 

guru mampu membuat peserta didik mengembangkan kecerdasan spiritual 

dengan melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.  

Salah satu yang mempengaruhi perkembangan keberaknaan spiritual pada 

peserta didik adalah pengaruh lingkungan masyarakat yang positif.
85

 Hal ini 

dialami oleh SDIT Wihdatul Ummah Makassar dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa 

faktor yang menghambat pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik yaitu: 

a. Faktor Lingkungan 

 Lingkungan merupakan suatu faktor yang sangat memengaruhi pola 

pendidikan bagi peserta didik terlebih lagi untuk kemampuan kecerdasan 

spiritualnya. Ketika peserta didik berada dalam lingkungan yang baik maka 

peserta didik juga akan ikut baik, tetapi ketika lingkungannya buruk maka 

kondisi peserta didik juga akan ikut buruk. Apalagi ketika peserta didik yang 
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sering berkecimpung dengan teman sepermainan yang terkadang memberikan 

hal-hal yang positif atau bahkan negatif. Oleh karena itu, peserta didik mampu 

memelihara dirinya serta memilih waktu yang tepat untuk bermain bersama 

teman, mengerjakan pekerjaan rumah, dan melakukan kegiatan keagamaan 

seperti salat magrib dan isya di masjid serta bertdarrus dan kegiatan keagamaan 

lainnya yang mampu mengembangkan kecerdasan spiritualnya dengan melalui 

pengontrolan orang tua. 

Dengan begitu, faktor lingkungan sangat mempengaruhi terhadap 

kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di 

lingkungan dimana mereka tinggal maupun di sekolah. Meskipun sekolah telah 

membuat kondisi sekolah yang baik mungkin, sespiritual mungkin akan tetapi 

ketika kembali ke rumah melihat lingkungan yang jauh dari sifat-sifat spiritual 

itu juga akan sulit. Meskipun sebenarnya masih ada tertinggal pelajaran-pelajaran 

yang didapatkan di sekolah. 

b. Pola pendidikan yang berbeda 

Dengan pola pendidikan yang didapatkan oleh peserta didik di sekolah 

tentunya akan sangat berbeda dengan yang didapatkan di rumah.  Di sekolah 

peserta didik mendapatkan pengontrolan dari setiap peningkatan ataupun 

perkembangan yang dialami oleh oleh peserta didik. Kegiatan-kegiatan yang 

dapat mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik selalu ternamam 

sehingga mampu untuk dilakukan. Namun berbeda ketika peserta didik berada di 

rumah pola pendidikan yang didapatkan dari orang tua sungguh berbeda jauh 

dengan di sekolah. Ketika peserta didik berada di rumah kurangnya pengontrolan 

dan rasa sadar untuk melakukan hal-hal yang dapat mengembanngkan 

kecerdasann, sehingga begitu mudah untuk terikut dengan arus. 

c. Kurangnya Respons dari Orang Tua Peserta Didik 
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 Kurangnya respons dari orang tua dengan perkembangan anaknya 

sehingga orang tua tidak mampu mengontrol perkembangan anaknya ketika 

berada di luar sekolah. Beberapa diantara orang tua hanya menyekolahkan anak-

anaknya di sekolah SDIT Wihdatul Ummah Makassar ini atas rekomendasi atau 

saran dari keluarga bukan karena kesadaran bahwa ketika anak saya di sekolah 

ini, orang tua tidak terlalu memiliki target atau prioritas bahwa anaknya nanti 

akan seperti ini dan hanya melihat hasilnya saja karena kesibukan orang tuanya.  

Dengan begitu, guru di sekolah berharap dengan pengetahuan serta 

perkembangan yang dialami oleh peserta didik tetap terealisasikan dengan baik 

di rumah. Ketika orang tua mampu merespon perkembangan anaknya serta  orang 

tua paham dan sadar bahwa anaknya yang memiliki keinginan untuk berubah 

dengan akhlaknya yang masih kurang baik itu bisa berubah karena adanya 

dukungan langsung dari orang tua dan  kurangnya perhatian orang tua peserta 

didik terhadap setiap perkembangan yang alami oleh anaknya. Karena 

sesungguhnya pendidikan bukan 100% berasal dari guru melainkan dari orang 

tua. Hal ini tentunya akan menghambat pengembangan kecerdasan spiritual 

peserta didik. 

Namun untuk mengatasi hal tersebut tentunya guru mencari solusi dengan 

beberapa hambatan-hamabatan yang dialami agar tetap terwujudkan harapan 

serta keinginan yang ingin dilakukan. Berdasarkan dari data  hasil wawancara 

bahwa solusi untuk menanggulangi pengembangan kecerdasan spiritual peserta 

didik yaitu: 

1) Mengadakan pertemuan orang tua 

Pertemuan orang tua peserta didik dilakukan setiap bulan yang diadakan 

di sekolah dan yang membawahi kegiatan ini adalah komite sekolah. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara guru dan orang tua. Melalui 
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pertemuan guru dan orang tua mampu bersinergi dan mengembangkan 

komunikasi yang bersifat kekeluargaan dalam mendidik peserta didik. Kegiatan 

yang dilakukan peserta didik di sekolah perlu untuk diketahui oleh orang tua dan 

begitu juga sebaliknya. 

Dalam pertemuan ini guru-guru dan orang tua melakukan konsultasi dan 

problem solving  serta membahas tentang penyambungan visi dan misi sekolah, 

agar orang tua juga paham akan tujuan yang ingin capai oleh sekolah. Selain itu, 

guru juga membahas mengenai perkembangan peserta didik atau anak-anak 

mereka baik segi prestasi, pengetahuan, perilaku, kedisipinan dan yang paling 

penting mengenai spiritualnya peserta didik yang mulai rajin salat, hafalan al-

Qur’annya serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk senantiasa 

mendekatkan diri kepada Allah swt sehingga mampu mengembangkan 

kecerdasan spiritual peserta didik.  

Melalui pertemuan ini guru mengajak para orang tua peserta didik untuk 

saling bekerjasama dalam hal membina, mendidik serta memantau perkembangan 

peserta didik ketika berada di rumah atau di lingkungan, terutama dalam 

pengembangan kecerdasan spiritual. Karena memang pendidikan tidak 100% di 

lakukan oleh guru tetapi sebagian besar juga adalah tanggungjawab dari orang 

tua. 

2) Mengadakan Pengajian orang tua peserta didik 

Pengajian orang tua ini dilakukan setiap bulan yang diadakan di sekolah, 

di Masjid atau bahkan ketika pengajian akbar diadakan di gedung pola gubernur 

sulawei selatan. Mengadakan pengajian orang tua peserta didik bertujuan untuk 

menambah wawasan pengetahuan keagamaan kepada orang tua peserta didik. 

Dengan mengangkat materi tentang tauhid dan mentadaburi dari QS al-Luqma>n 

dengan materi yang dibawakan oleh Ustadz Harman Tajang atau Ustadz Yusran. 
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Selain materi tentang tauhid atau pengetahuan agama yang diberikan oleh 

Ustadz , juga diberikan materi seputar ilmu parenthing  dan cara mendidik anak 

sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Agar ilmu yang didapatkan dapat diterapkan 

oleh orang tua peserta didik. 

3) Tarbiyah orang tua 

Di sekolah SDIT Wihdatul Ummah Makassar bukan hanya mentarbiyah 

peserta didik tetapi dari pihak sekolah juga mentarbiyah orang tua peserta didik 

dan dibuatkan kelompok tarbiyah. Tarbiyah orang tua dilakukan dalam 1 kali 

dalam 1 pekan yang diadakan di sekolah ataupun di luar sekolah sesuai dari 

kesepakatan kelompok tarbiyah. Adapun beberapa agenda dari tarbiyah ini 

seperti tadarrus, menyetor hafalan, menerima materi tentang tauhid, adab-adab 

dan seputar pengetahuan agama lainnya. Tujuan dari tarbiyah orang tua ini 

dilakukan untuk memberikan wawasan pengetahuan keagamaan kepada orang 

tua. Agar ilmu yang didapatkan orang tua mampu diterapkan  dalam kehidupan 

keluarga, terutama untuk peserta didik yang sangat membutuhkan pendidikan 

keagamaan. Oleh karena itu, ketika peserta didik berada di rumah ataupun di 

lingkungan, orang tua membantu serta mengajarkan dari ilmu yang didapatkan 

dalam tarbiyah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai-nilai 

spiritual, dan ini dilakukan untuk  mengembangkan kecerdasan spiritual peserta 

didik. 

4. Hasil Pengembangan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di SDIT 

Wihdatul Ummah Makassar 

Bahwa hasil pengembangan kecerdasan spirirual yang dialami oleh 

peserta didik sangat memiliki dampat positif. Sejumlah upaya yang dilakukan 

oleh guru baik dari metode yang digunakan ataupun mengadakan kegiatan 
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ektrakurikuler dalam mengembangkan kecerdasan spiritual mampu memberikan 

pengaruh yang besar, seperti mengubah peserta menjadi lebih baik, menciptakan 

sikap yang rabbani pada peserta didik, menumbuhkan tingkat kesadaran diri,  

menanamkan sikap jujur, saling memaafkan, menumbuhkan rasa kepedulian antar 

sesama, mampu menumbuhkan kreativitas peserta dalam upaya pengembangan 

potensi diri, serta peserta didik mampu mematuhi peraturan yang ada di sekolah. 

Hasil pengembangkan kecerdasan spiritual ini terlihat dalam keseharian peserta 

didik dalam melakukan aktifitas. Keseharian peserta didik baik dalam proses 

pembelajaran ataupun di luar pembelajaran guru mampu mengembangkan 

kecerdaan spiritual peserta didik dengan senantiasa menanamkan pemahaman 

akidah yang kuat, membentuk akhlak mulia, serta memiliki rasa takut kepada 

Allah swt. 

Dengan hasil pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik yang 

dilakukan oleh guru dalam keseharian peserta didik dalam melakukan aktivitas, 

guru mampu menanamkan keyakinan dalam diri serta mengenalkan kepada 

peserta didik dengan adanya Allah. Dengan begitu, dalam setiap aktifitas peserta 

didik selalu berusaha untuk mengembangkan kecerdasan spiritual dengan mereka 

mampu bersikap jujur, mereka salat berjama’ah, menghafalkan al-Qur’an, 

melakukan sesuatu bukan karena untuk mendapatkan hadiah ataupun pujian 

melainkan karena Allah swt. Berdoa sebelum makan dan minum, serta 

mempertahatikan adab-adab yang lainnya yang peserta didik dapatkan di 

sekolah. Hal-hal seperti ini mulai tertananam dalam diri peserta didik, meskipun 

hanya mampu dilakukan dari sebagian peserta didik saja.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai 

pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik, maka peneliti dapat 

memberikan kesimpulan bahwa:  

1. Metode pengembangan kecerdasan spiritual di SDIT Wihdatul Ummah 

Makassar telah diterapkan dengan oleh guru yaitu metode ceramah, 

metode kisah-kisah spiritual, metode melibatkan peserta didik dalam 

ritual keagamaan, metode pemberian tugas dan metode  tanya jawab. 

2. Pelaksanaan pengembangan kecerdasan spiritual dalam kegiatan 

ekstrakurikuler secara rutin dilaksanakan di sekolah. Upaya yang 

dilakukan dalam pengembangan kecerdasan spiritual dalam kegiatan 

ektrakurikuler dengan dengan kegiatan tarbiyat al-aula>d, tah}fi>z} al-Qur’a>n 

dan MABIT (Malam Bina Iman dan Takwa) dan pramuka. 

3. Ragam faktor pendukung dan penghambat pengembangan kecerdsan 

spiritual peserta didik. Faktor pendukung yaitu peranan guru dan 

pengetahuan guru, adapun faktor penghambatnya yaitu faktor lingkungan, 

pola pendidikan yang berbeda dan kurangnya respons dari orang tua 

peserta didik. 

4. Hasil pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di SDIT Wihdatul 

Ummah Makassar mampu memberikan dampak yang positif seperti 

pemahaman akidah yang mereka dapatkan sejak awal, mengubah peserta 

menjadi lebih baik, menjadikan peserta didik menjadi anak saleh dan 

salehah, menciptakan sikap yang rabbani pada peserta didik, 

menumbuhkan tingkat kesadaran diri, menanamkan sikap jujur, saling 
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memaafkan, menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama, mampu 

menumbuhkan kreativitas peserta dalam upaya pengembangan potensi 

diri, serta peserta didik mampu mematuhi peraturan yang ada di sekolah. 

Hal-hal seperti ini mulai tertananam dalam diri peserta didik, meskipun 

hanya mampu dilakukan dari sebagian peserta didik saja. 

B. Implikasi Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan implikasi 

penelitian tentang pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di SDIT 

Wihdarul Ummah Makassar. Dengan adanya pengembangan kecerdasan spiritual 

peserta didik ini diharapkan: 

1. Bagi guru 

Diharapkan bagi guru selalu memberikan motivasi kepada peserta didik 

tentang pentingnya memiliki kecerdasan spiritual, sekaligus memantau 

perkembangan kecerdasan spiritual peserta didik. 

2. Bagi Peserta Didik 

Diharapkan peserta didik lebih termotivasi serta bersungguh- sungguh  

untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kecerdasan 

spiritualnya 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang 

lebih mendalam lagi mengenai upaya mengatasi faktor penghambat dalam 

pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik, sehingga bisa menambah 

wawasan, dan pengetahuan mengenai kecerdasan spiritual. 
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DOKUMENTASI 

Gambar 1.1 Kegiatan ekstrakurikuler tarbiyat al-aula>d setiap hari Jum’at 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kegiatan ekstrakurikuler MABIT setiap 1 kali sebulan 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kegiatan Observasi Pada Saat Proses Pembelajaran 
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\\\Gambar 1.4 wawancara dengan Kepala Sekolah SDIT Wihdatul Ummah 

Makassar 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 wawancara dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
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Gambar 1. 6 Wawancara dengan Orang Tua Peserta Didik 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 6 Wawancara dengan Peserta Didik 
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